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ABSTRAK 

 

Nama : M.ULFAN 

Nim : 30400119120 

Judul : Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap 

Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah 

            

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dengan adanya perkebuan kelapa sawit dan pengaruh keberadaan 

perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi lingkungan Masyarakat Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 

 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, Data primer diperoleh 

melalui teknik wawancara dan observasi, Data sekunder melalui data 

dokumentasi, Instrumen penelitian pedoman wawancara, Alat tulis menulis dan 

HP untuk merekam dan mengambil gambar. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat dengan adanya perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan para petani dalam aspek perokonomiannya, 

Banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi mulai dari tingkat pendidikan, 

Pendapatan dan juga perunahan menjadi bukti bahwa perkebunan kelapa sawit ini 

mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dan 2) Pengaruh perkebunan 

kelapa sawit terhadap kondisi lingkungan selain dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat juga memberikan dampak yang negatif seperti pencemaran 

lingkungan, Mudahnya terjadi banjir ketika hujan turun karena terjadi 

penumpukan sampah seperti ranting-ranting dan pelapah sawit yang berserakan 

dan rusaknya jalan dikarenakan mobil-mobil pengangkut buah sawit yang lalu 

lalang. 

 

Implikasi penelitian yaitu diharapkan kepada perusahaan-perusahaan 

pabrik kelapa sawit yang berada dikabupaten mamuju tengah untuk tetap 

mempertahankan kualitas harga kelapa sawit untuk masyarakat demi 

meningkatkatkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat yang ada di Desa 

Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah. Kemudian penelitian ini mengharapkan 

pemerintah setempat bekerja sama dengan masyarakat untuk menanggulangi 

dampak negatif yang terjadi demi kenyamanan bersama sekaligus juga 

mempertahankan sumber penghasilan utama bagi masyarakat yang berada di Desa 

Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi di Indonesia di dominan oleh aktivitas pertanian. 

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian merupakan hal yang sangat penting. 

Sektor ini menyediakan pangan bagi sebagian besar penduduk, memberikan 

lapangan kerja bagi hampir seluruh angkatan kerja yang ada, menghasilkan bahan 

mentah, bahan baku, dan menjadi sumber penerimaan devisa bagi negara. 

Masyarakat yang bekerja pada sektor ini pada umumnya memiliki produktivitas 

yang rendah. Pendapatan yang rendah berpengaruh pada kemampuan petani untuk 

memperbaiki modal untuk investasi dan konsumsi. Kondisi ini menyebabkan 

petani untuk mengembangkan pertanian yang ekstensif. Untuk melihat tingkat 

kesejahteraan petani secara utuh perlu juga dilihat sisi yang lain yaitu 

perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka baik untuk kebutuhan 

konsumsi maupun untuk produksi.
1
 

Pengembangan industri perkebunan didasarkan pada keunggulan 

komparatif dalam produksi berbagai bahan baku, termasuk komoditas 

perkebunan, yang dapat memberikan peluang besar bagi pertumbuhan agribisnis. 

Pendirian usaha perkebunan menandai peluang untuk pengembangan agribisnis. 

Kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di sekitar perkebunan tentu akan 

terpengaruh dengan berdirinya perusahaan perkebunan. Akibat yang terjadi karena 

                                                             
1
Rianse Usman, Membangun Agribisnis Terpadu dan Berkelanjutan: Menciptakan Ruang 

bagi Kesejahteraan Petani dan Masyarakat Pedesaan (Unhalu Press, kendari 2009),h 15 
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atau dampak yang ditimbulkan oleh perbaikan perkebunan, akan mendorong 

pandangan individu terhadap daya tahannya. Apakah mereka meningkatkan 

kualitas hidup lingkungan atau menyebabkan keresahan atau keluhan publik. 

Salah satu tanaman perkebunan yang menghasilkan minyak sawit mentah 

(CPO-crude palm oil) dan inti sawit (PKO) adalah minyak sawit yang merupakan 

sumber devisa negara nonmigas Indonesia. Pemerintah Indonesia terdorong untuk 

mendorong pengembangan areal perkebunan kelapa sawit dengan prospek 

komoditas kelapa sawit yang menjanjikan dalam perdagangan minyak nabati 

global. Dengan produksi 19,4 juta ton minyak sawit (CPO) pada tahun 2009, 

Indonesia terus menjadi produsen terbesar di dunia. Berdasarkan total produksi 

tersebut, diperkirakan pasar domestik mengkonsumsi sekitar 25% dari sekitar 4,8 

juta ton. Indonesia, produsen CPO terbesar dunia, terus mengembangkan pasar 

ekspor baru untuk meningkatkan produksinya. 

