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  Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 

Penelitian ini mengkaji tentang Perubahan Gaya Hidup Keluarga Buruh 

Migran di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi 

Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: perubahan gaya hidup keluarga 

buruh migran, dan dampak perubahan gaya hidup keluarga buruh migran. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini memiliki empat belas informan dengan penentuan informan 

menggunakan teknik purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi. Penelitian ini menggunakan teori dari 

Jean Baudrillard yaitu teori konsumerisme dalam menganalisa masalah yang 

terjadi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Perubahan yang dialami setiap 

keluarga buruh migran sejak ditinggalkan dapat dibuktikan dengan perbaikan 

kondisi ekonomi dan sosial terhadap keluarga seperti kemajuan terhadap nilai 

kehidupan yang diperoleh dari hasil kerja keras buruh migran. Keberhasilan yang 

dicapai membuat keluarga buruh migran merasa berkecukupan bahkan mereka 

ada yang tidak lagi bekerja kerena merasa hasil yang diperoleh buruh migran 

mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder baik dari segi pendidikan  

yang sebelumnya tidak mampu membianyai anak sekolah mereka dan 

memfasiliatsinya seperti kebutuhan dan perlengkapan sekolah. (2) Perubahan 

gaya hidup keluarga buruh migran di Desa Sendana Kecamatan Mambi 

Kabupaten Mamasa telah membawa dampak yang signifikan. Perubahan ini 

mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, peningkatan akses 

terhadap pendidikan serta perubahan pola konsumsi dan gaya hidup secara 

keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya kehidupan keluarga 

buruh migran yaitu lebih cenderung hidup konsumtif serta uang yang dikirimkan 

digunakan membeli barang yang tidak sesuai dengan apa yang betul menjadi 

kebutuhan bahkan  mengubah aktivitas harian keluarga buruh seperti jalan-jalan 

kesuatu tempat yang tidak terlalu bermanfaat dan putusnya komunikasi 

menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan saling curiga terhadap pasangan. 

Implikasi dari hasil penelitian yaitu perubahan gaya hidup keluarga buruh 

migran di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa dapat 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak migrasi terhadap 

keluarga buruh migran dan perubahan gaya hidup mereka. Hasil penelitian dapat 

menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merancang 

kebijakan dan program perlindungan sosial yang lebih efektif bagi keluarga buruh 

migran. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada 

masyarakat setempat untuk lebih memahami tantangan dan adaptasi yang 

dihadapi oleh keluarga buruh migran, sehingga dapat terlibat dalam upaya 

pemberdayaan dan pembantuannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki berbagai bentuk 

permasalahan dalam halnya mendapatkan kesempatan kerja. Hal ini dilihat dari 

permasalahan utama dalam setiap pembangunan disuatu Negara yang sedang 

berkembang seperti Indonesia. Masalah yang sering terjadi didalam ruang lingkup 

suatu wilayah tidak jauh dari masalah untuk mendapatkan kesempatan kerja dan 

hal ini patut untuk diperbincangkan. Banyaknya pencari kerja dari tahun ke tahun 

yang semakin melunjak sementara itu, pekerjaan yang terbatas dalam setiap 

wilayah, yang mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran di suatu 

wilayah itulah salah satu penyebab dari banyaknya pengangguran di Indonesia. 

Banyaknya penganguran di Indonesia ketika Indonesia mengalami krisis yang 

mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-

karyawan perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, imbas dari 

banyaknya karyawan-karyawan yang di PHK membuat para karyawan kehilangan 

pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak berimbangnya 

antara tenaga kerja dan kesempatan kerja mengakibatkan hadirnya jumlah 

penganguran dan akan berdampak terhadap kemiskinan. Salah satu solusi 

untukmengurangi angka penganguran pekerja banyak memilih begerja sebagai 

pekerja buruh migran.
1
 

Mengacu pada Konvensi ILO (International Labour Organization) nomor 

97 tahun 1949 artikel 11 menerangkan bahwa Pekerja Migran memilki arti 

seseorang yang berpindah tempat dari satu negara ke negara lain dengan maksud 

untuk dipekerjakan atau sebaliknya. Bagi pekerja, alasan pengambilan keputusan 

untuk menjadi pekerja migran dikarenakan sebagai upaya untuk bertahan hidup. 

Bila diperhatikan para pekerja yang memilih bekerja sebagai buruh migran ini 

                                                 
1
Iis Sekarimah, Motivasi Kerja Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Oleh Masyarakat 

Di Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fak. Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017, h.19. 
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tidak memiliki keterampilan dan berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah 

di wilayah pedesaan, dimana dengan minimnya pendidikan dan keterbatasan 

kemampuan sedangkan kebutuhan hidup yang sulit dipenuhi membuat mereka 

memilih untuk bekerja di luar negeri dengan harapan untuk memperbaiki kualitas 

hidup dan mencapai “kesejahteraan” yang mereka inginkan.
2
 

Hadirnya budaya konsumtif yang dimiliki seseorang membuat setiap 

individu memiliki nilai konsumtif tinggi karena adanya trend yang selalu diikuti 

karena takutnya ketinggalan zaman. Budaya konsumtif membawa seseorang 

terhadap perilaku yang hanya mengikuti nafsu mereka ataupun memiliki 

keinginan untuk mendapatkan barang bukan hanya dilihat dari kebutuhan 

melainkan hanya dilihat sebagai keinginan. Hal tersebut juga di dasarkan karena 

adanya rasa gengsi yang dimiliki individu padahal Islam mengajarkan untuk hidup 

dan mengonsumsi suatu barang berdasarkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan 

takaran yang wajar baik kualitas maupun kuantitas.
3
 

Sebagaimana yang di jelaskan dalam QS. Al-Isra/26:27, sebagai berikut: 

 

                              

          

Terjemahan: 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
4
 

Berdasarkan tafsiran dari Al-Muyassar dalam ayat ini, menjelaskan maka 

berbuat baiklah kepada orang-orang yang masih terikat dalam bentuk hubungan 

                                                 
2
Niken Kesuma Wardani, “Perubahan Kondisi Kesejahtraan Keluarga Pekerja Migran 

Perempuan Sebelum dan Sesudah Bekerja Keluar Negeri: Studi Kasus di Desa Watisari Kac 

Leuwidamar. Kab Lebak Banten”Skripsi ( Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Keguruan 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) h. 3 

3
Ely Masyukroh, Teori Ekonomi Mikro Islami (Ponorogo:CV Nata Karya, 2018), h.171. 

4
Kemenantrian Agama RI., “At-Thayyib Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan 

Terjemahan Per Kata”, (Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2003), h. 284. 
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kekerabatan dengan memberikan haknya.Berbuat kebaikan dapat dibuktikan 

dengan memberi kepada orang yang tidak mampu, tidak mencukupi untuk 

kebutuhannya serta orang yang melakukan perjalanan jauh dan orang yang 

terasing dalam keluarganya dengan tidak membawa harta benda.Maka janganlah 

engkau belanjakan hartamu selain kepada ketaatanmu terhadap Allah atau secara 

berlebihan dan boros.
5
 Berdasarkan tafsiran diatas, dapat dilihat bahwa persoalan 

harta benda bukan hanya milik kita pribadi, akan tetapi ada harta orang lain 

disetiap harta yang kita miliki sama halnya dengan tenaga kerja Indoensia yang 

merantau keluar dari Negerinya, setiap harta dari majikannya selalu ada bagian 

dari orang-orang yang membutuhkan dalam halnya tenaga kerja Indonesia. 

Mamasa yang lebih tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, sebagai pusat 

pengembangan ekonomi terpadu, Mamasa memiliki beberapa pendapatan dari 

segi perekonomian seperti dari segi pertanian, perkebunan, peternakan, dan 

perikanan terbilang kurang baik, hal itu banyak diantar mereka memilih untuk 

keluar sebagai buruh migran dibandingkan harus menjadi petani, peternakan, 

perkebunan dan perikanan. Dengan kondisi yang serba kekurangan, disertai 

dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya kemampuan yang dimiliki 

serta cerita-cerita tentang keberhasilan para pekerja migran Indonesia di luar 

negeri menjadi faktor pendorong para penduduk di daerah pedesaan untuk bekerja 

ke luar negeri. Selain itu, sulitnya pekerjaan di dalam negeri dan rendahnya upah 

yang diterima menjadikan mereka memilih untuk bekerja diluar negeri, karena 

selain upah tinggi yang dijanjikan, pekerjaan mereka yang tidak membutuhkan 

skill khusus pun menjadi faktor pendukung lain atas pengambilan keputusan para 

perempuan tersebut. 

Masyarakat Mamasa yang sebelumnya bekerja menjadi buruh migran 

awalnya berada pada titik ekonomi menengah ke bawah, yang hanya membeli 

suatu barang belanjan berdasarkan apa yang betul-betul mereka butuhkan. Akan 

tetapi Ketika mereka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya budaya 

gaya hidup dan sikap individu akan berbeda menjadi sebaliknya dari sebelum 

                                                 
5
Kojin Mashudi, “Telaah Tafsir Al-Muyassar“, (Malang: PT. Cita Intrans Selaras 2019), 

h. 335. 
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mereka merantau, dapat di lihat dari cara mereka berbelanja setelah pulang dari 

tanah rantauan. Oleh karena itu ada perubahan budaya konsumarisme sebagai 

budaya popular yang mengajak masyarakat untuk menggemari beberapa trend 

yang disebut sebagai budaya 3F (Food, Fun, and Fashion) atau dalam bahasa 

Indonesia disebut sebagai makanan hiburan dan gaya. Sehingga hal tersebut dapat 

merubah gaya hidup dari setiap masyarakat ataupun individu yang lebih 

cenderung secara kondusif.
6
 Masyarakat Mamasa lebih tepatnya di Desa Sendana 

dalam menjalani kehidupan sehari-sehari tentu ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi masyarakat “keluarga buruh migran” sehingga menimbulkan 

budaya konsumerisme seperti yang terjadi sekarang ini.  

Masyarakat Mamasa yang sebelumnya bekerja menjadi buruh migran 

awalnya berada pada titik ekonomi menengah ke bawah, yang hanya membeli 

suatu barang belanjan berdasarkan apa yang betul-betul mereka butuhkan. Akan 

tetapi ketika mereka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya budaya 

gaya hidup dan sikap individu akan berbeda menjadi sebaliknya dari sebelum 

mereka merantau, dapat dilihat dari cara mereka berbelanja setelah pulang dari 

tanah rantauan. Oleh karena itu ada perubahan budaya konsumarisme sebagai 

budaya popular yang mengajak masyarakat untuk menggemari beberapa trend 

yang disebut sebagai budaya 3F (Food, Fun, and Fashion) atau dalam bahasa 

Indonesia disebut sebagai makanan hiburan dan gaya. Sehingga hal tersebut dapat 

merubah gaya hidup dari setiap masyarakat ataupun individu yang lebih 

cenderung secara kondusif.
7
 Masyarakat Mamasa lebih tepatnya di Desa Sendana 

dalam menjalani kehidupan sehari-sehari tentu ada banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi masyarakat “keluarga buruh migran” sehingga menimbulkan 

budaya konsumerisme seperti yang terjadi sekarang ini.  

Penelitian ini dilakukan di Desa Senda Kecamatan Mambi Kabupaten 

Mamasa untuk melihat dan mengetahui perubahan gaya hidup keluarga buruh 

migran, dan perubahan apa saja yang terjadi dalam keluarga buruh migran 

                                                 
6
Hasbi Indra, Pendidikan Pesantren dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan 

(Yogyakarta: Deepublish, (2018), h.24. 

7
Hasbi Indra, Pendidikan Pesantren dan Perkembangan Sosial Kemasyarakatan 

(Yogyakarta: Deepublish, (2018), h.24. 
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sehingga peneliti mengangkat judul perubahan keluarga buruh migran di Desa 

Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan suatu upaya dalam menentukan pemecahan 

masalah yang ingin dilihat (diteliti). Peneliti ini fokus pada perubahan gaya hidup 

keluarga buruh migran Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan subtansi permasalahan dan subtansi pendekatan penelitian, 

maka fokus peneliti ini dapat dideskripsi sebagai berikut: 

a. Perubahan gaya hidup dalam penelitian ini diartikan sebagai adanya 

perubahan dari tatanan gaya hidup yang terjadi dalam setiap individu 

keluarga buruh migran sehingga peneliti menjadikan tempat untuk 

meneliti di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa yang 

terjadi  perubahan kelurga buruh migran tersebut. 

b. Buruh Migran merupakan suatu istilah yang kerap dipakai untuk individu 

atau kelompok yang berpindah (migrasi) dari tempat kelahiran atau 

lokasi tinggal menurut dokumen kependudukan resmi yang bersifat tetap 

(permanen). Tujuan mereka berpindah secara umum adalah untuk 

keperluan pekerjaan (buruh) sehinga menetap pada lokasi tempat kerja 

tersebut dalam kurun waktu tertentu. Secara kasar, defenisi buruh migran 

lebih sering ditujukan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar 

negeri. 

c. Keluarga buruh migran merupakan keluarga yang memiliki suami yang 

bekerja diluar daerah sedangkan istri dan anak tetap tinggal di desa. 

Keluarga buruh migran tidaklah mudah menjalani kelangsungan hidup 

karena sebelumnya dalam sutu keluarga inti yang utuh/lengkap umumnya 

terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, masing-masing angota keluarga 

mempunyai peran dalam kehidupan untuk menjaga ketahan keluarga 

mereka. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diambil beberapa permasalahan 

untuk diteliti yaitu: 

1. Bagaimana bentuk perubahan gaya hidup keluarga buruh migran di Desa 

Sendana Kecamatan Mammbi Kabupaten Mamasa? 

2. Bagaimana dampak perubahan gaya hidup keluarga buruh migran di Desa 

Sendana Kecamatan Mammbi Kabupaten Mamasa? 

D. Kajian Pustaka 

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh peneliti 

untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian 

tentang perubahan gaya hiduppada masyarakat yang ada di Desa Sendana 

Kecamatan Mammbi Kabupaten Mamasa. Peneliti mengambil beberapa literatur 

yang relevan untuk mendukung penelitian dalam skripsi, paper, jurnal dan buku. 

Adapun karya-karya sebelumnya yang menyingung masalah ini sebagai berikut:  

1. Dede Wahyudi, Perlindungan Penetapan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja migran ( Studi pada balai  Pelayanan Penetapan dan Perlinudngan 

Tenaga Kerja Indonesia Kota Pekan Baru) Universitas Islam Riau.
8
 

Persamaan dengan pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti yakni adanya 

pembahasan terkait perubahan gaya hidup yang terjadi terhadapkeluarga 

buruh migran Indonesia, yang menjadi perbedaannya adalah penelitian 

dalam skripsi ini dilakukan di Kantor Balai Penetapan Dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia(BP3TKI) yang beralamat di jalan Taman sari, 

Tangkerang sel, Bukit Raya, Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penelitian ini 

lebih mendalam persoalan bagaimana perlindungan hukum PMI di tinjau 

dari Undang-UndangNomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja 

migran Indonesia. Sedangkan judul peneliti perubahan gaya hidup keluarga 

buruh migran di Desa Sendana Kecamatan mambi Kabupaten Mamasa 

                                                 
8
Dede Wahyudi, Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Menurut 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. (Studi Pada Balai 

Pelayanan Penempatan Perlindungan Tentang Kerja Indonesia Kota Pekanbaru, Skripsi, (2019), 

h. 18. 
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dimana fokus kepada perubahan atau peningkatan kesejahteraan yang 

berpengaruh terhadap gaya hidup keluarga buruh migran di desa Sendana 

Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. 

