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ABSTRAK  

 

 

Penelitian ini membahas tentang peralihan mata pencaharian dan dampaknya 

terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur. Pokok pembahasan tersebut dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah yaitu 1) 

Bagaimana proses peralihan mata pencaharian yang dialami masyarakat di Desa Lera 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur? 2) Bagaimana dampak peralihan mata 

pencaharian tehadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten 

Luwu Timur?  

Jenis penelitian ini termasuk kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan sosiologi. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data 

dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dilokasi menunjukkan bahwa: 1) 

Proses peralihan mata pencaharian yang dialami masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur terindikasi mengalami peralihan mata pencaharian karena adanya 

motivasi masyarakat yang bersemangat tinggi untuk berpenghasilan yang lebih banyak dan 

merasa lebih meningkat dari hasil yang di dapatkan dari pekerjaan sebelumnya, dengan 

masyarakat memilih beralih menjadi pengrajin anyaman rotan.2) Dampak peralihan mata 

pencaharian tehadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten 

Luwu Timur adalah mata pencaharian masyarakat sebagian mulai merasa berkecukupan. 

Hal ini dapat di lihat dari status mereka, baik dari segi sosial, ekonomi, dan juga gaya 

hiidup. Secara sosial masyarakat mulai mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan 

dari ekonomi sebagian dari masyarakat mampu membiayai pendidikan bahkan banyak di 

antaranya mampu membiayai anak hingga ke jengjang perkuliahan juga membayar 

beberapa hutang piutang mereka, dan juga dari gaya hidup masyarakat yang awalnya 

beberapa di antaranya tidak menggunakan handphone maupun sosial media kini 

mengalami peningkatan dengan menggunakan handphone bahkan kini telah menjadi 

barang yang sangat dibutuhkan.  

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) Dengan masyarakat memilih untuk menambah 

penghasilan dan memikirkan bagaimana mendaptakan penghasilan yang lebih tanpa 

meninggalkan pekerjaan ataupun pendapatan sebelumnya merupakan bentuk dari 

peningkatan akses pereokomian sehingga menunjang kesejahteraan pada masyarakat. 2) 

Para orang tua juga merasa tertolong dengan hasil pendapatan yang didaptkan karena 

Nama Penyusun  : Dinda Wulandari 

Nim : 30400120016 

Judul Skripsi : “Peralihan Mata Pencaharian dan Dampaknya terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu masyarakat desa sangat ditentukan oleh tingkat 

perkembangan pembangunan dan berkelanjutan pertanian. Keberlanjutan sektor 

pertanian di Indonesia terutama di daerah pedesaan mengalami permasalahan serius. 

Seiring dengan laju modernisasi, saat ini basis perekonomian Indonesia sedang 

mengalami perubahan dari sektor pertanian menuju perekonomian sektor industri 

dan jasa. Trend urbanisasi yang terjadi menandai perubahan struktural dalam 

komposisi perekonomian Indonesia.  

Menurut ILO (International Labor Organizatio), Indonesia sedang 

mengalami peralihan untuk keluar dari perekonomian yang didominasi sektor 

pertanian berbasis di desa menuju perekonomian yang memiliki pangsa pasar 

kegiatan ekeonomi yang lebih besar di sektor jasa di perkotaan.1 Perubahan ekonomi 

dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa mengakibatkan penurunan tenaga 

kerja pada sektor pertanian dari waktu ke waktu. Modernisasi yang terjadi 

sesungguhnya tidak berpengaruh pada masyarakat perkotaan saja, melainkan juga 

berpengaruh pada masyarakat desa. Isolasi fisik dan sosial-kultural yang dulu 

menciptakan kondisi bagi kuatnya akar tradisionalisme dalam kehidupan masyarakat 

desa, semakin berkurang atau bahkan hilang.  

Permasalahan kesejahteraan yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa 

ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak 

karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. UU No. 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya 

kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial”.2  

Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi 

sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. 

 
1Dikutip dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/ (diakses pada 31   Oktober 2023) 

2UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 

https://kemlu.go.id/portal/id/read/4250/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-ilo
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Berkembangnya keterampilan dan suatu kerajinana yang sangat pesat 

harusnya dijadikan sarana prasarana umat manusia untuk beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Swt dengan memanfaatkan kemajuannya, misalnya dengan mejaga, 

memelihara, melestarikan keseimbangan hidup manusia di dunia untuk senantiasa 

mensyukuri nikmat baik dunia maupun akhirat. 

 

Allah berfirman  dalam QS al-Baqarah/02:155 

 

رِ  الصٰبِرِيْن   ب ش ِ رٰتِ   و  الثَّم  الْْ نْفسُِ  و  الِ  و  ن   الْْ مْو  ن قْص   م ِ الْجُوْعِ  و  وْفِ  و  ن   الْخ  نَّكُمْ  بشِ يْء   م ِ ل ن بْلوُ   و 

Terjemahnya:  

“Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira 

kepada orang-orang yang sabar”.3 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa tingkat kesabaran seseorang diuji 

berdasarkan kemampuannya, dan apabila orang-orang tersebut menjalaninya dengan 

Ikhlas maka akan ada hari pembalasan untuk mereka yang menjalaninya dengan 

kesabaran dan keikhlasan sebagaimana ia ingin mendapatkan kesejahteraan dalam 

hidupnya. 

Pemaknaan kesejahteraan dalam pandangan Islam harus dijadikan dasar dari 

segala konsep dan aplikasinya, hal ini merupakan paradigma Islam sebagaimana yang 

telah diajarkan Nabi dan Rasul. Dalam ajaran Islam, konsep dan makna kesejahteraan 

menjadi salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan. Salah satu tolak ukur 

kesejahteraan adalah faktor ekonomi, kesejahteraan sosial bukan hanya hubungan 

terhadap transendental akan tetapi juga harus dibarengi dengan hubungan horizontal 

kepada sesama manusia. Mewujudkan kesejahteraan merupakan sosial, dan misi 

kekhalifahan yang dilakukan oleh para Nabi dan Rasul Allah.4 

 
3Kementerian Agama RI “Kemenag Qur’an, Situs Resmi Kementerian Agama RI. 

Qur’an.kemenag.go.id (08 Oktober 2023). 
4Dikutipdari:https://osf.io/2yusv/download/Konsep_dan_Makna_Kesejahteraan_dala

m_Pandangan_Islam (08 Oktober 2023). 



13 

 

 
 

Upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut telah di abadikan dalam Al-

Qur’an sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dalam mempertahankan 

kehidupan sebagai amanah yang harus dijaga.  

 

Allah berfirman  dalam QS At-Taubah/09:105 

 

اد ةِ  الشَّه  دُّوْن   اِلٰى عٰلِمِ  الْغ يْبِ  و  س ترُ  الْمُؤْمِنوُْن    و  سُوْلهُ   و  ر  ل كُمْ  و  ى اٰللُّ  ع م  لوُْا ف س ي ر  قلُِ  اعْم   و 

لوُْن    ا كُنْتمُْ  ت عْم   ف ينُ ب ئِكُُمْ  بمِ 

Terjemahnya:  

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan 

kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan 

memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”.5 

 

Ayat tersebut merupakan ayat perintah yang difirmankan Allah untuk 

manusia, agar orang-orang muslim mau beraktivitas dalam mencukupi kebutuhan 

hidupnya, karena pada dasarnya usaha yang dilakukan dengan niat karena 

menjalankan perintah Allah Swt, bekerja bernilai ibadah, dan yang harus diingat 

adalah aktivitas apapun yang dilakukan manusia dilihat dan dinilai oleh Allah Swt, 

dan akan diberitahukan suatu saat nanti tentang apa yang dikerjakan selama di dunia, 

dan akan menuai pertanggung jawaban di akhirat. Kegiatan ekonomi dalam 

pandangan Islam pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan 

jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggal, dan memberikan 

bantuan sosial, dan sumbangan menurut jalan Allah. Oleh sebab itu Islam memberika 

panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi 

apapun dengan dasar Al-Qur’an dan Hadist. 

Secara umum mata pencaharian dapat didefinisikan sebagai pekerjaan utama 

yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat. Hal ini senada dengan penyataan 

 
5Kementerian Agama RI “Kemenag Qur’an, Situs Resmi Kementerian Agama RI. 

Qur’an.kemenag.go.id (08 Oktober 2023). 
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Astrid Susanto yang membagi mata pencaharian menjadi dua, yaitu mata pencaharian 

pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan 

kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan 

merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata 

pencaharian sampingan dalah pencaharian diluar mata pencaharian pokok.6 

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan definisi mata 

pencaharian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Aktifitas utama yang 

dilakukan seseorang atau masyarakat dalam memanfaatkan segala sumber daya yang 

dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya. 

Ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai aktivitas keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Upaya terpenuhinya kebutuhan tersebut secara umum dapat 

dicapai melalui upaya kerja keras keluarga, baik suami maupun istri serta kerabat 

yang hidup dalam sebuah ikatan keluarga atau rumah tangga.  

Peralihan mata pencaharian pada masyarakat khususnya di Desa Lera 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur di latar belakangi oleh tidak adanya 

pebdapatan yang mampu menunjang asppek ekonomi pada masyarakat, dan juga 

karena desakan kebutuhan sehari-hari yang harus mereka penuhi demi kelangsungan 

hidup mereka. Hidup sebagai petani sawah maupun sebagai buruh penanam padi tidak 

memberikan arah kehidupan yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena adanya irigasi 

yang tidak memadai pupuk yang mahal gabah yang murah dikarenakan cuaca yang 

tidak menentu sehingga tidak memperoleh hasil panen yang baik. Dari hasil penelitian 

yang diperoleh bahwa masyarakat Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur melakukan peralihan mata pencaharian  adalah karena dengan hidup sebagai 

petani sawah juga buruh menanam padi tidak dapat menjajikan kehidupan yang lebih 

baik, sehingga masyarakat melalukan peralihan mata pencaharian dengan tujuan 

memperbaiki hidup dan meningkatkan status sosial masyarakat desa dengan jiwa 

semangat yang tinggi sebagai landasan motivasi mereka untuk memulai perubahan 

pada aspek kehidupan mereka, terutama pada ekonomi. Dengan memilih beralih 

sebagai pengrajin anyaman rotan, hal ini dikarenakan hasil yang diperoleh dari 

 
6Susanto Astrid dan Sunario, Globalisasi dan Komunikasi (Jakarta: Pustaka sinar 

Harapan, 1993), h. 183. 
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pekerjaan pengrajin anayaman rotan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka 

dikarenakan hasil yang mereka peroleh tidak memerlukan waktu yang lama seperti 

menunggu hasil panen ataupun buruh tanam.  

Masyarakat yang memilih beralih mata pencaharian ini juga terbagi ke dalam 

dua bagian, yang pertama yakni masyarakat yang pemilik atau yang mempunyai lahan 

atau sawah dan yang kedua adalah masyarakat penggarap yang notabenenya adalah 

memang seorang butuh tanam padi dikarenakan tidak memiliki lahan atau sawah. 

Masyarakat pada umumnya dahulu memiliki pekerjaan sebagai seorang 

petani, tetapi seiring berjalanannya waktu masyarakat mulai mengalami peralihan 

mata pencaharian di mana banyak masyarakat yang kemudian memilih untuk 

memiliki pekerjaan lain seperti dengan menjadi pengrajin anyaman rotan guna bisa 

menunjang kesejahteraan ekonomi. Karena banyaknya tanggungan keluarga sehingga 

para ibu rumah tangga juga memiliki semangat yang tinggi sebagai motivasi mereka 

karena ingin memiliki penghasilan sendiri, juga membantu kepala keluarga untuk 

menambah-nambah penghasilan. 