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa komoditas kelapa sawit 

sangat penting bagi perekonomian negara sebagai sumber devisa. Meningkatnya 

permintaan global terhadap produk ini mengindikasikan pergeseran pasar minyak 

nabati dunia dari sebelumnya dominasi minyak kedelai yang diproduksi di negara 

lain. dikembangkan menjadi kelapa sawit di negara-negara berkembang seperti 

Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Nigeria, dan Ghana (Eropa). Kenaikan harga 

minyak sawit mentah (CPO) yang tidak terduga juga membuat minyak sawit terus 

menjadi topik diskusi sebagai alternatif biofuel pengganti bahan bakar fosil. 

Pentingnya komoditas kelapa sawit (Eaines guineensis jacq) bagi perekonomian 

Indonesia ditunjukkan oleh data tersebut. 
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Kelapa sawit merupakan komoditi utama perkebunan di Indonesia. 

Peranan komoditas kelapa sawit cukup besar dalam 3 perekonomian Indonesia. 

Karena, yang pertama, minyak sawit merupakan bahan utama minyak goreng, 

sehingga pasokan yang berkelanjutan akan menjaga kestabilan harga minyak 

goreng. Hal ini sangat penting karena minyak goreng merupakan salah satu dari 

sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau 

oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, sebagai salah satu komoditas andalan 

ekspor non migas. Ketiga, dalam proses produksi maupun pengolahan juga 

mampu menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu di Indonesia, perusahaan perkebunan menjadi salah satu 

sektor utama dalam tatanan ekonomi. Perusahaan perkebunan dalam banyak kasus 

memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi. Sektor perkebunan 

ini bardampak sangat signifikan dalam arti positif maupun negatif. Dalam dampak 

positif yaitu sektor perkebunan ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan ekonomi 

dan pembangunan. Sedangkan dampak negatif dalam ranah sosial, lingkungan, 

politik dan budaya yang ditimbulkan sektor industri ini pun sangat luar biasa yaitu 

dari sisi sosial dan lingkungan pembukaan lahan kelapa sawit dilakukan dengan 

metode tebang habis (land clearing) yang menyebabkan rusaknya ekosistem 

hutan, tanah longsor, serta banjir. Sedangkan dari sisi politik dan budaya, 

timbulnya konflik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Misalnya konflik 

antara pekerja daerah dengan para pendatang atau konflik antara pemilik kebun 
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dengan pemerintah. Hal itu terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah untuk 

menyelamatkan kepentingan pelestarian hidup dan kepentingan penduduk lokal.
2
  

Perubahan yang terjadi akibat berdirinya perkebunan kelapa sawit akan 

menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Adapun dampak sosial yang terjadi 

adalah perubahan gaya hidup masyarakat yang dimaksudkan disini adalah 

bagaimana manusia dan masyarakat itu hidup, bekerja, bermain dan berinteraksi 

satu dengan yang lain, perubahan budaya yaitu sistem nilai, norma dan 

kepercayaan. Contohnya, keberadaan suatu aktifitas industri dan proyek, pola 

kerja penduduk jadi lebih kaku, sehinga tidak lagi memiliki kesempatan untuk 

turut dalam kegiatan-kegiatan kampung seperti yang biasa masyarakat lakukan 

sebelumnya. Pembanguan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda 

terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan 

peluang kerja. Aktivitas perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya mampu 

memberikan nilai tambah yang tinggi di sektor perekonomian, karena kelapa 

sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani jika dibandingkan 

dengan jenis tanaman perkebunan lainnya. Tanaman kelapa sawit juga merupakan 

tanaman yang cukup tangguh, karena tidak memerlukan perawatan yang intensif 

dan tahan terhadap hama dan penyakit. Selain itu permintaan dari tahun ke tahun 

untuk produk kelapa sawit terus mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak 

hanya untuk konsumsi dalam negeri tetapi juga luar negeri. Karena alasan tersebut 

maka kelapa sawit menjadi primadona dan dijadikan salah satu tumpuan ekonomi 

bagi masyarakat sekitar.  