2. Nurhayati, Problematika Kehidupan Keluarga Pekerja Migran Dalam 

Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kecematan Janapria Kabupaten 

Lombok Tengah, 2022 Universitas Islam Negeri Mataram. Pasangan suami 

istri yang menjadi pekerja migran dengan bekerja diluar negara pada 

dasarnya dari keluarga yang bermasalah, masalah yang dimaksud adalah, 

adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan suami sebegai kepala 

rumah tangga sudah tidak mampu bekerja keras. Masalah lainya adalah 

yang paling utama persoalan ekonomi dengan menjadi pekerjamigran istri 

tersebut berharap masalah yang ada dalam keluarganya bisa terselesaikan.
9
 

Pembahasan yang sama dalam penelitian ini, yakni sama-sama membahas 

persoalan keluarga pekerja migran yang sifatnya lebih menjaga 

keharmonisan keluarga. Namun, yang menjadi perbedaannya yakni 

penelitian dalam skripsi ini dilakukan Di Desa sendana Kecamatan Mambi 

Kabupaten Mamasa Dengan judul Perubahan Gaya Hidup Keluarga Buruh 

Migran Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dimana 

lebih kepada bentuk perubahan kesejahteraan ekonomi keluarga buruh 

migran dan bagaimana dampak pada gaya hidup setelah perubahan 

peningkatan ekenomi, dibandingkan penelitian ini yang lebih fokus 

membahas terkait problematika kehidupan keluarga tenaga buruh migran 

dalam menjaga rumah keharmonisan rumah tangga. 

3. Suryadi, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 1 Juli 2022 dengan judul 

Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang 

Ditinggalkan (family Left-Behind) pasangan suami istri yang menjadi 

pekerja migran dengan bekerja diluar negara pada dasarnya dari keluarga 

yang bermasalah, masalah yang dimaksud adalah, adanya ketidak 

harmonisan dalam rumah tangga, dan suami sebegai kepala rumah tangga 

                                                 
9
Nurhayati, Problematika Kehidupan Keluarga Pekerja Migran Dalam Menjaga 

Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, 

Skripsi,(2022), h. 50. 
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sudah tidak mampu bekerja keras. masalah lainya adalah yang paling utama 

persoalan ekonomi. Dengan menjadi pekerja migran istri tersebut berharap 

masalah yang ada dalam keluarganya bisa terselesaikan.
10

 Pembahasan yang 

menjadi kesamaan dalam penelitian jurnal yang menjadi referensi penelitian 

yakni, sama-sama membahas keluarga buruh migran dan dampak keluarga 

buruh dalam melakukan setiap pekerjaannya. Namun, yang mejadi 

perbedaan dari penelitian ini yakni perubahan perilaku yang terjadi dalam 

tenaga kerja migran dibandingkan penelitian ini menganalisis lebih dalam 

terkait perubahan perilaku konsumsi keluarga buruh migran dan sasaran 

lokasi penelitian. 

4. Niken Kasuma Wardani, Perubahan Kondisi Kesejahteraan  Keluarga 

Pekerja Migran Perempuan Sebelum Dan Sesudah Bekerja Keluar Negeri 

(Studi Kasus Di Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-

Baten) 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah 

bekerja di luar negeri, para pekerja migran perempuan maupun keluarganya 

merasakan kesejahteraan dalam keluarganya meningkat dan menjadi lebih 

baik dari sebelumnya.
11

 Pembahasan yang menjadi kesamaan dalam 

penelitian skripsi yang menjadi referensi penelitian yakni sama-sama 

membahas tentang perubahan kesejahteraan ekonmi keluarga buruh migran 

dari sebelumnya. Namun yang menjadi perbedaan dari penelitian ini yakni 

peneliti fokus kepada bagaimana kondisi kesejahteraan keluarga pekerja 

migran perempuan sebelum dan sesudah bekerja keluar negeri dan apa yang 

mempengaruhi pekerja migran perempuan berhenti. Sengkan penelitian ini 

dilakukan di desa sendana kecamatan mambi kabupaten mamasa dan lebih 

fokus kepada bagai mana bentuk perubahan kesejahteraan ekonomi keluarga 

buruh migran  sehinga  gaya hidup hedonis terjadi. 

                                                 
10

Suryadi, kasturi, yusmanto, Pekerja Migran Indonesia Dan Potensi Masalah Keluarga 

Yang Ditinggalkan (Family Left-Behind), Vol.7 No.1 (2022) h. 126. 

11
Niken Kesuma Wardani, Perubahan Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran 

Perempuan Sebelum Dan Sesudah Bekerja Di Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Wantisari 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Baten),  2020, h. 46 
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Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut secara keseluruhan berbeda, baik dari 

segi persepsi, kajian, lokasi penelitian maupun dari segi metodologi. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Terkait dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan 

mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, 

maka tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah yang di kemukakan di atas adapun yang 

menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui perubahan gaya hidup keluarga buruh migran di Desa 

Sendana Kecamatan Mammbi Kabupaten Mamasa. 

b. Untuk mengetahui dampak perubahan gaya hidup keluarga buruh migran 

di Desa Sendana Kecamatan Mammbi Kabupaten Mamasa. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan khazanah baru 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada area Sosiologi Agama. 

Berdasarkan hal tersebutyang berkaitan dengan variabel perubahan gaya hidup  

keluargaburuh migran. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

informasi pada tenaga kerja buruh migran maupun memberi manfaat kepada 

berbagai pihak terutama penulis sendiri dalam menambah khazanah keilmuan 

untuk lebih mengetahui perubahan gaya hidup keluarga buruh migran. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Perubahan 

Masyarakat yang ada dalam planet bumi ini dalam kehidupanya dipastikan 

akan menjalani perubahan-perubahan, peubahan dapat diketahui apabila 

membandingkan suatu prsoalan masyarakat masa waktu yang lampau yang 

kemudian dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu tertentu. 

Perubahan masyarakat yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu proses 

berkesinambungan, yang berarti bahwa setiap masyarakat benar-benar akan 

mengalami peubahan-perubahan. Akan tetapi perubahan yang terjadi tidak selalu 

sama, hal ini dikarenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami perubahan 

yang lebih cepat. Perubahan tersebut dapat berupa tidak menyorot atau 

menampilkan perubahan apapun dan ada juga bebrapa perubahan berdampak luas 

dan terbatas. Dalam bahas inggris kata “perubahan” disebut dengan change atau 

tagyir dalam bahasa arab perubahan dapat dimaknai sebagai beralihnya keadaan 

sebelumnya menjadi keadaan selanjutnya.
12

 literatur lain, diartikan dengan kata 

Transition yang mengandung arti berbeda. Perbedaan adalah transisi yang lebih 

mengarah pada perubahan secara pokok atau mendasar, sedangkan perubahan atau 

change lebih mengarah pada perubahan secara umum.
13

 

1. Faktor Penyebab Perubahan 

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat 

tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya 

dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan 

mengikuti perubahan. Perubahan berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan 

faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya 

kelompok-kelompok tertentu. Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial 

yang disengaja dibuat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh 

pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi 

                                                 
12

Winardi, Menejemen PerubahanI (Jakarta: Kencana, 2005) 1 

13
Ki Bakti, “Pemahaman Tentang Konsep Perubahan”, Thesis ( IAIN Kendiri , 2021), h. 

11 
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sosial yang beragam. Jadi, perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari 

faktor sistematis dengan beberapa faktor acak. Menurut Soerjono Soekanto, 

adanya faktor-faktor internal (dari dalam masyarakat) dan eksternal (dari luar 

masyarakat) yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. 

Faktor internal meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik 

dalam masyarakat, dan pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat. 

Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat 

berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. 

2. Faktor Pendorong perubahan  

Pikiran tentang perubahan terus bergulir dalam hidup baik pribadi maupun 

sosial, dalam kelompok keluarga dan dari sudut pandang pribadi. Hal ini terjadi 

karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi, titik tuntunan 

perubahan dapat dilihat dari dalam keluarga maupun dari luar. Dalam melakukan 

perubahan dalam keluarga perlu adanya suatu alasan yang mendorong kewajiban 

untuk melakukan perubahan, secara umum terdapat beberapa faktor atau sumber 

yang mendorong perubahan adalah sebagai berikut:  

a. Kondisi yang tidak diharapkan 

b. Pengetahuan baru 

c. Tantangan masa depan 

d. Situasi perekonomian  

e. Persaingan 

f. Teknologi
14

 

Perubahan yang terjadi  dengan spontan atau tidak direncanakan dan tampa 

perhatian dari prilaku perubahan dapat bersifat semetara, hal ini lebih penting 

dalam suatu perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah 

suatu aksi langsung dari pikiran seseorang terhadap suatu keadaan yang 

diinginkan dan sejumlah target atau tujuan untuk merubah cara menghadapinya. 

 

 

                                                 
14

Lorentius Goa, Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal, Vol.2 No. 2 

(2017) h. 65. 
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3. Faktor Penghambat Perubahan 

Perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial 

seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor 

tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, 

perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang 

tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat 

sekali, rasa takut akan terjadinya disintegrasi (meninggalkan tradisi), sikap yang 

tertutup, hambatan yang bersifat ideologis, dan hakikat hidup.
15

 

B. Pengertian Gaya Hidup 

Menurut Kotler dan Keller gaya hidup adalah pola hidup seseorang 

di dunia yang diekspresikan dalam aktifitas, minat dan opininya. Gaya hidup 

menunjukkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam 

beraksi dan berinteraksi di dunia. Sedangkan menurut Setiadi gaya hidup 

adalah secara luas diidentifikasikan sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh 

bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktifitas) apa yang mereka anggap 

penting dalam lingkungannya (ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan 

tentang diri mereka sendiri dan juga sekitarnya (pendapat).
16

 

Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat yang 

lainnya. Bahkan dari masa ke masa gaya hidup suatu individu dan kelompok 

masyarakat tertentu akan bergerak dinamis. Gaya hidup pada dasarnya merupakan 

suatu perilaku yang mencerminkan masalah apa yang sebenarnya ada di dalam 

alam pikir pelanggan yang cenderung berbaur dengan berbagai hal yang terkait 

dengan masalah emosi dan psikologis konsumen.
17

 

Gaya hidup adalah konsep yang lebih kontemporer, lebih komprehensif, 

dan lebih berguna dari pada kepribadian. Karena alasan ini, perhatian yang besar 

harus dicurahkan pada upaya memahami konsepsi atau kata yang disebut Gaya 

hidup, bagaimana gaya hidup diukur, dan bagaimana gaya hidup digunakan. Gaya 

                                                 
15

Lorentius Goa, Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal,Vol. 2 No. 2 

(2017) h. 66. 
16

J. Setiadi, Nugroho, “Perilaku Konsumen”, (Jakarta: PT Kencana, 2008), h. 148. 

17
J. Setiadi, Nugroho, “Perilaku Konsumen”, h. 77-79. 
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hidup di definisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menghabiskan waktu 

serta uang. Gaya hidup adalah fungsi motivasi konsumen dan pembelajaran 

sebelumnya, kelas sosial, demografi, dan variabel lain. Gaya hidup adalah 

konsepsi ringkasan yang mencerminkan nilai konsumen.
18

 

Gaya hidup hanyalah salah satu cara untuk mengelompokkan konsumen 

secara psikografis. Gaya hidup (Life style) pada prinsipnya adalah bagaimana 

seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Ada orang yang senang mencari 

hiburan bersama kawan-kawannya, ada yang senang menyendiri, ada yang 

bepergian bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas yang dinamis, dan 

ada pula yang memiliki dan waktu luang dan uang berlebih untuk kegiatan sosial-

keagamaan. Gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya 

menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. Memahami kepribadian tidaklah 

lengkap jika tidak memahami konsep gaya hidup. Gaya hidup adalah konsep yang 

lebih baru dan lebih mudah terukur dibandingkan kepribadian. Gaya hidup 

didefinisikan sebagai pola dimana orang hidup dan menggunakan uang dan 

waktunya. 

Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi yang menggambarkan pilihan 

seseorang bagaimana ia menggunakan waktu dan uangnya. Dari beberapa definisi 

diatas dapat disimpulkan bahwa gaya hidup lebih menggambarkan perilaku 

seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, menggunakan uangnya dan memanfaatkan 

waktu yang dimilikinya. Gaya hidup berbeda dengan kepribadian. Kepribadian 

lebih menggambarkan karakteristik terdalam yang ada pada diri manusia. Sering 

disebut juga sebagai cara seseorang berfikir, merasa dan berpersepsi. Walaupun 

kedua konsep tersebut berbeda, namun gaya hidup dan kepribadian saling 

berhubungan. Kepribadian merefleksi karakteristik internal dari konsumen, gaya 

hidup menggambarkan manifestasi eksternal dari karakteristik tersebut, yaitu 

perilaku seseorang.
19

 

                                                 
18

James F. Engel, et. al,”Perilaku Konsumen”, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), h. 383. 

19
Ekawati Rahayu Ningsih, “Perilaku Konsumen, Pengembangan Konsep, dan Praktek 

Dalam Pemasaran”,(Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 64-66. 



14 

 

 

 

Gaya hidup konsumen adalah ekspresi ke luar dari nilai-nilai dan 

kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, 

dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang 

dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Gaya hidup konsumen dapat berubah, 

akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya kebutuhan. 

Kebutuhan pada umumnya, tetap seumur hidup, setelah sebelumnya dibentuk 

dimasa kecil.Perubahan itu terjadi karena nilai-nilai yang dianut konsumen dapat 

berubah akibat pengaruh lingkungan.
20

 

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Hidup (Life Style) Menurut 

pendapat Amstrong gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang 

dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau 

mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses 

pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih lanjut 

Amstrong menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

seseorang ada 2 faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) 

dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor internal yaitu sikap, 

pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi.
21

 

2. Jenis- Jenis Gaya Hidup 

Menurut Mowen dan Minor, Terdapat sembilan jenis gaya hidup yaitu 

sebagai berikut : 

a. Functionalist yaitu menghabiskan uang untuk hal-hal yang penting. 

Pendidikan rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan pekerja kasar 

(buruh). Berusia kurang dari 55 tahun dan telah menikah serta memiliki 

anak. 

b. Nurturers yaitu muda dan berpendapatan rendah. Mereka berfokus pada 

membesarkan anak, baru membangun rumah tangga dan nilai-nilai 

keluarga. Pendidikan diatas rata-rata. 

                                                 
20

Ristiyanti Prasetijo dan John J.O.I Ihalauw,”Perilaku Konsumen”, (Yogyakarta: Andi, 

2005), h. 56. 

