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ABSTRAK 

Nama     : Muladi Ashari 

Nim     : 30400119088 

Jurusan : Sosiologi Agama 

Judul     : Masyarakat Desa Di Tengah Arus Globalisasi (Studi Di 

   Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten  

   Bulukumba). 

 

 

 Peneliti ini membahas tentang Masyarakat Desa Di Tengah Arus 

Globalisasi (Studi Di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba). Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana dinamika sosial 

kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi di Desa Bajiminasa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, 2) Bagaimana dampak yang 

ditimbulkan globalisasi pada masyarakat di Desa  Bajiminasa Kecamatan 

Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.  

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data 

ada 3 tahapan, yaitu Reduksi data, display data dan verifikasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dinamika sosial 

kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi di Desa  Bajiminasa 

terjadi secara bertahap, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Perubahan-perubahan pada masyarakat Desa Bajiminasa terjadi 

sekitar tahun 90an, pada saat itu sudah ada beberapa orang yang memiliki 

handphone dan bisa mengakses internet, salah satu perubahan yang terjadi 

yaitu pada fashion masayarakat Desa Bajiminasa. 2) dampak yang 

ditumbulkan globalisasi pada masyarakat Desa Bajiminasa dibidang 

komunikasi yaitu mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi tanpa 

batasan waktu dan tempat, sedangkan dampak negatifnya yaitu banyak 

masyarakat yang menyalah gunakan alat komunikasi tersebut dengan 

meniru cara berpakaian atau fashion orang-orang barat. Dampak positif 

yang ditumbulkan globalisasi pada bidang sosial budaya yaitu perubahan 

budaya yang terjadi di dalam masyarakat Desa Bajiminasa dari masyarakat 

tertutup menjadi masyarakat terbuka, sedangkan dampak negatifnya yaitu 

budaya cara berpakain atau fashion masyarakat tidak sesuai dengan aturan 

budaya dan agama. Dampak positif globalisasi pada bidang transportasi 

yaitu lebih cepat dalam bepergian sedangkan dampak negatifnya yaitu 

jumlah kendaraan semakin meningkat dan jumlah kecelakaan tinggi. 

 Implikasi dari penelitian ini dinamika sosial masyarakat Desa 

Bajiminasa diharapkan membawa dampak perubahan yang lebih baik dan 

masyarakat berubah sesuai aturan budaya. Dampak yang ditumbulkan 

globalisasi diharapkan masyarakat Desa Bajiminasa dapat memilih dan 

memilah hal yang baik untuk diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masyarakat di seluruh dunia saat ini tidak bisa lepas dari pengaruh 

globalisasi, seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Indonesia. Negara yang 

terbentang dari Sabang sampai Marauke yang mempunyai keberagaman suku, 

budaya dan tradisi sebagai ciri khas daerah masing-masing. Masuknya budaya 

asing ke Indonesia sebagai akibat derasnya arus globalisasi sangat mengancam 

eksistensi kebudayaan yang ada di Indonesia. Pengaruh tersebut berlangsung 

sangat pesat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. 

Globalisasi telah menginteraksikan masyarakat yang bertebaran dengan segenap 

perbedaan agama, ras, geo kultur yang dipunyainya berada dalam satu 

perkumpulan besar yang disebut global village.1 

 Globalisasi bukanlah sebagai suatu fenomena yang baru karena globalisasi 

sebenarnya telah ada sejak berabad-abad lamanya. Abad ke- 19 dan awal abad ke- 

20 arus globalisasi semakin berkembang pesat di berbagai negara ketika mulai 

ditemukan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Globalisasi dalam 

peradaban manusia adalah suatu fenomena khusus yang bergerak terus dalam 

masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global. 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat mempengaruhi masyarakat 

Indonesia khususnya di bidang komunikasi.2  

                                                 

 1 Ahmad Salehudin, “Revitalisasi Identitas diri Kumunitas Masjid Saka Tunggal Banyumas, 

Masjid Raya Al Fatah Ambon, dan Masjid Angung Jami’ Singaraja Bali dalam Perubahan 

Budaya Global, Jurnal Studi Agama-agama Vol. 8 No. 1 Maret 2018, h 3. 

 2 Grafita Ohy, Evelin J. R. Kawung, Jhon D. Zakarias Perubahan Gaya Hidup Sosial 

Masyarakat Pedesaan Akibat Globalisasi Di Desa Rasi Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa 

Tenggra. Jurnal Holistik. Vol. 13/ Juli- September 2020, h 2-3 
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 Globalisasi dalam konteks sosial merupakan suatu hubungan yang berkaitan 

dengan era ketergantungan pengembangan antar bangsa dan sesama manusia di 

seluruh dunia melalui jalur perdagangan, perjalanan, politik, budaya populer dan 

macam-macam interaksi sosial lain, sehingga mengakibatkan batas-batas suatu 

negara dan bangsa menjadi tidak jelas. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai 

tahap proses interaksi sosial tanpa mengenal batasan jarak yang menjadi ruang 

lingkup kehidupan umat manusia semakin bertambah luas, terutama dalam 

mengendalikan peranan sosial ketika melihat dunia sebagai kesatuaan tunggal.3 

 Masyarakat di tengah arus Globalisasi bukan hanya sebagai proses 

hegemonisasi dalam dunia global, namun dapat memberi celah atau peluang 

terjadinya kehidupan yang plural dan heterogen bahkan komunitas dan individu 

sekalipun yang dianggap marginal mampu melakukan adaptasi di tengah arus 

globalisasi. Masyarakat desa bukanlah sesuatu yang tidak modern atau yang 

terbelakang, namun masayarakat desa dapat mempertahankan kebudayaan seperti 

dari segi interaksi, solidaitas, gaya hidup dan kondisi ekonomi masyarakat desa 

sehingga dapat merespon globalisasi dengan cara memilah dan memilih apa yang 

baik untuk diterima oleh masyarakat, serta apa yang mesti ditolak. Globalisasi 

tidak hanya menjanjikan harapan-harapan yang indah itu sebab dapat 

menimbulkan dampak.4 

 Dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi di Indonesia, dapat 

berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi 

budaya tersebut seperti perubahan sikap dan tata nilai masyarakat yang semula 

irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

                                                 
 3 T. May Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global 
(Bandung: Refika Aditama, 2003), h 5. 

 4 Ari Reski Sashari, Syamsul Alam, Eksistensi Kalomba di Tengah Arus Globalisasi 

Masyarakat Kajang Luar, Sosioreligius, Vol. VII, No 2, Oktober 2022, h 1 
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memberikan kemudahan kepada msyarakat dalam beraktivitas. Adapun dari sisi 

negatifnya yaitu meningkatnya sifat individualis karena masyarakat merasa 

dimudahkan dengan teknologi semakin berkembang sehingga membuat mereka 

merasa tidak lagi membutuhkan seseorang.5 Hal tersebut tidak hanya bedampak 

pada masyarakat kota melainkan pengaruh globalisasi telah masuk pada sendi-

sendi kehidupan termasuk masyarakat desa. 

 Masyarakat desa yang dulunya memiliki kehidupan yang sangat bergantung 

pada alam, yang dimana masyarakat tersebut belum mengenal tekhnologi dan 

masih mempertahankan pola-pola kebudayaan yang masih tradisional, cara 

beradaptasi masih sangat sederhana dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan 

dan gotong royong antar sesama, serta sikap sopan santun yang kerap digunakan 

masyarakat pedesaan.6 Kini telah banyak yang berubah akibat pengaruh dari 

globalisasi. 

 Globalisasi dapat memberikan kebebasan kepada individu maupun 

masyarakat untuk memilah dan memilih nilai-nilai yang dianggap baik serta 

sesuai dengn kebutuhannya. Hal tersebut selaras dalam persfektif islam dapat 

diketahui dari Al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah QS Al-Qasas: 28 / 77 di 

bawah ini: 

ُ وَابْتَ  نْياَ وَاحَْسِنْ كَمَآ احَْسَنَ اٰللهٰ خِرَةَ وَلَْ تنَْسَ نصَِيْبَكَ مِنَ الدُّ ارَ الْْٰ ُ الدَّ غِ فيِْمَآ اٰتٰىكَ اٰللهٰ

َ لَْ يحُِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ   الِيَْكَ وَلَْ تبَْغِ الْفسََادَ فىِ الْْرَْضِ ۗانَِّ اٰللهٰ

Terjemahnya : 

 Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

                                                 

 5 Donny Ermawan, Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Dearah di Kebudayaan 
Indonesia. Jurnal Kajian Lemhannas RI. Edisi 32, Desember 2017, h 7 

 6 Andi Sri Nunung “Globalisai dan Gaya Hidup Masyarakat Desa Bana Kecamatan 

Bontocani Kabupaten Bone” (Skripsi; Makassar: Fak Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2019). h 24 



4 

 

 

 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah lepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak meyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.7 

 Perubahan- perubahan pada masyarakat desa dalam kehidupannya sering 

kali ditemui di era globalisasi saat ini. Pada masyarakat Desa Bajiminasa, 

globalisai telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti prinsip 

yang selalu diamalkan masyarakat bugis yaitu budaya sipakatau artinya saling 

memanusiakan manusai dalam kondisi apapun, sipakainge artinya saling 

mengingatkan dan sipakalebbi, artinya saling menghargai satu sama lain. Namun 

di era globalisasi saat ini masyarakat di Desa Bajiminasa perlahan mulai 

melupakan budaya yang sering diamalkan tersebut. Globalisasi tidak hanya 

menjanjikan harapan-harapan yang indah, namun globalisasi juga dapat 

memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat.  

 Hal ini menarik penulis untuk melihat lebih jauh terkait perubahan sosial 

masyarakat desa di tengah arus globalisasi. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti memfokuskan 

penelitian ini pada perubahan sosial Masyarakat Desa di Tengah Arus 

Globalisasi (Studi di Desa Bajiminsa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba). 

 

 

                                                 
 7 Kementrian Agama RI, al- Qur’ an dan Terjemahnya  (Jakarta: Al Mizan, 2012). h 395 
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2. Deskripsi Fokus 

   Peneliti mendeskripsikan variabel dan fokus penelitian agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian sebagai berikut: 

a.  Masyarakat desa yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat Desa 

 Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Yang dimana 

 masyarakatnya telah tersentuh dengan teknologi yang berpotensi 

 merubah tatanan sosial yang ada didalam suatu wilayah seperti gaya 

 hidup. 

b. Arus Globalisasi yang dimaksud oleh peneliti adalah perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat di era globaliasasi 

tentunya akan membawa dampak terhadap aspek kehidupan masyarakat 

desa Bajiminasa. Hal ini akan bergantung pada kesiapan manusia yang 

bersangkutan dalam menerima pembaharuan yang dimaksud sebagai suatu 

dinamika, khusunya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju.8 Arus globalisasi yang dimaksud di Desa Bajiminasa pada 

gaya hidup yang meliputi fashion dan teknologi masyarakat Desa 

Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dinamika sosial kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi 

 di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba? 

2.  Bagaimana dampak yang ditimbulkan globalisasi pada masyarakat di Desa 

 Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba? 

 

                                                 
 8 Efrizal Nasution, Penguatan Tiga Pilar Pendidikan di Era Globalisasi, Jurnal Dialektika. 

Vol 9, No 2 (2015). h 85 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dinamika kehidupan sosial di tengah arus globalisasi 

terhadap masyarakat di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten 

Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan globalisasi pada masyarakat 

di Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan, maka kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

Masyarakat Desa di Tengah Arus Globalisasi dan dinamika kehidupan 

sosial masyarakat ditengah arus globalisasi serta dampak yang ditimbulkan 

globalisasi terhadap masyarakat di Desa Bajiminsa Kecamatan Rilau Ale 

Kabupaten Bulukumba. 

b. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi empiris tentang 

Masyarakat di Tengah Arus Globalisasi (Studi di Desa Bajiminasa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba). 

E. Kajian Pustaka 

 Penyususan karya ilmiah dibutuhkan berbagai referensi atau rujukan yang 

mempunyai relevansi dengan pembahasan yang diteliti, menghindari pengulangan 

hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, baik dalam bentuk 
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skripsi, buku jurnal maupun tulisan lainnya, adapaun tulisan yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilaukan oleh Andi Sri Nunung, dengan judul Globalisasi dan 

Gaya Hidup Masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. 

Adapun masalah utama dalam penelitian tersebut adalah masyarakat 

mengalami perubahan dalam arus globalisasi dan dampak dari globalisasi 

terhadap masyarakat di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Gowa. 