                                                             
2 Arifin, Bustanul, Spektrum Pertanian Indonesia. (Erlangga. Jakarta 2001), h. 47. 
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Menjadi produsen CPO terbesar merupakan kebanggaan tersendiri, namun 

juga menghadirkan tantangan baru. karena hanya kelapa sawit yang mampu 

mengharumkan nama Indonesia mendunia dan mencapai prestasi kelas dunia saat 

itu. Kendala baru adalah adanya “tuntutan” di Indonesia agar perusahaan kelapa 

sawit dibangun dan dijalankan secara berkelanjutan (sustainable) agar mampu 

bertahan dan menjadi raja minyak dunia. Akan tetapi yang menjadi persoalan 

kemudian, ketika pemerintah dan masyarakat mengalihfungsikan hutan secara 

besar besaran menjadi areal perkebunan kelapa sawit itu akan menyebabkan 

hilanganya keseimbangan ekosistem lingkungan, keanekaragaman hayati, dan 

krisis ekologis yang akan berdampak bagi semua makhluk hidup. Sedangkan 

Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 60: 

                               

                                 

     

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami 

berfirman: “pukullah batu itu dengan tongkatmu”. Lalu memancarlah 

daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui 

tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang 

diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 

berbuat kerusakan”.
3
 

           Ada tiga poin penting dalam ayat di atas. Yaitu: 1) Ketika Allah menasihati 

Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya dan kemudian mengeluarkan air 

darinya, itu berarti kelimpahan yang normal di bumi adalah anugerah dari Allah 

                                                             
3
Kementrian Agama RI. Alquran dan terjemahannya, h.  9  
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swt. yang telah diwariskan kepada manusia agar dapat memanfaatkannya 

semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Air adalah mata air yang 

melimpah secara teratur yang merupakan bagian utama dalam pola kehidupan, 2) 

Ketika kemudian Allah mengeluarkan dua belas mata air, yang dirujuk dalam 

terjemahan Jalalayn, itu adalah jumlah dari dua belas klan Bani Israel. Dalam hal 

ini merupakan simbol faktor sosial yang merupakan salah satu faktor dalam 

semangat pembangunan berkelanjutan dalam menciptakan keseimbangan sosial 

agar tidak terjadi ketimpangan. Allah telah memberi suku-suku ini makanan yang 

adil sehingga mereka tidak saling berperang. 3) Ini adalah penegasan Allah swt, 

dan kekayaan alam harus digunakan oleh semua orang, bukan hanya segelintir 

orang, yang kemudian juga akan meru  gikan orang lain. kepada manusia, yang 

telah diberi anugerah kekayaan alam, untuk menjaga lingkungan dan menghindari 

perusakan planet ini.
4
  

          Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 mengatakan 

bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan 

kewenangan antara pemerinah dan pemerintah daerah, termasuk dibidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang 

semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan 

                                                             
4
Apriyanto Pratama, “Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial 

Ekonomi Masyarakat”,Skripsi (Medan:Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara, 2019), 

h. 14-15 
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lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku 

kepentingan.
5
 

Mamuju salah satu bagian di Wilayah Sulawesi Barat, Indonesia. Topoyo 

berfungsi sebagai ibu kota kabupaten, dan Distrik Karossa adalah salah satu 

kecamatannya. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah yang 

perekonomiannya terutama ditopang oleh industri kelapa sawit. Perkebunan 

merupakan motor penggerak perekonomian Mamuju Tengah yang sebagian besar 

bergantung pada pertanian. Akibatnya, komoditas kelapa sawit di wilayah tersebut 

mencakup sekitar 29.003 ha lahan pertanian di Mamuju Tengah. Mamuju Tengah 

terkenal dengan produksi kelapa sawit (CPO). yang memiliki banyak ruang. Ada 

kawasan perkebunan kelapa sawit di tengah-tengah masyarakat Desa Salubiro 

Kabupten Mamuju Tengah, tentu akan memiliki pengaruh yang cukup besar 

terhadap kehidupan sosial masyarakat yang berada di Desa Salubiro, baik berupa 

kondisi sosial ekonomi, lingkungan, kesejahteraan masyarakat. Perubahan-

perubahan yang terjadi akibat keberadaan perkebunan kelapa sawit tentu juga 

akan menimbulkan berbagai hal-hal yang positif maupun negatif. Berdasarkan 

uraian diatas peneliti tertarik membahas tentang “Dampak Keberadaan 

Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”. 