21
Nugraheni, W. N. A, “Perbedaan Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis pada Remaja 

Ditinjau dari LokasiTempat Tinggal”, (Surakarta: Skripsi Fakultas Psikologi UMS, 2003). 
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c. Aspirers yaitu berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan 

membelanjakan sejumlah uang diatas rata-rata untuk barang-barang 

berstatus, khususnya tempat tinggal. Memiliki karakteristik Yuppie 

klasik. Pendidikan tinggi, pekerja kantor, menikah tanpa anak. 

d. Experientials yaitu membelanjakan jumlah diatas rata-rata terhadap 

barangbarang hiburan, hobi, dan kesenangan (convenience). Pendidikan 

rata-rata, tetapi pendapatannya diatas rata-rata karena mereka adalah 

pekerja kantor. 

e. Succeedersyaitu rumah tangga yang mapan. Berusia setengah baya dan 

berpendidikan tinggi. Pendapatan tertinggi dari kesembilan kelompok. 

Menghabiskan banyak waktu pada pendidikan dan kemajuan diri. 

Menghabiskan uang diatas rata-rata untuk hal-hal yang berhubungan 

dengan pekerjaan. 

f. Moral majority yaitu pengeluaran yang besar untuk organisasi 

pendidikan, masalah politik dan gereja. Berada pada tahap emptynest. 

Pendapatan tertinggi kedua. Pencari nafkah tunggal. 

g. The golden yearsyaitu kebanyakan adalah para pensiunan, tetapi 

pendapatannya tertinggi ketiga. Melakukan pembelian tempat tinggal 

kedua. Melakukan pengeluaran yang besar pada produk-produk padat 

modal dan hiburan. 

h. Sustainers yaitu kelompok orang dewasa dan tertua. Sudah pensiun. 

Tingkat pendapatan terbesar dibelanjakan untuk kebutuhan seharihari dan 

alkohol. Pendidikan rendah, pendapatan terendah kedua. Subsistersyaitu 

tingkat sosial ekonomi rendah. Persentase kehidupan pada kesejahteraan 

diatas rata-rata. Kebanyakan merupakan keluarga-keluarga dengan 

pencari nafkah dan orang tua tunggal jumlahnya diatas rata-rata 

kelompok minoritas.
22
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C. Keluarga 

1. Pengertian Keluarga  

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-

masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh 

sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan 

tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, 

dibarengi dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan 

mendekatkan diri dalam menuju ridha Allah.
23

 

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji 

hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan 

fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan 

yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, 

watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat 

keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam 

membatasi keluarga dan yang bukan keluarga. Sementara itu arti keluarga dalam 

hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah 

geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, 

lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya. 

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dalam istilah 

keluarga sakinah. Ciri utama keluarga ini adalah adanya cinta kasih yang 

permanen antara suami dan istri. Hal ini bertolak dari prinsip perkawinan yang 

Mitsaqon Gholiza, yaitu perjanjian yang teguh untuk saling memenuhi kebutuhan 

satu sama lain. Ciri ini juga dibangun atas dasar prinsip bahwa membangun 

keluarga adalah amanat yang masing-masing terikat untuk menjalankannya sesuai 

dengan ajaran Allah swt. Selain itu keluarga sakinah pada dasarnya 

memperhatikan prinsip terutama saling membantu dan melengkapi dalam 

pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan keluarga maupun urusan 

publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai 
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pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkannya kepada 

suami atau sebaliknya. 

2. Bentuk-Bentuk Keluarga 

Keluarga ideal terdiri dari sistem keluarga, struktur keluarga, dan bentuk-

bentuk keluarga. Apabila ketiga hal itu dapat terbentuk dengan baik maka suatu 

keluarga dapat dikatakan keluarga ideal. Dan berikut adalah penjabaran mengenai 

bentuk-bentuk keluarga. 

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu 

atau bapak ayau nenek atau kakek. 

b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu 

dan anak-anaknya. 

c. Keluarga luas (extended family), yang cukup banyak ragamnya seperti 

rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau 

nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya 

hidup menumpang juga.
24

 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam keluarga terdapat tiga 

bentuk keluarga yaitu keluarga inti, keluarga inti terbatas, dan keluarga luas. 

Dimana dari ketiga bentuk-bentuk keluarga tersebut akan terjalin keharmonisan 

dalam keluarga, apabila setiap anggota keluarga saling menghormati antar anggota 

keluarga. 

3. Fungsi Keluarga 

Fungsi merupakan gambaran sebagai apa yang dilakukan dalam keluarga. 

Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk 

mencapai tujuan keluarga tersebut. Proses ini termasuk komunikasi diantara 

anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan 

penggunaan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, 

ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi 

antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan 
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menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang 

menyimpang. 

Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi 

komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi tersebut akan 

mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah.
25

 Berdasarkan 

pendekatan sosio-kultural, fungsi keluarga setidaknyatidaknya mencakup 

beberapa hal sebagai berikut:  

a. Fungsi biologi  

Fungsi Biologis Bagi pasangan suamiisteri (keluarga), keluarga 

menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti 

sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dia dapat 

mempertahankan hidupnya. Fungsi biologis inilah yang membedakan 

perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam 

suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
26

 Fungsi biologis keluarga 

ini, untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), dalam ajaran Islam juga 

disertai upaya sadar agar keturunannya menjadi generasi yang unggul 

dan berguna, yaitu generasi “dzurriyatun thoyyibah” 

b. Fungsi edukatif 

Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat 

pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran 

yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani 

dan ruhani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan 

untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan 

profesional. 

c. Fungsi protektif 

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga 

menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal 

keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk baik 

                                                 
25
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pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Gangguan internal 

dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota 

keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu 

lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. 

d. Fungsi sosialisasi 

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak 

untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, mampu 

memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi 

dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang 

pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa 

maupun jenis kelaminnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga 

berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan 

sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat 

dimengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan 

berbuat positif didalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang 

mendukung sosialisasi antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan 

sarana pendidikan serta keagamaan. 

e. Fungsi rekreatif  

Fungsi ini tidak harus dalam bentuk kemewahan, serba ada, dan 

pesta pora, melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan 

kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing 

anggota keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota 

keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat suasana 

yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur 

masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, 

damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku 

adalah surgaku” 

f. Fungsi ekonomis 

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan 

kesatuan ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi ini 

yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan 
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anggaran belanja, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga, 

pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan 

dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat 

mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial 

maupun moral.
27

 

D. Pengartian Buruh Migran  

Buruh migran adalah orang yang berimigarasi atau berpindah dari wilayah 

kelahiranyah ke tempat lain dengan maksud untuk dipekerjakan. Imigrasi tenaga 

kerja mencakup berbagai pekerja imigran, mulai dari pekerja kontrak dan pekerja 

berketerampilan rendah hingga imigran berketerampilan semi-terampil dan 

berketerampilan tinggi. Dalam konteks migrasi tenaga kerja, negara asal pekerja 

migran di kenal sebagai “negara pengirim” dan negara tempat mereka melakukan 

pekerjaan dikenal sebagai negara tujuan.
28

 

 Menurut Departemen Sosial, buruh migran indonesia adalah orang yang 

berpindah ke daerah lain, baik dalam negeri atau ke luar negeri untuk bekerja 

dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian yang demikian tidak ada 

pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, serta tidak dibedakan 

antara migrasi dalam negeri dengan migrasi luar negeri.
29

 

Beberapa pendapat lain mendefinisikan migrasi, diantara sebagai berikut: 

forbas dalam penelitian Fadly Yulianto menjelaskan pengertian migrasi ada dua 

dimensi, yaitu dimensi Pertama mengacu pada wilayah/ruang (space) batas-batas 

wilayah yang dilewati, misal antar desa,kecamatan, kabupaten, provinsi dan antar 

negara (internasional). Dimensi kedua mengacu pada lama waktu (duration) yang 

dihabiskan seseorang dalam meninggalkan daerah atautempat tinggalnya menuju 

wilayah kembali sampai kembali ke daerah asal. Berdasarkan pemahaman 

tersebut, Mantra mendefinikan migrasi sirkuler adalah gerak penduduk yang 
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melintas batas wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan 

menetap di daerah tujuan walaupun tinggal dalam kurun waktu yang lama namun 

tidak bermaksud untuk menetapdi daerah tujuan. Sehingga migran sirkuler 

merupakan orang yang melakukan gerak melampaui batas administrasi selama 

kurang dari 6 bulan, tanpa ada niat untuk menetap di daerah tujuan. 
30

 

Mengacu pada penjelasan pengertian diatas dapat dirangkum, pekerja 

migran adalah seseorang yang berkerja di daerah tujuan dengan bertempat yang 

bersifatnya sementara dan sering pulang ke daerah asalnya.  

1. Migrasi Tenaga Kerja Internasional 

Migrasi tenaga kerja internasional tidak seperti migrasi penduduk pada 

umumnya. Lee (1966) mengemukakan bahwa terdapat empat kelompok faktor 

yang berperan dalam aktivitas kependudukan ini, yaitu faktor yang berkaitan 

dengan daerah asal, faktor yang berhubungan dengan daerah tujuan, faktor 

hambatan antara (intervening obstacles), dan faktor migrasi dapat dikelompokkan 

menjadi empat. Pertama adalah faktor mendasar yang memengaruhi migrasi 

(predisposing factors), antara lain perbedaan struktural antara daerah asal dan 

daerah tujuan yang disebabkan oleh politik ekonomi makro. Faktor kedua adalah 

faktor yang secara langsung menyebabkan terjadinya migrasi (proximate factors), 

seperti menurunnya aktivitas ekonomi/bisnis dan gangguan keamanan serta 

ancaman terhadap hak-hak asasi manusia. Faktor ketiga adalah faktor pemicu atau 

yang mempercepat terjadinya migrasi (precipitating factors). Termasuk dalam 

faktor ini antara lain lonjakan pengangguran dan gangguan dalam pelayanan 

kesehatan, pendidikan, serta layanan sosial lainnya. Terakhir, faktor keempat 

adalah faktor antara (mediating factors), yaitu faktor yang 

memfasilitasi/mendukung, menghambat, mempercepat, mengurangi atau 

memperkuat terjadinya migrasi. 

Ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, 

dan informasi merupakan sebagian dari faktor keempat ini. Keempat faktor 

tersebut berperan dan memengaruhi seseorang dalam membuat keputusan untuk 
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bermigrasi. Ada kemungkinan faktor-faktor dominan yang memengaruhi 

terjadinya migrasi berbeda antar individu. Seperti halnya migrasi penduduk secara 

umum, tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab terjadinya migrasi tenaga 

kerja internasional. Teori-teori yang dikemukakan oleh banyak ahli menyebutkan 

bahwa migrasi penduduk internasional dipengaruhi oleh faktor-faktor mikro dan 

makro. Teori neoclassicaleconomy mengemukakan bahwa, dalam konteks makro, 

migrasi tenaga kerja internasional terjadi karena adanya perbedaan kesempatan 

kerja sertagaji/upah antara negara pengirim dan penerima. Oleh sebab itu, terjadi 

aliran migrasi tenaga kerja dari berbagai negara dengan upah rendah ke negara-

negara berupah tinggi, dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan. 

Selanjutnya, menurut teori ini, di tingkat mikro, migrasi internasional 

merupakan wujud dari investasi modal manusia. Dalam konteks ini, migrasi 

internasional dilandasi oleh keinginan untuk menggunakan kemampuan dan 

keterampilan secara lebih produktif di daerah tujuan. Namun demikian, untuk 

melakukan migrasi juga diperlukan modal finansial untuk biaya perjalanan dan 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup sebelum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, 

dituntut kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru di 

daerah tujuan, termasuk bahasa dan budaya serta beradaptasi dengan pasar kerja 

yang baru. Teori lain mengenai migrasi internasional yang berpijak pada tingkat 

makro adalah teori dual labormarket. Menurut Piore, migrasi internasional terjadi 

karena adanya kebutuhan tenaga kerja di negara-negara yang sudah berkembang. 

Faktor-faktor pendorong di daerah asal, seperti upah rendah dan tingkat 

pengangguran tinggi, tidak berperan dalam memengaruhi seseorang untuk 

melakukan migrasi. Artinya, seseorang melakukan migrasi lebih karena motivasi 

untuk bekerjadi daerah tujuan karena permintaan tenaga di sana. 

Tanpa mengabaikan beberapa teori lainnya mengenai migrasi 

internasional, kedua teori diatas cukup memberikan pemahaman mengenai 

fenomena migrasi tenaga kerja internasional, terutama alasan yang mendasarinya. 

Migrasi tenaga kerja internasional diperkirakan akan terus berlangsung selama 

masih terjadi perbedaan kesempatan kerja dan upah antar negara serta adanya 

permintaan tenaga kerja di negara-negara maju, khususnya yang mengalami 
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kekurangan penduduk usia produktif. Lebih lanjut, proses globalisasi yang tengah 

melanda dunia memfasilitasi terjadinya migrasi dalam jumlah yang makin 

meningkat dan secara geografis memperluas negara tujuan migrasi. 

Kemajuan teknologi dan makin meluasnya jaringan komunikasi 

mempermudah migrasi, misalnya dengan tersedianya informasi terkait kondisi 

dan kesempatan kerja di daerah tujuan. Selain itu, jaringan transportasi yang 

sudah mengglobal memudahkan orang untuk mencapai daerah tujuan migrasi dan 

bahkan dengan biaya yang lebih murah. Ditambah dengan makin luasnya jaringan 

sosial, misalnya keberadaan diaspora diberbagai negara, memudahkan orang 

untuk pindah ke berbagai negara. Sebagai konsekuensinya, arus migrasi 

internasional semakin tidak terbendung.
31

 

2. Sektor Pekerja Buruh Migran 

Pekerjaan yang meliputi buruh migran berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 

(1) undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlinndungan Pekerja Migran 

Indonesia yaitu: pekerja migran indonesia yang bekerja pada pemberi kerja 

berbadan hukum, pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja 

perseorangan atau rumah tangga, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 

Penempatan buruh migran terdapat dalam dua sektor yaitu sektor formal dan 

informal. Sektor formal ialah mereka yang bekerja diluar negeri pada berbagai 

perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang 

kuat, dilindungi secara hukum di negara penempatan sehingga terjadinya 

permasalahan selama bekerja relatif kecil. 

Pekerja sektor formal biasa sering disebut “pekerja kerah putih” merujuk 

pada pekerjaan halus seperti staf kantor, manager, direktur, analis, guru, dosen, 

dan sejenisnya. Sektor informal adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada 

pengguna perseorangan yang tidak berbadan hukum dan hubungan kerjanya 

cenderung bersifat subjektif atau berdasarkan kesepatakan. Buruh migran pada 

sektor ini lebih rentang terhadap masalah perlindungan hukum karena bekerja 

pada perseorangan. Pekerjaan yang di tempatkan umumnya pada pekerjaan 
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domestik yaitu berhubungan dengan penata tata laksana rumah tangga. Selain itu 

pemerintah mengirimkan buruh migran melalui skema program G to G ke korea 

selatan yang sebagaian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan 

perikanan. Selain dibekali skill yang mumpuni, pekeja juga dibekali dengan surat 

credential yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing untuk 

memberikan keyakinan yang memadai bagi pemberi kerja terkait kualitas yang 

dimilikinya.
32

 

E. Teori Konsumerisme Jean Baudrillard 

 konsumerisme merupakan kondisi sosial yang terjadi saat konsumsi 

menjadi pusat kehidupan banyak orang dan bahkan menjadi tujuan hidup, 

sehingga yang terjadi keberfokusan dalam pemenuhan kebutuhan komsumsi, 

maka dari itu untuk memperkuat judul saya terkait perubahan gaya hidup keluarga 

buruh migran peneliti mengankat terori Jean Baudrillard terhadap  konsumerisme. 