Skripsi tersebut mejelaskan masyarakat di desa Bana mengalami perubahan 

dalam kehidupannya baik perubahan positif maupun negatif. Adapun hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab masyarakat sehinnga terjadi 

perubahan memiliki dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, 

adapun peruhan yang terjadi pada faktor internal adalah kebutuhan sedangkan 

dari faktor eksternal adalah pergulan. Dimana pada penelitian tersebut dampak 

dari globalisasi pada masyarakat Desa Bana terdapat dampak positif dan 

negatif. Dampak positifnya yaitu kemajuan teknologi yang semakin canggih 

dan dampak negatifnya yakni terjadi sifat mementingkan diri sendiri.  

penelitian tersebut menggunakan metode yang sama, yaitu penelitian deskriptif 

kualitatif.9 Sedangkan perbedaan  penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

lebih mengarah kepada dinamika kehidupan sosial masyarakat Desa Bajiminsa 

ditengah arus globalisasi dan apa dampak yang ditimbulkan dari arus 

globalisasi pada  masyarakat di Desa Bajiminasa.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Tahir, dengan Judul Dampak 

Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Bahasa Wotu di 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Penelitian tersebut bertujun untuk 

                                                 
 9 Andi Sri Nunung. Globalisai dan Gaya Hidup Masyarakat Desa Bana Kecamatan 

Bontocani Kabupaten Bone. (Skripsi; Makassar : Fak Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2019). 
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mengetahui pengaruh globalisasi terhadap budaya dan mengetahui sikap 

masyarakat Wotu dalam memahami dampak globalisasi. penelitian tersebut 

menggunakan metode yang sama, yaitu penelitian kualitatif deskriptif.10 

Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti lebih mengarah 

kepada bagaimana dinamika sosial kehidupan masyarakat desa Bajiminsa 

ditengah arus globalisasi dan apa dampak yang ditimbulkan arus globalisasi 

pada masyarakat di desa Bajiminasa. 

3. Penelitian yang dilaklukan oleh Imam Fat’hul Qarib, dengan Judul Pengaruh 

Globalisasi di Era Digital Terhadap Tingkat Pemahaman Spiritual Studi Pada 

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan PAI Angakatan 2016. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh globalisasi di era 

digital terhdapa tingkat pemahaman spiritual pada mahasiswa UIN Raden Intan 

Lampung Angkatan 2016. Penelitian tersebut menggunakan metode yang 

sama, yaitu jenis penelitian kualitatif.11 Sedangkan penelitian yang akan di 

lakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada bagaimana dinamika kehidupan 

sosial masyarakat Desa Bajiminasa ditengah arus globalisasi dan apa dampak 

yang ditimbulakan arus globalisasi pada  masyarakat di Desa Bajiminasa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sayyidatun Nadhifah, dengan Judul Remaja 

dan Globalisasi (Studi Kasus Tentang Perilaku Keagamaan Remaja Pada Era 

Globalisasi di Klurahan Tlogoanyar Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui adakah dampak atau pengaruh globalisasi terhadap 

kehidupan remaja, khusunya dalam hal perilaku keagamaan remaja di 

                                                 
 10 Rahmat Tahir. Dampak Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Bahasa 

Wotu di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur.  ( Skripsi Makassar : Fak Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, 2016). 

 11 Imam Fat’hul Qarib. Pengaruh Globalisasi di Era Digital Terhadap Tingkat Pemahaman 

Spiritual Studi Pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Jurusan PAI Angakatan 2016. 

(Skripsi Lampung: Fak Tarbiyah dan Keguruan, 2020). 
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kelurahan Tlogoanyar Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut menggunakan 

metode yang sama, yaitu jenis penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti lebih mengarah bagaimana dinamika kehidupan 

sosial masyarakat Desa Bajiminasa di tengah arus globalisasi dan apa dampak 

yang ditimbulkan arus globalisasi pada masyarakat di Desa Bajiminasa.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 12 Sayyidatun Nadhifah, Remaja dan Globalisasi (Studi Kasus Tentang Perilaku 

Keagamaan Remaja Pada Era Globalisasi di Klurahan Tlogoanyar Kabupaten Lamongan). 

(Skripsi Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat), 2018. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Masyarakat Pedesaan 

1. Pengertian Masyarakat Desa dan Pedesaan 

  Menurut Mach. Iver, J. L. Gillin dan J.P. Gillin sepakat bahwa adanya saling 

interaksi dan bergaul karena mempunyai norma-norma dan nilai-nilai yang sama 

sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat, yang bersifat continue dan terikat oleh suatu 

rasa indentitas bersama.1 

  Desa sebagai suatu bentuk pemukiman di daerah yang berada di luar batas 

perkotaan, mempunyai bentuk berbeda-beda pula dari suatu daerah ke daerah lain. 

Desa didefinisikan sebagai bentuk pemukiman terpenting dan tertua yang 

mempunyai aturan hidup dan tatanan sendiri di dalam menata kehidupan pra 

pemukim. Jadi desa merupakan suatu pemukiman yang mempunyai beberapa 

aspek atau ciri yang memungkinkan, untuk berdiri sebagai satu pemukiman yang 

utuh sedangkan kawasasan atau wilayah desa kita sebut sebagai pedesaan.2   

  Terdapat batasan pengertian desa yang terdiri dari aspek morfologi, aspek 

jumlah penduduk, aspek ekonomi, dan apek sosial budaya. Aspek morfologi, desa 

adalah pemanfaatan tanah atau lahan oleh masyarakat atau penduduk yang bersifat 

agraris, serta bangunan rumah tinggal yang berjarak. Aspek jumlah penduduk, 

desa dihuni oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Aspek 

ekonomi, desa merupakan wolayah yang masyarakat atau penduduknya 

bermatapencaharian pokok sebagai seorang petani. Agrarian atau bercocok tanam. 

Segi sosial budaya, desa  itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya 

                                                 
 1 M. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar, ( Bandung; PT. Eresco, 1992), h. 53 

 2 Bahrein T. Sugihen, Sosiologi Pedesaan (Cet 1; Jakarta : Grafindo Persada, 1996), h  72 
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yang bersifat khas, yakni bersifat pribadi, kekeluargaan, tidak banyak pilihan dan 

kurang tampak adanya pengangkotan, atau dengan kata lain bersifat homogen 

serta gotong royong.3 

  Kuntuwijoyo, masyarakat terbagi dalam dua gologan, yaitu priyayi sebagai 

kelas atasan dan wong ciliki sebagai kelas bawahan. Desa ialah tempat tinggal 

wong cilik dan kota tempat tinggal tinggal priyayi. Aturan lokal di pedesaan 

diwakili oleh perangkat desa dan anggotanya, terkhusus lurah, sering dianggap 

sebagai priyayi juga. Mereka dinamakan priyayi karena mewakili kekuasaan supra 

desa, melaksakan keamanan dan ketertiban, agen perpajakan. Dihadapan para 

petani mereka sebagai priyayi, sekalipun didepan para pejabat diatas mereka 

hanyalah pejabat desa biasa. Dalam sejarah dapat dilihat bahwa para kiai dan guru 

ngelmu juga merupakan tempat bergantung para penduduk desa, sering diluar 

birokrasi desa ada juga golongan yang dianggap menonjol dengan cara lain yaitu 

melalui kekayaanya.4 

2. Tipologi Masyarakat Desa  

  Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 5/1979 menjelaskan 

tentang tipologi Desa di Indonesia. Tipologi yang diketengahkan oleh Undang-

undang No. 5/1979 tersebut dimulai dengan bentuk atau pola desa yang paling 

sederhana sampai bentuk pemukiman yang paling kompleks namun masih tetap 

dikategorikan sebagai pemukiman dalam bentuk desa. Adapun tipologi desa di 

Indonesia ada empat tipe yaitu: 

a. Pradesa  

Bentuk yang paling sederhana disebut sebagai pemukiman sementara, 

tepatnya mungkin hanya tempat persinggahan dalam satu perjalanan dalam 

                                                 
 3 Sapari Imam Asy’ari,  Sosiologi kota dan Desa, (Cet 1;Surabaya : Usaha Nasional, 1993), 

h 93-94 

 4 Kuntowijoyo,  Radikalisasi Petani, ( Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 2002), h 5-6 
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kebiasaan orang-orang yang sering berpindah-pindah.  Sifat pemukiman 

yang demikian tidak memungkinkan berkembangnya atau bertumbuhnya  

berbagai tata kehidupan  dan organisasi atau lembaga-lembaga sosial 

penunjang kehidupan bermasyarakat termasuk ilmu pengetahuan, ekonomi, 

adat, hukum dan hubungan sosial di samping taat kemasyarakatan yang 

mantap. 

b. Swadaya 

Bentuk desa ini berada pada tingkat yang lebih baik, desa ini bersifat 

sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) tertentu yang bermukim 

secara menetap disana. Pemukiman ini umunya masih tradisional dalam arti 

bahwa sumber penghidupan utama para pedesa masih berkaitan erat dengan 

usaha tani, ternak, pemeliharaan  ikan di tambak-tambak kecil tradisional. 

Lapangan pekerjaan masih belum bervariasi . teknologi pertanian yang 

dipakai masih rendah, tenaga manusia dan hewan merupakan sumber energi  

teknologi usaha tani yang dipakai. Hubungan atar kelompok atau personal 

masyarakat sering didasarkan pada adat istiadat yang ketat. Kebanyakan 

desa-desa seperti ini jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi.  

c. Swakarya 

Adat yang merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai 

mendapatkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perubahan yang 

terjadi dalam aspek kehidupan sosial budaya lainnya. Adopsi teknologi 

tertentu sering merupakan salah satu sumber perubahan itu. Adat tidak lagi 

terlalu ketat mempengaruhi atau menentukan pola perilaku pada 

masyarakat. Lapagan pekerjaan sudah mulai kelihatan lebih bervariasi dari 

pada desa swadaya, produksi usaha tani tidak lagi hanya sekedar memenuhi 
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kebutuhan sehari-hari tetap juga diupayakan untuk bisa ditukarkan dengan 

barang lain melalui sistem pasar 

d. Swasembada 

Pola desa terbaik dari bentuk desa-desa yang terdahulu. Prasarana desa 

sudah baik, berpasal dan terpelihara pula dengan baik. Bangunan rumah 

sudah bervariasi, tetapi rata-rata memenuhi syarat-syarat pemukiman yang 

baik. Para pemukiman di sana sudah banyak yang berpendidikan setingkat 

sekolah menengah atas. Mata pencaharian sudah amat bervariasi dan 

kebanyakan para pemukim tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hasil 

sector usaha tani yang diusahakannya sendiri. Umumnya tidak lagi terlalu 

berpegang teguh pada kebiasaan hidup tradisional (adat), tetapi taat pada 

syariat agamanya. Masyarakat desa swasembada adalah masyarakat yang 

sudah terbuka kaitannya dnegan masyarakat di laur desanya. Masyarakat 

berorientasi ke luar desa. Pengaruh dari luar itu sendiri terlihat  dalam 

perilaku orang-oranh desa. Teknologi yang terpakai sudah mulai banyak 

yang canggih meski belum merata. Misalnya pemukiman yag sudah mulai 

memiliki alat transportsi bermesin, beroda dua atau beroda empat. Alat 

angkutan umum relatif mudah diperoleh, alat komunikasi mungkin ada 

telepon ada pesawat televisi warna dengan antena para bola dan lain 

sebagainya.5  

3. Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan 

  Kehidupan masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan, 

dalam memahami masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan tentunya kita 

tidak dapat mendefinisakannya secara universal dan obyektif, karena kita 

                                                 
 5 Suryani, Sosiologi Pedesaan. (Cet 1; Makassar: Cara Baca: Juni 2014). h. 24-25  
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berpatokan pada ciri-ciri masyarakat. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa 

antara lain: 

   Desa pada dasarnya merupakan tempat ketentraman. Ketentraman itu pada 

hakikatnya hidup yang sebenarnya bagi orang timur. bekerja keras merupakan 

syarat penting untuk dapat tahan hidup dalam masyarakat pedesaan di Indonesia. 

didalam masyarakat desa yang berdasarkan bercocok tanam, orang biasa bekerja 

keras dalam masa-masa tertentu, di dalam masa-masa yang paling sibuk adalah 

saat panen tiba keluarga petani tidak dapat menyelesaikan segala pekerjaan di 

lading sendiri. Pada masa inilah orang dapat menyewa tenaga buruh tani sesama 

warga desanya dengan memberi upah berupa uang. 

  Sistem tolong menolong, akivitas tolong menolong dalam kehidupan 

masyarakat desa banyak macamnya, misalnya dalam aktivitas kehidupan 

masyrakat desa banyak macamnya, misalnya dalam kehidupan disekitar rumah 

tangga, dalam menyiapkan atau melaksanakan pesta dan upacara, serta dalam hal 

kecelakaan dan kematian, tolong menolong dengan kaum kerabat dalam hal 

pekerjaanpertanian, tolong menolong dnegan warga desa yang letak tanahnya 

berdekatan, sikap dan kerelaan menolong dari orang-orang desa sangatlah kuat, 

baik dalam kematian oang desa otomatis rela menolong tanpa berfikir tentang 

kemungkinan untuk mendapatkan balasan. 

  Gotong Royong, aktivitas kerja sama yang lain sangat secara populer 

biasnaya disebut gotong royong. Aktivitas kerja sama antara sejumlah besar warga 

desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang diangagap berguna bagi 

kepentingan umum, yang biasa disebut degan kerja bakti atau sikap saling tolong 

menolong yang disertai dengan kerelaan, ketulusan dan penuh semangat. 