 

                                                             
5
Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah dampak perkebunan kelapa sawit 

terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kondisi lingkungan masyarakat 

Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 

2. Deskripsi Fokus 

    Secara garis besar berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini akan 

berupaya mengungkapkan bagaimana dampak pertanian kelapa sawit 

terhadap kehidupan masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan 

mendeskripsikan beberapa pengertian pada penelitian yaitu: 

a. Dampak yang dimaksud peneliti adalah segala sesuatu yang timbul 

akibat adanya perkebunan kelapa sawit yang berpengaruh dalam 

masyarakat dan meghasilkan perubahan yang positif maupun 

negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 

b. Perkebunan kelapa sawit yang dimaksud peneliti adalah tumbuhan 

atau perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, 

minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri 

dari dua spesies yaitu elaesis guineensis dan elaesis oleifera yang 

digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak 

kelapa sawit. 
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c. Kehidupan sosial masyarakat yang dimaksud peneliti disini adalah 

kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam 

waktu yang relatif lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, 

mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian 

besar kegiatan di dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini yaitu 

masyarakat Desa Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi 

Barat. 

C. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya 

perkebunan kelapa sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh Keberadaan perkebunan kelapa sawit terhadap 

kondisi lingkungan masyarakat di Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah? 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan 

mengidentifikasi pengetahuan atau hal-hal yang telah ada untuk mngetahui yang 

ada. Setelah mencermati beberapa penelitian, peneliti menemukan beberapa karya 

ilmiah yang membahas tentang dampak industri perkebunan kelapa sawit dan 

lingkungan. 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli Abdina (2019) mengenai 

Kajian Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Sosial dan Moneter 

Kelompok Masyarakat di Daerah Asahan dalam hal perbaikan perkebunan 

kelapa sawit yang wajar adalah perbaikan yang secara nyata 

mempengaruhi aspek sosial, keuangan dan sosial daerah sekitar 

perkebunan, secara teritorial dan secara luas. Analisis uji kontribusi usaha 

tani sebelum dan sesudah pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat 

digunakan untuk melakukan analisis perbandingan dampak pengembangan 

perkebunan kelapa sawit. Analisis uji kontribusi usaha tani sebelum dan 

sesudah pengembangan perkebunan kelapa sawit menghasilkan hasil 

sebagai berikut: Sebelum perkebunan kelapa sawit didirikan, kelapa sawit 

mewakili 38% dari total pendapatan rumah tangga petani (karet, beras, 

ternak) dibandingkan dengan 62% pendapatan total rumah tangga petani 

setelah didirikan. Menurut temuan penelitian ini, perkebunan kelapa sawit 

besar menyumbang 50-75% dari total pendapatan keluarga petani, 

memenuhi kriteria kontribusi 50-75% (besar).
6 

 Adapun persamaan penelitian ini, dapat dilihat dari proses 

penelitiannya yaitu sama-sama membahas dampak perokonomian dari 

perkebunan kelapa sawit. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu 

hanya memfokuskan terhadap pendapatan masyarakat yang berada di areal 

perkebunan tersebut. 

                                                             
6
Muhammad Fadly Abdina,”Analisis Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Sosial 

dan  Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Asahan”. Journal of Education, Humaniora and Social 

sciences, Vol 2, No. 2 (2019), h. 292  
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2. Penelitian Salma (2016) mengenai Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit 

Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi 

Islam Jenis penelitian lapangan deskriptif kualitatif ini dilakukan di Desa 

Karossa, Kecamatan Karossa, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Petani 

kelapa sawit, pengusaha, pedagang, masyarakat umum, dan pemerintah desa 

menjadi sumber data penelitian ini. Data primer dan sekunder dikumpulkan 

untuk penelitian ini. Informasi penting ini diperoleh dengan cara bertemu 

atau berbicara dengan narasumber, khususnya petani kelapa sawit dan 

produsen non-kelapa sawit. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari 

kantor Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap perekonomian Desa Karossa. Berikut indikasi 

fungsinya: Adanya peningkatan jumlah orang yang melaksanakan umrah 

dan haji, adanya niat untuk bekerja, seperti kerja keras, kerja cerdas, dan 

kerja ikhlas, adanya peningkatan jumlah orang yang melaksanakan Umrah, 

jumlah jemaah haji meningkat, dan kehidupan pendidikan anak meningkat.
7 

 Adapun persamaan dari penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan 

jenis penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan yang berbentuk 

deskriptif, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh salma 

dengan peneliti yaitu berbeda waktu dan focus penelitian. 