Baudrillard dalam tulisannya the consumer society: myths ad structures 

menyatakan bahwa setiap isu terkait kebutuhan yang berakar pada ide tentang 

kebahagiaan (ie bongheur) dan hal ini yang menjadi acuan dasar masyarakat 

konsumsi. 

Ide-ide tentang kebahagiaan dalam masyarakat tidak muncul secara 

alamiah dalam diri manusia, melainkan di bentuk secara sosial melalui proses 

sejarah yang panjang dan menjelma dalam masyarakat modern terkait erat dengan 

ide-ide kesamaan hak. Di balik setiap perjuangan ide persamaan hak ini, misalnya 

revolusi borjuis terdapat ide kemampuan (well being) sebagai motor 

penggeraknya. Sehingga fungsi ideologis sebagai sarana terwujutnya kesamaan 

hak, kebahagian tersebut dapat diukur yaitu mulai objek dan tanda  semua orang 

sama dihadapan objek dan berbagai tanda yang memperlihatkan tanda kesuksesan 

sosial dan kebahgiaan, semua orang sama dihadapan nilai guna yang memiliki 

nila-nilai objektif sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial. Para ahli sosial dan 

ekonimi pada masa tersebut beranggapan bahwa peningkatan kualitas produk 

                                                 
32

Mohammad Fiqri,  Tradisi Menjadi Buruh Migran Dalam Keluarga Agraris Petani di 

Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, 2023, h. 25 



25 

 

 

 

didalam masyarakat komsumsi akan mewujudkan keseimbangan sosial dan 

kemapanan bagi semua orang. 

Baudrillard sebaliknya, menyatakan bahwa ide keseimbangan kesamaan 

yang berasal dari para idealis tersebut adalah hal yang mustahil secara sosial. 

Komoditas yang menjadi objek dalam proses mulai menyebar luas dengan 

kehadiran berbagai tempat komersial mulai dari yang pertama dibangun di paris 

yaitu feydeau pada tahun 1991, pically arcade  di milan pada tahun 1878. Setiap 

orang dalam masyrakat konsumsi mempunyai potensi sebagai konsumen yang 

berarti setiap orang dapat masuk suatu tokoh ketika mereka ingin melihat-lihat 

komoditas yang ada dan membayangkan mereka menggunakan sehingga mereka 

ingin memiliki barang tersebut. 

Dengan argumen tersebut, Baudrillard menilai bahwa objek yang di 

komsumsi dalam masyrakat adalah konsumsi yang sesungguhnya hanyalah tiruan 

status seperti objekhanya mensimulasikan status esensi sosial. Status inilah yang 

menyebabkan orang tergila-gila pada objek tertentu. Bayak orang terutamana 

yang berada dikelas masyarakat menengah dan bahwa yang mengunakan objek 

sebagai bentuk pembuktian diri perjuangan yang dilakukan dengan perasaan putus 

asa untuk memperoleh suatu status kehormatan. Melihat hal ini, Baudrillard 

memandang proses konsumsi dalam dua perspektif, yaitu sebagai berikut:  

1. Proses signifikansi dan komunikasi, berarti komsumsi terjadi berdasarkan 

aturan tertentu yang memberikan makna seperti bahasa yang menyampaikan 

makna dalam komunikasi. 

2. Proses klasifikasi dan diferensiasi sosial, berarti objek telah menjadi nilai 

status dalam suatu hiarki dan konsumsi mendistribusikan nilai-nilai tersebut. 

Sehingga, manusia menjadikan dirinya bagian dari suatu kelompok tertentu 

atau membedakan dirinya dari kelompok tersebut untuk memcapai status 

yang lebih tinggi melalui komsumsi objek yang memiliki nilai tertentu.  

Komoditas yang menjadi objek dalam proses komsumsi mulai menyebar 

luas dengan kehadiran berbagai tempat komersial mulai dari yang pertama 

dibangun di paris yaitu Feydeau pada tahun 1791, pically arcade di Milan pada 

tahun 1878. Setiap orang dalam masyarakat komsumsi memiliki potensi sebagai 
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komsumen yang berarti bahwa setiap orang dapat masuk kesuatu tokoh ketika 

meraka ingin melihat-lihat komoditas yang ada membanyangkan mereka 

menggunakan, dan pada akhirnya membeli atau tidak barang tersebut. pusat-pusat 

belanja tersebut merupakan tempat untuk mensosialisasikan kegiatan komsumsi 

pada orang-orang. karena apa yang terdapat didalam itelase bukan hanya produk 

dijual. Tetapi juga apa yang dilakukan komsumen lain, bagaimana gaya hidup dan 

cara mereka menggunakan barang-barang. Konsumenpun mendapatkan 

kesenangan melalui serangkaian kegiatan tersebut. 

Kesenangan yang terjadi dalam dunia persaingan antara konsumen yang 

terjadi dipusat-pusat perbelanjaan dan toserba memiliki makna yang lebih meluas 

dibandingkan sekedar membeli suatu objek. Ditempat-tempat tersebut orang-

orang tidak hanya berbelanja hanya suatu objek  tetapi yang kerap terjadi dalam 

dunia persaingan orang akan menghabiskan waktu bersama teman-teman 

disekitarnya yang di poles dengan fantasi dan informasi, sehingga dapat menjadi 

tempat untuk mengatasi suatu kmenjadi suatu aktivitas bersenang-senang. 

Seorang pelaku sosial harus memiliki kemampuan ekenomi dan budaya untuk 

dapat bermain dengan berbagai komoditas yang tersedia.
33

 

1. Kajian Konsumerisme dalam Dunia Perdebatan 

Konsumerisme massa dipahami mentransimisikan makna diskursif yang 

dilahirkan oleh mereka yang ada pada posisi kekukuasaan yang hegomonik. 

Marcuse dengan gigihnya secara langsung menuduh media massa sebagai “agen 

manipulasi dan indoktrinasi” dan melayani kepentingan kelas penguasa dengan 

terus-menerus mengadakan “kebutuhan palsu” ditengah-tengah masyrakat. 

Secara empiris, lukmantoro (2004) memberi gambaran terhadap suasana 

hari raya keagamaan pun diwarnai dengan adengan belanja (shopping). Pada 

momen menjelang hari lebaran, masyarakat berbondong-bondong mendatangi 

pusat perbelanjaan yang di maksud Ritzer sebgai katedral komsumsi. Momen hari 

raya para  ini bersifat bersamaan dan hampir menyeluruh, momen seperti ini para 

kapitalis membaca sebagai peluang meraup laba, dengan cara membangun 
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konformitas umat beragama agar ingin menjadikan tubuh mereka sebagai ajang 

bergulirnya komoditas yang diproduksi dan direproduksi oleh tatanan budaya 

kapitalisme. Hal ini bukan berarti agama menjadikan suatu keharusan kepada 

ummatnya untuk berbelanja di hari raya akan tetapi berkat dengan adanya institusi 

ideologi dalam menanamkan norma tersembunyi yang seakan mengharuskan 

setiap warga untuk pergi belanja atau jajan di hari raya. Nyarisnya dengan 

penanaman benih-benih konsumerisme tidak sedikitpun perlawanan dari ummat 

beragama itu sendiri. 

Konsumsi menurut Baudrillard dikonseptualisasikan bahwa proses 

pembelian suatu barang di mana terlihat secara aktif dalam upaya mengadakan 

dan mempertahankan rasa keberadaan melaluli permainan barang-barang yang 

dibeli. Oleh sebab itu, komsumsi akan tidak bisa melihat sebagai aktivitas yang 

hanya diinduksi atau diproduksi oleh industri periklanan dan kepentingan 

komersial pada konsumen modern yang handal sebagai mana pengetahuan tokoh-

tokoh mazhab Fankfurt, akan tetapi konsumsi menjadi aktif yang melibatkan 

kontruksi simbolik rasa identitas kolektif dan individu. 

2. Konsumerisme dan nilai–tanda 

Konsumerisme mulai dirasakan eksitensinya sebagai realitas sosial di 

negeri sekarang sebab sejumlah perberitahuan melalalui media yang viral di 

berbagai jagad, salah satu di antaranya tentang terungkapnya kasus penyediaan 

layanan seks artis secara online dengan tarif yang fantastis. Masyarakat munkin 

sedikit herang terhadap seseorang yang rela mengeluarkan uang sebesar Rp.80 

juta demi kesenangan semalaman? Kemudian pada segmen lain ditanyangkan 

berita yang tidak kala menarik tentang hoaks dari ratna sarumpaet yang 

mengobok-obok nalar publik. Sehubungan dengan tema ini, yang tidak kala 

menarik dari peristiwa merupakan fenomena ratna sarumpaet sebagai seorang 

aktivis yang sudah sepug tetapi masih tertarik melakukan operasi plastik. Alhasil 

memunculkan pertanyaan realitas apa yang sebenarnya terjadi sekarang di 

kalangan masyarakat dewasa ini? Apa yang mengakibatkan sehingga lahirnya 

suatu tindakan konsumsi yang berada  di luar nalar dan norma-norma yang 

berlaku secara umum?. 
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Ternyata manusia telah mengalami evolusi, dalam artian di sini bukan 

berarti biologis sebagai gagasan yang pernah disampaikan oleh Charles Darwin. 

Anatomi manusia tumbuh dikarenakan manusia dari masa kemasa mengumpulkan 

makanan, bercocok tanam, samapai perindustrian. Namun orientasi konsumsi 

terus menerus mengalami pergeseran makna karena diakibatkan bertahan hidup 

dan memenuhi kebutuhan. 

Baudrillard, John K. Galbraith telahlebih dahulu mempengaruhi dunia 

pemikiran sosial dengan idenya bahwa manusia adalah homo psycho-economicus. 

Ekonom tersebut menyatakankonsumsi ditentukan oleh faktor kebutuhan atau 

hasrat memperolehkenikmatan. Baudrillard merespon dan melakukan revisi atas 

pernyataan Galbraith tersebut. Walaupun tidak menafikanpentingnya faktor 

kebutuhan dan keinginan, Baudrillard lebih jauhmenilai bahwa konsumsi juga 

ditentukan oleh seperangkat hasrat untuk memperoleh penghormatan, status, 

prestise, dan konstruksi identitas melalui suatu “mekanisme penandaan”. Jadi, 

menurut Baudrillard, sistem nilai-tanda dannilai-simbol merupakan dasar dari 

mekanisme sistem konsumsi.
34

 

Konsumsi telah menjadi suatu kegiatan dan identitas sebagai masyarakat 

potsmodern sehingga orang memaknainya semakin penting aktivitas konsumsi, 

baik dalam pandangan individu sampai kehidupan pergaulan sosial. 

Konsumerisme rupaya telah merasuki dunia keseharian masyarakat terutama di 

wilayah perkotaan, hal ini dimungkinkan karena kota didesain sebagai ruang 

konsumen. Beberapa aktifitas komsumtif yang dilihat dari kesehariannya 

menghabiskan waktu luang di mall dan menyantap makanan hingga membeli 

keperluan yang tidak begitu penting dalam dunia kebutuhan keluarga.  

Kacamata Baudrillard, pada era postmodern masyarakat konsumen 

semakin tunduk pada begitu banyak pencitraan. Industri desain berhasil 

memancing individu untuk tidak pernah berhenti berkeinginan sehingga 

komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat sesungguhnya bukanlah zat atau 

esensinya, tetapi hanya permukaannya. Jadi barang-barang yang dikonsumsi oleh 
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masyarakat tidak sepenuhnya berhubungan dengan kebutuhan aktual. Maka 

permainan komoditas sebagai tanda adalah sebuah akar penindasan yang 

sesungguhnya tetapi hadir dalam bentuk atau gaya baru. Kondisi semacam ini 

menurut Baudrillard telah keliru dibaca oleh kaum Marxian yang cenderung 

masih berkutat pada masalah dikotomi kelas. Pada abad ke sembilan belas Marx 

berhasil memperkenalkan dua nilai objek dalam dunia akademis, yakni nilai-guna 

(use-value) dan nilai-tukar (exchange-value). Secara mudahnya, nilai-guna adalah 

kegunaan barang untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan nilai-tukar diidentikkan 

dengan harga barang tersebut. Baudrillard kemudian memperluas gagasan Marx 

dan membuat terobosan pemikiran baru. Menurut Baudrillard, pada era 

postmodern nilai-guna dan nilai-tukar kini mulai disamarkan oleh nilai-tanda 

(sign-value). Dalam kaitannya dengan hal ini, konsumsi ditempatkan sebagai 

aktivitas nonutilitarian. Proses konsumsi simbolis merupakan tanda penting dari 

pembentukan gaya hidup dimana nilai-nilai simbolis dari suatu produk dan praktik 

telah mendapat penekanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai 

kegunaan dan fungsional. 

Teori Baudrillard menggunakan semiologi untuk menyatakan bahwa 

konsumsi melibatkan manipulasi tanda secara aktif. Overproduksi tanda-tanda dan 

reproduksi gambar dan simulasi menyebabkan hilangnya makna yang stabil. Kini 

produk-produk industri dijadikan sebagai simbol untuk memperoleh makna dan 

posisi sosial sehingga layak diperjuangkan dalam kerasnya kehidupan. Lahirnya 

budaya konsumerisme dalam Perspektif Jean Baudrillard dikendalikan oleh 

kapitalisme global melalui simulasi yang membawa kita hidup dalam “dunia 

fantasi”.
35

 

Terkait penjelasan diatas mengenai teori konsumerisme dimana perubahan 

sosial ekonomi dan globalisasi telah berdampak pada pola budaya konsumsi. 

Melalui perubahan pemaknaan sesuatu yang dikonsumsi sebagai objek menjadi 

suatu tanda dari identitas dan status sosial, masyarakat merubah cara untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsinya dari memenuhi kebutuhan biologis 
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menjadikan ajang untuk kebutuhan sosiologis. Maka dari itu, peneliti beranggapan 

bahwa teori ini relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu, perubahan 

gaya hidup keluarga buruh migran di desa sendana kecamatan mambi kabupaten 

mamasa. Perubahan gaya hidup keluarga buruh migran yang dimaksudkan 

sebelum keluarga bekerja menjadi buruh migran awalnya  berada pada titik 

ekonomi menengah kebawa yang hanya membeli suatu barang belanja 

berdasarkan apa yang betul-betul menjadi kebutuhan keluarga. Akan tetapi setelah 

setelah keluarga menjadi buruh migran taraf penghasilan meningkat sehingga 

yang terjadi adaya perubahan gaya hidup terhadap keluarga buuh migran.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif 

yang dapat diartikan sebagai penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata maupun tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti.
36

 Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian 

sosial dengan menggunakan peneliti sebagai alat utama untuk melakukan 

observasi dan wawancara mendalam tentang “Perubahan Gaya Hidup Keluarga 

Buruh Migran Di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa”. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat melaksanakan proses penelitian. 

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini berlokasi di Desa 

Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Alasan peneliti menjadikan 

Desa Sendana sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian yakni peneliti ingin 

mengetahui penyebab terjadinya perubahan komsumsi keluarga buruh Migran. 