  Jiwa gotong royong, jiwa atau semangat gotong royong dapat diartikan 

sebagai peran rela terhdap sesama warga masyarakat, misalnya kebutuhan umum 
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akan dinilai lebih tinggi dari kebutuhan individu, bekerja bakti untuk umum 

adalah suatu hal yang terpuji. Mengenai hal tersebut seorang atropolog terkenal 

M. Meat, Pernah menganalisis bahan dari 13 masyarakat yang terbesar di berbagi 

tempat didunia ini menunjukkan dalam kebudayaan dan adat istiadatnya, jiwa 

gotong royong, jiwa persaingan dan jiwa individualism. Terbukti terlepas dari 

sifat terpencil atauterbuka dari lokasinya, lepas dari mata pencaharian hidupnya, 

lepas dari sifat sederhana atau kompleks dari masyarakatnya, dari antara ke 13 

masyarakat itu ada 6 yang menilai tinggi gotong royong, 3 yang menilai tinggi 

jiwa persaingan, sedangkan 4 yang menilai tinggi jiwa imdividualisme. 

  Musyawarah dan jiwa musyawarah, musyawarah adalah gejala sosial yang 

ada dalam banyak masyarakat pedesaan pada umumnya dan khsusnya masyarakat 

Indonesia. Artinya adalah, bahwa keputusan yang diambil dalam rapat tidak 

berdasarkan sautu mayoritas yang menganut pendirian tertentu, melainkan seluruh 

rapt seolah-olah sebagai suatu badan. Perlu kita ketahui bahwa musyawarah tidak 

hanya bisa diartikan sebagai suatu cara memecahkan suatu permasalahan namun 

juga sebagai suatu semangat untuk menjiwai selururh kebudayaan dan masyarkat. 

Jiwa musyawarah merupakan suatu eksistensi dari jiwa gotong royong. Tidak 

hanya dalam rapat-rapat saja tetapi juga dalam kehidupan sosial, warga dari suatu 

masyarakat yang berjiwa gotong royong yaitu diharapkan mampu bertukar pikiran 

agar tidak merasa pendapatnya paling benar.6    

4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan  

  Mata pencaharian masyarakat pedesaan adalah mayoritas sebagai seorang 

petani, perikanan, peternakan, perdagangan dan jasa atau buruh. Melihat tingkat 

mata pencaharian masyarakat pedesaan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

penghasilan. 

                                                 
 6 Sajogyo, Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1999), h 32 
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  Masyarakat pedesaan kebanyakan mata pencaharian adalah petani, 

masyarakat pedesaan yang berpenghasilan dari pertanian di nyatakan sebagai 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat pedesaan pada umumya 

upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang memiliki mata 

pencaharian dibidang usaha pertanian baik sebagai petani pemilik, petani 

penggarap maupun sebagai buruh tani dengan usaha sampingan. Namun demikan 

sangat jarang petani yang memiliki lahan sendiri, kebanyakan mereka pengelola 

lahan dengan hanya memiliki lahan yang sangat sempit.7  

 Kondisi masyarakat pedesaan sangat bergantung terhadap alam jika dilihat 

dari aspek ekonomi. Selain bergantung terhadap alam, masyarakat pedesaan juga 

bergentung terhadap sektor pertanian yang berkaitan secara ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup masyarakatnya termasuk 

keluarga. Melalui sektor pertanian yang secara tradisional juga menggunakan alat 

atau teknologi yang masih terbilang belum berkembang. namun di era modern 

saat ini hadirnya teknologi yang semakin canggih hampir semua masyarakat 

pedesaan sudah  beralih pada mesin yang dimana dapat membantu petani dalam 

membajak sawah dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya tradisional. 

 Kegiatan ekonomi dalam usaha pertanian yang dilakukan secara tradisional 

sudah sangat jaran  dijumpai di daerah pedesaan. era kontemporer ini, 

industrialisasi telah berkembang pesat dan melahirkan bebagai macam teknologi 

pertanian. Namun, sebagian masyarakat pedesaan sulit untuk tetap 

mempertahankan alat tradisional dalam bertani.  Kalau menilik dari tahun 1990-

an, masyarakat petani pedesaan masih bercocok tanam dengan cara mencangkul 

dan menggunakan alat bantu yang ditarik oleh sapi ataupun kerbau yang petani 

                                                 
 7 Eny Rosyidah, Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Perguruan Tinggi (Studi Kasus 

Di Desa Bangelan Kecamatan Wonosori Kabupaten Malang). (Skripsi Malang: Fakultas Tarbiyah, 

2008), h 40-41 
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pelihara sendiri, bahkan ada juga dengan membabat rumput di beberapa bidang 

sawahnya. Karena pada masa itu, belum adanya tersedia traktor sehingga proses 

pengolalaan tanah masih bersifat tradisional.8 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa 

adalah masyarakat yang masih memegang teguh jiwa-jiwa secara tradisional, baik 

dalam bertani, mengelolah sawah, dan bercocok tanam. Akan tetarpi di era 

sekarang dengan gemburan alat-alat pertanian yang canggih dan dapat 

mempermudah jalannya suatu pertanian,  masyarakat pedesaan saat ini perlahan 

mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya tradisional. masyarakat desa adalah 

sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu dalam kurung 

waktu yang cukup lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya 

menuju tujuan yang dicita-citakan bersama. Masyarakat pedesaan mempunyai 

kelebihan yaitu hidup yang penuh gotong royong antara satu dengan yang lainnya, 

namun dilain pihak banyak masalah sosial atau perubahan sosial yang harus 

dipikirkan pemecahannya. 

B. Globalisasi 

1. Pengertian Globalisasi 

  Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghsilkan dunia tunggal. 

Masyarkat diseluruh dunia menjadi saling tergantung disemua aspek kehidupan; 

Politikl, ekonomi dan budaya. Yang mejadi dasar dari globalisasi yaitu tidak ada 

satu negara pun didunia ini yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.9. 

2. Globalisasi Anthony Giddens 

   Menurut Anthony Giddens globalisasi berdampak besar bagi aspek-aspek 

kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Giddens, globalisasi memiliki 

                                                 
 8 M. Husein. MR, Budaya dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan, Aceh Antropological 

Journal, Vol 5, No, 2, 2021. h 196-197 

 9 Sztompka, Piotr Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta : Prenada Media 2007), h  101  
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hubungan erta dengan resiko. Konsep resiko muncul pada awal masyarakat 

industry modern ingin mentukan msa depannya sendiri dari pada menyerahkan 

kepada agama, tradisi dan kondisi alam atau tradisi. Adapun risiko buatan adalah 

terciptanya sebagai dampak perkembangan penegtahuan kita tentang dunia. 

Sebagai contoh popilasi udara, populasi air, populasi suara dan kerusakan alami 

merupakan permasalahan sosial yang dialami masyarat modern.  

 Giddens juga mengakui bahwa globalisasi merupakan proses dau arah 

dengan Amerika dan Negara-negara barat sebagai kawasan yang paling bayak 

terkena dampaknya. Menurut Giddens globalisai akan semakin terpusat melalui 

peran bangsa-bangsa dan luar barat yang semakin besar pengaruhnya dalam 

globalisasi. Globalisasi juga melemahkan kultur lokal sekaligus 

membangkitkannya kembali. Sebagai conth globalisasi dapat meneyebarkan 

budaya ke berbagai negara. Akibatnya budaya lokal akan melemah karena budaya 

baru tersebut. Dengan demikian dalam suatu masyarakat, budaya dapat bangkit 

dan berkembang ke negara lain.10   

 Globalisasi menimbulkan bahaya dan harapan. Prosese globalisasi yang 

meliputi semua aspek bahaya dan harapan. Proses Globalisasi yang meliputi 

semua aspek kehidupan modern (ekonomi, politik dan budaya) tercermin dalam 

kesadaran sosial. Cara orang memhami dunia, dunia lokal mereka sendiri dan 

 dunia keseluruhan, mengalami perubahan yang sangat besar.11 

3. Ciri- Ciri Globalisasi 

 Globalisasi mempunyai ciri ditandai dengan dukungan kecepatan informasi 

da teknologi yang semakin canggih, transportasi dan komunikasi yang diperkuat 

                                                 
 10 Andi Sri Nunung “Globalisai dan Gaya Hidup Masyarakat Desa Bana Kecamatan 

Bontocani Kabupaten Bone”, h 22 

 11 Elly M. Setia, Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Cet 3; Jakarta; Kencana, 2011), h 686 
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oleh tatanan dan manajemen yang tangguh, telah melampaui batas tradisional 

geopolitik, mempertemukan tatanan yang sebelumnya sulit di pertemukan, adanya 

ketergantungan antar bangsa dan Negara dan pendidikan merupakan bagian dari 

globalisai. 12 

4. Dampak Globalisasi 

 Masuknya kebudayaan barat sangat nampak terlihat dari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, selain memberikan dampak 

positif juga terdapat dampak negatif. Perubahan budaya yang terjadi dalam 

masyarakat pedesaan sangat nampak, dimana masyarakat pedesaan sebelumnya 

tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka dari nilai-nilai yang bersifat 

homogeny menuju pluralism nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak 

dari adanya globalisasi. Berikut dampak positif dan negatif globalisasi di bawa ini 

yaitu: 

a. Dampak Positif 

1) Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan 

2) Mudah melakukan komunikasi 

3) Mobilitas tinggi 

4) Menumbuhkan sikap cosmopolitan dan toleran 

5) Memacu untuk meningkatkan kualitas diri 

6) Mudah memenuhi kebutuhan 

b.  Dampak Negatif 

1) Informasi yang tidak tersaring 

2) Perilaku konsumtif 

3) Membuat sikap menutup diri, berfikir sempit 

4) Pemborosan, meniru perilaku dan berpakaian yang buruk 

                                                 
 12 Andi Sri Nunung “Globalisai dan Gaya Hidup Masyarakat Desa Bana Kecamatan 

Bontocani Kabupaten Bone”, h 23 
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5) Muda terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai kebiasaan atau 

kebudayaan suatu Negara.13 

 Globalisasi merupakan istilah yang berhubungan dengan peningkatan 

keterkaitan antaar bangasa dan antar manusia diseluruh dunia melalui 

perdagangan, investasi, perjalalan, budaya Populer, jaringan komunikasi, dan 

bentuk-bentuk interaksi yang lain. Dampak dari globalisasi yang cukup meninjol 

adalah kawasan antar kultur bangsa “seolah-olah telah melebur menjadi kultur 

dunia(global)”. Gejala globalisasi ini menjadikan hubungan antarbangsa semakin 

dekat, sebab manusia dalam kawasan negara tertentu dapat melakukan 

komunikasi dengan siapapun dikawasan mana pun walaupun terletak dikawasan 

yang terjauh sekalipun. 

 Giddens tentang “ Perputaran dunia dalam globalisasi”. Pandangan Giddens 

(2000) tentang globalisasi terkait erat , dan tumpang tindih dengan pemikirannya 

tentang juggernaut modernitas. Globalisasi membawa dampak besar pada isu-isu 

yang menjadi pokok perhatian Giddens. Seperti keintiman dan aspek-aspek dalam 

kehidupan sehari-hari Giddens melihat adanya kaitan erat antara gloalisasi dan 

risiko.14 

5. Proses Terjadinya Globalisasi 

 Globalisasi pada dasarnya, dapat terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi di berbagai bidang. Kemajuan tersebut mendorong sikap saling 

ketergantungan atarnegara. sering dikatakan masyarakat modern, namun beberapa 

                                                 
 13 Rahmat Tahir. Dampak Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Bahasa 

Wotu di Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. h 14-15 

 14 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik 

Sampel Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, (Cet 8: Siderejo; Kreasi Wacana Offset 

2012) h 636-640 
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ahli memperkirakan  bahwa globalisasi telah terjadi di akhir abad ke 19 serta awal 

abad ke- 20.  

C. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

 Menganalisis perkembangan atau perubahan pada masyarakat, berkembang 

dan berubahnya suatu masyarakat di tentukan oleh cara mereka memproduksi 

barang-barang material. Menurut Karl Marx perkembangan masyarakat dimulai 

dari masayarakat komunal primitive, berubah dan berkembang menajdi 

masyarakat pemilikan budak, masayarakat feodalisme, masyarakat kapitalisme, 

masayarakat sosialisme dan yang terakhir adalah masyarakat komunisme.15 

2. Perubahan sosial Talcott Parsons 

 Melihat dan menganalisis fenomena terkait perubahan sosial pada 

masayarakat desa  peneliti menggunakan teori perubahan sosial Talcott Parsons. 

Menurut Parsons studi menegani perubahan sosial harus dimulai dengan studi 

mengenai struktur sosial. Struktur sosial sendiri didefinisikan sebagai tatanan atau 

susunan sosial yang membentuk masyarakat. Pandangan Parsons terkait 

perubahan sosial yang membentuk masyarakat. Pandagan Parsons terkait 

perubahan sosial difokuskan pada sifat struktur sosial yang mengarah pada proses 

evolusi sosial lebi jauh pandangan Parsons mengacu pada dinamika yang terjadi 

pada sistem sosial sebagai bagian struktur sosial. Menurut Parsons agara sistem 

sosial dapat bekerja dengan baik, setidaknya harus ada empat fungsi yang harus 

terintegrasi, yaitu adaptation, goal attainment, integration dan latent pattern 

maintenance.16 

                                                 
 15 Dewi Uteri dan Darson Prawironegoro, Pengantar Sosiologi Kajian Perilaku Sosial 

Dalam Sejarah Perkembangan Masyarakat, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017, h. 70. 