Keterampilan dan kerajinan tangan serta pembelajaran mengenai marketing 

suatu produk telah berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil penelitian, hal 

ini bisa dikatakan bahwa pelatihan tersebut berhasil meningkatkan pendapatan 

tambahan khusunya kepada kebutuhan rumah tangga dan juga bagi ibu-ibu rumah 

tangga di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Salah satu bentuk 

pencapaian yang sangat nampak yakni pembiayaan jenjang pendidikan pada anak 

yang bisa terpenuhi, banyak dari masyarakat yang menggunakan hasil pendapatannya 

sebagai pengrajin anyaman rotan untuk membayar kebutuhan anak yang melanjutkan 

jenjang Pendidikan pada universitas yang diminati. Menjadi salah satu kebanggan 

tersendiri jika mampu membiayai jenjang pendidikan anak hingga mendapatkan gelar 

di universitas yang diinginkan. Keterampilan dan kerajinan yang telah dilaksanakan 

mampu menambah dan meningkatkan kreativitas masyarakat. Keterampilan dari 

kerajinan tersebut diharapkan mampu  dikembangkan guna untuk menunjang usaha 

dalam berwirausaha sebagaimana proses peningkatan kesejahteraan masyarakat 

khusunya di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 
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Hasil yang didapatkan pengrajin anyaman rotan ini tergolong banyak, bisa 

mencapai 5-10 juta perbulan. Pengrajin anayaman rotan yang berada di Desa Lera 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur ini mayoritas adalah ibu rumah tangga  

mereka menekuni usaha kerajinan anyaman rotan ini untuk terus merajut hidup serta 

menambah pendapatan keluarga mereka. Kerena letak Desa Lera ini berdekatan 

dengan jalan lintas Kabupaten atau Kota sehingga beberapa masyarakat memilih 

untuk berjualan dipinggir jalan dengan bermaksud para pendatang atau pengendara 

yang melintas membeli kerajinan rotan tersebut, dan juga ada beberapa pengrajin 

anyaman rotan memilih untuk menetap di rumah mereka karena sudah memiliki 

pelanggan atau seorang pengumpul yang menjadi pemesan sebelumnya untuk 

didagangkan kemabali diberbagai daerah maupun kota.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Lera Kecamatan 

Wotu Kabupaten Luwu Timur mendapatkan hasil bahwa beberapa masyarakat yang 

mengalami pergeseran lapangan kerja di mana yang awalnya berprofesi sebagai 

petani kemudian kini beralih menjadi pekerja pengrajin anyaman rotan. Masyarakat 

kini mengalami beberapa proses peningkatan seperti hasil yang kemudian diperoleh 

dari bekerja sebagai pengrajin anyaman rotan. Hasil kerja kerajinan anyaman rotan 

tersebut kini mulai pekerjaan utama karena hasil yang kemudian ia peroleh dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menunggu lama hasil yang 

didapatkan dari bekerja sebagai petani atau hasil panen dari lahan yang digarap. Pada 

diri mereka cenderung mendapatkan penghasilan yang lebih dari target perbulannya 

setelah mengalami pergeseran lapangan kerja. Sebagaian pendapatan dari bekerja 

sebagai pengrajin anayaman rotan ini juga mampu membantu masyarakat dalam 

proses penggarapan lahan pertaniannya diamana ia membutuhkan modal awal untuk 

penggrapan tersebut. Hal ini sudah mampu memberikan pengaruh dengan 

memberikan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu 

meningkatakan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung sudah membantu 

pemerintah dalam meningkatankan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan latar belakang yang dicantumkan peneliti bertujuan untuk 

mengarahkan permasalahan yang akan diteliti, sehingga peneliti tertarik untuk 

mengambil judul: Peralihan Mata Pencaharian dan Dampaknya Terhadap 
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Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus yaitu, sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup yang 

akan ditelitinya, peneliti ini difokuskan untuk melihat  bagaimana proses dan motivasi 

masyarakat beralihan mata pencaharian, yang awalnya berprofesi sebagai petani 

kemudian menjadi pengrajin anyaman rotan untuk kesejahteraan  masyarakat di Desa 

Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami pembahasan, maka penulis memberikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

a. Peralihan Mata Pencaharian 

Peralihan Mata Pencaharian yang di makasud peneliti ini adalah peralihan 

bentuk kerja masyarakat yang dahulunya sebagai petani kini mulai beralih menjadi 

pengrajin anyaman rotan. 

b. Kesejahteraan 

Kesejahteraan yang di maksud peneliti ini adalah bagaimana masyarakat 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menambah penghasilan, tanpa 

mengurangi pendapatan utama dari pekerjaan sebelumnya sebagai petani yang di 

mana terdapat pengebangan di dalam proses peningkatan tersebut dengan soft skill 

yang dimiliki oleh masyarakat sebelumnya. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas terdapat 

permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses peralihan mata pencaharian yang dialami masyarakat di 

Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur? 

2. Bagaimana dampak peralihan mata pencaharian tehadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur?  
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D. Kajian Pustaka  

Penyusunan penelitian ini membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan 

judul yang akan diteliti. Beberapa referensi seperti jurnal dan skripsi yang menjadi 

bahan rujukan penelitian ini antara lain:  

1. Skripsi Maulana Ahsan, yang berjudul “Pergeseran Orientasi Kerja Pemuda di 

Desa Patannyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros”.7 Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa kurangnya minat pemuda dalam bidang pertanian dan lebih 

memilih sektor jasa maupun industri mengakibatkan penurunan jumlah 

tenagakerja pada sektor pertanian. 

Penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang suatu 

orientasi kerja yang lebih memberikan hasil dari sektor jasa dan insudtri. 

2. Skripsi Aurora Cahya Primatalia yang berjudul “Upaya Peningkatan Ekonomi 

Keluarga Pengrajin Rotan Melalui Tiktok Shop Di Kelurahan Perahu Dipo Kota 

Pagaralam”.8 Hasil penelitian menjelaskan bahwa ekonomi keluarga yang 

masih tergolong menengah membuat masyarakat harus bisa mengelola 

perekonomiannya dengan bekerja sebagai pengerajin rotan untuk membantu 

perekonomian keluarga dan membiayai kebutuhan mereka, seperti kebutuhan 

rumah tangga, biaya sekolah anak, dan kebutuhan lainnya dengan memasarkan 

hasil kerajinan melalui media Tiktok shop.  

Penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang suatu 

produksi hasil kerajinan tangan berupa anyaman rotan guna untuk menambah 

penghasilan keluarga. Sedangkan perbedannya adalah penelitian tersebut 

berfokus pada penjualan kerajinan rotan melalui media aplikasi TikTok  Shop 

dan dapat membantu peningkatan perekonomian keluarga melalui penjualan 

kerajinan rotan di TikTok Shop sedangkan pada penelitian ini berfokus pada 

peningkatan kesejahteraan sosial dengan bekerja sebagai pengrajin anayaman 

 
7Maulana Ahsan, Pergeseran Orientasi Kerja Pemuda di Desa Patannyamang 

Kecamatan Camba Kabupaten Maros, skripsi (Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Hasanuddin, 2021), h. 5 
8Aurora Cahya Primatalia, Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Pengrajin Rotan 

Melalui Tiktok Shop Di Kelurahan Perahu Dipo Kota Pagaralam, Skripsi (Fak. 

Keguruan dan Ilmu Pendidiakan Universitas Sriwijaya, 2023), h. 18-19 
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rotan dan mengembangkan soft skill untuk menambah pendapatan utamanya 

yang dimana bekerja sebagai petani. 

3. Skripsi Satriyo Ponco Cahyo Mukti, yang berjudul “Pemberdayaan Pengrajin 

Rotan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tugu 

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan”.9 Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa adanya industri kerajinan rotan di Desa Tugu sangat berdampak bagi 

masyarakat di Desa Tugu itu sendiri, kualitas hidup masyarakat di Desa Tugu 

menjadi meningkat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru kerajinan 

rotan. 

Penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang 

kesejahteraan pengrajin anyaman  rotan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tersebut menggunakan teori 

pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto, bahwa kolaborasi 

pemerintahan merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih 

lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan dalam 

proses pengambilan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori 

perubahan sosial yang terjadi dalam melihat pendapatan rumah tangga 

sebagimana bentuk peningkatan dalam kesejahteraan sosial. 

4. Skripsi Vina Faizatun Nikmah, yang berjudul “Peran Home Industry Rotan 

Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Seputih Kecamatan 

Mayang Kabupaten Jember”.10 Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendapatan 

masyarakat dalam rumah tangga tentunya akan mengalami perubahan jika 

mereka menekuni pekerjaannya, khususnya menjadi tenaga kerja di dalam 

industry kecil hal ini akan membuat peningkatan pada penghasilan yang 

didapatkan oleh masyarakat. 

 
 9Satriyo Ponco Cahyo Mukti, Pemberdayaan Pengrajin Rotan Guna Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tugu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, 

Skripsi, (Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, IPDN 

2023), h. 3. 
10Vina Faizatun Nikmah, Peran Home Industry Rotan Dalam Meningkatkan 

Pendapatan Masyarakat Di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, Skripsi, 

(Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember 2019), h. 17. 
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Penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang peingkatan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pekerjaan sebagai 

pengrajin anyaman  rotan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tersebut 

lebih berfokus pada pendapatan yang di hasilkan dengan model home industry, 

sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pola peningkatan dan tantangan 

dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendapatan yang dihasilkan 

sebagai pengrajin anayaman rotan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan utama 

yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk: 

a. Mengetahui proses peralihan mata pencaharian yang dialami masyarakat di 

Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

b. Mengetahui dampak peralihan mata pencaharian tehadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun  kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara ide bagi peneliti 

yang sejenis untuk kemudian hari dimungkinkan dilakukan pengembangan serta 

bisa menjadi inspirasi bagi jenis penelitian yang serupa. 

b. Secara Praktis  

1) Menambah wawasan dan pengetahuan terkait peralihan mata pencaharian 

yang di alami masyarakat baik petani pemilik juga petani penggarap yang 

mengalami permasalahan karena penyebab kurangnya pendapatan sehingga 

memilih menjadi  pengrajin anyaman rotan; 

2) Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Sosial (S.Sos) 

pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3) Melalui penelitian ini dapat memberi gambaran terkait proses dan juga 

motivasi yang tinggi pada masyarakat sehingga memilih peralihan mata 
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pencaharian dan terdapat beberapa  dampak seperti, sosial, ekonomi, dan juga 

gaya hidup yang menunjang kesejahteraan masyarakat di Desa Lera 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peralihan Mata Pencaharian 

1. Pengertian Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian secara umum dapat di definisikan sebagai pekerjaan 

utama yang dilakukan seseorang atau masyarakat. Hal ini senada dengan 

pernayataan Astrid Susanto yang membagi mata pencaharian menjadi dua, 

yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata 

pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber 

daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian 

utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian sampingan adalah 

di luar mata pencaharian pokok.11 

2. Pengertian Kesejahteraan  

Kesejahteraan adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang 

melibatakan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-

lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, 

mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, 

dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. 