Selain itu belum ada juga yang melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan salah satu metode yang 

objeknya dilandaskan pada masyarakat yang diteliti. Tujuan peneliti 

menggunakan pendekatan sosiologi untuk melihat, mengetahui dan memahami 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terutama pada Perubahan 

Gaya Hidup Keluarga Buruh Migran Di Desa Sendana Kabupaten Mamasa. 

penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti dalam pengumpulan data yang 

diinginkan oleh peneliti. 
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C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu : 

1. Data Primer  

Membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita 

sebut dengan responden.
37

 Data primer dikumpulkan dengan turun langsung ke 

lokasi penelitian lalu melakukan wawancara kepada informan untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber aslinya berupa pengamatan, wawancara, pendapat 

dari individu sekelompok (orang) serta hasil observasi dari suatu objek kejadian 

dan hasil pengujian (benda).  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dengan 

membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai literatur-literatur, serta jurnal 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. 

D.Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan bahwa orang yang dipilih tersebut dianggap paling tahu 

tentang data yang dibutuhkan terkait dengan gaya hidup keluarga buruh migran di 

Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Informan yang akan 

dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aparat Desa Sendana 1 orang 

2. Kepala Dusun Sendana 3 orang 

3. 5 keluarga buruh migran di Desa Sendana 

E.Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

 Kegiatan obervasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi 
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merupakan sebuah pengamatan, dalam artian melakukan secara langsung 

pemantauan dan turun langsung mengamati lokasi penelitian Perubahan Gaya 

Hidup Keluarga Buruh Migran Di Desa Sendana Kabupaten Mamasa. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan 

proses tanya jawab dengan narasumber guna mendapatkan informasi lebih dalam 

mengenai penelitian yang diteliti. Sebelum melakukan wawancara sebaiknya 

membuat pedoman wawancara terlebih dahulu agar lebih terarah dalam 

melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dalam suatu penelitian 

bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu 

masyarakat.
38

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu langkah mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan, baik data-data tertulis, suara, maupun gambar. Proses pengambilan 

dokumentasi dilakukan pada saat penelitian berlansung. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan melihat fenomena sosial yang terjadi. Setelah masalah 

dilapangan terlihat jelas, maka penelitian didukung dengan berbagai macam 

instrumen yaitu: 

1. Pedoman Wawancara dan Observasi, pedoman wawancara yaitu sebuah 

interaksi yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang 

diperoleh dari wawancara yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
39

 

Pedoman observasi adalah cara untuk mengambil data secara langsung 

kelapangan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang telah tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
40

 

                                                 
38

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (PT Gramedia Jakarta, 1983), 

h. 162. 

39
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  h. 194. 

40
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 203. 



34 

 

 

 

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

merekam narasumber dilokasi penelitian. 

3. Recorder, untuk menunjang hasil rekaman video serta. Menggunakan 

perekam suara untuk mendapatkan dan mendengarkan informasi yang lebih 

jelas dari narasumber. 

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

yang dilihat dilokasi peneltian. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Pengolahan data adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan 

pengetahuan dari data mentah. Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih 

akurat. Analisis data adalah menemukan informasi yang jelas dan berguna, untuk 

mendukung hasil informasi sebagai kesimpulan. 

1. Tahap-tahap dalam pengolahan data penelitian 

a. Klasifikasi atau kategorisasi data yaitu penyusunan terhadap data yang 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya sehingga tersusun 

secara sistematis dan mudah dipahami. 

b. Editing data atau memperbaiki data sehingga mudah dideskripsikan. 

c. Deskripsikan data yaitu memaparkan data yang diperoleh dalam bentuk 

laporan. 

2. Analisis data 

 Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman tentang objek 

peneltitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Metode analisis 

data ini merupakan proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih muda dibaca, 

menginterpretasikan secara lebih spesifik. Teknik tersebut dapat juga disebut 

sebagai teknik deskriptif kualitatif. Proses analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini dimulai dengan menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber yaitu, dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya dengan 

mengklasifikasinya.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kabupaten Mamasa 

Kabupaten mamasa adalah salah satu daerah tingkat  II provinsi sulewesi 

barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten mamasa ini terletak di kota mamasa, sekitar 

340 km dari kota makassar, dapat ditempuh sekitar 12 jam dengan menggunakan 

mator sedangkan mobil dapat di tempuh hingga 18 jam dari kota makassar. Luas 

wilayah kabupaten mamasa adalah 3005,88 km
2
 yang terbagi menjadi dari 17 

kecamatan, 13 kelurahan, salah satu diantaranya yakni kecamatan mambi yang 

mempunyai wilayah cukup luas yang terdiri dari 2 kelurahan dan 11 desa dengan 

luas total 142,66 km2 atau 4,75 persen dari luas Kabupaten Mamasa (3005,88 

km
2
). Dari 13 desa/kelurahan tersebut terdiri dari 0 daerah datar, 6 daerah miring 

serta 7 daerah bergelombang.Wilayah Kecamatan Mambi bagian utara berbatasan 

dengan Kecamatan Aralle, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Bambang 

dan Rantebulahan Timur, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Mehalaan 

dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. Pada tahun 2021, wilayah 

administrasi Kecamatan Mambi terdiri dari 13 wilayah desa/kelurahan dengan 

luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Mambi (6,4 km
2
), Talippuki 

(15,07 km
2
), Rantebulahan (6,03 km

2
), Sondong Lajuk (4 km

2
), Salubanua (32,69 

km
2
), Tapalinna (8,26 km

2
), Pammoseang (17,86 km

2
), Salumakak (14,35 km

2
), 

Bujungmanurung (3,9 km
2
), Sendana (3,1 km

2
), Indo Banua (15 km

2
), Salualo’ (6 

km
2
), dan Saludurian (10 km

2
) 

Jarak antara Ibukota Kecamatan ke Daerah Desa/Kelurahan:  

a. Mambi - Mambi : 1 km 

b. Mambi - Talippuki : 4 km 

c. Mambi - Rantebulahan : 5 km 

d. Mambi - Sondong Lajuk : 2 km 

e. Mambi - Salubanua : 25 km 

f. Mambi - Tapalinna : 3 km 
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g. Mambi - Pammoseang : 12 km 

h. Mambi - Salumakak : 9 km 

i. Mambi - Bujungmanurung : 2 km 

j. Mambi - Sendana : 1 km 

k. Mambi - Indo Banua : 14 km 

l. Mambi - Salualo’ : 10 km 

m. Mambi - Saludurian : 7 km 

Kecamatan Mambi mempunyai potensi pertanian yang berada di 

Kelurahan Mambi, Talipukki dan Rantebulahan. Potensi lainnya, antara lain 

dibidang Industri dan Perdagangan Umum. kecamatan mambi dikenal juga 

sebagai pusat perbelanjaan dari kecamatan rantebulahan, kecamatan bambang, 

dan desa yang ada di kecamatan mambi mengapa disebut pusat perbelannjaan 

karena dari setiap hari pasarnya maupun dengan hari-hari lainnya masih banyak 

penduduk luar kecamatan yang berbelanja kebutuhan pokoknya seperti ikan, 

sayur, tomat dan kebutuhan sehari-harinya.
41

 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Mamasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: https://www.google.com/imgres/kabupatenmamasa 
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Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa. 

https://www.google.com/imgres/kabupatenmamasa
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2. Kondisi Geografis Desa Sendana 

Desa Sendana merupakan desa yang berada di Kecamatan Mambi 

Kabupaten Mamasa Sulewesi Barat, Indonesia. Desa ini letaknya dibagian barat 

pulau sulewesi yang merupakan satu dari 21 desa yang berada di Kecematan 

Mambi dengan ketinggian mencapai 555-807 meter dari permukaan laut dan luas 

wilayah sekitar 3,90 Ha. Desa Sendana terletak dibagian utara ibu kota 

Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Dimana wilayahnya cukup luas sehingga 

cocok untuk bertani sawah dan ladang karena terdapat didaerah pegunungan yang 

mempunyai tanah yang subur, sehingga tanaman-tanaman yang ditanam oleh 

masyarakat petani di Desa Sendana selalu tumbuh dengan baik sehinga Desa 

Sendana tergolong masyarakatnya mayoritas petani yaitu petani ladang dan 

sawah. Berdasarkan kondisi geografis wilayah Desa Sendana berbatasan dengan 

wilayah: 

a. Bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Bambang 

b. Bagian Selatan berbatasan dengan Kecematan Rantebulahan 

c. Bangian Barat Berbatasan dengan Desa Loka 

d. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Mambi 

Gambar 4.2 Peta Desa Sendana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa 

 



38 

 

 

 

3. Sejarah Desa Sendana 

Desa Sendana adalah Salah satu Desa dari 11 Desa yang ada dan 2 

Kelurahan Di Kecamatan Mambi Provinsi Sulawesi Barat Desa Sendana adalah 

Desa yang paling berdekatan Ibukota Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 

jengan luas wilayah 436 Ha, yang terdiri dari 6 Dusun dengan jumlah KK 350 dan 

jumlah Penduduk Laki-Laki 756 Jiwa, Perempuan 779 Jiwa Jumlah 1535. Desa 

Sendana adalah hasil pemekaran dari Kelurahan Mambi pada tahun 2000 menjadi 

Desa Persiapan sendana sebagai mana Keputusan Bupati Polewali Mamasa 

Nomor : KPTS. 217/BK/XII/2000 tentang pengangkatan Kepala Desa persiapan 

Pidara, dan Desa persiapan Bombong Lambe Kecamatan Mamasa serta Desa 

persiapan Sendana Tertanggal 29 November Tahun 2000 Dengan Kepala Desa 

Persiapan Pejabat sementara adalah Abd Wahid.T. Pada Tahun 2002 Pada saat 

Kabupaten Mamasa berdiri sendiri sebagai daerah otonomi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan 

Kota Palopo di Provinsi Sulawesi selatan maka desa Sendana Menjadi desa 

Depenitif dengan pelaksana tugas kepala desa M.NASIR.S sedangkan 

ABD.WAHID.T diangkat sebagai Kelurahan Mambi. 

Desa Sendana merupakan wilayah yang agak rata sehingga masyarakat 

pada umumnya membuka lahan persawahan. Selain itu juga warga desa sendana 

membuka lahan perkebunan dengan bercocok tanam kakao, Kopi, Manggis, 

Jagung, Nilam, Pisang, ubi kayu. Tanaman perkebunan yang cocok untuk iklim 

Desa Sendana. Karena tanahnya yang subur dan iklim yang tidak terlalu dingin 

maka semua jenis tanaman cocok untuk dibudidayakan dan tumbuh dengan subur. 

Masyarakat desa sendana juga ada yang membuka usaha dibidang perdaganggan 

usaha percetakan batu merah, usaha peternakan sapi, kambing, ayam, bebek, dan 

pengembangan usaha perikanan ikan air tawar. 

4. Keadaan Topografi 

Wilayah desa Sandana merupakan daerah yang berada pada garis lingtang 

pegunungan dan lembah sedangkan ketinggian antara 60,54% dalam artian 

wilayah ini berada pada dataran tinggi 90-1500 meter diatas permukaan laut 

(mdpl). Elevasi tersebut juga menggambarkan tingkat kelerengannya wilayah ini 
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sebagian besar 62,30% memiliki kemiringan topografi lebih besar (curam-sangat 

curam), dan 37,70% merupakan dataran yang dipergunakan untuk pemukiman 

masyrakat dan lahan pertanian masyarakat. 

Desa Sandana mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim 

hujan, dimana musim kemarau terjadi  pada awal bulan Juni  sampai akhir bulan 

oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada awal bulan desember sampai pada 

akhir bulan mei dan memiliki siklus yang sama setiap tahunnya. Daerah ini 

memiliki temperatur udara yang tergolong bersuhu udara dingin 

Secara administrasi Desa Sandana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 

memiliki 6 (enam dusun), yaitu: dusun kampung baru, dusun galung, dusun Bulo-

bulo, dusun lemo-lemo, dusun sandana, dan dusun lele dari beberapa dusun yang 

tersebut diatas, dusun lemo-lemo yang terbanyak menjadi buruh migran, diantar 

jumlah pendapatan masyarakat sangat rendah dibandingkan dengan enam dusun 

lainya. 

5. Kondisi Demografis Desa Sandana 

a. Jumlah Penduduk 

Desa sendana merupakan desa yang letaknya berbatasan dengan 

kecamatan mambi dengan jarak 1 km dari pusat kecamatan mambi meskipun 

jaraknya begitu dekat dan berbatasan tetapi bahasa dan karakteristik yang 

dimiliki berbeda dengan masyarakat sendana, masyarakat mambi lebih 

condong dengan menggunakan bahasa Indonesia sedangkan desa sendana 

masih kental menggunakan bahasa lokal, .dengan demikian jumlah dan 

kepadatan penduduk dapat diperhatikan melalui tabel beriku: 

Tabel 4.3  

Jumlah penduduk Desa Sendana berdasarkan jenis kelamin. 

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk 

1. Perempuan  779 

2. Laki-Laki 756 
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3.  Jumlah 1535 

Sumber Data: Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa 

b. Pendidikan 

Desa sendana selain termasuk sebagai wilayah pelosok yang terpencil 

dan terisolir dari daerah lainnya dikarenakan pengaruh geografis yang secara 

langsung berdampak langsung terhadap pendidikan yang rendah yang dapat 

dilihat dari kulitas pusat dan tenaga pendidikan yang ada didesa, anak-anak 

lebih banyak memilih sekolah di kecamatan mambi terutama ditingkat sekolah 

dasar yang melihat tenaga pendidik yang sangat kurang terutama ditingkat 

sekolah menengah yang belum ada sehingga menilai pendidikan di desa 

sendana sendiri sangat rendah dibandingkan dengan desa lain.  

Dunia pendidikan tentunya tidak lepas dari kendali pemerintah yang 

setiap tahunnya pasti memiliki kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya seperti 

yang tertuang dalam UU No.2 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang baik.   

c. Agama 

Sarana ibadah yaitu suatu tempat yang digunakan masyarakat untuk 

beribadah dimana dari setiap anggota keluarga penduduk desa melaksanakan 

ibadah sesuai ketentuan ajaran beragama. masyarakat desa sendana tergolong 

sebagai mayoritas islam dan terbilang hampir seluruh penduduknya beragama 

islam. rumah ibadah yang ada di desa sendan berjumlah 2 (dua) tetapi rumah 

ibadah (mesjid) yang satu belum digunakan dengan alasan belum jadi atau 

belum tutas pembagunannya. 
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Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Desa Sandana berdasarkan Penganut Agama 

No Agama Jumlah 

1. Islam 1533 

2. Kristen 3 

3. Jumlah 1535 

Sumber Data: Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa 

d. Sumber mata pencaharian 

Wilayah desa sendana adalah wilayah pengunungan dengan berlatarkan 

petani sebagai mata pencaharian pokok yaitu bertani kakao dan padi. masarakat 

sendana selain bertani sebagian besar biasanya bekerja sebagai buruh bangunan 

den bekerja sebagai pedangan, pekerjaan yang dimiliki selain bertani kakao 

dan padi hanya dijadikan pekerjaan sampingan karena pendapatan yang 

didapatkan lebih besar dibandingkan dengann bekerja sebagai buruh bangunan. 

untuk agar memudahkan dapat dilihat tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk 

Mata 

Pencaharian 

2020 2021 2022 

L P L P L P 

Pertanian 500 131 500 131 500 131 

Perdagangan 30 15 30 15 30 15 

Industri 17 0 17 0 17 0 

Jasa 2 0 2 0 2 0 

PNS 21 21 21 21 21 21 

Tidak Bekerja 298 340 348 365 388 410 

Sumber Data: Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa 

e. Pendidikan 

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan 

kualitas dan kuantitas pendidikan. Desa Sendana masih terdapat 0% 



42 

 

 

 

perempuan yang belum tamat SD dan 0% laki laki yang belum tamat SD. 

Sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruuan Tinggi baru 10% 

untuk wanita dan 13%  

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan 

Sumber Data: Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa 

B. Bentuk Perubahan Gaya Hidup Keluarga Buruh Migran di Desa Sandana 

Kecematan Mambi Kabupaten Mamasa 

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu proses 

berkesinambungan yang berarti bahwa setiap masyarakat benar-benar mengalami 

perubahan, akan tatapi perubahan yang terjadi tidak selalu sama. Perubahan dapat 

dimaknai sebagai beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan selanjutnya.
42

 

Perubahan yang dimaksud peneliti melihathat adaya perubahan dalam bentuk 

gaya hidup pada keluarga buruh migran di desa sendana kecamatan mambi 

kebupaten mamasa. 

Sebelum membahas terlalu jauh poin inti dari pembahasan ini, perlu 

kiranya peneliti menerangkan gambaran umum  terkait tenaga buruh migran di 

Desa Sendana secara khusus dan diwilayah Kecamatan Mambi pada umumya. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan terkait alasan mendasar 

adanya tenaga buruh migran di Desa Sendana disebabkan karena mayoritas mata 

pencaharian penduduknya sebagai petani ataupun buruh tani yang tentunya 

                                                 
42

Winardi, Manajemen Perubahan,  (Jakarta: Kencana, 2005), h 1. 

Tingkat Pendidikan Yang 

Ditamatkan 
Laki- Laki Perempuan 

Tidak tamat SD 134 221 

Tamat SD 100 119 

Tamat SLTP 105 130 

Tamat SLTA 170 197 

Tamat Akademi/PT 40 40 

Tk/TPA 30 40 

Belum Sekolah 101 110 
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mengalami kekurangan dalam ekonomi sebagai keberlangsungan memenuhi 

kebutuhan keluarga dari konsumsi sandang, pangan, papan dan pendidikan anak.  

Kebutuhan yang tinggi dengan pendapatan rendah mengakibatkan beban 

ekonomi dalam keluarga menjadi berat, ditambah dengan minimnya pendidikan 

dan keterampilan untuk bekarja kurang, menjadi pengaruh yang besar bagi 

masyarakat untuk menjadi buruh migran yang dimana dilihat dari upah yang 

dibayarkan mendapatkan pendapatan lebih agar dapat mengubah perekonomian 

dibandingkan bekarja dalam negeri meskipun ada banyak pekerjaan. 

Buruh migran adalah orang yang berimigarasi atau berpindah dari wilayah 

kelahiranyah ke tempat lain dengan maksud untuk dipekerjakan. Imigrasi tenaga 

kerja mencakup berbagai pekerja imigran, mulai dari pekerja kontrak dan pekerja 

berketerampilan rendah hingga imigran berketerampilan semi-terampil dan 

berketerampilan tinggi.
43

 Dalam hal ini yang dimaksud peneliti adanya buruh 

migran di desa sendana  yaitu Keadaan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi dan 

kurangnya lapangan pekerjaan sehingga mengharuskan mereka untuk jadi buruh 

migran. 

 Masyarakat Desa Sendana yang menjadi buruh migran seperti sudah 

menjadi kebiasaan hal tersebut dikarenakan kebanyakan dalam suatu keluarga 

bukan hanya satu orang akan tetapi bisa dua tiga orang yang bisa berangkat 

menjadi buruh migran. Misalnya yang berangkat awalnya dari kepala keluarga 

kemudian digantikan oleh anaknya untuk bekerja menjadi buruh migran, ada juga 

dalam satu keluarga yang memiliki anak lebih dari dua mengizinkan anak-

anaknya berangkat bekerja diluar negeri dengan harapan mengubah kesejahteraan 

dalam keluarga. 

Hal tersebut mendorong masyarakat Desa Sendana banyak memilih 

bekerja sebagai buruh migran dikala pendapatan dalam desa tidak mencukupi, 

kendatipun tidak dibekali pendidikan yang khusus. Dari faktor kebutuhan yang 

cukup banyak dari hasil pendapatan masyarakat sehingga munculnya kebiasaan 

masyarakat Desa Sendana memilih bekerja sebagai buruh migran selain itu, karna 
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Dina Kartika Sari, Pengaturan Hukum Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan 

Harmonisasi Hukum Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 Tentang Perlindungan BuruhMigran 

dan Keluarga, Skipsi (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2017) h, 49. 
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melihat beberapa tetangga yang sudah bekerja menjadi buruh migran dapat 

mengubah perekonomian dan kesejahteraan keluarga dilihat dengan bisa 

membangun rumah. Berdasarkan informasi salah satu mantan keluarga buruh 

migran mengatakan bahwa; 

“Alasan saya untuk menjadi buruh migran, awalnya saya bekerja 

sebagai pengembala sapi dan bekerja sebagai buruh bangunan tetapi 

hasil yang saya dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-sehari 

apalagi anak yang satu dari tiga bersaudara sementara menjalani dunia 

pendidikan (sekolah menengah atas) sehingga saya tertarik dengan 

ajakan teman yang sudah lama di perantauan sebagai buruh migran, 

kata teman saya, ada lowongan pekerjaan terbuka dan kebetulan anak 

dan istri menyetujui dengan ajakan teman sehingga saya memutuskan 

untuk berangkat menjadi buruh migran.”
44

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan 

informan terkait alasan mendasar masyarakat Desa Sendana memilih menjadi 

buruh migran terdapat beberapa faktor. Keadaan ekonomi yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dalam keluarga dengan latar belakang masyarakat Desa 

Sendana sebagai petani yang hasilnya dipengaruhi dari kondisi cuaca, ketika 

cuaca tidak mendung ataupun terkena serangan hama maka kondisi demikian 

mengakibatkan resiko yang sangat berat sebagai petani sehingga banyak 

kebutuhan dalam keluarga belum tercukupi. 

Faktor lain yang  mengharuskan mereka menjadi buruh migran yaitu adaya 

hasrat untuk memenuhi segalah bentuk kekurangan pada kebutuhan  mereka dan 

menambah penghasilan yang sebelumnya tidak mencukupi kebutuhan ekonomi 

dalam rumah tangga. Berdasarkan informasi salah satu keluarga buruh migran 

mengatakan bahwa; 

“Alasan bapak saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri supaya 

mampu membangun rumah dan menafkahi keluarga kami apalagi 

kami masih tinggal dirumah nenek dan bibi saya belum menikah, 

ditambah kodong nenek saya suda tua juga sehingga bapak memilih 

pergi bekerja diluar negeri untuk mendapatkan penghasilan lebih.”
45
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Rusdi( 40 Tahun), Buruh Migran, Wawancara, di Sendana, 30 Agustus 2023. 
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Nurparatisa, (19 Tahun), keluarga buruh migran, Wawancara, di Sendana, 30 Agustus 

2023. 



45 

 

 

 

Faktor ekonomi inilah menjadi faktor pendorong yang utama mengapa 

masyarakat memilih bekerja menjadi buruh migran dengan motivasi ingin 

mencari penghasilan lebih untuk mengubah perekonomian dalam keluarga. 

kendatipun mereka harus menerima resiko jauh dari keluarga untuk dapat 

memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga yang baik dan memperoleh 

kesejahtraan hidup yang lebih baik. 

Faktor pendukukung mereka untuk menjadi buruh migran karena adanya 

motivaasi dari lingkungan juga tidak adanya pekerjaan yang bisa dikerjakan 

karena faktor pendidikan yang kurang mendukung untuk mendapatkan pekerjaan 

yang layak. Berdasarkan informasi salah satu mantan buruh migran mengatakan 

bahwa; 

“Alasan saya karna tidak ada pekerjaan yang bisa saya kerjakan disini 

dari saya yang tidak tamat sekolah, jadi susah saya mendapatkan 

pekerjaan dengan hasil gaji yang besar untuk kebutuhan keluarga 

cukup banyak. Dan banyak saya melihat tetangga dengan bekerja 

menjadi buruh migran ada banyak perubahan yang saya lihat.”
46

 

Disamping itu pekerja sebagai buruh migran tidak memestikan seseorang 

yang berpendidikan tinggi. Selain dari faktor ekonomi dan pendidikan ada 

beberapa faktor pendukung lainya yaitu banyaknya informasi yang didapat bahwa 

bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi dan persyaratannya cukup mudah 

serta tidak mempersulit masyarakat ditambah melihat orang-orang yang bekerja 

disana bisa mengubah kehidupan menjadi lebih layak ditandai dengan 

pembangunan rumah dan perubahan gaya hidup lainya, menjadi masyarakat 

Sendana memutuskan untuk bekerja menjadi buruh migran dibandingkan bertahan 

dalam kondisi kekurangan. 

Informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia karna informasi adalah sesuatu rangsangan dari awal pengetahuan yang 

dipengaruhi oleh minat seseorang, Baik informasi yang didapati dari teman 

terdekat ataupun informasi dari media. informasi dan pengetahuan, yang baru 

diperoleh memungkinkan orang mengubah preferensi mereka. Sehingga adanya 
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Risman, (32 Tahun), Buruh Migran, Wawancara, di Sendana, 31 Agustus 2023. 
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informasi terkait peluang kerja menjadi buruh migran dengan upah yang tinggi 

serta melihat orang-orang yang sukses setelah bekerja diluar negeri.  

Pikiran tentang perubahan terus bergulir dalam hidup baik pribadi maupun 

sosial, dalam kelompok keluarga dan dari sudut pandang pribadi. Hal ini terjadi 

karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi, titik tuntunan 

perubahan dapat dilihat dari dalam keluarga maupun dari luar. Dalam melakukan 

perubahan dalam keluarga perlu adanya suatu alasan yang mendorong kewajiban 

untuk melakukan perubahan, secara umum terdapat beberapa factor atau sumber 

yang mendorong perubahan yaitu kondisi yang tidak diharapkan, pengetahuan 

baru, tantangan masa depan, situasi perekonomian, persaingan dan teknologi.
47

 

Perubahan gaya hidup  Keluarga buruh  migran dalam  keadaan 

masyarakat yang bekerja diluar negeri mendapatkan penghasilan yang tinggi 

mempengaruhi kehidupan sosial dan gaya hidup keluarga buruh migran di Desa 

Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. Perubahan dalam kehidupan 

masyarakat terbentuk sebagai suatu kemajuan terhadap nilai kehidupan yang 

diperoleh lewat proses kerja keras manusia untuk kemajuan kehidupan layak yang 

tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi tetapi juga dari berbagai aspek, 

hal ini dibuktikan dari hasil pendapatan para buruh migran yang mampu 

memperbaiki kondisi dalam keluarga. Perubahan dalam keluarga buruh migran 

tentu terjadi, baik itu perubahan dari segi sosial, ekonomi, budaya dan bahkan 

pendidikan yang ada dalam keluarga. 

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Sendana 

Bapa Ifran 36 tahun, yang telah menjadi buruh migran selama 9 tahun di Malaysia 

meninggalkan keluarga dengan pendidikan terakhir SMP di Mambi dan tidak 

melanjutkan pendidikanya dikarenakan kondisi ekonomi keluarga tidak mampu 

untuk meneruskan biaya pendidikan SMA sehingga harus memutuskan untuk 

bekerja menjadi buruh migran ditambah orang tua laki-lakinya sudah 

meninggalkan keluarga (Meninggal) sewaktu Irfan duduk dibangku sekolah 

menengah pertama kelas VIII membuat Irfan bertekad untuk berangkat ke 
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Malaysia menjadi buruh migran dalam memperbaiki kehidupannya dan keluarga. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Irfan salah satu buruh migran bahwa; 

“Penghasilan saya sewaktu bekerja di Malaysia dengan jumlah nilai 

tukar lumayan tinggi dengan rupiah dan biaya makan serta kebutuhan 

saya sehari selama disana diberikan oleh perusahan setiap hari yang 

bisa saya simpan agar lebih cepat mengubah kehidupan di kampung 

dan beda juga dengan gaji saya sehingga mencukupi kebutuhan 

keluarga seperti saya bisa menyekolahkan adek-adek saya dan biaya 

nikah saya sendiri tidak minta di orang tua, istri saya juga bisa buka 

usaha jualan baju dari gaji saya selama bekerja di malaysai.”
48

 

 Hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam 

kondisi kehidupan sosial ekonomi pekerja buruh migran di Desa Sendana ke taraf 

yang lebih baik dan sejahtera. Demikian membuat gaya hidup keluarga berbeda 

dari sebelum berangkat kerja sebagai buruh migran dan sesudah anggota keluarga 

bekerja sebagai buruh migran, sebelum berangkat kerja sebagai buruh migran 

kehidupannya dipandang rendah oleh masyarakat sekitar karena tidak dapat 

memenuhi kebutuhan stabil dari penghasilan sedikit. 

Bekerja sebagai buruh migran menampakkan perubahan prilaku konsumtif 

dan menimbulkan gaya hidup menjadi glamor dan merasa terpuaskan akan 

penghasilan yang dicapai, semua anggota keluarga bukan lagi membeli suatu 

barang berdasarkan kebutuhan melainkan kebutuhan tren terkini, ingin terlihat 

orang yang berada di lingkungan sekitar dan ingin lebih dihargai lagi oleh 

masyarakat. Berdasarkan keterangan diatas peneliti melihat beberapa perubahan 

yang terjadinya dikalangan keluarga buruh mingran dimana perubahan tidak lain 

dari yang dihasilkan oleh keluarga yang bekerja diluar negeri (buruh migran) 

bentuk perubahan meliputi, perubahan sosial, perubahan pendidikan. 

1. Perubahan Sosial   

Perubahan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik itu 

perubahan individu atau perubahan dalam kelompok  yang berdampak terhadap 

perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar terhadap kehidupan manusia 

itu sendiri dan akan mempengaruhi seluruh kehidupan yang dijalani karena, dalam 
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konsep perubahan sosial merupakan gambaran fenomena kejadian sekitar yang 

memiliki nilai peningkatan dalam suatau keadaan. Perubahan sosial keluarga 

buruh migran sebelum bekerja sebagai buruh migran dan sesudah, tentunya 

mengalami perubahan dalam lingkungan masyarakat maupun di anggota keluarga 

ditandai dengan sikap pergaulan yang berbeda sehingga mempengaruhi gaya 

hidup. Beberapa perubahan yang dialami keluarga buruh migran di antaranya: 

a. Ketergantungan Keluarga Terhadap Penghasilan Buruh Migran 

Ketergantungan  kelurga pada buruh migran yaitu apa yang diharapkan 

keluarga atas kiriman atau hasil buruh migran hal ini dapat dipahami karena 

buruh migran mempunyai keluarga di daerah asal sehinga sulit untuk lepas dari 

tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Adapun yang dimaksud 

hasil dari buruh migran yang dikirimkan oleh keluarga yaitu berupa uang yang 

dapat mewujudkan berbagai bentuk baik dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan 

pendidikan anak bahkan sampai kepada kebutuhan barang sekunder.  