 16 Herman Arisandi, Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai 

Modern (Yogyakarta : Ircisod, 2015), 131 
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a. Adaptation  

 Sistem harus mampu mengatasi kebutuhan situsional yang datang 

dari luar. Artinya, sistem harus mampu beradaptasi atau menyesuaikan 

diri dengan lingkungan serta kebutuhan. Masyarakat desa pada tempo 

dulu dalam menggarap sawah biasanya menggunakan kerbau dan sapi. 

Akan tetapi dengan kemajuan teknologi dewasa ini, hampir seluruh 

pekerja sawah melibatkan mesin, mulai dari menggarap dan seterusnya. 

Hal tersebut merupakan bentuk dari adaptasi masyarakat desa dengan 

perkembangan dan kemajuan zaman saat ini. 

b. Goal Attainment 

 Pencapaian tujuan dalam sistem sosial berarti setiap struktur harus 

mampu mendefinisiakan tujuannya. Penggunaan alat-alat atau produk-

produk modern seperti internet, mesin pembajak sawah dan sebagainya 

pada masyarakat desa digunakan dengan tujuan untuk mempermudah 

dalam pekerjaan. 

c. Itegration  

   Struktur harus mampu mengatur hubungan dari setiap unsur 

 sistem atau bagian yang menjadi komponen secara integrasi. Agama, 

 sosial dan budaya memiliki saing keterkaitan dalam membentuk atau 

 membangun struktur dan konstruksi sosial masyarakat. Sosial dan budaya 

 memuat seperangkat nilai atau norma yang mengatur serta menajdikan 

 rujukan masyarakat dalam segala bentuk perilaku masyarakat mulai dari 

 berinteraksi dengan sesa hingga lingkungan dalm sekitar. 

d. Latent pattern 

   Letensi bermakna setiap struktur harus melengkapi memlihara 

 serta memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya. Agama, 
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 sosial, dan budaya saling mempengaruhi satu sam lain. Agama, sosial 

 maupun budaya saling memperkuat satu sam lain dalam membentuk 

 keteraturan masyarakat. Artinya budaya lokal masayarakat baik berupa 

 kesenian atau tradisi serta adat- istiadat bisa diperkuat dengan member 

 landasan agama atau dalil atau menyelipkan nilai-nilai keislaman 

 budaya-budaya tersebut.17 

 Parsons mendisain skema AGIL untuk digunakan disemua tingkat sistem 

teoritisnya.18 Keempat fungsi tersebut bagi Parsons merupakan syarat 

berlangsungnya sistem sosial diaman ada fungsi atau kebutuhan tertentu yang 

harus dipenuhi oleh setiap sistem. Pokok atau inti yang termasuk dalam kebutuhan 

itu sendiri yaitu, pertama berhubungan dengan kebutuhan internal ketika 

berhubungan dengan lingkungannya. Kedua,berhubungan dengan sistem tujuan 

dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Struktur dalam pandangan 

Parsons bersifat fungsional. Parsons mengembangkan paradigma perubahan 

evolusi dengan penekanan pada proses diferensiasi. Menurut kacamata 

fungsionalisme structural setiap masyarakat memiliki tujuan serta prinsip dasar 

tertentu. Tujuan dan prinsip dasar tersebut tidak hanya sebagai sumber yang 

menyebabakan berkembangnya integrasi sosial, akan tetapi sekaligus sebagai 

unsur yang mentabilisasi sosial budaya dan agama itu sendiri. 

 Menurut Parsons, sistem harus dapat berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya. Interaksi sistem dengan lingkungan tersebut kemudian akan 

berdampak pada adanya consensus. Konsensus ini menjadi kunci stabilitas dalam 

sistem sosial. Ketika lingkungan dan sistem tidak mampu menghasilkan 

                                                 
 17 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Persfektif  Klasik, Modern, Posmodern, 

dan Poskolonial (Cet 5; Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), h. 59 

 

 18 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Cet 6; Jakarta: 

Kencana, 2010) h. 121 
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consensus maka yang terjadi adalah perubahan sosial. Parsons menejelaskan 

bahwa proses diferensasi menyebabkan masalah integrasi baru dalam kehidupan 

sosial msyarakat. Ketika subsistem berkembang biak maka disaat yang bersamaan 

masayarakat berhadapan dengan masalah baru dalam mengkordinasikan unsur 

atau unit yang baru muncul.19  

 Sistem niali dari masyarakat sebagai satu kesatuan pasti akan mengalami 

perubahan secara bersamaan sosial sendiri berlangsung melalui berbagai macam 

lingkaran, akan tetapi tidak ada proses umum yang mempengaruhi masyarakat 

secara ekual, meski Parsons membayangkan proses perubahan secara bertahap, 

namun ia dengan hati-hati menghindari teori evolusi garis lurus. Parsons 

meyederhanakan serta membedakan tiga tahap perubahan besar yaitu primitive, 

lanjutan dan modern. Secara khusus Parsons membedakan anatara tiga tahap 

tersebut berdasarkan dimensi kultural. Perkembangan dimensi yang terjadi pada 

masa transisi dari tahap primitive ke tahap lanjutan merupakan perkembangan 

bahasa. Perkembangan inti pada tahap lanjutan ke tahap modern adalah 

pelembagaan kode normati atau kode hukum. 

3. Faktor- faktor penyebab perubahan sosial 

 Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi perubahan sosial 

tidak disebabkan oleh bebrapa faktor penyebab yang melatar belakanginya. Faktor 

tersebut digolongkan menjadi dua yaitu faktor yang berasal dari luar dan faktor 

yang berasal dari masyarakat itu sendiri.20  

 Secara sosiologis, agar revolusi dapat terjadi maka harus dipenuhi syarat-

syarat tertentu, atntar lain: 

                                                 
 19 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, h. 133 

 20 Nanang Martono,  Sosiologi Perubahan Sosial persfektif Klasik, Modern, Posmodern, dan 

Poskolonial, h 16 
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a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan perubahan, dalam 

masrakat harus ada perasaan tidak puas dengan keadaan ini. 

b. Adanya dorongan pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap 

mampu memimpin masyarakat tersebut. Bangsa Indonesia sebagai 

salah satu bangsa yang mempercayai mitos. 

c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut 

untuk kemudian merumuskan serata menegaskan rasa tidak puas jadi 

masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya 

masyarakat. 

d. Pemimpin tesebut harus menunjukkan tujuan baik yang konker dan 

dapat dilihat pada masyarakat  maupun tujuan yang abstrak seperti 

ideologi tertentu 

e. Harus ada “momentum” untuk revolusi, yaitu saat ini dimana segala 

keadaan dan faktor sosial adalah baik sekali untuk mulai dengan 

gerakan revolusi, jika “momentum” yang dipilih keliru, maka revolusi 

gagal.21 

1) Faktor-Faktor Perubahan Sosial 

a. Faktor Penyebab 

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat 

tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena 

adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun 

tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan berasal dari dua sumber 

yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, 

atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Faktor sistematis 

                                                 

 21 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemanan Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya Edisi Pertama, h. 620-623 
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adalah faktor. perubahan sosial yang disengaja dibuat. Keberhasilan 

faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, 

sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi, 

perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis 

dengan beberapa faktor acak. 

b. Faktor pendorong 

Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat 

perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat 

lain, difusi (penyebaran unsur-unsur kebudayaan) dalam masyarakat, 

difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, 

toleransi, sistem stratifikasi (lapisan) sosial terbuka, penduduk yang 

heterogen (bermacam-macam), ketidakpuasan terhadap kondisi 

kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa 

manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi (pertikaian) 

dalam keluarga, dan sikap mudah menerima hal-hal baru. 

c. Faktor penghambat 

Perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial 

seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. 

Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang 

lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat 

yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang 

tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya disintegrasi 

(meninggalkan tradisi), sikap yang tertutup, hambatan yang bersifat 

ideologis, dan hakikat hidup.22 

                                                 
 22 Lorentius Goa, ALMA. Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal 

Keteketik dan Pastoral Vol 2. No 2. Nopember 2017. h 64-66 
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 Perubahan sosial tidak selalu berjalan begitu saja. Perubahan sosial sering 

terhambat oleh beberapa faktor yang menghambat perubahan sosial. Faktor-faktor 

tersebut antara lain kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, hambatan 

kemajuan ilmu pengetahuan, sikap, praktik dan kebiasaan masyarakat tradisional, 

kepentingan yang mengakar, ketakutan akan pembubaran (melepaskan diri dari 

tradisi), sikap tertutup, hambatan ideologis, dan sifat kehidupan. 

 Pada umumnya dapat dikatakan bahwa mungkin ada sumber sebab-sebab 

tersebut yang terletak di dalam masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di 

luar. Sebab- sebab yang brsumber dalam masyarkat itu sendiri, antar lain sebagai 

berikut. 

1)  Bertambah atau berkurangnya penduduk  

 Pertambahan penduduk yang sangat cepat dipulau Jawa menyebabkan 

terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat terutama lembaga-lembaga 

kemasyarakatan misal, orang lantas mengenal hak milik individual atau tanah, 

sewa tanah, gadai tanah, bagai hasil dan selanjutnya, yang sebelumya tidak 

dikenal. 

  Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan berpindahnya penduduk dari 

desa ke kota atau dari daerah ke daerah yang lain, semisal transmigrasi. 

Perpindahan penduduk mengakibatkan kekosongan. Misalnya, dalam bidang 

pembagian kerja dan strasifikasi sosisal, yang memengaruhi lembaga-lembaga 

kemasyarakatan.  

2) Penemuan-penemuan baru 

Suatu proes sosial dan kebudayan yang besar, telah terjadi dalam jangka waktu 

yang tidak terlalu lama disebut dengan inovasi. Proses tersebut meliputi suatu 

penemuan baru, jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain-lain bagian 
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masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan baru tadi diterima, dipelajari, dan 

akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 23 Lorentius Goa, ALMA. Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. h 64-66 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang diguakan yaitu penelitian kualitatif, dengan melihat 

data-data yang deskritif menegenai Masyarakat Desa di Tengah Arus Globalisasi 

(Studi di Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba). 

2.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini berada di desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, 

Kabupaten Bulukumba. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologi 

 Pendekatan sosiologis merupakan suatu metode yang dilakukan untuk 

mengaitkan sosiologi guna menganalisa dan mengungkap data-data terhadap 

sesuatu yang diteliti. Menurut Peter L. Berger, sosiologi adalah studi ilmiah 

mengenai hubungan masyarakat dan individu. Sosiologi ini sebagai ilmu empiris 

yang didasarkan pada pengamatan semua yang berhubungan dengan pancaindra 

dan penalaran manusia yang dialaminya dalam kehidupan sosial.1 

 Melalui pendekatan sosiologis peneliti bisa melihat dan mengungkap data-

data permasalahan mengenai Masyarakat Desa di Tengah Arus Globalisasi (Studi 

Masyarakat Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba). 

 

 

 

                                                 

 1 M. Nippi Tambe dan Abdul Hakim Landoho, Pengantar Sosiologi suatu pendekatan 

praktis ( Cet. I; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2010), h. 9-10. 
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C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesutu yang dapat memberikan informasi mengenai 

data.2 Data dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer  

 Sumber data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud 

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Data ini 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung daru sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung atau memberikan 

pertanyaa-pertanyaan yang berkaitan dengan Masyarakat Desa di Tengah Arus 

Globalisasi (Studi di  Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 

2. Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud 

selain menyelesaikan masalah yanh sedang dihadapinya, dan sebagai keputusan 

yang relevan dnegan penelitan yang sifatnya mendukung. Data ini dapat 

ditemukan dengan cepat melalui jurnal, buku, surat kabar, artikel, majalah dan 

lain-lain. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan observasi. Penggunaan prosedur dalam penelitian ini lebih disesuaikan 

dengan analisis kebutuhan dan kemamuan penliti sendiri tanpa maksud 

mengurangi prosedur yang berlaku.3 adapun metode yang digunakan yaitu: 

 

 

                                                 
 2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet.VIII; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 137 

 3 Husaini Husman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. II; 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 52-69. 
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1. Observasi 

 Obsevasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistemasis terhadap 

gejala-gejala yang meneliti. Observasi sala satu pengumpulan data yang sesuai 

dengann tujuan. Observasi bertujuan manyajikan bagaimana dinamika kehidupan 

sosal masyarakat dan apa dampak yang ditimbulkan  Arus Globalisasi terhadap 

masyarakat desa 

2. Wawancara 

 Wawancara tanya Jawab lisan atara dua orang atau lebih secara langsung. 

Pewawancara disebut interviewe. 

3. Dokumentasi  

 Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengambilan 

data melalui dokumen-dokumen seperti kamera. Keuntungan dalam menggunakan 

teknik dokumnetasi lebih muda, waktu dan tenaga lebih efesien. 