Pengembangan masyarakat lokal ialah proses tujuan untuk menciptakan 

kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif 

anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat dipandang bukan sebagai 

masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi trsebut belum 

sepenuhnya dikembangkan. Pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya 

merupakan proses interaksi antaa anggota masyarakat setempat yang 

difasilitasi oleh pekeja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan 

kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-

tujuan yang diharapkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi 

pada tujuan proses ”process goal’ daripada tujuan tugas atau tujuan hasil.  

 
11Susanto Astrid dan Sunario, Globalisasi dan Komunikasi, (Jakarta:Pustaka Sinar 

Harapan, 1993), h.183. 
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Kegiatan sistem kesejahteraan untuk mencapai tujuan semacam itu 

meliputi kegiatan yang diadakan untuk melakukan sosialisasi anggota terhadap 

norma-norma yang dapat diterima, penigkatan pengetahuan dan kemamapuan 

untuk memepergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam 

masyarakat melalaui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan seperti 

penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan kesehatan dan bantuan sosial 

lainnya.12 

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk dapat 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan apasitas, partisipasi, 

kontrol, dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah yang mereka 

hadapi, serta memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan 

mereka.13 

3. Tujuan Kesejahteraan 

Tujuan Kesejahteraan yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian 

setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu 

dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang 

sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya 

standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, 

kesehatan dan relasirelasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. 

b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan 

masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-

 
12Andi Fahruddin, Pengantar kesejahteraan sosial. (Bandung .PT Refika Aditama 

2012) h. 11 
13Husain Kaslam, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ketahanan Pangan 

Berbasis Pertanian Ramah Lingkungan Desa Bontomanurung Kabupaten Maros, 

Sosioreligous, Vol. VIII No. 1, 2023 h. 19 
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sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang 

memuaskan. 

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial 

Adapun fungsi kesejahteraan sosial antar lain sebagai berikut: 

a. Fungsi Penyembuhan 

Fungsi penyembuhan yaitu menghilangkan suatu kondisi 

ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar dapat berfungsi 

kembali secara wajar di dalam masyarakat. 

b. Fungsi Pencegahan  

Fungsi pencegahan adalah memperkuat suatu individu, keluarga dan 

masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah sosial. 

c. Fungsi Pengembangan 

Fungsi pengembangan adalah memberikan sumbangan secara 

langsung ataupun tidak langsung dalam suatu proses pembangunan atau 

pengembangan tatanan dari sumber-sumber daya sosial dalam 

masyarakat.  

d. Fungsi Penunjang 

Fungsi penunjang adalah suatu kegiatan untuk membantu 

tercapainya tujuan dalam sektor ataupun bidang pelayanan 

kesejahteraan sosial yang lain.14 

B. Indikator Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial merupakan aspek penting dalam menilai tingkat 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.  

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program dan 

kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti Program Keluarga 

Harapan (PKH) dan program jaminan kesehatan nasional (JKN). 

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia 

telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa 

 
14Ashihatus Sholihah “Pengertian kesejahteraan sosial, tujuan, fungsi dan 

komponennya https://www.stidinews.co.id/pengertian-kesejahteraan-sosial-tujuan-fungsi -

dan komponen/, 13 Oktober 2023 
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dekade terakhir. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat tetap menjadi 

perhatian utama.  Berdasarkan nilai Produk Domestik Bruto atau PDB 

Indonesia menempati posisi ke-102 di dunia dengan total PDB sebesar 

USD15.855 perkapita. Selain 8 indikator kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia, kita juga perlu memahami Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Bruto atau PDB 

Indonesia. Berikut penjelasannya. 

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui berbagai 

indikator yang mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Melansir publikasi BPS berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022, 

terdapat 8 indikator kesejahteraan masyarakat di Indonesia.15 

Adapun penjelasan lebih detail tentang masing-masing indikator 

tersebut yakni:16 

a. Kependudukan 

Indikator kependudukan mencakup aspek demografi seperti 

pertumbuhan populasi, distribusi penduduk, dan struktur usia. Informasi 

mengenai jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi 

penting untuk memahami dinamika populasi. Indikator ini membantu 

pemerintah dalam perencanaan pembangunan, kebijakan kesehatan, 

pendidikan, dan ketenagakerjaan. 

b. Kesehatan dan Gizi 

Indikator ini melibatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tingkat 

harapan hidup, tingkat kematian, dan prevalensi penyakit. Termasuk status 

gizi penduduk, tingkat kejadian penyakit menular dan tidak menular, serta 

ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Peningkatan akses terhadap 

pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta program-

 
15Dikutip dari: https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/ 

71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html. (11 Oktober 

2023) 
16Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, (Jakarta Timur: Graha Cerdas Mandiri Jalan 

Raya Tengah No. 22, RT 008/008 Gedong Pasar Rebo) 

https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/%2071ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html
https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/%2071ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html
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program gizi dan imunisasi, sangat penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

c. Pendidikan  

Indikator pendidikan mencakup tingkat melek huruf, angka 

partisipasi sekolah, kualitas pendidikan, dan kesetaraan akses pendidikan. 

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi prioritas untuk 

mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan 

pedesaan, serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. 

d.  Ketenagakerjaan 

Indikator ketenagakerjaan meliputi tingkat pengangguran, tingkat 

partisipasi angkatan kerja, dan tingkat upah. Menurunkan tingkat 

pengangguran terbuka dan meningkatkan kesempatan kerja yang layak dan 

produktif sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. 

e. Taraf dan Pola Konsumsi 

Indikator ini mencakup pendapatan per kapita, pola konsumsi, dan 

akses terhadap barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

peningkatan daya beli masyarakat berperan penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan. 

f. Perumahan dan Lingkungan 

Indikator ini melibatkan akses terhadap perumahan yang layak, 

sanitasi, akses air bersih, dan kondisi lingkungan yang sehat. Penyediaan 

perumahan yang terjangkau dan berkualitas serta perlindungan lingkungan 

yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 

g. Kemiskinan 

Indikator kemiskinan mengukur jumlah penduduk yang hidup di 

bawah garis kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan melibatkan program-

program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan akses terhadap 

layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 

h. Sosial Lainnya 
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Indikator ini mencakup aspek sosial seperti akses terhadap keadilan, 

keamanan, dan partisipasi masyarakat. Penguatan jaringan sosial, 

peningkatan keadilan sosial, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan sosial. 

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran 

kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi 

pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar.  

C.   Pengrajin  

1. Pengertian Pengrajin 

  Perajin  atau disebut juga pengrajin adalah pekerja terampil yang 

menghasilkan atau membuat barang-barang dengan tangan, baik barang-

barang fungsional maupun barang-barang dekoratif, misalnya perabot, barang-

barang seni dekoratif, karya-karya seni pahat, busana, perhiasan, perabot 

dan peralatan rumah tangga, bahkan mekanisme-mekanisme seperti 

pergerakan mesin jam arloji karya tangan seorang tukang arloji. Perajin 

mempraktikkan keterampilan tertentu, dan dengan pengalaman serta bakatnya 

dapat saja mencapai tataran ungkapan seorang seniman. 

  Penting kiranya diketahui bahwa kerajinan merupakan hasil karya dari 

pengrajin. Dari pemahaman ini pengrajin pada dasarnya merupakan pelaku 

yang menuangkan ide dan gagasan sehingga dapat menghasilkan sebuah 

kerajinan. Pengrajin adalah subjek yang terdiri dari satu orang saja. Sementara 

kalau subjeknya terdiri dari beberapa orang, maka dinamakan para pengrajin 

ini, tampak bahwa pendesain merupakan subjek yang menghasilkan karya 

berupa desain industri.17 

Kerajinan alat rumah tangga yang terbuat dari rotan memang tak lekang 

oleh zaman. Tidak sekedar menjadi alat kursi, meja, tetapi dengan kreativitas 

yang tinggi dapat diubah menjadi berbagai macam barang yang bagus dan 

 
17Ahman Sutardi dan Endang Budiasih, Mahasiswa Tidak Memble Siap Ambil Alih  

Kekuasaan Nasional, (PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, Anggota IKAPI, 

Jakarta, 2010) h. 170-171 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekerja_terampil&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kriya
https://id.wiktionary.org/wiki/fungsional
https://id.wikipedia.org/wiki/Keindahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Mebel
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_dekoratif
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni_pahat
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian
https://id.wikipedia.org/wiki/Perhiasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_jam
https://id.wikipedia.org/wiki/Jam_tangan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tukang_arloji&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan
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bermanfaat sudah sejak lama masyarakat Indonesia mengenal seni pengolahan 

rotan untuk menciptakan barang-barang rumah tangga, hingga semakin lama 

kemudian berkembang menjadi aksesoris dan karya seni bernilai tinggi.18 

2. Pengertian Kerajinan Menurut Para Ahli  

Adapun pengertian menurut para ahli yakni: 

a. Menurut Kadjim  

Pengertian kerajinan adalah suatu usaha yang dilakukan secara 

terus menerus dengan penuh semangat ketekunan kecekatan, kegigihan, 

berdedikasi tinggi, dan berdaya maju yang luas dalam melakukan suatu 

karya.19 

b.     Menurut Soeprapto 

Pengertian kerajinan adalah keterampilan tangan yang 

menghasilkan barang-barang bermutu seni, maka dalam prosesnya dibuat 

dengan rasa keindahan dan dengan ide-ide yang murni sehingga 

menghasilkan produk yang berkualitas mempunyai bentuk yang indah 

dan menarik. 

c. Menurut Kusnadi 

Pengertian kerajinan adalah kata harfiahnya dilahirkan oleh sifat 

rajin dari manusia. Dikatakan pula bahwa titik berat penghasilan atau 

pembuatan seni kerajinan bukan dikarenakan oleh sifat rajin (sebagai 

lawan dari sifat malas), tetapi lahir dari sifat terampil seseorang dalam 

menghasilkan suatu produk kerajinan. Keterampilan diperoleh dari 

pengalaman dan ketekunan dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan 

tehnik penggarapan suatu produk, kualitas kerja seseorang yang akhirnya 

memiliki keahlian bahkan kemahiran dalam profesi tertentu. 

d. Menurut Sumintarsih 

Pengertian kerajinan adalah budaya bangsa yang telah ada sejak zaman 

nenek moyang yang timbul karena adanya dorongan manusia untuk 

 
18Ahmad Eriska, Mengenal Kerajinan Anyaman Rotan, (Pengsilo Media Jl. Jend. 

Sudirman Karet Setiabudi Jakarta Selatan, 2019) h. 36. 
19Dikutip dari: https://www.liputan6.com/hot/read/4856416/8-pengertian-kerajinan-

menurut-para-ahli-tujuan-jenis-dan-contohnya. (09 Oktober 2023). 

https://www.liputan6.com/hot/read/4856416/8-pengertian-kerajinan-menurut-para-ahli-tujuan-jenis-dan-contohnya
https://www.liputan6.com/hot/read/4856416/8-pengertian-kerajinan-menurut-para-ahli-tujuan-jenis-dan-contohnya
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mempertahankan hidupnya. Kemudian lama-kelamaan manusia membuat 

alat-alat kebutuhan sehari-hari, seperti alat-alat pertanian, alat untuk 

berburu dan berperang, peralatan rumah tangga, dan peralatan mengolah 

untuk mengolah makanan. 

D. Teori Perubahan Sosial 

1. Perubahan Sosial Sebagai Inti Studi Sosiologi 

Sosiologi merupakan studi mengenai masyarakat dalam suatu sistem 

sosial. Dalam sistem sosial tersebut masyarakat selalu mengalami perubahan. 

Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, walaupun dalam taraf 

yang paling kecil sekalipun, (yang di dalamnya terdiri atas banyak individu) 

akan selalu berubah. Perubahan tersebut mampu memberikan  pengaruh yang 

besar bagi aktivitas atau perilaku manusia. Perubahan mencakup aspek yang 

sempit maupun yang luas. Aspek yang sempit meliputi aspek perilaku dan pola 

pikir individu, sedangkan aspek yang luas berupa perubahan dalam tingkat 

struktur masyarakat yang nantinya dapat mempengaruhi perkembangan 

masyarakat di masa yang akan dating.20 

Manusia merupakan makhluk yang aktif, artinya manusia akan selalu 

melakukan perubahan sosial dalam menjalankan aktivitas kehidupannya dalam 

sehati-hari. Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, walaupun 

dalam tingkat yang paling kecil sekalipun, masyarakat akan selalu berubah. 

Perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang sangat berpengaruh bagi 

aktivitas atau perilaku manusia. Syarat utama dalam perubahan itu adalah 

sistem sosial dalam pergaulan hidup yang menyangkut nilai-nilai sosial budaya 

dan budaya masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena manusia meruapakan 

bagian dari gejala sosial dan perubahan sosial yang mengakibatkan perubahan 

tidak hanya pada satu sisi melainkan banyak sektor dan faktor yang mengalami 

berbagai perubahan di berbagai bidang yang lain.21 

 
20Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada) 

h. 1 
21Dikutip dari: https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21708104020.pdf 

(01 November 2023)   

https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21708104020.pdf%20(01
https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21708104020.pdf%20(01
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Menurut Karl Marx, dalam teori perubahan sosial khususnya yang 

berkaitan dengan aspek ekonomi. Pada acuan utama teori Karl Marx adalah 

perkembangan ekonomi sehingga mempunyai pengaruh paling dalam dan luas 

dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa realitas sosial 

dari dahulu sampai zaman modern ini tidak lepas dari pengaruh dominan aspek 

ekonomi. Menurut Karl Marx, kehidupan individu dan masyarakat itu 

dirasakan pada asas ekonomi. Ilmu pengetahuan, seni, keluarga dan sebagainya 

sangatlah bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk 

perkembangannya. Hal ini juga berarti lembaga-lembaga yang tidak dpat 

berkembang adalah dalam cara-cara yang bertentangan dengan berbagai 

tuntutan sistem ekonomi. Berbeda dengan Agust Comte, Karl Marx 

berpendapat bahwa kunci untuk memahami kenyataan sosial bukanlah ide-ide 

yang abstrak. Akan tetapi, pada lokasi-lokasi pabrik atau kegiatan ekonomi 

lainnya yang bersifat nyata (empiris) di mana para pekerja tidak jarang 

menjalankan tugasnya secara kurang manusiawi atau berbahaya, sekedar demi 

untuk menghindari diri dari kelaparan.22 

Menurut Marx, perubahan dalam infrastuktur ekonomi masyarakat 

merupakan pendorong utama terhadap perubahan sosial. Infrastruktur yang 

dimaksud di sini meliputi kekuatan-kekuatan (model dan sebagainya), serta 

hubungan-hubungan produksi. Pada giliranya, perubahan dalam suprastruktur, 

yang terdiri atas kelembagaan-kelembagaan sosial masyarakat secara 

keseluruhan seperti lembaga hukum, politik, serta lembaga keagamaan. Pada 

akhirnya, sistem sosial secara keseluhuran akan kembali. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan ekonomi merupakan 

pondasi yang menimbulkan perubahan-perubahan lain dalam sistem sosial. 

Teori perubahan sosial Marx ini sering digolongkan ke dalam pendekatan 

konflik yang menekankan aspek struktur dalam perubahan ekonomi yang 

dimaksud. 23  

 
22Agus Suryono, Teori dan Strategi Perubahan Sosial, (Jakarta Timur: PT Bumi 

Aksara) h. 11 
23Agus Suryono, Teori dan Strategi Perubahan Sosial, (Jakarta Timur: PT Bumi 

Aksara) h. 12-13 
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Masyarakat memilih beralih mata pencaharian karena mereka 

beranggapan bahwa pendapatan sebelumnya tidak mampu menunjang 

kehidupan ke arah yang baik, khususnya berkaitan dengan aspek ekonomi  

menurut Karl Marx di mana membahas tentang terkaitan perkembangan 

ekonomi yang paling luas sehingga mendapatkan perhatian dan diskusi. Karl 

Marx juga mengatakan bahwa kehidupan individu dan masyarakat itu di 

dasarkan pada asas ekonomi. Hal ini sejalan dengan motivasi masyarakat 

khususnya di Desa Lera Kecamatan Wotu yang memilih untuk merubah 

kehidupan berdasarkan segi aspek ekonomi. Dengan memilih beralih sebagai 

pengrajin anyaman rotan mereka merasa mampu untuk menunjang kehidupan 

yang baik. Sebagian dari masyarakat yang memilih beralih mata pencaharian 

baik sebelumnya menjadi ibu rumah tangga maupun buruh tanam padi dan juga 

buruh pengikat rumput laut kini mulai merasakan pendapatan yang cukup guna 

memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat dirasakan oleh mereka 

yang memiliki lahan pertanian atau sawah, setelah mereka beralih mata 

pencaharian sebagai pengrajin anyaman rotan mereka mampu menghasilakn 

modal awal sebagai modal yang digunakan untuk menggarap lahan atau sawah 

mereka. Motivasi peralihan mata pencaharian ini juga menunjang keselamatan 

pendidikan anak khusunya mereka yang beralih mata pencaharian dikarenakan 

hasil yang mereka dapatkan juga dipergunakan untuk membiayai kebutuhan 

pendidikan anak bahkan sampai pada jenjejang universitas.   

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang berbentuk kata-kata, skema 

dan gambar.24 Penelitian deskriptif juga diarahkan untuk memberikan gambaran 

dan melihat bagaimana proses pergeseran dan juga melihat dampak dari adanya 

pergeseran lapangan kerja dari menjadi petani kemudian beralih menjadi 

pengrajin anyaman rotan, serta fakta-fakta, atau kejadian secara sistematis dan 

akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena jenis 

penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi guna mewakili tujuan 

penelitian yang dilakukan, serta memenuhi kriteria dalam memberikan 

informasi semaksimal mungkin.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena hasil observasi 

sebelumnya peneliti melihat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur melihat beberapa masyarakat yang megalami peningkatan dari segi akses 

perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan  sosial dengan bekerja sebagai 

pengrajin anyaman rotan dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi 

dibandingkan dari pendapatan pekerjaan sebelumnya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk upaya dapat 

memahami dan memaknai kehidupan masyarakat. Penjelasan tersebut dapat 

 
24Sudaryono Dikutip dan Cresell, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2017), h. 82. 
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disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memahami  

kehidupan masyarakat baik itu individu maupun kelompok, dalam pendekatan 

ini sasarannya adalah masyarakat yang bekerja sebagai pengrajin anyaman 

rotan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, maka peneliti 

merasa perlu menggunakan pendekatan ini, karena pendekatan sosiologis 

sangat dibutuhkan untuk memahami dan melihat pola peralihan dan proses juga 

motivasi tinggi pada masyarakat guna menunjang peningkatan kesejahteraan 

pada masyarakat pengrajin anyaman rotan.25 

C. Sumber Data 

Adapun data dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan 

kemudian akan dikembangkan pada saat penelitian di lapangan. Peneliti 

menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang utama dalam sebuah penelitian. Data 

primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta 

dapat dicatat maupun direkam oleh peniliti.26 Data primer didapat secara 

langsung dari sumbernya yaitu dari para informan yang menjadi objek 

penelitian peneliti, sehingga mendapatkan hasil data yang valid. 

 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature yang sudah ada 

sebelumnya dengan melakukan riset, membaca, atau mendengarkan. Data 

sekunder bersumber dari data primer yang sudah diteliti oleh peneliti 

 
25Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar (Cet; I, Makassar: University Press, 2014), h. 

4 

    26Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Cet. I; Yogyakarta:  

Graha Ilmu, 2006), h. 209. 
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terdahulu.27 Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk 

mengumpulkan data-data yang melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta 

dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian. Dari data yang penulis 

dapatkan ini kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada dilapangan. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar belakang penelitian. Teknik penentuan informan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sample yang didasarkan tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-

betul memiliki kriteria sebagai sampel).28 Informan yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah informan yang dianggap mampu memberikan informasi 

yang hendak diteliti. Informan dalam penelitian ini merupakan para pengrajin 

anyaman rotan yang berjumlah 9 orang,  yakni: 

1. Pengrajin anyaman rotan (7 orang) 

2. Pengumpul anyaman rotan  (1 orang) 

3. Aparat Desa Lera (1 orang) 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengamatan secara terstruktur terkait peristiwa, 

perilaku, atau objek yang terkait dengan topik penelitian. Esensial dilakukan 

dalam observasi adalah untuk mengidentifikasi adanya interaksi yang komplek 

atau realitas sosial yang terjadi.29 

 
  27Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 210 

28Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 85. 
29Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, h. 224 
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Observasi yang dilaksanakan dengan cara turun lapangan dan 

mengamati secara langsung situasi atau keadaan peralihan mata pencaharian 

yang awalnya bekerja sebagai buruh dan menggarap lahan sawah menjadi 

pengrajin anyaman rotan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur. 

2. Wawancara 

Wawancara dalam suatu penelitian adalah proses interaksi tanya jawab 

antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan sebuah informasi. Adapun 

tujuan dilaksanakan wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang 

maksimal.30 Wawancara dilakukan secara langsung, namun bertahap dalam 

artian tidak serta merta selesai dalam satu hari. Perlu waktu yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi mengenai peralihan mata pencaharian dan 

berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat pengrajin anyaman rotan 

di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu langkah untuk mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan. Dokumentasi baik berupa data tertulis, gambar, maupun 

suara. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berupa suara atau gambar yang 

akan menjadi keabsahan suatu penelitian.31  

Dokumentasi merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dokumen 

berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen 

berbentuk lisan yaitu rekaman. 

 
     30Wiranti Sujarni, Metode Penelitian, (Cet. I; Yogyakarta: Pustakka Baru Press, 

2014),   h.31. 
31Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. h. 228. 
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F. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih 

dan digunakan dalam penelitian agar menjadi sistematis dan dipermudahkan.32  

  Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi mengenai 

hal yang akan diteliti adalah handphone sebagai kamera dan alat perekam, juga 

pulpen dan buku catatan. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengolahan data tersebut dapat diberi makna dan arti 

yang berguna sehingga mampu memecahkan masalah dan mendapat analisis 

untuk menari kesimpulan dari hasil penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian dimaksudkan untuk menelaah dan 

mengorganisasikan data secara sistematis berupa anotasi hasil penelitian, 

dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman terkait apa yang sedang 

diteliti dan menyajikannya kepada orang lain sebagai hasil penelitian, dalam 

mengolah data kualitatif untuk penelitian ini, dilakukan 3 tahapan analisis, 

yakni: 

a. Reduksi Data  

Reduksi kata yakni proses menyaring data, memusatkan data pada data 

yang direduksi, lalu mengubah kembali data kasar yang muncul saat catatan 

ditulis di lapangan. Para peneliti melakukan proses reduksi kata lewat sejumlah 

pemilihan data yang akurat dan ketat, merangkum data, dan mengklasifikasikan 

data ke dalam pola yang lebih luas dan mudah dipahami.  