Ketergantungan keluarga terhadap penghasilan buruh migran yang 

merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai dampak positif dan 

negatif. Disatu sisi, penghasilan dari buruh migran dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi perekonomian keluarga namun disi lain 

ketergantungan keluarga terhadap penghasilan menimbulkan perubahan terhap 

keluarga. Seperti yang dikatan oleh ibu Fatmawati tidak lain dari keluarga 

buruh migran; 

“Sebelum suami saya jadi buruh mgran saya masih sering bekerja 

di kebun untuk membantu suami karena dilihat dari hasil kerja 

suami tidak cukup untuk mebiayai kebutuhan keluarga dan saya 

bersyukur setelah suami jadi buruh migran saya sudah dapat 

merasakan hidup berkecukupan bahkan hasil yang dikirimkan 

dapat memenuhi keperluan berupa alat-alat dapur dan kebutuhan 

pendidikan anak. Sehingga saya merasa tidak lagi untuk bekerja 

seperti suami belum jadi buru migran.”
49

 

 

Berdasarkan hasil wawancara Ketergantungan keluarga terhadap 

penghasilan buruh migran adalah kondisi dimana keluarga sangat 
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menggantungkan pada penghasilan dari anggota keluarga yang bekerja sebagai 

buruh migran. Hasil dari buruh migran dipergunakan dalam keseharian 

keluarga yang berada di daerah asal baik berupa kebutuhan ekonomi sandang, 

papan, dan kebutuhan sekunder. Artinya hal tersebut menjadi faktor 

ketergantungan terhadap hasil kiriman buruh migran sehingga keluarga yang 

ditinggalkan tidak lagi bekerja kerena merasa hasil kiriman sudah cukup untuk 

kebutuhan dan dapat memuaskan  keinginan mereka. 

b. Perilaku Konsumtif 

Kegiatan konsumsi merupakan pokok dalam sendi kehidupan mahluk 

hidup, dalam hal ini terkadang konsumsi dipahami hanya berkaitan dengan 

kebutuhan akan kebutuhan pokok yaitu makan dan minum. Tetapi konsumsi 

yang ada merupakan pemenuhan kebutuhan sandang dan papan. Konsumsi 

yang berlebih-lebihan merupakan masyarakat  yang berperilaku konsumtif dan 

bersifat pemborosan. Berdasarkan informasi salah satu keluarga buruh migrak 

mengatakan bahwa; 

“Semenjak suami saya kerja diluar negeri penghasilannya banyak 

dibandingkan bapak masih disini. Yang pastisya dek, kalo adami 

kumaui bisami kubeli semisal toh ada yang lagi tren-tren baju pasti 

bisama beli apalagi kalo kebutuhan dapur toh semisal kulkas, mesin 

cuci, alat-alat memsak dan lain-lain.”
50

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu keluarga buruh migran 

mengatakan hasil yang diperoleh oleh suami dapat memenuhi kebutuhan 

rumah tangga yang dapat dipergunakan dalam bentuk domestik bahkan samapi 

dengan keperluan lainya yang berupa kebutuhan sekunder. Sejalanjutnya 

berdasar informasi salah satu tetangga dari keluarga buruh migran mengatakan; 

“Kebiasaan keluarga buruh migran setelah medaptkan hasil kiriman 

dari suami kebiasan merekan sering membeli barang-barang baru 

atau produk yang sedang trend, munking mereka merasa percaya 

diri apabila mereka dapat bersaing dalam berpenmpilan bahkan 

mereka membeli barang dengan sistem kredit migguan atau 

bulanan.”
51
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Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa 

berperilaku konsumtif karena mereka merasa berkecupan dan setiap bulannya 

mendapatkan kiriman dari suami yang bekerja sebagai buruh migran, artinya hal 

tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk memuaskan keinginan tidak 

hanya itu ketika mereka melihat suatu produk yang sedang trend mereka tetap 

membelinya walaupun jenis barang sudah dimilikinya hanya perbedaan sedikit, 

hal ini menunjukkan bahwa keluarga buruh migran bersikap berlebih-lebihan 

dalam membelanjakan suatu barang. 

Wawancara diatas mengatakan bahwa keluarga buruh migran mengalami 

perubahan perilaku sosial dari penghasilan suami yang bekerja menjadi buruh 

migran yang cukup memuaskan dan dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga 

dimana keadaan dalam kehidupan menunjukan ketaraf hidup lebih baik, juga 

termaksud dalam perubahan sikap perilaku sosial yang dimaksudkan terjadinya 

pergeseran kehidupan dari sederhana menjadi modern. 

 Perubahan yang terjadi dalam keluarga buruh migran menunjukan gaya 

hidup yang bisa dianggap menojol terhadap perubahan yang berlangsung 

disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan terlihat dari cara berpakaian serba trend 

hidup sejahtra, nyaman, dan tentram menjalani hidup tampa rasa takut serta 

merespon terhadap hidup dengan budaya konsumerisme membeli suatu barang 

bukan karna kebutuhan pada suatu barang tampa mempertimbangkan akibat yang 

menyertainya. Selain itu perubahan gaya hidup keadaan psikologis yang dirasakan 

seperti perasaan bahagia juga menggambarkan betapa besarnya peningkatan 

kesejahteraan yang terjadi dalam keluarga setelah bekerja menjadi buruh migran.  

2. Perubahan dalam Bidang Pendidikan 

Pendidikan dalam masyarakat berusaha untuk menfasilitasi peserta didik 

dengan mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka dalam masyarakat. Prinsip 

pengembangan dan pendidikan masyarakat adalah partisipasi dan keragaman. 

Prinsip tersebut mengarah pada pendidikan yang menghargai orang dan 

pengalaman mereka. 
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 Selain perubahan sosial dalam keluarga buruh migran dilihat juga 

perubahan dalam bidang pendidikan menjadi lebih baik dan jenjang pendidikan 

beragam. Dalam hal ini sang anak dianggap dapat menjadi bekal untuk masa 

depan agar mampu memiliki profesi baik dari orang tuanya dan membentuk suatu 

kualitas dalam pengetahuan, kemampuan yang dapat mendidik diri sendiri 

maupun anggota masyarakat sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri. 

Pendidikan anak-anak dalam setiap anggota keluarga, sangatlah terpengaruh dari 

keadaan ekonomi dan penghasilan suatu keluarga.  

Kendala ekenomi yang menjadi titik permasalahan bagi orang tua yang 

ingin menyekolahkan anak-anaknya  ditambah dengan masalah biaya pendidikan 

semakin meningkat. Ditandai dengan kebutuhan semakin meningkat dan 

pekerjaan sangatlah susah demi  kelancaran dan kesetabilan ekonomi hal ini 

pemicu sebagai seorang pemimpin anggota rumah tangga sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Oleh sebab itu sebagai seorang 

ayah agar tidak terjerak dalam permasalahan memutuskan mencari pekerjaan 

diluar seperti menjadi buruh migran untuk mendapatkan penghasilan yang lebih 

baik. Berdasarkan informasi oleh istri yang ditinggal oleh buruh  migran itu 

sendiri mengunkapkan bahwa; 

“Dulu waktu sebelum bapaknya bekerja jadi buruh migran saya 

mengalami pengalaman sulit dari anak saya yang membayar uang 

pendaftaran masuk sekolah menengah atas. Sekarang Alhamdulillah 

suda berubah karena bpknya kirim uang tiap bulanya saya bisami 

membayar uang sekolah kebutuhan sekolahnya, saya belikanmi leptop 

lain  juga dengan hpnya itu begitu nak yah ada perubahan dikeluarga 

saya ini sewaktu suami bekerja jadi buruh migran”
52

 

Berdasarkan hasil wawancara oleh keluarga buruh migran mengatakan 

semenjak sang suami menjadi buruh migran sudah dapat memenuhi kebutuhan 

biaya sekolah anak mereka sehingga beben yang selama ini dapat terselesaikan 

dari faktor sang suami jadi buruh migran.Selanjutnya berdasarkan informasi oleh 

anak buruh migran mengatakan bahwa; 

“Terkait dengan perubahan yang saya alami, ekonomi di keluarga 

menjadi lebih baik dan juga dalam pendidikan saya kak, semisal 
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pembanyaran sekolah kebutuhan sekolah bahkan sampai sekarang 

saya kuliahmi, adami juga motorku untuk bisa kuliah dan pergi jalan-

jalan sama teman juga saya tidak pernah kesusahan dalam keuanganku 

sudah banyak yang bisa saya penuhi baik membeli baju sampai 

dengan perlengkapan lainya  sehingga saya merasa puas.”
53

  

 Berdasarkan uraian diatas, dalam kondisi perubahan keluarga buruh 

migran dalam bidang pendidikan dapat diketahui kerap mendapati masalah dalam 

membangun rumah tangga yang baik seperti kurang lahan pekerjaan sehingga 

tidak dapat memenuhi biaya sekolah anak mereka ditambah dengan masuknya 

dunia perkembangan yang semakin canggih tentunya membawa peningkatan 

harga barang naik sehingga mengharuskan berperan sebagai buruh mingran untuk 

melancarkan dan mesetabilkan ekonomi. 

 Peneliti menyimpulkan bahwa sebelum menjadi buruh migran, keluarga 

kerap mendapati masalah dimana kebutuhan sekolah yang tak henti-henti. Namun 

dengan hasil yang didapatkan buruh migran dapat memenuhi biaya sekolah 

anaknya baik berupa kebutuhan dan perlengkapan sekolah, seperti motor yang 

dulunya belum ada dan sekarang sudah dapat digunakan yang tidak mesti harus 

berjalan kaki kesekolah   bahkan  hasil buruh migran dapat membiayai anaknya 

sampai keperguruang tinggi. 

C. Dampak dari Perubahan Keluarga Buruh migran di Desa Sendana 

Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa 

Masalah buruh migran tidak hanya dengan persoalan ekonomi dan 

kurangnya lahan pekerjaan. Dibalik keadaan persoalan keluarga buruh migran 

yang mengalami masalah ini, menunjukkan negara yang tidak mampu 

menyediakan lahan pekerjaan bagi warganya atau memfasilitasi setiap warga yang 

mendapati masalah seperti sekarang ini pemicu bagi seorang buruh migran yang 

pada dasarnya meninggalkan keluarga di suatu daerah kerena kurangnya lapangan 

pekerjaan. 

Migrasi atau buruh migran  ada beberapa faktor  penyebab terjadinya 

perubahan yang terjadi di Desa Sendana, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, 

berdasarkan hasil wawancara penelti yaitu ada kesenjangan sosial yang dialami 

                                                 
53

Fitri ( 20 Tahun) Keluarga Buruh migran, Wawancara, di Sendana, 06 September 2023. 



53 

 

 

 

keluarga buruh migran dan beberapa dampak dari berubahan tidak lain dari hasil 

kerja buruh migran. Beberapa faktor perubahan keluarga buruh migran dari hasil 

wawancara peneliti yaitu: 

1. Dampak positif 

Peningkatan penghasilan dari keluarga buruh migran tentunya merupakan 

hal yang positif. Namun, perlu diperhatikan bahwa peningkatan penghasilan 

tersebut harus diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kemampuan keluarga 

buruh migran dalam mengelola keuangan. Keluarga buruh migran harus dapat 

mengunakan penghasilannya secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan dan 

peningkatan kualitas hidup mereka. Dampak positif dari perubahn keluarga buruh 

migran dengan meningkatnya penghasilan dapat dibagi beberapa aspek 

diantaranya: 

a. Peningkatan kesejahteraan keluarga 

Terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan 

jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tampa mengalami hambatan yang 

serius didalam keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga 

akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga 

standar kehidupan keluarga dapat terwujud.  

Peningkatan kesejahteraan  keluarga buruh migran dapat dilihat dari 

penghasilan yang meningkat dari buruh migran yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal. Selain itu, penghasilan juga dapat digunakan untuk meningkatkan 

kualitas hidup keluarga, seperti pendidikan anak, kesehatan dan hiburan.  

Dampak positif terhadap keluarga buruh migran yang terjadi dipihak 

keluarga buruh migran yang ditinggalkan terlihat ada peningkatan yang di 

alami disetiap keluarga  baik dari segi perekonomiannya dan strata sosial. 

seperti yang dialami keluarga buruh migran dari hasil wawancara peneliti yang 

bernama Nurhaida mengungkapkan; 

“Alhamdulillah dek, perginya suami saya penghasilnyya lumanyan 

cukup untuk kebutuhan kami biar itu dari kebutuhan sehari-hari 

kami atau pembanyaran sekolah anakku sudah tidak sesulit kemari 

sebelum bapaknya pergi jadi buruh migran. Setiap bulanyya itu 

pastimi adaka nakirimkan uang tidak banyak tetapi cukup 
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kebutuhan kami, jadi bisanya klo sudahma terima kiriman lagi 

biasanya pergima belanja yang kemau apalagi klo adami barang-

barang baru kadangka berfikir untuk beli karna pastinya akan adaji 

lagi besok-besok kiriman dari suami.”
54

 

 

Keluarga buruh migran dalam  memperbaiki kondisi sosial dan 

ekonomi tentunya tidak lain dari hasil pekerja migran yang selama ini berusaha 

agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang ditingalkan. Hasil dari kiriman 

pekerja migran untuk keluarga sudah dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga  

setiap harinya bahkan biaya pendidikan  anak-anaknya.   

b. Peningkatan pendidikan anak 

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan 

manusi. Pendidikan juga merupakan sarana sosial untuk mencapai tujuan 

sosial, yang dapat berguna untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang. 

Pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan 

masyarakat.  

Penghasilan yang meningkat dapat digunakan untuk membiayai 

pendidikan anak, baik pendidikan formal maupun informal. Pendidikan yang 

lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup anak dan membuka peluang untuk 

masa depan yang lebih baik. Seperti dengan apa yang dikatakan salah satu 

wawancara peniliti tidak lain dari tetangga siburuh migran atas nama bapak 

Muh. Saleh mengatakan; 

“Semenjak suaminya merantau ada perubahan yang lebih baik saya 

lihat karena sebelunya itu waktu pernahka kerumahnya kudapat 

anaknya tidak karena alasan tidak dibelikan sepatu baru kemudian 

bertanyaka sama mamanya kenapa tau a tidak belikan anakta 

sepetu kita tauji toh pendidikan masa sekarang itu sangat penting 

untuk anak masa sekarang. Nah dek nabiangmi mamaknya mauki 

bagaina ini biarki balikan ikan tidak ada apalagi maumi dibelikan 

sepatu.”
55
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Dapat di ketahui hal ini, berdasarkan hasil penelitian pendidikan anak-

anak juga menjadi faktor pertimbangan untuk menjadi buruh migran. Dari para 

informan menjelaskan semua hasil kiriman mereka adalah untuk makanan 

sehari-harinya dan menyekolahkan anaknya selebihnya dipergunakan untuk 

keperluan lain. Hal ini karena uang kiriman adalah satu-satunya sumber 

pembelanjaan keluarga yang tinggal.  

c. Peningkatan status sosial 

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam 

sistem kekerabatan, status jabatan, dan status agama yang anut. Dengan status 

seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya 

mengenal statusnya.  