E. Teknik Penentuan Informan 

 Teknik penentuan informan pada penelian ini menggunakan teknik 

“purposive sampling”, seperti yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku 

memahami penelitian Kualitatif, adalah: “Purposive Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang ditelit”. Mengenai informan yang terlibat dalam 

penelitian ini yaitu: 

1.  Masyarakat 10 orang yang terpengaruh dengan globalisasi 

2.  Kepala Desa Bajiminasa,  

3. Kepala Dusun,  

4. Imam Desa 
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5.  Ketua Karang Taruna 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrument penelitian adalah penelitian yang menggambarkan instrumen 

pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian dalam kaitannya dengan 

metodologi penelitian. Berikut alat-alat yang digunakan dalam penelitian: 

1. Kendaraan yang berupa motor digunakan untuk kelokasi penelitian. 

2. Handphone yang digunakan untuk merekam atau mengambil gambar  

dilokasi penelitian. 

3. Alat tulis seperti buku dan pulpen digunakan untuk mencatat 

informasi tambahan 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik Pengolahan data dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk 

laporan. Menurut Bodgan dan Biklen analisis data adalah proses pencarian dan 

penyusunan data melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis 

data adalah kegiatan menganalisis, menafsirkan yang bermakna serta 

menyampaikannya kepada orang lain.4 Adapun cara dalam menganalisis data 

yaitu: 

1. Reduksi data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan 

Masyarakat Desa di Tengah Arus Globalisai (Studi Masyarakat 

Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulkumba). 

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

bagian terntentu dari gambaran keseluruha. 

                                                 
 4 Husaini Husman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. II; 

Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 84-85 
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3. Pengambilan keputusan dan verivikasi, kegiatan ini bermaksud untuk 

mencari hubungan, persamaan atau perbedaan, dari data yang 

diperolehnya mencoba untuk menarik kesimpulan dengan jelas dan 

mendukung. 

2. Analisis Data 

 Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang objek penelitian 

dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data menurut Patton 

adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 

kategori, dan satu uraian dasar.” Metode analisis data ini merupakan proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, 

menginterpretasikan secara lebih spesifik. Teknik tersebut dapat juga disebut 

sebagai teknik analisis dekskriptif kualitatif. Proses analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagaai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan atau observasi, dokomentasi 

dan sebagainya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Pengujian keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik kredibilitas 

yaitu proses dan hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima, ada beberapa 

kriteria dalam menilai keabsahan data melalui lama penelitian, observasi yang 

detail, dan triangulasi.5 

 Penelitian dapat diterima dan dipercaya apabila penelitian dan pengamatan 

yang terus menerus untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi 

yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang diteliti, sedangkan triangulasi 

                                                 
 5 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori Konsep Dasar dan 

Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 294. 
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Desa Bajiminasa 

 

 

Sumber : Kantor Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 

2021 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. 

Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km2 dan berpenduduk 

437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan, 27 Kelurahan, 

serta 123 Desa. 
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Batas wilayah Kabupaten Bulukumba 

a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Sinjai 

b. Sebelah Timur adalah Teluk Bone 

c. Sebelah Barat adalah Kabupaten Bantaeng 

d. Sebelah Selatan adalah Laut Flores dan Kabupaten Selayar.1 

 Kabupaten Bulukumba terletak antara 050 20’-050 40’ lintang selatan dan 

1190 58’-1200 28’ bujur timur. Berbatasan dengan kabupaten sinjai disebelah 

utara, sebelah timur dengan teluk bone, sebelah selatan dengan laut flores, dan 

sebelah barat dengan kabupaten bantaeng (BPS Kabupaten Bulukumba 2016). 

Luas wilayah kabupaten bulukumba sekitar 1.154,7 km2 atau sekitar 2,5 % dari 

luas wilayah sulawesi selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi 

kedalam 27 kelurahan dan 109 desa. 

 Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4% berada pada ketinggian 0 

sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan tanah 

umumnya 0-400 . Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah 

seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Curah 

hujannya ratarata 152 mm/bulan dan rata-rata hujan 10 hari per bulan. 49 50 

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 

23,820C27,680C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman 

pangan dan tanaman perkebunan. Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat 

pada wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah 

hujan yang sedang, sedangkan pada bagian selatan curah hujannya rendah.2 

Pemerintahan Kabupaten Bulukumba memiliki 10 (sepuluh) kecamatan 

defenitif yaitu sebagai berikut:  

a. Kecamatan Ujungbulu ( Ibu Kota Kabupaten)  

b. Kecamatan Gantarang  

c. Kecamatan Kindang  

d. Kecamatan Rilau Ale  

                                                 
 1 www.bulukumbakab.Bps.go.id, h. 42 

 2 https://sulselprov.go.id 
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e. Kecamatan Bulukumpa  

f. Kecamatan Ujung Loe  

g. Kecamatan Bonto Bahari  

h. Kecamatan Bonto Tiro  

i. Kecamatan Kajang 

j. Kecamatan Herlang 

Dari sepuluh Kecamatan tersebut, tiga diantaranya merupakan sentra 

pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan 

Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa. Tujuh diantaranya merupakan daerah 

pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan 

Ujungbulu, 51 Kecamatan Gantarang, Kecamatan ujung Loe, Kecamatan Bonto 

Bahari, Kecamatan bonto Tiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.3 

2. Letak Desa Bajiminasa 

  Batas Desa Bajiminasa, sebelah utara berbatasan dengan Desa Bonto 

Matene, sebelah barat berbatasan dengan Desa Anrang, sebelah uatara berbatasan 

dengan Kelurahan Palampang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Panggalloang. Secara administrasi Desa Bajiminasa merupakan salah satu dari 

Desa yang ada di wilayah Kecamatan Rilau Ale di Kabupaten Bulukumba. Batas 

dan luas wilayah Desa Bajiminasa Desa Bajiminasa mempunyai luas wilayah 

seluas 5 km 888.310 Hektar yang terdiri dari 50% berupa daratan, dan 5% berupa 

                                                 
 3 Profil Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. 202 
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pemukiman, pegununggan, dan yang digunakan untuk lahan pertanian, sebagai 

wilayah tropis.4 

3. Visi dan Misi Desa Bajiminasa 

    Visi 

Mewujudkan Desa Bajiminasa yang smart ( Sigap, Mandiri, Antusias, 

Religius, dan Terdepan ) yang berbasis data menuju masyarakat Bajiminasa yang 

bermartabat dan sejahtera. 

Misi 

1. Membangun tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat 

dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. 

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan 

dalam pengelolaan keuangan. 

3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan potrensi 

pertanian, perkebunan, wisata dan usaha kecil menegah serta potensi 

lainnya. 

4. Memaksimalkan peranan tokoh pemuda, tokoh wanita dan semua unsur 

masyarakat dalam peningkatan pembangunan desa. 

5. Mendorong BUMDES yang lebih inovatif dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa.5 

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bajiminasa 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap 

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan 

                                                 
 4 Profil Desa Bajiminasa, 2020 

 5 Profil Desa Bajiminasa  2020 
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organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.struktur 

organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara 

yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi yang di 

batasi. 

Instansi merupakan suatu organisasi, karena instansi itu merupakan wadah 

untuk melaksanakan tugas yang di bebankan kantor Desa Bajiminasa yang 

merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas 

dan wewenang para aparat menjalankan perannya dengan baik. Sebagai lazimnya 

organisasi pemerintah maka penetapan struktur organisasinya berdasarkan 

peraturan mentri dalam Negri Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi 

dalam tata kerja pemerintahan Desa. 6 

Desa Bajiminasa menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola 

selengkapnya sebagai berikut: 

                                                 
 6 Profil Desa Bajiminasa,2020 
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Sumber data: Kantor Desa Bajiminasa 2022 

Kewenangan Desa 

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul yakni organisasi masyarakat, 

pengelolaan tanah kas Desa dan pengembangan peran masyarakat Desa. 
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b. Kewenangan lokal berskala Desa seperti pengelolaan pasar Desa, jalan 

tani, dan lain-lain. 

c. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. 

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan 

 Mengingat kedudukan strategi pemerintah Desa, maka mutlak diperlukan 

adanya ketetapan tentang tugas dan fungsi pemerintah Desa hal ini dimasukkan 

supaya aparat pemerintah Desa menyadari tugas dan mengatahui dengan bai 

fungsi pada masing-masing sub kerja dalam struktur organisasinya.Untuk Desa 

Bajiminasa telah di susun tugas dan kewajiban.7 

 a. Kepala Desa 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat 

2. Memimpin penyelenggaran pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan 

yang di tetapkan oleh BPD. 

3. Mengajukan rancangan peraturan Desa. 

4. Menetapkan peraturaan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD. 

5. Menyusun dan mengajukan peraturan Desa mengenai APBD untuk di 

bahas dan di tetapkan Bersama BPD. 

6. Membina kehidupan masyarakat Desa. 

7. Membina perekonomian Desa. 

8. Menkoordinasikan pembagunan Desa secara partisipatif 

                                                 
 7 Profil Desa Bajiminasa, 2020 
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9. Mewakili Desanya didalam maupun diluar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

10. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undaangan yang berlaku.8 

b. Sekertaris Desa 

1. Melaksanakan urusan surat-menyurat kersipan daan laporan. 

2. Memimpin menkoordinasikan dan mengendalikan sertal mengawasi 

semua unsur kegiatan sekertaris Desa. 

3. Mengadakan kegiatan inventarisasi, cata mencatat dan memelihara 

kekayaan Desa. 

4. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala Desa 

5. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala Desa 

6. Melaksanakan administrasi kepegawaian apparat Desa 

7. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-

hasil rapat. 

8. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja Desa serta 

pelayanan laporan pertanggung jawaban kepala Desa 

9. Merumuskan program kegiatan kepala Desa 

10. Melaksanakan administrasi penduduk 

11. Melaksanakan dan memberikan peleyanan terhadap masyarakat dalam 

hal pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) 

                                                 
 8 Profil Desa Bajiminasa, 2020 
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12. Melaksanakan pencatatan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT 

RW 

13. Melaksanakan penyelenggaran buku sdministratif keputusan Desa dan 

keputusan kepala Desa 

14. Menyusun rencana kegiatan 

15. Mencari kegiatan sosial politik 

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.9 

c. Kepala Urusan Umum  

1. Melaksanakan penerimaan dan mengendalikan surat masuk dan surat 

keluar serta melaksanakan tata kearsipan. 

2. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa dan 

Sekertaris Desa. 

3. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu 

dinas dan kegiatan rumah tangga pada umunya. 

4. Mencatat inventarisasi kekayaan Desa 

5. Melaksanakan penglolaan buku administrasi umum 

6. Menyelenggarakan pengololaan administrasi kepegawaian 

7. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban kantor dan 

kebersihannya serta bangunan-bangunan milik Desa  

8. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket 

                                                 
 9 Profil Desa Bajiminasa, 2020 
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9. Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistrubusian alatalat 

tulis menulis di kantor serta memelihara dan memperbaiki peralatan 

kantor. 

10. Menkoordinasikaan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan 

rapat-rapat dan naska lainnya. 

d. Kepala kewilayaan atau kepala dusun mempunyai tugas 

1. Pembinaan ketentraman daan ketertiban pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat mobilitas kependudukan dan penataan dan 

pengelolaan wilayah. 

2. Mengawasi pelaksanaan pembagunan diwilayah dusun yang 

bersangkutan. 

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingunganya. 

4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerinta Desa danpembagunan Desa.10 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bajiminasa 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH JIWA 

1. Laki-laki 1856 

2. Perempuan  2015 

Jumlah  3871 

Sumber Data: Kantor Desa Bajiminasa 2023. 

                                                 
 10 Profil Desa Bajiminasa, 2020 



45 

 

 

 

 Pada tabel 1. Dapat dilihat bahwa berdasarkan data pemerintah Desa 

Bajiminasa tahun 2023 jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit 

dibandingkan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 1856 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan 

sebanyak 2015 orang, jadi totol keseluruhan jumlah penduduk Desa Bajiminasa 

sebanyak 3871 orang. 

Tabel 2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bajiminasa 

No  Bidang jumlah 

1. Pertanian 1.548 orang 

2. Perkebunan 976 orang 

3. Peternakan 269 orang 

4. TNI/POLRI  12 orang 

5. PNS 34 orang 

6. Wirausaha 93 orang 

7.  Pedagang  12 orang 

8. Lainnya 726 orang 

9. Tidak Bekerja 201orang 

Jumlah  3871 orang 

  Sumber Data: Kantor Desa Bajiminasa 2023. 

 Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bajiminasa 

bermata pencaharian petani, karena Desa Bajiminasa merupakan desa terluas ke 

dua yang memiliki lahan pertanian  di Kecamatan Rilau Ale.   
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 

No  Tingkat Pendidikan jumlah 

1. Belum Sekolah 319 orang 

2. Tidak Tamat SD 603 orang 

3. SD/Sederajat 563 orang 

4. SMP/Sederajat 579 orang 

5. SMA/Sederajat 1620 orang 

6. Diploman  32 orang 

7.  S 1 68 orang 

8. S 2 14 orang 

9. Tidak Sekolah 73 orang 

Jumlah  3871orang 

Sumber Data: Kantor Desa Bajiminasa 2023. 