 
 32Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), h. 134. 
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b. Penyajian Data  

Penyajian data yakni salah satu rangkaian proses analisis data yang 

menghimpun informasi terstruktur sehingga peneliti bisa memberi kesimpulan 

dan mengambil tindakan. Tindakan atau sikap yang dilakukan peneliti yakni 

menghasilkan data dalam bentuk narasi atau grafik.  

c. Pengambilan Keputusan  

Proses terakhir dari analisis data yakni pengambilan keputusan, proses 

seleksi yang menjadi alternatif untuk menjamin kelangsungan penelitian. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memastikan bahwa keputusan 

yang diambil realistis dan bisa diukur serta dijalankan dalam kerangka waktu 

yang sudah ditentukan, lalu hasil wawancara dengan narasumber dihimpun 

sebagai bahan pengambilan keputusan peneliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

 1. Gambaran Umum Profil Kabupaten Luwu Timur  

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari 

pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 

Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari 

Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone.  

Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur 6.944,98 km2 dengan jumlah 

penduduk tahun 2022, berjumlah 305.521 jiwa. Kabupaten Luwu Timur 

merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di 

sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk 

Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.  

Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah 

Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di 

Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai 

Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga 

terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan 

luas 245.70 km2), Danau Mahalona (25 km2), dan Danau Towuti (585 km2), 

Danau Tarapang Masapi (2.43 km2) dan Danau Lontoa (1.71 km2). Danau 

Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya 

terletak di Kecamatan Towuti. Kabupaten Luwu Timur secara administrasi 

wilayah berbatasan dengan:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/25_Februari
https://id.wikipedia.org/wiki/2003
https://id.wikipedia.org/wiki/Malili,_Luwu_Timur


39 

 

 
 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara 

Gambar 1. Peta Kabupaten Luwu Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luwu Timur juga terkenal karena memiliki kandungan nikel yang 

melimpah. Salah satu perusahaan yang beroperasi adalah PT. Vale Indonesia yang 

membangun kota kecil bernama Sorowako di tepian Danau Matano. Luwu Timur 

memiliki tiga danau besar yaitu Danau Matano, Towuti, dan Mahalona.1 

2. Gambaran Umum Profil Desa Lera  

Data gambaran desa diperoleh dari kantor Desa Lera  yang meliputi 

sebagai berikut: 

a. Gambaran Umum Demografi 

Desa Lera bernama Dusun Bandoa yang dipimpin oleh Ambo 

Alleng, hasil pemecahan dari Desa Lampenai yang dipimpin oleh H. Sabari. 

 
1Dikutip dari hhtps://portal.luwutimur.kab.go.id sumber data, profil kabupaten luwu 

timur (diakses pada 26 Februari 2024) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nikel
https://id.wikipedia.org/wiki/Vale_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sorowako,_Nuha,_Luwu_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Matano
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Towuti
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Danau_Mahalona&action=edit&redlink=1
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Tahun 1975 departemen transmigrasi membuka lahan unit pemukiman 

transmigrasi yang warganya didatangkan dari: 

1. Propinsi Jawa Tengah sebanyak    50  KK 

2. Propinsi Jawa Barat sebanyak   100  KK 

3. Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  150  KK 

4. Propinsi Bali sebanyak     50  KK 

Gambar.2 Peta Desa Lera 

 

Gambar peta di atas menjelaskan lokasi pembangian wilayah di Desa 

Lera, sumber data di peroleh dari profil Desa Lera Januari 2024 yang di-
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berikan pada salah satu informan peneliti, yang menjabat sebagai sekretaris 

di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

Daerah pemukiman ini dibina oleh Bapak Suharto dari Departemen 

Transmigrasi selama 5 tahun. Tahun 1981 Deptrans menyerahkan UPT 

kepada pemerintah daerah TK II Luwu untuk menjadi Desa persiapan 

Cendana Hijau yang dijabat dan dijabat sementara oleh Jaya Winata.  

Pada tahun 1983 Desa persiapan Cendana Hijau didefenitifkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dan diadakan pemilihan Desa secara 

demokrasi antara dua calon. Dan yang terpilih adalah Pairin Purwohadi yang 

memimpin Desa Cendana Hijau selama 8 bulan, kemudian jabatan Kades 

dilanjutkan oleh Porre seorang Purnawirawan ABRI sampai tahun 1992. 

Pada tahun 1992 kebijakan pemerintah daerah mengadakan 

musyawarah untuk pemekaran yang diprakarsai oleh Mussahabuddin sebagai 

tokoh masyarakat untuk memekarkan Desa Cendana Hijau menjadi 2 desa, 

yaitu : 

1. Desa Cendana Hijau membawahi 4 Dusun yaitu : 

a. Dusun Pepuro Utara. 

b. Dusun Pepuro Barat. 

c. Dusun Lembah Bahagia 1. 

d. Dusun Lembah Bahagia 2. 

2. Desa persiapan Lera 5 Dusun yaitu : 

a. Dusun Bandoa. 

b. Dusun Cendana Hijau 1. 

c. Dusun Cendana Hijau 2. 

d. Dusun Balo-balo. 

e. Dusun Lambu-lambu. 

Desa Cendana Hijau tetap dipimpin oleh Porre dan untuk persiapan 

Desa Lera dipimpin oleh Mussahabuddin dibantu oleh Sekdes Pratikno. 

Pada awal Tahun 2000 diadakan pemilihan Kepala Desa oleh panitia 

yang diketuai oleh Drs. Sukman Saddike dan terdapat 4 calon Kepala Desa 

dan yang terpilih adalah Drs. Amin Takrim. Maka kepemimpinannya dibantu 
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oleh Mansyur, SH sebagai Sekretaris Desa Lera hanya 6 bulan, kemudian 

mengundurkan diri dan digantikan oleh Drs. Ramli yang dipilih langsung oleh 

wakil masyarakat. 

Pada akhir Tahun 2003 Drs. M. Amin Takrim diberhentikan dari 

Jabatan Kepala Desa Lera lewat SK pemberhentian yang ditandatangai oleh 

Bupati Luwu Timur, selanjutnya jabatan Kepala Desa dijabat oleh Camat 

Wotu yaitu Drs. Lukman Kasim tanggal 01 Januari 2004. 

Pada tanggal 25 Februari 2005 diadakan pemilihan Kepala Desa Lera 

secara langsung oleh masyarakat diikuti tiga calon : 

1. Ihkwal 

2. Burhan Baharith 

3. Rujono 

Burhan Baharith mendapatakan nilai yang unggul pada pemilihan 

tersebut dengan meraih suara sebanyak 889 dari 2.000 pemilih. Pelaksanaan 

pelantikan pada tanggal 15 Maret 2005 oleh Bupati Luwu Timur A. Hatta 

Marakarma, MP. Maka pelayanan pemerintah dilaksanakan oleh Burhan 

Baharith dibantu oleh Drs. Ramli sebagai Sekretaris Desa Lera selama 3 

tahun. 

Pada Tanggal 02 Januari 2008 Burhan Baharith sebagai Kepala Desa 

Lera mengundurkan diri dari jabatannya lewat surat pengunduran diri yang 

diserahkan kepada Bupati Luwu Timur. Kemudian Bupati Luwu Timur 

menerbitkan SK Pjs. Kepala Desa Lera kepada Camat Wotu, Darwis Azis 

S.Sos untuk menjabat sementara sebelum pemilihan Kepala Desa. 

Tanggal 1 Januari Tahun 2010 terbitlah SK pemekaran Desa Lera 

menjadi dua yaitu Desa Lera. Penjabat Kepala Desa Lera dilantik oleh H.T 

Umar Pangerang selaku Sekda Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 28 

agustus 2010 di Aula Kantor Camat Wotu dan pada saat itu yang dilantik 

adalah Irsal staf Kantor Camat.  

Pada tanggal 15 Januari 2009 diadakan pemilihan Calon Desa Lera 

dimana waktu itu ada 3 calon yang ikut dalam pemilihan tersebut yakni 
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1. Kasbiyono, memperoleh   773 suara. 

2. Nirwan Baso, memperoleh  376 suara. 

3. Rostiko, memperoleh   333 suara. 

Pada pemilihan tersebut yang memenangkan pemilihan calon Kepala 

Desa Lera adalah Kasbiyono. Pada tanggal 25 Februari 2010 Kepala Desa 

terpilih dilantik langsung oleh Bupati Luwu Timur H. Andi Hatta 

Marakarya MP. Pelantikan tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Desa 

Lera Kecamatan Wotu. Kasbiyono melaksanakan tugas sebagai Kepala 

Desa sampai akhir masa jabatannya pada bulan Maret 2016 lalu Jabatan 

Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa yaitu Drs. Ramli sampai 22 

Desember 2016.  

Pada tahun 2016 diadakan reformasi besar-besaran terhadap 

Pemerintah Desa se Kabupaten Luwu Timur sebagai dampak diterapkannya 

Undang-undang Nomot 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akibatnya banyak 

perangkat yang terpaksa tidak bisa melanjutkan masa tugasnya karena 

terbentur aturan. Maka diadakanlah perekrutan Perangkat Desa secara 

serentak se Kabupaten Luwu Timur. Dalam perekrutan itu terpilihlah 

perangkat sebagai berikut : 

1. Dwi Jayadi, A,Md.Kom (Sekdes) 

2. Mazmur Sampo  (Kasi. Pemerintahan) 

3. Sukriadi   (Kasi. Kesejahteraan) 

4. Siti Sulikah, A.Md.P ( Kaur. Umum) 

5. Wotma Wati, S.Pd  (Kaur. Keuangan) 

6. Edison Lolongudju  (Kepala Dusun Maranindi) 

7. Hasan Said   (Kepala Dusun Bandoa) 

8. Rosmawati   (Kepala Dusun Sekayu) 

9. Ellyana, A.Ma  (Kepala Dusun Cendana Hijau 

I) 

10. Zainal Abidin, S.Pd  (Kepala Dusun Cendana Hijau 

II) 
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11. Rustiko (Kepala Dusun Sejahtera) Sedangkan staf ada 2 

(dua) orang yaitu : 

1. Rismawati   (Bendahara Desa) 

2. Kusmawati   (Pengelola Perpustakaan) 

Pada akhir Desember 2016, Pj. Kepala Desa Lera Drs. Ramli 

dipindahkan ke SMPN 4 Wotu dan jabatan Kepala Desa dijabat oleh Drs. H. 

Zaiful Abduh (Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Wotu). 