Penghasilan yang meningkat dapat meningkatkan status sosial keluarga 

di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya akses keluarga terhadap 

layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, 

peningkatan kepercayaan diri keluarga dan memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Seperti yang dikatan oleh ibu 

hasrianingsih salah satu keluarga buruh migran mengatakan; 

“Saya merasa bersyukur dengan penghasilan suami karena saya 

merasakan lebih baik dari sebelumnya. Saya sudah dapat mengikuti 

trend dengan membeli barang-barang yang bagus dan berkulitas 

seperti perlengkapan alat dapur, pakaiaan selain dari itu saya juga 

mendapatkan fasilitas kesehatan dan tranformasi seperti kendaran 

sepedah motor yang sebelumnya tidak mempunyai.” 

 

Penghasilan buruh migran yang dikirimkan keluarga dapat meningkatkan 

status sosial keluarga hal ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

sehari seperti biaya kesahatan dan biaya konsumsi keluarga. Selain itu, 

penghasilan buruh migran juga dapat digunakan meningkatkan kualitas hidup 

yang cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber  daya dan fasilitas 

umum seperti dapat membeli barang-barang berharga seperti kendaraan atau 

peralatan rumah tangga hal ini dapat maningkatkan status sosial keluarga di 

masyarakat. 

 



56 

 

 

 

2. Dampak negatif 

Dampak negatif keluarga buruh migran terhadap aspek sosial dan ekonomi 

yang dialami dari beberapa informan bahkan dampak dari perubahan gaya hidup 

keluarga buruh migran ternyata pekerja migran mengalami serupa dengan apa 

yang dilakukan keluarga selama ditinggalkan. Keberadaan buruh migran yang 

jauh dari halaman kampung menimbulkan kurangnya pengawasan sebagai kepala 

rumah tangga sehingga berdampak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

pekerja migran. Dampak negatif terhadap keluarga buruh migran, peneliti melihat  

terdampat beberapa faktor diantaranya: 

a. Gaya Hidup Konsumtif 

Perilaku yang ditandai adaya kehidupan mewah dan berlebihan dimana 

menggunakan suatu produk secara tidak tuntas seperti subuah produk yang 

dipakai belum habis, tetapi orang tersebut menggunakan produk dengan jenis 

yang sama namun berbeda merek. Menurut sosiolog Jean Baudrillard 

konsumerisme adalah budaya konsumsi modern yang menciptakan hasrat 

untuk mengkonsumsi sesuatu secara terus menerus. Inilah mengapa 

konsumerisme kerapa dikaitkan dengan istilah boros, hedon dan glamour.  

Hal ini tentunya akan berdampak kepada pengeluaran yang banyak. 

Dari perilaku konsumtif inilah yang menyebabkan seseorang atau keluarga 

buruh migran menjadi pribadi yang bergaya hidup konsumtif. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara salah seorang keluarga buruh migran yang 

bernama hasjayanti mengungkapkan. 

“Memang kalo biasa ada yang lagi tren-tren barang biasaka beli 

apalagi kalo perlengkapan dapur seperti kulkas, mesin cuci, atau 

alat memasak pastilah butuhki kalo yang begituan apalagi ditambah 

keperluan pakaian semisal ada acara pastilah tidak mauki kalo itu-

itu terus dipakai baju, sandal, tas, dan keperluan keperluan lain-lain 

toh”
56

 

Hidup dengan bermodelkan sekarang dilihat dari perkembangan yang 

semakin modern tentunya setiap manusia tergiur melihat barang-barang yang 

semakin canggih dan mewah sehingga setiap barang yang baru atau yang lagi 
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trend tentunya rasa ingin  mempunyai pasti ada. sehingga banyak kasus yang 

terjadi membeli suatu barang sedangkan tidak memahami mana yang menjadi 

kebutuhan dan mana yang tidak seperti membeli suatu barang yang semestinya 

tidak terlalu di butuhkan, tetapi karena selalu merasa sudah sanggup untuk 

,membelinya bahkan mereka beranggapan saya sudah berkecukupan dan pantas 

untuk memiliki apa yang menjadi keinginan. Selaras apa yang disampaikan 

oleh salah satu mantan buruh yang bernama rustan menyatakan bahwa: 

“Perkiraan penghasilan yang saya dapatkankan selama merantau 

lumanyan banyak sampai-sampai setiap bulannya mengirim uang 

dan saya beranggapan uang yang saya kirimkan untuk keluarga 

sudah lebih dari kebutuhan hari-harinya bahkan biaya anak-anak 

yang disekolahkan tetapi kenapa sewaktu saya balik dari 

perantauan tidak sesuai apa yang saya harapkan”
57

 

Dampak ini terlihat dari perilaku keluarga buruh migran dengan  adanya 

kecenderungan bahwa semakin besar uang yang dikirimkan oleh para anggota 

keluarga mengakibatkan semakin meningkat status sosial ekonomi 

keluarganya. Peningkatan status sosial ekonomi keluarga dapat dilihat dari segi 

kehidupan yang sebelunya yang tidak mempunyai barang mewah tetapi karena 

hasil kiriman yang membuat keluarga meningkat hubungan sosial dan 

ekonominya.  

Dampak negatif terjadi karena perubahan gaya hidup yang semulanya 

sederhana berubah menjadi gaya hidup yang cenderung mengikuti tren seperti 

penggunaan sandang, papan dan pangan. Sandang adalah segalah sesuatu yang 

dipakai mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sedmangkan papan 

segala sesuatu yang dirasa suatu kebutuhan seperti rumah, peralatan elektronik, 

maupun gadget. Terakhir adalah pangan yang mencakup selera sampai pada 

kebiasaan makan. 

b. Perubahan Aktivitas Harian Keluarga Buruh Migran 

Kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas, kegiatan, atau kesibukan 

yang dilakukan manusia. Berarti  atau tidaknya kegiatan tersebut tergantung 

pada individu tersebut. Perubahan perilaku yang dialami keluarga buruh 
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migran tentunya tidak lepas dari pengawasan seorang suami sebagai kepalah 

rumah tangga yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga kesalamatan 

keluarga baik dari kesehatan, ekonomi, sampai kepada keselamatan keluarga. 

Akan tetapi menjadi seorang buruh migran tentunya sulih melakukan 

pengawasan terhadap keluarga mereka karena jarak yang cukup jauh. 

Berdarkan informasi oleh tetangga yang merupakan RT mengungkapkan;  

“Perubahan dari keluarga buruh migran ini yang saya lihat emang 

banyak sih perubahan dari sebelum suaminya berangkat bekerja 

seperti istri yang ditinggal mendapatkan kesempatan yang lebih 

leluasa sehinggah mereka lebih sering keluar rumah apalagi kalo 

ada ajakan dari tetangga untuk acara kumpul-kumpul atau jalan-

jalan kesuatu tempat meskipun itu hal yang tidak harus bagi 

mereka.”
58

 

 

Berdasarkan informasi salah satu tetangga keluarga buruh migran dapat 

dilihat dari aktivitas kesharian keluarga buruh migran ada perubahan dari 

sebelumnya, dimana perubahan perilakunya lebih merasa bebas sehingga 

tampak tidak  disadari interaksi yang dilakukan dapat memicu hal-hal yang 

negatif. Selaras dengan yang disampaikan oleh keluarga buruh migran 

mengatakan bahwa; 

“Dari yang saya amati sih emang ada banyak keluarga buruh 

migran mengalami perubahan perilaku sosial termasuk saya sendiri. 

Salah satuh contohnya dek sebelum bapak pergi merantau atau jadi 

buruh migran, saya jarang keluar rumah kerena  sering sibuk urus 

bapak semisal siapkan makannanya, kopinya kalo pulang dari 

kerja. Semenjak bapak menjadi buruh migran hubungan saya 

dengan tetangga lebih terjalin kerena sering-seringki ketemu lalu 

cerita, curhat apalagi istilahnya cerita-ceritami masalah 

kelangsungan hidup.”
59

 

 

Berdasar wawancara diatas membuktikan bahwa keluarga yang 

ditinggalkan tidak lagi seperti yang dulu semenjak suami masih bersama 

keluarga. Perubahan yang terjadi seperti keluarga mendapatkan waktu yang 

lebih leluasa sehingga keluarga yang ditinggalkan lebih sering keluar rumah 
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contoh jalan-jalan kesuatu tempat untuk tujuan yang tidak terlalu bermanfaat 

tidak memikirkan apa yang mereka kerjakan dan tidak mempertimbangkan 

dampak dari keluarga. Hal ini disebabkan  kurangnya tekanan dan pengawasan 

dari suami yang umumnya buruh migran bertempat jauh dari keluarga sehingga 

mereka sulit untuk mengentrol keluarga yang ditinggalkan. 

c. Putusnya Komunikasi Pasangan 

Bekerja menjadi buruh migran mereka mampu mencukupi kebutuhan 

sehari-harinya bahkan bisa membeli apa yang mereka butuhkan dan itulah cara 

mereka membuat pasangan atau keluarga anak merekan bahagia. Akan tetapi 

bagi pasangan suami istri yang menjadi buruh migran dibutuhkan sikap terbuka 

dan jujur selama ditinggalkan oleh pasangan untuk menjaga kesetian dan cinta 

kasih sayang. Namun putusnya komunikasi pasangan menjadi hal penting 

dalam membina rumah tangga terutama bagi suami istri yang tinggal berjarak 

jauh. Banyak terjadi masalah yang serius bagi pasangan suami istri untuk 

menjaga keharmonisan mereka dan keutuhan keluarga mereka dengan dituntut 

untuk berkomunikasi dengan baik tetapi hal itu tidak sejalan jika kominikasi 

terputus. Berdasarkan informasi oleh keluarga buruh migran mengatakan 

bahwa; 

“Terkadang hubungan kami tidak baik karena putusnya komunikasi 

antara kami sehingga terkadang curigaan dan tidak saling percaya 

terhadap pasangan dari faktor itulah yang membuat keharmonisan 

kami renggan.”
60

 

 

Berdasarkan wawancara diatas membuktikan bahwa terputusnya 

komunikasi pada pasangan sering terjadi pada keluarga yang ditinggalkan 

karena timbulnya  rasa ketidakpercayaan dan saling curigaan terhadap 

pasangan. Oleh sebab itu pentingnya komunikasi walapung hanya satu kali 

dalam seminggu sehingga agar kecurigaan terhadap hubungan jarak jauh 

mendapatkan keharmonisan dalam rumah. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait dengan perubahan gaya 

hidup keluarga buruh migran peneliti melihat beberapa perubahan yang terjadi 
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semenjak buruh migran meninggalkan keluarga dengan tujuan memperbaiki 

taraf kehidupan diantaranya perubahan sosial dimana kehidupan keluarga 

menggantungkan hasil dari hasil buruh migran yang sebelumnya mencari 

nafkah bersama-sama dalam pemenuhan kehidupan rumah tangga. Namun 

demikian, kiriman yang dihasilkan buruh migran mengubah keluarga tidak lagi 

bekerja ada yang diharapkan dari kiriman buruh migran yang tentunya dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

Selanjutnya dengan meningkatnya kehidupan rumah tangga ketaraf 

yang lebih baik membuat keluarga berprilaku konsumtif dimana keluarga 

menggunakan hasil kiriman dari buruh migran dengan cara membeli suatu 

barang-barang yang baru untuk mengubah penampilannya dan tidak 

mempertimbangkan kegunaan dan manfaat suatu barang iya lebih kepada 

pemuasan rasa percaya dirinya untuk bersaing dalam kehidupan yang serba 

canggih. 

Peneliti juga melihat adaya perubahan dalam pendidikan anak-anaknya 

dari hasil kerja keras yang dapat memenuhi fasilitas dan perlengkapan sekolah 

yang sebelumnya belum mampu membiayai anak sekolahnya dengan baik. 

Selain dari itu, perubahan yang dimiliki keluarga keluarga buruh migran 

berdampak kepada gaya hidup konsumtif bahkan sampai dengan keleluasaan 

keluarga untuk berjalan-jalan kesuatu tempat denagn tujuan hanya 

menghilangkan kesepiannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara, peneliti 

merangkum  atas perubahan dan dampak gaya hidup keluarga buruh migran di 

Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa yaitu sebagai berikut: 

1. Perubahan yang dialami setiap keluarga buruh migran sejak ditinggalkan 

dapat dibuktikan dengan perbaikan kondisi ekonomi dan sosial terhadap 

keluarga seperti kemajuan terhadap nilai kehidupan yang diperoleh dari 

hasil kerja keras buruh migran. Keberhasilan yang dicapai membuat 

keluarga buruh migran merasa berkecukupan bahkan mereka ada yang tidak 

lagi bekerja kerena merasa hasil yang diperoleh buruh migran mencukupi 

kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder baik dari segi pendidikan  yang 

sebelumnya tidak mampu membianyai anak sekolah mereka dan 

memfasiliatsinya seperti kebutuhan dan perlengkapan sekolah. 

2. Perubahan gaya hidup keluarga buruh migran di desa Sendana kecamatan 

Mambi kabupaten Mamasa telah membawa dampak yang signifikan. 

Perubahan ini mencakup peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, 

peningkatan akses terhadap pendidikan serta perubahan pola konsumsi dan 

gaya hidup secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari 

meningkatnya kehidupan keluarga buruh migran yaitu lebih cenderung 

hidup konsumtif serta uang yang dikirimkan digunakan membeli barang 

yang tidak sesuai dengan apa yang betul menjadi kebutuhan bahkan  

mengubah aktivitas harian keluarga buruh seperti jalan-jalan kesuatu tempat 

yang tidak terlalu bermanfaat dan putusnya komunikasi menimbulkan rasa 

ketidakpercayaan dan saling curiga terhadap pasangan. 
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B. Implikasi penelitian 

1. Perubahan gaya hidup keluarga buruh migran di Desa Sendana Kecamatan 

Mambi Kabupaten Mamasa dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang dampak migrasi terhadap keluarga buruh migran dan 

perubahan gaya hidup mereka. Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi 

pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk merancang kebijakan dan 

program perlindungan sosial yang lebih efektif bagi keluarga buruh migran. 

2. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat setempat 

untuk lebih memahami tantangan dan adaptasi yang dihadapi oleh keluarga 

buruh migran, sehingga dapat terlibat dalam upaya pemberdayaan dan 

pembantuannya untuk berhati-hati ketika kita melakukan sesuatu yang tidak 

bermanfaat, menghindari gaya hidup konsumtif sebaiknya belajar menabung 

sedikit demi sedikit untuk dimasa yang akan datang apalagi jika hal 

keperluan mendesak. 
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No Nama Umur Pekerjaan 

1 Nurparatisa 19 tahun Pelajar 

2 Risman 30 tahun Tambak 

3 Rusdi 32 tahun Tukan kayu 

4 Binna 47 tahun Ibu rumah tangga 

5 Irfan 36 tahun Tukan bagunan 

6 Bpk. Rauf 55 tahun Petani 

7 Atta 39 tahun Ibu Rumah tangga 

8 Tati 42 tahun Ibu rumah Tangga 

9 Salni 55 tahun Honorer 

10 Fitri 20 tahun Pelajar 

11 Nurhaida 46 tahun Ibu rumah tangga 

12 Muh. Saleh 41 tahun Petani 

13 Rustan 60 tahun Mekanik 

14 Hasjayanti 44 tahun Ibu rumah tangga 
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