      Pada tabel 3 dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk Desa Bajiminasa 

berdasarkan tingkat pendidikannya sudah cukup baik, dimana sudah ada 1693 

orang yang lulus sekolah menengah pertama dan sudah ada 68 orang yang 

bergelar S1 serta yang bergelar S2 sebanyak 14 orang 
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Tabel 4. Adat istiadat Desa Bajiminasa 

No Adat Istiadat Desa Bajiminasa 

1. Adat istiadat dalam perkawinan Aktif 

2. Adat istiadat dalam kelahrian anak Aktif 

3. Adat istiadat dalam upacara kematian Aktif 

4. Adat istiadat dalam pengelolaan hutan Aktif  

5. Adat istiadat dalam tanah pertanian Aktif 

6. Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga Aktif 

    Sumber Data: Kantor Desa Bajiminasa 2023. 

  Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa adat istiadat yang ada di Desa 

Bajiminasa masih aktif atau masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Bajiminasa 

sampai sekarang. 

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Bajiminasa 

No Sarana dan Prasarana 

1. Posyandu Aktif 

2. Bidan Desa Aktif 

3. Posyandu Lansia Aktif 

4. Kelas Ibu Hamil Aktif  

5. Pos Kesehatan Desa Aktif 

6. Tanaman Obat Aktif 

  Sumber Data: Kantor Desa Bajiminasa 2023. 
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 Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kesehatan 

yang ada di Desa Bajiminasa sampai sekarang masih aktif seperti halnya pada 

posyandu yang sampai sekarang masih berjalan dan masih aktif. 

B. Dinamika sosial kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi di  Desa  

Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 

 Kebudayaan Indonesia dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan, 

perubahan ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang menginginkan 

perubahan. Kebudayaan terjadi sangat pesat yaitu karena masuknya unsur-unsur 

globalisasi kedalam kebudayaan Indonesia. Unsur globalisasi masuk tidak 

terkdendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan dari 

kebudayaan lokal yang ada disetiap daerah dari Sabang sampai Marauke. 

 kehidupan masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangatlah berbeda, hal 

ini juga dampak arus globalisasi sehingga perlu penanganan yang lebih baik. 

Dampak lain dari globalisasi yaitu berkembangnya teknologi-teknologi canggih 

yang sangat membantu manusia namun juga dapat merusak mental dan moral 

generasi muda.11 Sebagai contoh pada masyarakat Desa Bajiminasa Kecamatan 

Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang dahulu sangat menjunjung tinggi budaya 

gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang pertanian, namun pada 

saat ini masyarakat cenderung menggunakan mesin mulai dari menanam hingga 

proses penggilingan padi, sehingga budaya gotong royong yang sangat kental 

dalam masyarakat perlahan-lahan mulai dilupakan pada generasi muda dimana 

solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Sesuai dengan teori dari salah satu 

                                                 
 11 Hildigardis M. I. Nahak, Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi, 

Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5, No. 1, Tahun 2019, h 2 
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tokoh sosiologi yaitu Emile Durkheim berpendapat bahwa dalam masyarakat ada 

dua jenis solidaritas yaitu solidaritas mekanik yang kebersamaannya berdasarkan 

rasa kekeluargaan sedangkan solidaritas organik kebersamaannya berdasarkan 

adanya kepentingan. Oleh karena itu semua unsur budaya dari luar yang masuk 

pada masa sekarang, perlu dikaji terlebih dahulu sebelum menerapkan unsur 

tersebut. 

 Melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih 

kebudayaan asing yang mereka anggap lebih menarik ataupun lebih unik dan 

praktis. Kebudayaan lokal banyak yang luntur akibat dari kurangnya generasi 

penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisinya. Dalam era 

globalisasi informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi 

pola pikir manusia.Budaya barat saat ini diidentikkan dengan modernitas 

(modernisasi), dan budaya timur diidentikkan dengan tradisional atau 

konvensional. Orang tidak saja mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi Barat 

sebagai bagian dari kebudayaan tetapijuga meniru semua gaya orang Barat,  

sampai-sampai yang di Barat dianggap sebagai budaya yang tidak baik tetapi 

setelah sampai di Timur diadopsi secara membabi buta. Seorang yang sudah lama  

menetap di Australia kemudian mudik ke Indonesia, ia tercengang melihat betapa  

cepatnya  perubahan  budaya  di  Indonesia.  Ia saat   itu   bahkan   merasa   berada   

di Amerika. Ada beberapa saluran TV yang menayangkan  banyak  film  Amerika  

yang  penuh  dengan  adegan  kekerasan  dan  seks.12 

 Adapun wawancara yang penulis lakukan bersama kepala Desa Bajiminasa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Yaitu Bapak Anshar Arsyad (49 

Tahun) sebagai berikut : 

“sebelum masyarakat Bajiminasa mengenal yang namanya tekologi, dulu 

itu masyarakat masih sering kumpul-kumpul didepan rumahnya untuk 

bercerita cerita dengan keluarga ataupun tetangganya. Namun krna 

dampak dari teknologi macam hp yang sekarang ini perlahan 

                                                 
 12 Hildigardis M. I. Nahak, Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi, 

Jurnal Sosiologi Nusantara Tahun 2019. h. 3 
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menghilangkan kebiasaan atau budaya yang dulunya sering dilakukan oleh 

masyarakat. Masyarakat Bajiminasa pada umunya itu pekerjaannya 

sebagai petani krna salah satu penghasil padi terbanyak ke 2  di kecamatan 

Rilau Ale.nah pada sektor pertanian ini dulunya itu masyarakat dalam 

menggarap sawah masih menggunakan tenaga hewan seperti sapi dan 

kuda, namun di era sekarang sudah bisa dikatakan tidak ada lagi yang 

menggunakan hewan dan hampir semua petani yang ada di desa 

Bajiminasa sudah menggunakan mesin untuk menggarap sawahnya.bukan 

hanya sampai penggarapan sawah petani juga sudah banyak menggunakan 

mesin pada saat penen.”13 

 

 Berdasarkan wawancara di atas, bahwa masyarakat Desa Bajiminasa sebelum 

terdampak oleh globalisasi, masih sering berbincang bersama keluarga secara 

langsung. Namun kebiasaan tersebut perlahan menghilang karena dampak dari 

teknologi. Selain itu kebiasaan masyarakat Desa Bajiminasa dalam hal 

penggarapan sawah juga sudah berubah, dimana masyarakat Desa Bajiminasa 

yang dulunya masih menggunakan tenaga hewan seperti sapi dan kuda, namun di 

era sekarang hampir sudah tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan tenaga 

hewan dan beralih ke mesin Traktor yang lebih canggih. Tidak sampai pada 

penggarapan sawah petani juga sudah banyak menggunakan mesin pada saat 

panen.  

 Adapun hal senada yang dikemukakan oleh kepala dusun Batu Tompo Desa 

Bajiminasa Bapak Ruma’ (50 Tahun) mengatakan bahwa 

“Orang tua kita dulu itu sangat melarang yang namanya merusak budaya 

atau menghilangkan budaya yang dari dulu dijaga oleh orang terdahulu 

kita. Seperti halnya dalam merawat hubungan silaturahmi antara keluarga 

dan kerabat terdekat kita. Namun yang saya amati sampai hari ini banyak 

orang yang berselisih dengan keluarganya karena pengaruh dari teknologi 

semacam hp, karena sekarang gampang orang tersinggung dengan adanya 

hp, semisal kita membuat status di facebook atau wa terkadang ada orang 

yang merasa tersinggung. Selain itu yang saya amati sekarang anak-anak 

itu sudah malas belajar Karena pengaruh game di hp. Kita dulu beda cara 

didikannya orang tua kita sebelum mengenal hp, kalau kita tidak mau 

belajar kita di kerasi bahkan di cambuk oleh orang tua kita. Itulah bedanya 

sekarang dengan dulu. Kalau masyarakat Bajiminasa dulunya itu masih 

menggunakan alat tradisional dalam bertani. Kalau bahasanya orang tua 

kita dulu ma’ra’kala galung atau dalam bahasa indonesianya membajak 

                                                 
 13 Anshar Arsyad (49 Tahun ), Kepala Desa Bajiminasa, Wawancara,  Kantor Desa 

Bajiminasa 27 April 2023. 
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sawah masih menggunakan sapi dan kuda. Tapi sekarang saya lihat sudah 

tidak ada lagi yang menggunakan sapi dan kuda tapi sudah beralih semua 

menggunakan traktor. Kalau ditahun 90 an kita dulu itu masih 

menggunakan surat dalam berkomunikasi karena dulu itu belum ada yang 

namanya hp.”14 

 

  Berdasarkan ungkapan informan di atas, dapat dikatakan bahwa orang 

terdahulu kita sangat menjaga kelestarian budaya atau dilarang menghilangkan 

budaya seperti budaya menjaga hubungan silaturahmi antara sesama keluarga 

ataupun kerabat terdekat kita. Masayarakat Desa Bajiminasa yang sebelumnya 

masih mengunakan alat tradisional dalam bertani dalam Bahasa Bugisnya 

ma’ra’kala artinya membajak sawah, sekarang sudah beralih semua menggunakan 

traktor. Selain itu ditahun 90 an masyarakat Desa Bajiminasa dalam 

berkomunikasi masih menggunakan surat karena belum mengenal teknologi 

seperti hp, namun sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan surat. 

  Hasil pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Ruma’ Kepala Dusun Batu 

Tompo Desa Bajiminasa maka di perjelas lagi oleh informan yang bernama 

Sulaeha (41 Tahun) salah satu staf di Kantor Desa Bajiminasa, mengatakan 

bahwa:  

“Saya masih mengingat pesan kedua orang tua saya dulunya semasih 

hidup yang mengatakan kita harus saling menjaga dan menasehati baik 

sesama keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi orang dulu itu 

belum mengenal yang dibilang teknologi, jadi bisa dikatakan kalau kita 

mau meniru cara berpakaian yang bagus atau menarik itu kita liat langsung 

dengan orang yang memakainya secara langsung beda halnya sekarang 

sudah bisa diliat berbagai macam model di tiktok atau di internet cara 

berpakaian yang menarik. Jadi kalau orang-orang dulu itu tidak mengenal 

yang namanya gaya artinya orang-orang dulu itu hidup sederhana itu sudah 

cukup tidak bersaing dengan model atau cara berpakaian, karena orang- 

orang dulu itu masih saling menghargai dan saling menjaga supaya tidak 

ada yang tersinggung.”15 

 

  Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa kebiasaan 

masyarakat Desa Bajiminasa sebelum mengenal teknologi harus saling menjaga 

                                                 
14 Ruma’ (50 Tahun) Kepala Dusun, Wawancara, Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale 

Kabupaten Bulukumba  27 April 2023 

  

 15 Sulaeha (41 Tahun) Staf  Kantor Desa Bajiminasa, Wawancara, Kantor Desa Bajimiasa 

27 April 2023 
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dan menasehati baik sesama keluarga ataupun orang disekitarnya. Cara 

berpakaian masyarakat Desa Bajiminasa meniru cara berpakaian langsung dari 

orang yang memakainya yang menurut mereka menarik model dan bentuknya, 

namun seiring perkembangan teknologi seperti aplikasi tiktok ataupun diinternet 

secara langsung sudah banyak jenis dan cara berpakaian yang bisa ditiru oleh 

masyarakat.  

Menurut Puang Alimin (54 Tahun) Imam Desa  Bajiminasa mengatakan bahwa :  

 

 “Alhamdulillah melihat situasi atau kondisi masyarakat desa Bajiminasa 

 saat dengan masuknya globalisasi tentunya membawa dampak negatif dan 

 positif, terutama dalam bidang pertanian sudah banyak hal berdampak 

 postif pada masyarakat, kemudian di bidang fashion dan bidang 

 keagamaan yah Alhamdulillah sudah banyak juga kemajuan seiring 

 dengan adanya perkembangan modernisasi tentang keagamaan, bukan 

 berarti merubah adat, hadist dan al-qur’an,akan tetapi Pemahaman-

 pemahan orang tua dulu banyak yang menyimpang tidak sesuai dengan 

 aturan al-qur’an dan hadist. Akan tetapi dengan adanya perkembangan dan 

 banyaknya ilmu-ilmu anak-anak kita yang di pesantren dan lain 

 sebagainya itu akhirnya pemamahan di masyarakat sedikit demi sedikit 

 sudah bisa merubah cara berfikir masyarakat. Pada bidang pertanian 

 orang tua kita dulu itu masih menggunakan alat yang sederhana dalam 

 bertani. Contohnya semisal dalam bersawah atau membajak sawah masih 

 menggunakan sapi, saat ini sudah menggunakan traktor semua, nah itu 

 juga salah satu perubahan yang terjadi di masyarakat dengan adanya 

 globalisasi. kemudian pada fashion masyarakat desa Bajiminasa dulunya 

 itu belum ada yang yang dibilang gaya-gaya, jadi orang tua kita dulu  itu 

 penampilannya sangat sederhana kalau yang laki-laki itu cukup 

 memakai baju kemeja  sudah rapi menurutnya kalau pada perempuan 

 pakai  gamis saja yang  sesuai dengan aturan agama islam”.16 

 

 Berdasarkan pernyataan informan di atas, dapat dilihat kondisi masyarakat 

Desa Bajiminasa saat masuknya globalisasi membawa dampak negatif dan positif 

pada masyarakat. Seperti pada bidang fashion dan bidang keagamaan banyak 

kemajuan seiring perkembangan modernisasi tentang keagamaan, menurut 

informan tersebut kita bukan merubah adat, hadist dan al-qur’an akan tetapi 

pemahaman orang terdahulu banyak yang menyimpan tidak sesuai dengan al-

qur’an dan hadist. Kemudian menurut infroman pada bidang pertanian orang 

                                                 
 16 Alimin (51 Tahun) Imam Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajimiasa Kecamatan 

Rilau Ale Kabupaten Bulukumba  28 April 2023 
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terdahulu dalam membajak sawah masih menggunakan hewan, namun sekarang 

sudah beralih menggunakan traktor. Kemudian ditegaskan lagi pada bidang 

fashion informan tersebut mengatakan bahwa masyarakat Desa Bajiminasa 

sebelum mengenal teknologi cara berpakaiannya sangat sederhana, laki-laki cukup 

memakai kemeja sudah rapi menurutnya tanpa memilih model sedangkan pada 

perempuan pakai gamis yang sesaui aturan agama islam. 