3. Penelitian Yasni Dwi Malisawati (2017) tentang Dampak Keberadaan 

Indusri Kelapa Sawit terhadap Tata Lingkungan permukiman di Desa 
                                                             

7
Salma, “Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi 

Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Karossa Kabupaten Mamuju Tengah”. 

Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 7  
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Kumasari Kabupaten Mamuju Utara dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

dan infrastruktur Desa Kumasari, termasuk berdirinya industri kelapa sawit, 

sangat terpengaruh oleh keberadaan industri tersebut, antara lain jalan 

berdebu dan berlubang akibat kendaraan berat yang mengangkut buah 

kelapa sawit dari perkebunan ke lokasi industri. Terbukti dengan sampah 

yang dibuang ke sungai yang menyebabkan aliran meluap dan menyebabkan 

banjir yang melanda beberapa titik rumah warga saat musim hujan tiba, 

kondisi drainase dan sampah juga membuat kondisi desa semakin parah. 

Selain berdampak negatif, masyarakat sekitar juga merasakan manfaat dari 

peningkatan sarana air bersih dan MCK yang layak di rumah warga.
8 

 Adapun persamaan penelitian ini, sama-sama mengankat judul 

dampak pertanian kelapa sawit, sedangkan perbedaan dari penelitian ini 

yaitu berbeda tempat lokasi dan objek penelitiannya berbeda. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arya Hadi Dermawan dkk, Studi ini 

dilakukan di sejumlah desa yang terletak di tiga wilayah berbeda: Provinsi 

Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sebagai sampel untuk 

setiap desa penelitian, dipilih beberapa responden secara acak sederhana. 

Menurut temuan, petani kelapa sawit skala kecil di tiga lokasi kajian tidak 

siap melakukan sertifikasi ISPO berdasarkan parameter legalitas lahan, 

legalitas benih, dan pengetahuan petani tentang pengelolaan lingkungan. 

Analisis kesenjangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harapan dan 

kenyataan berbeda secara signifikan untuk aspek terkait parameter ISPO. 
                                                             

8
Yasni Dwi Malisawati, “Dampak Keberadaan Industri Kelapa Sawit terhadap Tata 

Lingkungan Permukiman di Desa Kumasari Kabupaten Mamuju Tengah”. Skripsi, (Fakultas Sains 

dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 16 



13 
 

 
 

Ada dua jenis struktur mata pencaharian rumah tangga swadaya: yang 

didominasi oleh kelapa sawit dan struktur mata pencaharian yang beragam 

(sawit bukan sumber pendapatan utama). Karena berpotensi membebani 

sumber pendapatan non-sawit, sertifikasi ISPO berisiko bagi rumah tangga 

dengan struktur pendapatan beragam. Akibatnya, ancaman perluasan 

perkebunan kelapa sawit terhadap sumber daya alam dan lingkungan akan 

terus menjadi kendala yang signifikan..
9 

  Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pertanian 

kelapa sawit, dan perbedaannya yaitu penelitian ini dilakukan dibeberapa 

lokasi yang berbeda dan menggunakan Teknik penentuan informan secara 

random sampling. 

5. Penelitian yang dilakukan Rosita Efriani, tentang dampak lingkungan 

adanya perkebunan kelapa sawit pt Golden Blossom Sumatra di Desa 

Tanjung Kurung Kabupaten Pali, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

dampak lingkungan yang timbul adanya perkebunan kelapa sawit dari pt 

Golden Blossam Sumatra memberikan dampak positif dengan membuka 

lapangan pekerjaan dan meningkatkan perokonomian masyarakat sekitar 

selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif seperti 

adanya penurunan kualitas udara.
10

  

                                                             
9
Arya Hadi Dharmawan, dkk, “Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam 

Implementasi ISPO:Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan”, Jurnal Ilmu 

Lingkungan, Vol 17, No 2 (2019), h. 304 
10

Rosita Efriani,”Dampak Lingkungan Adanya Perkebunan Kelapa Sawit Pt Golden 

Blossom Sumatra di Desa Tanjung Kurung Kabupaten Pali”. Skripsi, (Fakultas 

Hukum:Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), h. 6 
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 Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengankat 

permasalahan yang terjadi akibat adanya perkebunan kelapa sawit, 

sedangkan perbedaanya yaitu penelitian yang dilakukan Rosita Efriani lebih 

berfokus kepada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian 

kelapa sawit. 

  Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya 

terdapat beberapa perbedaan dari judul yang akan diteliti terletak pada tempat dan 

fokus penelitian. Peneliti membahas Dampak Pertanian Kelapa Sawit Terhadap 

Kehidupan Masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya Perkebunan Kelapa 

Sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 

b. Pengaruh Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap lingkungan 

sosial pada Masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten 

Mamuju Tengah. 
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2. Manfaat penelitian 

  Penelitian ini membantu dan memperluas ilmu pengetahuan secara teoritis 

terkhusus di bidang Sosiologi Agama dan relevan dengan ilmu pengetahuan 

lainnya. Manfaat penelitian ini akan di bagi menjadi dua, di antaranya: 

a. Secara Teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan demi terbuktinya wawasan dan pengetahuan berfikir dalam 

kajian mengenai Dampak Sebuah Pertanian Kelapa Sawit terhadap kehidupan 

masyarakat. 

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

pengetahuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait 

Dampak Perkebunan Kelapa Sawit. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Dampak 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dampak sebagai benturan 

atau pengaruh yang menimbulkan akibat positif dan negatif. Kekuatan yang 

berasal dari seseorang atau sesuatu yang mempengaruhi karakter, keyakinan, atau 

tindakan seseorang disebut pengaruh. Situasi pengaruh adalah situasi di mana apa 

yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi memiliki hubungan kausal atau 

timbal balik. 

Definisi sederhana dari dampak adalah pengaruh atau akibat. Dalam setiap 

pilihan yang diambil oleh orang yang tak tertandingi biasanya memiliki efek 

tersendiri, baik konsekuensi positif maupun negatif. Dampak juga bisa menjadi 

proses yang mengikuti implementasi pengendalian internal. Seorang pemimpin 

yang dapat dipercaya harus mampu mengantisipasi bagaimana suatu keputusan 

akan terpengaruh.  

 Penjabaran diatas membagi dampak kedalam dua pengertian yaitu: 

a. Dampak Positif 

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi 

atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau 

mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata 

dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah 

suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang 

menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimism dari pada pesimisme. 
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Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-

usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan 

fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif 

mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan 

dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, 

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan 

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. 

b. Dampak negatif 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh 

kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk 

membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, 

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan 

beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk 

yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan 

pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka 

mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat 

tertentu. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dampak negatif 

mengacu pada keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau 

menciptakan kesan pada orang lain dengan harapan bahwa mereka akan 

mendukung atau mengikuti keinginan negatif seseorang dan menimbulkan hasil 

tertentu.  
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B. Pertanian 

Pertanian tidak lain adalah “bercocok tanam” dalam arti sehari-hari. Arti 

pertanian yang lebih luas daripada pengertian sehari-hari adalah bahwa pertanian 

meliputi bidang bercocok tanam perkebunan, kehutanan, pengolahan hasil bumi 

dan pemasaran hasil bumi.
11

 Cara mengolah alam untuk menghasilkan makanan 

bagi manusia dikenal dengan sistem pertanian. Dua jenis pertanian utama adalah: 

Pertanian tanaman dikenal sebagai peternakan ayam, dan pemeliharaan ternak 

dikenal sebagai pemeliharaan ternak. Dari yang paling sederhana, mempekerjakan 

buruh dan alat-alat tradisional, hingga yang paling kompleks, menggunakan mesin 

berteknologi tinggi dan pupuk kimia serta pestisida, praktik pertanian berkembang 

di seluruh dunia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 yang mengatur sistem 

penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia lahir pada masa reformasi ini. Perhimpunan Ahli Penyuluh Pertanian 

Indonesia (PERHIPTANI) memimpikan undang-undang ini 20 tahun lalu, dan 

sekarang menjadi kenyataan. Jelaslah bahwa sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam pembangunan pertanian sejak sistem penyuluhan mulai 

ditata dan diberi arah yang jelas. Selain itu, pada masa reformasi ini, disahkan UU 

No. 13 Tahun 2009 untuk melindungi dan memberdayakan petani. Ini lebih 

menekankan pentingnya sumber daya manusia pertanian. 