Pada 9 November 2018 diadakan pemilihan Kepala Desa serentak 

sebanyak 19 (sembilanbelas) Desa se Kabupaten Luwu Timur dan yang 

menjadi calon Kepala Desa Lera adalah:  

1. Ismail, memperoleh   162 suara. 

2. Jamaluddin, memperoleh   224 suara. 

3. Kasbiyono, memperoleh  902 suara. 

Kasbiyono terpilih kembali dan pada tanggal 6 Desember 2017 dilantik 

di Gedung Simpursiang Malili untuk jabatan Kepala Desa periode kedua. 

b. Batas Wilayah Desa Lera  

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Lera 

Sebelah Berbatasan 

Utara Desa Cendana Hijau dan Desa Tarengge 

Selatan Desa Balo-balo 

Barat Desa Laro dan Desa Lembara Harapan Kec. Burau 

Timur Desa Arolipu dan Bawalipu 

Tabel di atas menjelaskan batas wilayah Desa lera yakni, sebelah utara 

adalah batas wilayah Desa Cendana Hijau dan Desa Tarengge, sebelah selatan 

adalah batas wilayah Desa Balo-balo, sebelah barat adalah batas wilayah 

Desa Laro dan Desa Lembara Harapan Kecamatan Burau, dan sebelah timur  

meruapakan batas wilayah Desa Arolipu dan Bawalipu.2 

 
2Dikutip dari sumber data profil desa lera tahun 2022 (diakses pada 26 Februari 20240 
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c. Jumlah Penduduk Desa Lera 

Tabel 2. Data Dasar Jumlah Penduduk Desa Lera Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur Januari 2024 

No Dusun Penduduk 

Awal Bulan 

Mati Lahir Datang Pindah Penduduk 

Akhir 

Jumalah 

L P L P  L P L  P L P L P RT Luas 

Wilayah 

KK 

1. Maranindi 227 196 0 0 0 0 1 0 0 1 228 195 3  110 

2. Bandoa  201 215 0 0 0 0 0 0 0 1 201 214 3  115 

3. Sekayu  167 164 1 0 0 0 0 0 0 0 166 164 2  97 

4. Cendana 

Hijau I 

207 187 0 0 0 1 0 0 0 0 207 188 3  126 

5. Cendana 

Hijau II 

286 287 0 1 0 0 1 0 0 0 287 286 6  199 

6 Sejahtera 236 239 0 1 0 1 0 0 0 1 236 238 3  151 

Jumlah 2612 3 2 2 3 2610 20 6,43 Km 798 

 

Tabel di atas menguraikan jumlah penduduk yang terdata pada Januari 

2024. 

 

d. Pembagian Wilayah Administrasi 

Desa Lera merupakan desa yang memiliki sumber daya dan potensi 

mata pencaharian yang beragam oleh karena itu mata pencaharian 
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penduduknya juga berbeda-beda,  ada pun pemabagian dari sumber daya dan 

mata pencaharaian penduduknya Desa Lera yakni sebagai berikut: 

Tabel 3. Pembagian Wilayah Administrasi Desa Lera 

Sumber Daya 

Sarana 
Jumlah 

Pemakaman 5 titik 

Lapangan Olahraga 2 buah 

Masjid 5 buah 

Musholah 3 buah 

Gereja 5 buah 

Taman Kanak-kanak 1 unit 

Buruh Lepas 2 unit 

Sekolah Dasar - 

Sekolah Menengah Pertama - 

Sekolah Menengah Atas  

Sumber Mata Pencaharian  

Mata Pencaharian Potensi 

Petani/Pekebun  43% 

Peternakan 3% 

Wiraswasta 9% 

Pegawai Negeri Sipil 1% 

Karyawan 1% 

Pengrajin 2% 

Buruh Lepas 41% 
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Sarana Kesehatan 

Sarana Jumlah 

Pustu     1 unit 

Posyandu 2 unit 

Sarana Pendidikan  

 Sarana  Jumlah 

Taman kanak-kanak  1 unit  

Sekolah Dasar 2 unit 

Taman Pendidikan Al-Qur’an 1 unit 

Pesantren  1 unit 

Sarana Keagamaan 

Sarana Jumlah 

Masjid 5 unit 

Musholah  3 unit 

Gereja  5 unit 

Kualitas Jalan 

Jalan  Panjang 

Aspal 9,1 Km 

Sitru 10,8 Km 

Tanah 7,1 Km 

Tabel di atas merupakan tabel pembagian wilayah administrasi Desa 

Lera yang menjelaskan pembagian dari sumber daya, dan sumber mata 

pencaharian  penduduknya. Adapun pembagian itu teridiri dari: 

a. Sumber daya pembangunan  
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Terdapat lima titik pemakaman, di susul oleh lima unit masjid, lima 

unit gereja, tiga unit musholah, dua unit sekolah dasar, dua unit 

posyandu, dua titik lapangan olah raga, satu unit pustu, satu unit taman 

kanak-kanak, satu unit taman pendidikan Al-qur’an, dan satu unit 

pesantren. Selain itu, Desa Lera juga memiliki tiga macam kualitas 

jalan. 1) Jalan sitru dengan panjang 10,8 Km. 2) Jalan aspal dengan 

panjang 9,1 Km. 3) Jalan tanah dengan panjang 7,1 Km.  

b. Sumber mata pencaharian  

Terdapat 43% jumlah penduduk yang bermata pencaharian 

petani/pekebun, di susul oleh buruh lepas yang berada pada tingkatan 

ke-dua tercatat dengan jumlah 41%, wiraswasta 9%, peternak 3%, 

pengrajin 2%, karyawan 1%, dan pegawai negeri sipil 1%. 

 2. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Timur  

Data terkait Kabupaten Luwu Timur di peroleh dari sumber profil 

Kabupaten Luwu Timur.3 

 Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten baru sebagai pemekaran 

dari Kabupaten Luwu Utara. Kerinduan masyarakat di wilayah eks Onder-Afdeling 

Malili atau bekas Kewedanaan Malili, untuk membentuk suatu daerah otonom 

sendiri telah terwujud. Kabupaten Luwu Timur yang terbentang dari Kecamatan 

Burau di sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah timur, membujur dari 

Kecamatan Mangkutana di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah 

Selatan, di resmikan berdiri pada tanggal 03 Mei 2003. 

 Semangat pembentukan Kabupaten Luwu Timur berawal pada tahun 

1959, diamana pada waktu itu situasi ketentraman dan keamanan pada hamper 

seluruh kawasan ini, sangat mencekam dan memprihatinkan akibat aksi 

gerombolan pemberontak yang membumihanguskan banyak tempat, termasuk kota 

 
3Dikutip dari hhtps://portal.luwutimur.kab.go.id sumber data, profil kabupaten luwu 

timur (diakses pada 26 Februari 2024) 
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Malili. Peristiwa ini, secara langsung melahirkan semangat heroisme yang 

membara, khususnya diakalangn pemuda pada waktu itu., untuk memperjuangkan 

tujuan membangun kembali wilayah eks Kewedanaan Malili yang porak poranda. 

Gagasan pembentukkan kabupaten pun merebak dan diperjuangkan secara 

bersungguh-sungguh. Sebagai dasar utamanya, secara sangat jelas terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 29 Thun 1959 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi Selatan (L.N. 1959 Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan 

bahwa semua Daerah Eks Onder-Afdeling di Sulawesi Selatan, termasuk di 

antaranya bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan statusnya menjadi 

kabupaten.  

 Namun dengan berbagai pertimbangan dan alasan tertentu, kabupaten 

ini baru resmi terbentuk pada tahun 2003, yaitu berdasarkan Keputusan DPRD 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang 

persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan 

menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan 

Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Surat Nomor 13/2172/Otada 

tanggal 30 Mei 2002. Akhirnya aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur 

dipejuangkan selama 44 Tahun lamanya telah membawa pencapaian pada titik 

kulminasi yaitu atas persetujuan bersama DPRRI dan Presiden Republik Indonesia 

dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 

tangggal 25 Februari 2002, tentang pembentukkan Kabupaten Luwu Timur dan 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, 

Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

pada tanggal 3 Mei 2003 telah meresmikan sekaligus melantik pejabat Bupati Luwu 

Timur di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar 
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 Kemudian pada tanggal 12 Mei 2003, sebagai penanda mulai 

berlaqngsungnya aktivitas pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Luwu 

Timur yang baru terbentuk itu, maka Bupati Luwu Utara dan pejabat Bupati Luwu 

Timur secara bersama-sama meresmikan pintu gerbang pembatasan Kabupaten 

Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang ditandai dengan pembuka selubung 

papan nama pembatasan bertempat di Desa Lauwo antara Kecamatan Burau 

Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara. Pada 

hari yang sama dilakukan prosesi penyerahan operasional Pemerintahan dari 

Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara kepada Pemerintahan Kabupaten Luwu 

Timur bertempat di lapangan Andi Nyiiwi, Malili. 

Dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur yang merupakan hasil 

pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara maka secara administrative Kabupaten 

Luwu Timur berdisi sendiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan 

untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan 

masyarakat. Namun secara kultural, historis dan hubungan emosional sebagai satu 

rumpun keluarga Tanah Luwu tetap terjalin sebagai satu kesatuan yang tak 

terpisahkan.  

2. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur 

Visi Kabupaten Luwu Timur yaitu “Keberlanjutan Pemerintahan, 

Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Luwu Timur Menuju Kabupaten 

Agroindustri Tahun 2015”. Misi Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai dan 

mewujudkan visi tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemerintahan dan pelayanan  public 

sebaik-baiknya. 
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b. Memperkuat kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di daerah untuk 

menjadi handal, berdayaguna untuk selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi 

dalam kemajuan daerah. 

c.  Menjaga suasana kebersamaan antar komponen warga agar tetap harmonis, tertib 

dan aman guna menunjang hidup dan kehidupan masyarakat yang lebih maju 

dan bermartabat dalam kesesuaian tatanan nilai-nilai budaya luhur dan tuntunan 

agama. 

d. Melanjutkan momentum dan peningkatan kualitas pembangunan daerah dengan 

memperluas aksesbilitas dan meningkatkan daya saing daerah untuk 

mengantisipasi perkembangan situasi perekonomian nasional dan internasional, 

melalui industrialisasi pedesaan dan agroindustri. 

3. Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur  

 Kabupaten Luwu Timur secara definitif berdiri pada tahun 2003 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2003 dan 

diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Mei 2003. Pada tanggal 

25 Februari 2003 Andi Hatta Marakarma dilantik menjadi Pejabat Bupati 

Kabupaten Luwu Timur oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno. Setelah 

dilakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu Timur pada 27 Juni 2005, 

Andi Hatta Marakarma dengan pasangannya Saldi Mansyur dilantik menjadi 

Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2005-2010. Pilkada 

selanjutnya untuk periode 2010-2015 Andi Hatta Marakarma kembali dilantik 

menjadi Bupati Luwu Timur didampingi oleh Muhammad Thorig Husler 

sebagai wakilnya. Setelah masa jabatan Andi Hatta Marakarma-Muhammad 

Thorig Husler berakhir pada Agustus 2015 sampai dengan pelantikan Bupati dan 

wakil bupati terpilih untuk periode 2016-2021, Kabupaten Luwu Timur 

dipimpin oleh Irman Yasin Limpo selaku Pejabat Bupati Luwu Timur.  
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 Diusianya yang terbilang masih belia, Luwu Timur yang berjuluk Bumi 

Batara Guru ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala bidang. 

Capaian pertumbuhan ekonomi secaran nasional dalam skala mikro dan makro, 

menunjukkan bahwa geliat pembangunan telah mendorong pertumbuhan 

ekonomi secara sinergis dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. 

Prioritas pembangunan yang mengarah pada sektor pendidikan, kesehatan, 

pertanian dalam arti luas dan infrastruktur menunjukkan bahwa komitmen 

pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam percepatan dan pelaksanaan 

pembangunan berdasarkan prinsip adil dan merata. Luwu Timur memiliki 

potensi pengembangan dan pertumbuhan yang prospektif di masa datang karena 

karakteristik khusus yang dimilikinya yaitu sebagai wilayah yang memiliki 

potensi kekayaan sumber daya alam. Sehingga secara alamiah, Kabupaten Luwu 

Timur memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah-wilayah 

lain di Sulawesi Selatan. 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur tahun 2014, 

jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data desa tahun 2013 

mencapai jumlah 257.523 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 65.147 

rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. 

Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Malili 

sebesar 39.566 jiwa kemudian Kecamatan Burau dengan 34.346 jiwa dan 

Kecamatan Towuti sebanyak 33.427 jiwa. 

 Pada Tahun 2013 tercatat kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur 

sebesar 40 jiwa per km². Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan 

Tomoni 87 Timur dengan kepadatan 289 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan 

yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Wasuponda dan 

Mangkutana sebesar masing-masing 17 jiwa per km².  
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 Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan 

perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin(sex ratio) penduduk Luwu Timur 

sebesar 105,61 yang artinya setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat 

sekitar 106 laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan 

Wasuponda yaitu sebesar 115,05 dan rasio jenis kelamin terendah di Kecamtan 

Mangkutana yaitu 100,61. 

  Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan 

khatulistiwa. Tepatnya di antara 2o 03'00" - 3 o 03'25" Lintang Selatan dan 119o 

28'56" - 121o 47'27" Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km2. Sekitar 

11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten 

Luwu Timur. 

  Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di 

Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di 

sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi 

Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat 

merupakan Kabupaten Luwu Utara. 

 Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang 

adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di 

Kecamatan Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu 

dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 

lima danau. 

 Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 

km2), Danau Mahalona (25 km2), dan Danau Towuti (585 km2), Danau 

Tarapang Masapi (2.43 km2) dan Danau Lontoa (1.71 km2). Danau Matano 

terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di 

Kecamatan Towuti.  
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 Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan 

yang cukup tinggi. Selama tahun 2011, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 

258 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah 

hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393 mm dengan jumlah hari 

hujan sebanyak 23 hari. 

 Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 41 SKPD 

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mencakup 13 Dinas, 8 Badan, 5 Kantor, 

2 Sekretariat, RSUD, Inspektorat, dan 11 Kecamatan. Dari 41 SKPD tersebut 

peneliti hanya dapat memperoleh dan mengolah data dari 23 SKPD, hal 

tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, perizinan yang rumit serta 

responden yang sibuk, dinas luar, dan mengikuti diklat. Berikut daftar 23 

SKPD tersebut: 

a. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah, dan Dokumentasi (KPADD Luwu 

Timur)  

b. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  

c. Kantor Satpol-PP  

d. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa  

f. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 89  

g. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  

h. Badan Ketahanan Pangan  

i. Badan Keluarga Berencana-Pemberdayaan Perempuan  

j. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah  

k. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan  

l. Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan  
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n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  

o. Dinas Kesehatan  

p. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  

q. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan  

r. Dinas Kehutanan  

s. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial  

t. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah  

u. Dina Pekerjaan Umum  

v. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  

w. Inspektorat 

B. Proses peralihan mata pencaharian yang dialami masyarakat di Desa 

Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur 

 Pekerjaan merupakan sumber utama masyarakat untuk mendapatkan 

penghasilan guna mencukupi kehidupannya sehari-hari, baik itu kebutuhan 

primer maupun kebutuhan skunder. Dengan adanya peralihan mata 

pencaharian yang dialami masyarakat guna meningkatkan suatu pendapatan, 

hal ini juga sangat berpengaruh terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat 

yang mulai mengalami peralihan mata pencaharian. Serta hal ini juga mendapat 

tanggapan yang berdeda-beda dari masyarakat itu sendiri.  

 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ratna Ambarwati (39 tahun) yang 

merupakan masyarakat yang mengalami peralihan mata pencaharian, yang 

awalnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga kini menjadi seorag pengrajin 

anyaman rotan yang mengatakan bahwa:      

”awalnya itu saya cuma seorang ibu rumah tangga, tidak bisa kerja apa-apa jadi 

tidak punya penghasilan, tapi saya punya semangat yang tinggi untuk punya 

uang sendiri karena kebutuhan dapur juga tidak bisa nunggu suami punya uang 

terus, kalaupun mau belanja juga enaknya kalau pakai uang senidiri jadi saya 

mulai bekerja sebagai pengrajin anyaman rotan atau (keranjang) itu saya kerja 

di rumah sendiri bukan di rumah orang lain, terus suami saya yang mencari  

kalau ada rotan hari itu yah langsung di ambil. Kadang juga suami nginap di 

gunung sama teman-temannya karena kalau menginap bisa dapat rotan yang 

banyak. Di bawa pulangnya itu biasa bawa mobil kalau yang terkumpul banyak 
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sekali, tapi kalau kira-kira bisa jadi 5-7 keranjang itu dibawa pulang Cuma naik 

motor. Jadi kalau sudah ada bahannya  semua saya yang membuat anyaman 

rotan itu, biasanya juga ada yang buruh anyaman karena butuh banyak tenaga 

atau orang untuk mengejar target penjualan kalau ada pesanan.”4 

 

 Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

terdapat suatu motivasi dengan semangat yang tinggi untuk beralih mata 

pencaharian pada masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur, yang disebabkan karena kurangnya hasil pendapatan yang diperoleh 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membeli bahan-bahan 

kebutuhan dapur.  

 Seperti halnya yang di utarakan pada informan yang bernama Armawati 

(34 tahun) bahwa: 

”kadang saya kerja sebagai buruh mengikat rumput laut, harga satu ikat rumput 

lautnya Rp 1.500, perharinya itu kadang dapat tujuh ikat, mulai mengikat itu 

dari jam 08.00 pagi sampai jam 04.30 kadang juga menjelang sholat magrib. 

Upahnya juga tidak dikasih hari itu juga, harus nunggu satu  minggu biasanya. 

Jadi saya termotivasi belajar menganyam rotan, ternyata hasilnya lebih besar 

dari yang saya dapatkan waktu menjadi buruh ikat rumput laut. Awalnya 

memang tangan sakit semua tapi Alhamdulillah sudah hampir 4 tahun terakhir 

ini keuangan untuk biayai 2 orang anak tercukupi, yang satunya sudah sekolah 

dasar sekarang kelas 4 dan anak kedua sudah umur 1 tahun 7 bulan.”5 

 

 Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

tidak hanya kebutuhan sehari-hari saja yang perlu dibiayai melainkan biaya 

pendidikan anak pun juga sangat berpengaruh dan membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit, dengan beralih sebagai pengrajin anyaman rotan informan 

mampu menyekolahkan dan membiayai anak juga beberapa kebutuhan lainnya. 

 Begitupun yang diungkapkan pada informan yang bernama Saman (45 

tahun) bahwa:  

”saya sudah lama kerja sebagai pengrajin anyaman rotan, selain itu saya juga 

biasanya menanam padi saat musim tanam di lahan yang di wariskan mertua 

saya, tapi saya juga butuh modal yang besar untuk menggarap sawah, karena 

butuh untuk membeli bibit padi, racun, pupuk, biaya bajak sawah, biaya sewa 

 
4Ratna Ambarwati (39 tahun), Pengrajin, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. 

Luwu Timur, 23 Januari 2024. 
5Armawati (34 tahun), Pengrajin, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. Luwu 

Timur, 23 Januari 2024. 
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buruh tanam juga, makanya itu saya pilih kerja mengambil rotan di gunung 

untuk dibuat anyaman lalu dijual. Karena hasil dari anyaman rotan bisa dijual 

kapan saja tergantung kesiapan proses penganyaman. Istri dirumah juga jadi 

mempunyai kerjaan karena bisa membantu membuat anyaman rotan.”6 

 

 Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

motivasi masyarakat sebagai pengrajin anyaman rotan sangatlah berkembang 

karena banyaknya kebbutuhan atau modal yang diperlukan saat menggarap 

lahan atau ingin menanam padi saat musimnya tiba. Bahkan masyarakat yang 

mempunyai lahan sendiripun memerlukan pekerjaan lain guna menambah 

penghasilan yang dijadikan sebagai modal. 

 Seperti halnya yang di utarakan pada informan yang bernama Sukawi 

(45 tahun) bahwa: 

”saya itu kerja serabutan, kadang kalau lagi musim panen biasa jadi ojek gabah, 

kadang juga cari ikan untuk dijual, tapi sekarang lagi kerja antar buruh tanam 

padi, apapun itu yang bisa menghasilkan uang, halal saya kerja, saya juga 

masih membuat anyaman rotan atau kerajang, kalau kiranya bahan untuk 

pembuatan anyaman rotan masih banyak saya bisa kerja yang lainnya dulu, 

memang penghasilan dari pembuatan ayaman rotan ini lebih banyak dari 

beberapa kerja serabutan saya, istri juga biasnya bantu buat anyaman rotan, 

biasa juga kerja di rumah tetangga kalau bahan lagi kurang dan saya masih di 

gunung untuk mengambil beberapa bahan supaya bisa jadi keranjang yang 

bagus dan bisa di jual secepatnya.”7 

Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

tidak hanya buruh tanam, bahkan masyarakat yang mempunyai lahan juga 

buruh serabutan sangat bergantung pada peralihan mata pencaharian sebagai 

pengrajin anyaman rotan. Karena menurut mereka pendapatan yang 

dihasilkan dari anyaman rotan tidak menunggu waktu yang cukup lama apa 

lagi saat pesanan membeludak mereka juga saling bantu tetapi tetap diberikan 

upah sesuai hasil kerja saat membantu pembuatan anyaman rotan.  

C. Dampak peralihan mata pencaharian tehadap kesejahteraan 

masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur 

 
6Saman (45 tahun), Pengrajin, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. Luwu Timur, 

23 Januari 2024. 
7Sukawi (45 tahun), Pengrajin, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. Luwu Timur, 

23 Januari 2024. 
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Dalam perekonomian Indonesia, UMKM  merupakan kelompok usaha 

yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai 

macam guncangan krisis ekonomi yang terjadi. Badan pusat statistik (BPS) 

memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja di mana 

usaha kecil merupakan entitas usaha menengah merupakan entittas usaha 

yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. UMKM merupakan potensi 

bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah karena semakin banyak 

masyarakat berwirausaha maka semakin baik dan kukuhnya perekonomian 

suatu daerah karena sumber daya lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap 

dan bermanfaat secara optimal. Dengan demikian, kita tidak bisa 

menganggap remeh UMKM. UMKM menjadi faktor utama bagi masyarakat 

karena mampu memberikan pendapatan dalam memenuhi kehidupan sehari-

hari dan mampu berperan aktif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi.8 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Idafitriani (40 tahun) yang 

merupakan seorang petani yang memiliki lahan atau sawah menuturka bahwa 

”siapa sih yang tidak mau rasakan namanya sejahterah selama hidup, uang 

sekarang itu kaya segalanya, karena biaya sekarang mahal, bumbu dapur saja 

tiap hari bertambah, kalau tiap harinya naik harga Rp 1000 dikali seminggu 

kan lumayan banyak juga toh. Selama kerja jadi pengrajin ini yo 

alhamdulillah selalu saja ada uang yang bisa dipake bekanja lebih juga bayar 

beberapa kebutuhan ntah itu hitang-piutang waktu mau menggarap sawah, 

karena kalau tunggu hasil panen itu lama sekali”9 

 

Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

tidak hanya dengan menunggu hasil panen untuk membayar hutang piutang 

informan, dengan beralih mata pencaharian sebagai penganyam rotan 

informan mampu melunasi beberapa hutang piutang ketika musim menanam 

padi. Dengan meningkatnya pendapatan dari hasil anyaman rotan ibu Ida 

merasakan adanya perubahan dari segi ekonomi yang mampu menunjang 

kesejahteraan. 