 Seiring perkembangan zaman, pola kehidupan masyarakat juga semakin 

berkembang. masyarakat desa yang dulunya masih hidup dengan sederhana, akan 

tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak perubahan 

yang dialami masyarakat terutama dalam berpakaian. 

 

 Menurut Wahyu (31 Tahun) selaku Tokoh pemuda Desa Bajiminasa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa: 

 

 “yah jadi hadirnya ini globalisasi tekhusus kita dimasyarakat pedesaan 

 tentunya memberikan perubahan pada masyarakat. Sebetulnya yang 

 begituan perlu di berikan pemahaman dalam hal ini pemerintah bisa 

 melakukan sosialisasi terkait dengan pakain-pakaian syar’I apalagi kan 

 kalau kalau misalnya  kita dari kampong yang kuliah di luar daerah bisa 

 memahamkan kepada masyarakat terkait pakaian yang layak yang tidak 

 terpengaruh dengan budaya barat, yah seperti itu. Jadi proses perubahan 

 dalam berpakaian itu terjadi pada tahun 90 an dengan masuknya semacam 

 teknologi di kampung terkhususnya di masyarakat desa Bajiminasa karena 

 pada saat itu sudah ada beberapa masyarakat yang bisa akses internet”.17  

 

 Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dinamika sosial kehidupan masyarakat desa Bajiminasa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba mengalami perubahan dengan 

hadirnya globalisasi. Perubahan- perubahan yang terjadi seperti pada fashion yang 

dimana masyarakat desa Bajiminasa sudah banyak masyarakatnya yang 

menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan agama Islam dan sudah keluar 

dari aturan-aturan budaya orang terdahulunya. Selain itu banyak perubahan-

perubahan yang terjadi seperti dalam bidang pertanian yang dulunya masih 

                                                 
 17 Wahyu (31 Tahun) Tokoh Pemuda Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajimiasa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba  28 April 2023 
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menggunakan alat tradisional dalam bertani, sekarang sudah menggunakan mesin, 

dan yang terakhir dari gaya berbicara masyarakat desa Bajiminasa saat itu sudah 

banyak yang terdampak dengan globalisasi. 

C. Dampak yang ditimbulkan globalisasi pada masyarakat di Desa Baiminasa 

Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 

   Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan 

seharihari, seperti budaya berpakaian, gaya rambut dan sebagainya. Indonesia kini 

tengah dihadapkan dalam era yang disebut globalisasi. Sebuah era yang ditandai 

oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pasar bebas, 

lahirnya budaya massa dan lain sebagainya. Konsekuensi logis dari ekses yang 

ditimbulkan globalisasi tersebut yaitu menyebabkan suatu kehidupan masyarakat 

yang dinamis. Secara tidak langsung semua orang dituntut untuk mengikuti arus 

perkembangan tersebut, sehingga tak ada pilihan lain bahwa setiap individu di 

dalam masyarakat akan menghadapi suatu perubahan-perubahan dalam segala 

sendi kehidupan. Saat ini, perubahan-perubahan memang sedang terjadi dalam 

skala dan kecepatan yang lebih. Hampir di setiap wilayah di Indonesia, berbagai 

perubahan sosial yang disebabkan globalisasi tersebut memang terjadi. Tak hanya 

di wilayah perkotaan, akan tetapi perubahan-perubahan sosial itupun juga terjadi 

di wilayah perdesaan.18 

 Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa 

dampak globalisasi pada masyarakat desa Bajiminasa kecamatan Rilau Ale 

Kabupaten Bulukumba sangat terdampak, hal tersebut diperjelas oleh informan 

yang bernama Ansar Arsyad (49 Tahun) Kepala Desa Bajiminasa mengatakan 

bahwa: 

 “Memang perkembangan  teknologi saat ini memiliki beberapa dampak 

 pada masyarakat, baik itu dampak yang buruk atau dampak baik. Namun 

 saya lihat saat ini khususnya masyarakat Desa Bajiminasa sudah 

                                                 
 18 Nur Inayati Saiful, Dampak Globalisasi Terhadap Perubahan Gaya Hidup Pada 

Masyarakat Kampung Komboi Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor. “Gema Kampus” IISIP 

YAPIS Biak Edisi Vol.14 No.2 Tahun 2019. h 33 
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 mengalami perubahan yang sangat pesat, contohnya pada bidang teknologi 

 seperti hp, motor, mobil itu sudah banyak yang dimiliki oleh masyarakat, 

 yah adapun dampak yang ditimbulkan dari teknologi semacam hp, anak-

 anak yang tak sepantasnya belum bisa melihat hal-hal yang tidak sesuai 

 dengan umurnya kini sudah bisa dilihat menggunakan hp. Sehingga 

 sampai saat ini banyak yang menikah dibawah umur. Akan tetapi disisi 

 lainnya ada juga dampak positifnya karena kita gampang mengakses 

 berita-berita yang terbaru dan mempermudah kita berkomunikasi jarak 

 jauh. Yah kalau pada fashion atau cara berpakaian masyarakat desa sampai 

 hari ini memnag sudah banyak juga yang mengalami perubahan, apalagi 

 pada kaum perempuan itu sudah banyak model bajunya, model rambutnya 

 bahkan biasa juga ada saya lihat beberapa masyarakat Desa Bajiminasa dia 

 pirang rambutnya, padahal dalam agama kita agama islam tidak 

 diperbolehkan, biasa juga ada perempuan yang kalau pake jilbab itu masih 

 kelihatan rambutnya karena biasa napakaluji dileherna tidak dia pasang di 

 rambutnya.”19 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disumpulkan bahwa dampak 

yang ditimbulkan oleh globalisasi pada masyarakat Desa Bjiminasa ada dua yaitu 

dampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu karena sudah bisa 

mengakses teknologi seperti hp, motor dan mobil. Sedangkan dampak negatifnya 

yaitu banyak yang menyalah gunakakan teknologi tersebut seperti anak-anak yang 

masih dibawah umur dengan menonton vidio yang seharusnya belum pantas untuk 

dilihat, sedangkan pada fashion masyarakat Desa Bajiminasa mengalami 

perubahan cara berpakaian seperti pada perempuan yang cara berpakainnya sudah 

banyak model dan untuk laki-laki juga mengalami perubahan pada model 

rambutnya. 

 Perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh nergara. Dengan adanya 

perubahan zaman, pola pikir manusiapun ikut berubah. Perubahan zaman 

membawa dampak positif maupun negatif. Perubahan ini terjadi karena adanya 

perubahan globalisasi. Dahulu, moral anak indonesai bisa diacungkan jempol. 

Dilihat dari tata kramanya, sopan santun dan tutur bahasanya yang baik, tetapi 

                                                 
 19 Anshar Arsyad (49 Tahun ), Kepala Desa Bajiminasa, Wawancara,  Kantor Desa 

Bajiminasa 27 April 2023. 
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kini moral atau perilaku anak remaja di Indonesia sangat memprihatikan. Banyak 

sekali perilaku-perilaku menyimpang yang kian marak terjadi di Indonesia.20 

1. Dampak globalisasi di bidang komunikasi.  

   Komunikasi adalah suatu proses dalam seseorang atau kelompok 

menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan dunia luar. 

Globalisai ini dapat terjadi di segala bidang seperti halnya pada bidang 

komunikasi. Kemajuan teknologi menciptakan alat komunikasi yang semakin 

canggih, munculnya banyak aplikasi yang memudahkan komunikasi manusia, 

seperti facebook, whatsapp dan istagram. 

 a. Dampak Positif 

    Tersentuhnya masyarakat Desa Bajiminasa dengan globalisasi membawa 

dampak positif terhadap masyarakat, yaitu masyarakat dalam berkomunikasi tidak 

menggunakan lagi surat yang ditunggu beberapa hari untuk mengetahui kabar 

seseorang. Kemajuan teknologi seperti handphone sudah dapat diakses oleh 

masyarakat desa sehingga mempermudah dalam berkomunukasi.  

 Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi dalam bidang 

komunikasi kebanyak terdampak oleh pemuda dan para kalangan anak remaja di 

Desa Bajiminasa, hal tersebut juga diperjelas oleh informan yang bernama Andi 

(32 Tahun) Bendahara Desa Bajiminasa mengatakan bahwa: 

  

 “dampak positif yang timbulkan globalisasi tentunya ada beberapa, 

 diantaranya itu perkembangan alat komunikasi yang dimana 

 mempermudah masyarakat sekarang untuk mengakses atau bersilaturahmi 

 melalui walaupun tidak bertemu langsung, artinya diperantarai oleh yang 

 namanya hp sebagai alat komunikasi, selain itu dampak positif yang 

 lainnya sekarang itu kita yang berada di desa sudah tidak tertinggal lagi 

 dengan berita-berita yang mungkin ada diluar sana, karena kita sudah bisa 

 mengakses melalui hp, dan yang terakhir masyarakat Desa Bajiminasa 

 sekarang banyak mengalami perubahan pada penampilannya dengan alat 

 komunikasi tersebut, karena masyarakat Desa sekarang sudah bisa melihat 

 model-model pakaian yang terbaru bahkan bisa membeli secara online 

 pakaian yang menurut mereka menarik dan terbaru. Jadi sekarang saya 

                                                 
 20 Setyaningsi, Dampak Globalisasi Terhadap Moral Generasi Muda. Jurnal Agama Hindu. 

Vol 22. No 1. Tahun 2017.  
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 rasa sudah bisa semua diakses melalui alat komukasi seperti hp 

 tersebut.”.21  

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan yang 

bernama Andi dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Bajiminasa ditengah arus 

globalisasi mengalami dampak positif. adapun dampak positifnya dibidang 

komunikasi yaitu mempermudah masyarakat Desa dalam berkomunikasi melalaui 

jarak yang jauh selain itu dampak positif dibidang fashion yaitu masyarakat Desa 

sudah bisa memilih model pakaian yang terbaru dan bisa membeli secara online 

menggunakan handphone yang menurut mereka bagus dan terbaru. 

 b. Dampak Negatif 

 Masyarakat Desa Bajiminasa mengalami perubahan di era globalisasi saat 

ini. Perubahan-perubahan yang terjadi seperti pada penyalahgunaan teknologi 

seperti handphone dan masyarakat Desa Bajiminasa sudah banyak yang 

melanggar aturan-aturan budaya masyarakat desa pada umumnya, seperti dari segi 

cara berpakaiannya. 

  Hal tersebut diperjelas oleh salah-satu informan staf kantor Desa 

Bajiminasa yang bernama Ninda (26 Tahun) megatakan bahwa:  

 “Pengaruh globalisasi saat ini atau semakin berkembangnya teknologi 

 memang banyak membawa dampak perubahan pada masyarakat, jadi 

 sekarang itu bukan dikotapi saja bisa meniru-meniru cara berpakaian orang 

 luar tapi kita liat tommi sekarang biar masyarakat desa juga sudah bisa 

 meniru. Kalau mauki cerita dampaknya globalisasi saat ini sangat 

 berdampak apalagi sekarang bisa dibilang orang sekarang tidak adami 

 yang tidak bersosial media apalagi dikalangan remaja bisa dilihat sekarang 

 sangat bedampak sekali apalagi soal pakaian bisa di bilang diliatmi juga 

 toh erah sekarang anak-anak remaja yang berpakaian yang seharusnya 

 tidak layak sekarang sudah nah layak-layakkan seperti itu. Kalau model 

 hijab perempuan sekarang itu ada syar’I ada yang model kayak kasual 

 yang ala-ala ukhti segala macam, kalau model hijabnya orang dulu itu 

 biasa-biasa saja yang kayak jilbab pasang saja jadi saya rasa dampak 

 positif yang ditimbulkan oleh globalisasi ini karena mempermudah kita 

 berkomunukasi jarak jauh selanjutnya dampak negatifnya juga banyak 

                                                 
 21 Andi  (32 Tahun ), Kepala Desa Bajiminasa, Wawancara,  Kantor Desa Bajiminasa 28 

April 2023 
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 yang meyalah gunakan alat komunikasi seperti hp dengan meniru cara 

 berpakaian orang-orang barat yang tidak sesuai lingkungannya”.22       

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dampak negatif globalisasi saat ini 

terutama pada kalangan remaja sangat miris, karena cara berpakaian orang-orang 

barat sudah ditiru oleh masyarakat desa yang tidak semestinya di gunakan oleh 

orang muslim pada umumnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena faktor 

dari teknologi yang semakin berkembang, sehingga masyarakat Desa Bajiminasa 

dapat mengakses dan meniru fashion orang barat. 