  Tiba-tiba keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan tidak adanya dukungan realita dalam perbincangan 

para ahli di bidang pembesaran dan penguatan peternak telah melenyapkan 

                                                             
11 Edi Kusmiadi, Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian 
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organisasi pemekaran yang merupakan komponen fundamental dari kerangka 

pemekaran desa. Perhatian terhadap sumber daya manusia petani semakin lemah 

dan rapuh sejak peraturan ini dikeluarkan. Kehidupan pedesaan cenderung damai 

bagi petani. Peternak suka menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana 

meskipun mereka berjuang dengan kesulitan keuangan yang berarti secara moral. 

Kekecewaan panen adalah hal yang wajar bagi peternak. Petani pekerja dan buruh 

tani sekarang secara rutin dibayar dengan upah rendah. Sepanjang musim, petani 

diberi kompensasi dalam jumlah berapa pun mereka bekerja. Ketika musim 

kemarau berlangsung lebih lama dan menyebabkan kekeringan dan gagal panen, 

hampir tidak ada petani yang protes terhadap alam. Ketika harga pupuk melebihi 

daya belinya, petani hanya diam dan cenderung mengalah dan menerima keadaan. 

Karena penurunan dramatis harga tanaman utama, petani tampaknya tidak 

menyadari beban keuangan yang signifikan. 

Adapun beberapa konsep pertanian yaitu: 

a. Pertanian tradisional, yaitu sistem bercocok tanam dengan menggunakan 

lahan yang digunakan berpindah-pindah, mengandalkan alam, musim dan 

cuaca. Pertanian tradisional ini sebenarnya ramah lingkungan karena tidak 

menggunakan pestisida, pupuk kimia dengan penggunaan alat sederhana yang 

kadang memberikan hasil kurang maksimal. 

b. Pertanian organik, yaitu sistem manajemen produksi terpadu yang 

menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida, herbisida, zat pengatur 

tumbuh dan aditif pakan, hasil rekayasa genetik, menekan pencemaran udara, 
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tanah dan air. Disisi lain, pertanian organik meninkatkan kesehatan dan 

produktivitas di antara flora, fauna dan manusia. 

c. Pertanian Modern, adalah praktik pertanian yang menggunakan ilmu dan 

teknologi terkini untuk meninkatkan efisiensi, efektivitas proses dengan 

mengurangi input sumber daya alam seperti lahan, air dan energi. Pertanian 

modern juga melibatkan penggunaan berbagai mesin, rekayasa genetik, 

sistem informasi, dan lainnya.  

d. Pertanian berkelanjutan, yang mengacu pada pengelolaan sumber daya yang 

efektif oleh bisnis pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu 

berubah sambil menjaga atau meningkatkan kualitas lingkungan dan 

keberlanjutan sumber daya alam. Istilah "pertanian berkelanjutan" mengacu 

pada praktik yang layak secara ekonomi, seperti mengonsumsi lebih sedikit 

energi, meninggalkan jejak ekologis minimal, mengonsumsi lebih sedikit 

barang kemasan, melakukan banyak pembelian lokal dengan rantai pasokan 

makanan pendek, mengonsumsi lebih sedikit makanan olahan, dan 

memperluas kebun komunitas. dan kebun rumah. dan seterusnya. 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor lingkungan dalam pertanian. Misalnya, kegiatan pertanian 

akan sulit dilakukan di lokasi di mana tanaman tidak dapat tumbuh secara 

maksimal karena kurangnya sumber daya air atau faktor pembatas lain yang 

sulit ditoleransi.  