 
8Apip Alansorii dan Erna Listyaningsih, Kontribusi UMKM Tehadap Kesejahteraan 

Masyarakat, (Yogyakarta: CV ANDI OFFET, 2020) h.3  
9Idasafitri (40 tahun), Pengrajin, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. Luwu Timur, 

25 Januari 2024. 
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Begitupun yang diungkapkan pada informan yang bernama Karunia 

Tambah (43 tahun) bahwa: 

”selama saya kerja jadi pengrajin anyaman rotan ini puji tuhan selalu bisa 

memenuhi kebutuhan, walaupun kadang harus menunggu karena bahan rotan 

dicari dulu digunung baru bisa dibuat anyaman, hasilnya juga sudah bisa buat 

bantu-bantu anak bayar pengambilan motornya. Saya juga biasanya bantu-

bantu mama sama suami kalau musim penggarapan sawah kadang juga kalau 

ada waktu cari tambahan pergi mengikat rumput laut,” 

 

Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

pergeseran mata pencaharian memang sangat penting pada masyarakat yang 

tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya sekedar buruh serabutan, karena 

pendapatan dari pergeseran mata pencaharian seperti anyaman rotan ini mulai 

menampakkan hasil yang nantinya bisa menjadi aset seperti kendaraan. 

Seperti halnya yang di utarakan pada informan yang bernama Riyanto 

(43 tahun) bahwa: 

”awalnya itu saya kerja sawah, menggarap lahan punya bapak saya tapi 

setelah saya beralih mata pencaharian menjadi pengrajin anyaman rotan 

sawah yang tadinya saya garap itu saya serahkan ke ipar saya karena bapak 

saya sudah tidak mampu untuk menggarap sawah lagi, sempat juga sebelum 

memproduksi anyaman rotan saya kerja sebagai penimbang gabah saat panen 

tapi saya pernah kena tipu jadinya saya berhenti untuk menimbang hasil 

panen orang. Alhamdulillah selama kerja jadi pengrajin ini saya bisa biayai 

anak-anak saya, bahkan sekarang sudah mau sarjana, suatu kebanggan karena 

bisa membiayai anak kuliah dengan penghasilan sebagai pengrajin anyaman 

rotan, karena banyak dari pada anak-anak khususnya di Desa Lera ini tidak 

bersekolah apa lagi mau sampai kuliah, dukungan dan bantuan juga selalu ada 

dari istri saya juga yang selalu membantu saya untuk membuat anyaman rotan 

karena saya yang harus mengambil rotan digunung.”10 

 

Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

peningkatan pada penghasilan yang diraskan oleh informan mengalami 

peningkatan setelah beralih mata pencaharian, biaya yang cukup besar untuk 

membiayai jenjang pendidikan anak sangat terbantu dengan adanya peralihan 

sebagai pengrajin anyaman rotan. 

 
10Riyanto (43 tahun), Pengrajin, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. Luwu Timur, 

23 Januari 2024. 
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Seperti halnya yang di utarakan pada informan yang bernama Priyono 

(45 tahun) bahwa: 

”selama saya menjadi pengepul anyaman rotan bukan hanya saya yang 

merasa diuntungkan tapi para pengrajin juga merasa beruntung karena punya 

penghasilan tambahan, apa lagi harga anyaman rotan satu pasangnya bisa 

mencapai Rp 250.000, kalau lagi musim buah seperti sekarang banyak 

pesanan keranjang atau anyaman rotan, harganya juga beda-beda sesuai 

ukuran atau jenis rotan yang digunakan untuk membuat anyaman. Kadang 

juga penjualannya agak susah tapi saya tetap menerima pesanan yang mau 

dijual, karena kalau sampai dirumah tidak ada anyaman rotan saya juga 

merasa rugi karena kadang-kadang banyak yang membeli dirumah. Harga 

yang saya ambil pada para pengrajin anyaman rotan itu Rp 125.000, dan 

biasanya saya jual ulang dengan kisaran harga Rp 200.000 sampai Rp 

250.000. pengrajin anyaman lainnya juga bisa menjual ke orang lain kalau 

memang dibeli dirumahnya.”11 

 

Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas menemukan bahwa, 

tidak hanya pengepul saja yang mengalami peningkatan tetapi pengrajin 

anyaman rotan juga mendaptkan keuntungan yang sama.   

Berdasarkan penuturan  sekretaris desa selaku informan terkait data-

data profil Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang 

diberikan Dwi Jayadi (37 tahun) bahwa: 

“data yang saya berikan terkait profil desa sebagiknya digunakan dengan 

sebaik mungkin dan semoga dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan 

tugas akhir” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas telah dengan jelas menunjukkan 

kepada peneliti tentang motivasi masyarakat yang beralih mata pencaharian 

dan melihat bagaimana dampak pada kesejahteraan yang dirasakan oleh 

masyarakat khususnya di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu 

Timur.12 

 
11Proyono (45 tahun), Pengepul, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. Luwu Timur, 

23 Januari 2024. 
12Dwi Jayadi (37 tahun), Sekretaris desa, Wawancara, Desa Lera Kec.Wotu Kab. 

Luwu Timur, 23 Januari 2024. 
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D. Analisis Teori Perubahan Sosial dengan Hasil Penelitian 

Pada teori perubahan sosial yang di kemukakan oleh Karl Marx bahwa 

aspek ekonomi perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh paling luas dan 

dalam bagi kehidupan masyarakat di mana kehidupan individu dan 

masyarakat itu dirasakan pada asas ekonominya. Mengapa demikian karena 

menurur Karl Marx kunci untuk memahami kenyataan sosial bukanlah 

berdasarkan ide-ide yang abstrak saja, akan tetapipada lokasi baik itu pabrik 

ataupun kegiatan ekonomi lainnya yang bersifat nyata. Karl Marx juga 

mengungkapkan bahwa perubahan dalam infrastruktur ekonomi masyarakat 

merupakan pendorong utama terhadap perubahan soaial. Pada hasil penelitian 

ini peneliti juga mengamati beberapa dorongan dan motivasi masyarakat 

sehingga mampu merubah asas ekonomi dengan adanya beberapa dampak 

yang kemudian hadir pada masyarakat  yang mengalami peralihan mata 

pencaharian guna menunjang kesejahteraan hidup khususnya di Desa Lera 

Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengemukakan beberapa uraian mengenai motivasi dan 

dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lera Kecamtan Wotu 

Kabupaten Luwu, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang 

dianggap penting dalam judul skripsi: Peralihan Mata Pencaharian dan 

Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lera Kecamatan Wotu 

Kabupaten Luwu Timur yaitu: 
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1. Motivasi peralihan mata pencaharian mampu membantu masyrakat 

khususnya ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja sebagai 

serabutan, kini mulai merasa tercukupi karena penghasilan yang 

diperoleh dari hasil anyaman rotan sangat membantu mencukupi 

kebutuhan sehari-harinya. 

2. Dampak dari peralihan mata pencaharian ini terbagi menjadi 3 dalam 

bentuk status, yang pertama yaitu  sosial, tentu ada perubahan status 

sosial pada masyarakat setelah mengalami peralihan mata pencaharian. 

Hal ini dapat di lihat dari peningkatan pendapatan atau penghasilan 

yang diperoleh masyarakat karena dari hasil penelitian menunjukkan 

besarnya pendapatan yang dihasilkan setelah mengalami peralihan 

mata pencaharian dari yang awalnya bekerja sebagai petani baik itu 

petani pemilik maupun petani penggarap menjadi pengrajin anyaman 

rotan. Ke-dua berdasarkan ekonomi, masyarakat yang mengalami 

peningkatan pada pendapatan mata pencaharian kini mampu 

menyekolahkan atau membiayai anak-anak mereka hingga ke jenjang 

universitas, beberapa informan peneliti juga menuturkan hal demikian. 

Ke-tiga adalah gaya hidup, mereka yang awalnya tidak menggunakan 

sarana prasarana media sosial dalam kehidupan sehari-hari kini 

mengalami perubahan, banyak dari masyarakat yang kini  

menggunakan sarana prasarana media sosial untuk kebutuhannya , baik 

dalam memasarkan hasil kerajinan yang dibuat dan juga  hal lainnya. 

Tak hanya itu beberapa di antara masyarakat yang beralih mata 

pencaharian juga mampu menambah aset seperti kendaraan sebagai 

kebutuhan dikemudian hari.



 

 

B. Impilkasi Penelitian 

Setelah menguraikan beberapa kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam melalukan peralihan mata pencaharian masyarakat juga harus saling 

menjaga solidaritas antar individu maupun kelompok, meskipun banyaknya 

persaingan yang akan memicu konflik pada masyarakat nantinya karena faktor 

persaingan penjualan anyaman rotan. 

2. Masyarakat pun turut meminta izin sebelum melakukan pengambilan rotan saat 

digunung karena jangan sampai masyarakat merasa ambisius ataupun tergiur oleh 

hasil dari penjualan anyaman rotan hingga tidak menjaga kelestarian lingkungan 

hutan meski sekalipun hutan tersebut hutang yang tidak di lindungi oleh 

pemerintah. 
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No 

 
Nama Umur Status 

  1 
 Ratna Ambarwati 39 tahun Penganyam Rotan 

2 
Riyanto  43 tahun Penganyam Rotan 

3 
Armawati 34 tahun Penganyam Rotan 

4 
Sukawi 45 tahun Penganyam Rotan 

5 
Idafitriani 40 tahun Penganyam Rotan 

6 
Karunia Tambah 43 tahun Penganyam Rotan 

7 
Saman  45 tahun Penganyam Rotan 

8 
Priyono  45 tahun Pengepul Anyaman 

Rotan  

9 
Dwi Jayadi 37 tahun Sekretaris 

Desa/Pemerintah Desa 
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Gambar 1: Proses pemutaran anyaman rotan oleh ibu Darmatang (43 tahun) 

 

 

Gambar 2: Proses pembersihan serat rotan oleh ibu Armawati (34 tahun) 



 

 

 

Gambar 3: Proses pemutaran anyaman rotan oleh ibu Idafitriani (40 tahun) 

dan ibu Kurunia Tambah (43 tahun) 

 

 

Gambar 4: Proses pemutaran anyaman rotan oleh peneliti Dinda Wulandari (21 tahun) 



 

 

 

 

Gambar 5: Bentuk anyaman rotan sebelum pemotongan sisa rotan 

 

 

Gambar 6: Bentuk anyaman rotan yang telah di bersihkan dari sisa roran 



 

 

 

 

Gambar 7: Bentuk anyaman rotan yang sudah dibersihkan dan di beri penutup  

 

 

Gambar 8: Bentuk anyaman rotan yang diberi tutup lalu dijahit 



 

 

 

Gambar 9: Bentuk anyaman rotan yang sudah sempurna 

 

 

Gambar 10: Proses pembuatan awal anyaman rotan dengan alat besi sebagai pemukul guna 

merapatkan sela-sela rotan  



 

 

 

Gambar 11: Bentuk anyaman pertama  

 

 

Gambar 12: Bahan dasar pembuatan anyaman yaitu rotan yang berukuran panjang 



 

 

 

   Gambar 13: Bentuk rotan yang belum dibelah, rotan ini diguankan untuk menopang ketika 

mulai memproses anyaman 

 

Gambar 14: Hasil anyaman rotan digunakan untuk mengangkat buah nagka 



 

 

 

Gambar 15: Anyaman rotan digunkan masyarakat untuk mengangkut rumput pakan ternak 

 

Gambar 16: Anyaman rotan digunakan untuk berdangan keliling 