2. Dampak globalisasi di bidang sosial dan budaya 

 Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh 

masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap 

berbagai hal. Atau kebudayaan juga dapat didefinisikan sebagai wujudnya, yang 

mencakup gagasan atau ide, dimana hal-hal tersebut terwujud dalam kesenian 

tradisional kita. Oleh karena itu nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan 

aspekaspek kejiwaan atau psikologis. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting 

artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh 

apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. 

  Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni 

perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari 

nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma social 

merupakan salh satu dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Globalisasi telah merasuki 

berbagai sistem nilai sosial dan budaya  sehingga terbuka pula konflik nilai antara 

teknologi dan nilai-nilai asli.23 

 Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi dalam bidang 

sosial dan budaya banyak terdampak oleh masyarakat di Desa Bajiminasa. Hal 

                                                 
 22 Ninda  (26 Tahun ), Staf Kantor Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 29 

April 2023 

 

 23 Sri Suneki,  Dampak Globaliasai Terhadap Eksistensi Budaya Derah. Jurnal Ilmiah 

CIVIS , Vol II, No 1, Januari 2012.  h. 7 
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tersebut diperjelas oleh informan yang bernama Nur Inayah (23 tahun) 

mengatakan bahwa: 

 “budaya sekarang sudah berbeda dengan budaya yang dulu kak, apalagi 

 pengaruh globalisasi sekarang teknologi yang semakin maju membuat 

 masyarakat desa juga ikut mau berkembang, sehingga kebudayaan yang 

 dulunya itu sudah banyak yang hilang, contohnya itu kak budaya 

 berpakaian, budaya berbicara, itu perlahan sudah mulai banyak perubahan 

 terkhusnya pada generasi muda sekarang. Budaya berpakaian masyarakat 

 sekarang memang sudah tidak sesuai lagi dengan budaya masyarakat Desa 

 sebelumnya. Sekarang saya lihat cara berpakainnya orang yang jelas 

 menurut mereka modelnya bagus tanpa mempertimbangkan apakah model 

 tersebut sesuai dengan lingkungan mereka atau tidak, mungkin itu dari 

 dampak negatifnya ini globalisasi sedangkan dampak positifnya yaitu 

 dengan perkembangan teknologi ada beberapa saya lihat pemuda yang 

 kemudian melestarikan budaya dengan cara bersosialisasi diakun media 

 sosial terkait menjaga budaya-budaya seperti sopan dan santu terhada 

 sesama ”24 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan yang 

bernama Nur Inayah (23 Tahun) hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh 

Rahma (25 Tahun)  salah satu pemuda Desa Bajiminasa megatakan bahwa: 

 “Kalau dampak negatifnya globalisasi terkhusus di Desa Bajiminasa yang 

 saya perhatikan sekarang cara berpakaian masyarakat Desa sudah banyak 

 yang keluar dari budaya orang tua kita dulu artinya masyarakat Desa 

 sekarang saya lihat tidak mempetimbangkan apakah pakaian yang saya 

 gunakan sesuai dengan lingkungan saya atau tidak hanya karena mereka 

 sebatas nyaman dan menarik untuk mereka gunakan. Kalau dampak 

 positifnya yaitu ada saya lihat masyarakat saya lihat orang yang berjualan 

 kue tradisional seperti kue jipang diakun media sosialnya ,”.25 

  

 Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi pada bidang fashion yaitu cara 

berpakaian masyarakat Desa Bajiminasa banyak mengalami perubahan yang tidak 

sesuai lagi dengan budaya masyarakat desa sebelumnya. Sudah banyak model 

                                                 
 24 Nur Inayah  (23 Tahun ), Pemuda Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 29 

April 2023 

 25 Rahma  (25 Tahun ), Pemuda Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 30 April 

2023 
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pakain yang digunakan oleh masyarakat desa karena pengaruh dari perkembangan 

teknologi seperti handphone 

 

Menurut Sawir (24 Tahun) Pemuda Desa Bajiminasa mengatakan bahwa : 

 “kalau berbicara globalisasi pasti kita berbicara tentang perubahan, 

 dimana perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan yang membuat 

 masyarakat desa memiliki banyak pilihan entah mau bertahan dengan 

 budaya yang masih dipertahankan sampai saat ini atau berubah dengan 

 syarat masih menjaga kelestarian budayanya. Saya lihat hari ini 

 khsusnya pada masyarakat Desa Bajiminasa sudah banyak yang 

 mengalami perubahan dalam bidang kebudayaan, seperti budaya 

 mappatabe atau dalam hal ini bersikap sopan antar sesama masyarakat, 

 akan tetapi hari ini saya lihat budaya yang seperti itu mulai hilang 

 khsusnya di generasi muda saat ini. Selain dampak negatif yang 

 ditimbulkan oleh  globalisasi seperti pada budaya berpakainnya seseorang 

 dan cara mukeupnya. Banyak masyarakat sekarang sudah keluar dari 

 konteks cara  berpakaian orang Desa pada umumnya semua itu terjadi 

 karena perkembangan tekonologi.”26 

 

 

 

Menurut Azwar (26 Tahun) Pemuda Desa Bajiminasa mengatakan bahwa : 

 “dampak yang ditimbulkan globalisasi pada masyarakat Desa Bajiminasa 

 terlihat sangat jelas, seperti pada budaya berpakainnya masyarakat desa 

 sekarang sudah tidak sama lagi dengan budaya masyarakat yang hidup 

 pada masa belum mengenal teknologi. Sekarang saya lihat cara 

 berpakaiannya orang khususnya perempuan sudah banyak modelnya. Yang 

 saya perhatikan sekarang pada model hijabnya itu bermacam-macam 

 modelnya, sedangkan pada fashion laki-laki perubahannya pada model 

 baju dan rambutnya. Sekarang saya lihat sudah banyak model rambut laki-

 laki”.27 

 

 Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dampak 

negatif yang ditimbulkan globalisasi pada bidang sosial budaya yaitu masyarakat 

Desa Bajiminasa dalam berpakain sudah banyak yang tidak sesuai dengan budaya 

masyarakat desa sebelumnya, hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi 

                                                 
 26 Sawir  (24 Tahun ), Pemuda Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 30 April 

2023 

 27 Azwar  (26 Tahun ), Pemuda Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 30 April 

2023 
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sehingga masyarakat bisa mengakses model cara berpakain melalui internet 

ataupun sosial media, sedangkan dampak positifnya yaitu ada beberapa 

masyarakat Desa Bajiminasa yang memanfaatkan media sosial dengan menjual 

kue tradisional melalui media sosialnya. 

3. Dampak globalisasi di bidang transportasi 

 a. Dampak Positif 

  Dampak dari globalisasi memudahkan masyarakat Desa Bajiminasa 

dalam berpindah tempat. Transportasi seperti mobil dan motor yang sudah bisa 

diakses oleh Masyarakat Desa mempermudah dalam melakukan perjalanan jarak 

yang jauh sehingga tidak ditempuh lagi dengan berjalan kaki. 

 Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

menemukan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi dalam bidang 

transportasi, banyak yang terdampak pada masyaraka Desa Bajiminasa, hal 

tersebut juga diperjelas oleh informan yang bernama Adi (31 Tahun) masyarakat 

Desa Bajiminasa mengatakan bahwa: 

 “dampak positif dari globalisasi dengan perkembangan teknologi saya rasa 

 banyak seperti masyarakat Desa sekarang sudah dimudahkan ketika igin 

 bepergian jarak yang jauh karena sudah bisa menggunaka motor dan 

 mobil, sekarang itu menurutku tidak adami yang susah untuk dijangkau. 

 Semenjak adanya kendaraan masyarakat Desa Bajiminasa sangat  terbantu 

 karena ketika ingin pergi terus jaraknya jauh sudah bisa pakai motor sama 

 mobil. ”28 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan yang 

bernama Adi (31 Tahun) hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Andi 

Farah salah satu pemuda Desa Bajiminasa (21 Tahun) megatakan bahwa: 

 “Kalau dilihat memang sekarang zamannya sudah berbeda dengan 

 beberapa tahun lalu, apalagi sekarang kayak teknologi itu semakin 

 berkembang. jadi kalau mauki liat dampak globalisasi di bidang 

 transportasi saya kira ada juga baiknya ada juga buruknya, nah kalau 

                                                 
 28 Adi  (31 Tahun ), Masyarakat Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 01 Mei 

2023 
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 baiknya mungkin itu kita dipermudah untuk menjangkau jarak yang jauh 

 karena tidak jalan kaki maki lagi,  ”29 

 Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas dampak positif 

globalisasi dibidang transportasi yaitu masyarakat Desa Bajiminasa sangat terbatu 

dengan adanya transportasi seperti mobil dan motor, karena ketika ingin bepergian 

sudah tidak berjalan kaki lagi. 

 b. Dampak Negatif 

  Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan akan menimbulkan 

dampak negatif seperti kemacetan, polusi udara, pemanasan global serta 

meningkatkan angka kecelakaan dalam berkendara. Seperti halnya pada 

masyarakat Desa Bajiminasa sudah banyak yang menjadi korban kecelakaan dari 

transportasi mobil dan motor yang mengakibatkan cacat dan meninggal dunia.  

Menurut Fauri (22 Tahun) Pemuda Desa Bajiminasa mengatakan bahwa : 

 “Dampak negatifnya yang dialami masyarakat Desa Bajiminasa saya kira 

 sudah banyak, seperti banyak anak-anak yang seharusnya belum memiliki 

 izin berkendara namun sudah diberikan kebebasan oleh orang tuanya, 

 sehingga hal tersebut memicu terjadinya kecelakaan. Kalau terkhusus di 

 Desa Bajimasa saya rasa sudah banyak korban kecelakaan baik mobil 

 ataupun motor yang megakibatkan orang tersebut luka-luka dan bahkan 

 ada yang meninggal dunia. Karena saya lihat sekarang itu orang-orang 

 biasa tidak pakai perhitungan kalau naik motor apalaki anak-anak saya 

 lihat banyak yang balap-balap kalau berkendara. ”30  

 

 Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat dilihat bahwa 

dampak negatif globalisasi dibidang transportasi yaitu ada beberapa 

Masyarakat Desa Bajiminasa mengalami korban kecelakaan sehingga 

mengalami cacat dan meninggal dunia, selain itu ada beberapa anak remaja 

yang seharusnya belum memiliki izin dalam berkendara namun sudah 

diberikan kebebasan oleh oleh orang tuanya. 

 

                                                 
 29 Andi Farah  (21 Tahun ), Pemuda Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 01 

Mei 2023 

 

 30 Fauri  (22 Tahun ), Pemuda Desa Bajiminasa, Wawancara,  Desa Bajiminasa 01 Mei 

2023 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab-bab terdahulu maka 

terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Dinamika sosial kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi di Desa  

Bajiminasa terjadi secara bertahap, seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perubahan-perubahan pada masyarakat Desa 

Bajiminasa terjadi sekitar tahun 90an dimana pada saat itu sudah ada 

beberapa orang yang memiliki handphone dan bisa mengakses internet, 

sehingga pada saat itu pengetahuan masyarakat Desa Bajiminasa juga 

mengalami perkembangan. Sampai sekarang hampir semua masyarakat 

desa tersentuh oleh globalisasi. 

b.  Dampak yang di timbulkan globalisai pada masyarakat Desa Bajiminasa, 

seperti pada bidang komunikasi, transportasi, sosial dan budaya. Dampak 

positif yang ditimbulan globalisasi pada bidang komunikasi yaitu Manusia 

semakin mudah melakukan komunikasi dan interaksi dengan manusia lain 

tanpa batasan waktu dan tempat, sedangkan dari segi negatifnya 

Berkurangnya interaksi dan komunikasi antar individu secara langsung. 

Dampak positif yang ditimbulkan pada bidang tranportasi yaitu Lebih 

cepat dalam bepergian, sedangkan dampak negatifnya yaitu Jumlah 

kendaraan pribadi semakin meningkat dan jumlah kecelakaan tinggi. 

Dampak positif yang ditimbulkan globalisasi pada bidang sosial dan 

budaya yaitu Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat Desa 

Bajiminasa, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat 

yang lebih terbuka, sedangkan dampak negatifnya yaitu budaya cara 

berpakaian masyarakat Desa Bajiminasa tidak sesuai dengan aturan ajaran 

agama Islam. 
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B.  Implikasi Penelitian 

1. Dinamika sosial kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi di Desa  

Bajiminasa diharapkan membawa dampak perubahan yang lebih baik dan 

masyarakat berubah sesuai aturan budaya masyarakat desa yang masih 

dijaga kelestariannya samapai sekarang. 

2. Dampak yang di timbulkan globalisai pada masyarakat Desa Bajiminasa 

diharapkan masyarakat desa bisa memilih dan mimilah hal yang baik 

untuk diterima pada masyarakat desa. 
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