Pertanian yang baik adalah bagaimana supaya bisa menyesuaikan dengan 

lingkungan disekitar pertanian tersebut, karena akibat dari pertanian yang tidak 
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memperhatikan lingkungan akan berdampak kepada masyarakat sekitar seperti 

sanitasi yang buruk, udara yang tercemar, bahan kimia yang tidak aman, dan 

racun adalah semua masalah. Namun, kesehatan kita terkait erat dengan 

lingkungan tempat kita tinggal mulai dari air yang kita minum hingga makanan 

yang kita makan dan kerusakan lingkungan juga berdampak negatif bagi 

kesehatan manusia. Perubahan iklim, polusi udara, dan kurangnya akses ke air 

bersih dan sanitasi menyebabkan 23% dari semua kematian di seluruh dunia dan 

36% kematian di antara anak-anak berusia 0 hingga 14 tahun. Risiko yang dapat 

diubah dalam lingkungan menjadi penyebab 13% kematian tahunan pada tahun 

2016, atau 24% dari seluruh kematian di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa 

kondisi lingkungan bertanggung jawab atas hampir satu dari setiap empat 

kematian di seluruh dunia. Sebagian besar kategori penyakit dan cedera 

dipengaruhi karena prevalensi kondisi lingkungan yang tidak sehat, agen 

penyakit, dan jalur paparan. Hasil penyakit yang paling umum adalah penyakit 

tidak menular seperti penyakit jantung iskemik, penyakit pernapasan kronis, dan 

kanker..
12

  

C. Kelapa Sawit 

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama 

Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit (CPO) dan 

minyak inti sawit (KPO) ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah 

satu penyumbang devisa negara yang terbesar di bandingkan dengan komoditas 

perkebunan lainnya. Hingga saat ini kelapa sawit telah di usahakan dalam bentuk 
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Fahrul Islam, dkk, Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan (Mamuju: Yayasan Kita 

Menulis, 2021), h. 7 
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perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak dan 

produk turunannya. 

Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk turunan yang 

kaya  manfaat sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai industri. Mulai dari 

industri makanan, farmasi, sampai industri kosmetik. Bahkan, limbahnya pun 

masih dapat di manfaatkan untuk industri mabel, oleokimia, hingga pakan ternak. 

Dengan demikian, kelapa sawit memiliki arti penting bagi perokonomian di 

Indonesia.
13

 Tanaman kelapa sawit termasuk ke dalam famili falmae, subkelas 

monocotyledonae. Beberapa varietas unggul kelapa sawit yang umumnya banyak 

di tanam diantaranya dura, dan tener. 

Adapun alat yang digunakan untuk memanen kelapa sawit yaitu: 

1. Dodos, di gunakan untuk memanen kelapa sawit yang berumur 4-7 tahun 

atau sekitar 1-4 meter 

2. Egrek, digunakan untuk memanen sawit yang berumur 8-25 tahun 

maksimal dan sekitar 5-20 meter 

3. Argo atau motor taksi yang sudah didesain sebagai alat untuk mengankut 

kelapa sawit yang sudah di panen untuk dikumpulkan disuatu tempat yang 

bisa dijangkau oleh mobil umtuk memuat kelapa sawit yang sudah dipanen 

tersebut, kemudian dibawa ke pabrik untuk diolah. 

  jadwal untuk memanen kelapa sawit, itu tergantung dari umur 

kelapa sawit tersebut jika umur kelapa sawit 3-7 tahun biasanya di 

lakukan pemanengan sekitar 8-10 hari sekali panen. Jika kelapa sawit 
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Yan Fausi, Kelapa Sawit (Jakarta: Penebar Surabaya, 2012), h. 3 
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tersebut berumur sekitar 8-25 tahun akan dilakukan pemanengan 15 hari 

atau 2 kali sebulan. 

D.  Masyarakat 

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu 

atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “society” artinya 

adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata 

latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa arab 

syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Dengan kata lain pengertian 

masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun 

perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang 

terpecah secara ekonomi menurut (Karl Marx). Menurut Emile  Durkheim bahwa 

masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai 

sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk yang cukup lama, 

mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan 

suatu sistem hidup bersama.
14

  

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang 

Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. 

                                                             
14  Dony Prasetyo dan Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”,( jurnal 

Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial,  vol. 1, no. 1. 2020),  h. 164   
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b. Bergaul dalam waktu yang cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, 

timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan antar manusia. 

c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu 

kesatuan. 

d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembankan kebudayaan tersebut. 

Masyarakat dapat mempunyai arti luas dan arti sempit. Arti luas 

masyarakat adalah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dan 

tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya. Arti sempit, masyarakat 

adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya 

teroterial, bangsa dan lain sebagainya.
15

 

 Masyarakat menurut parah ahli sosiologi adalah sebagai berikut: 

1. Mac Iver dan Page, mendefinisikan masyarakat adalah suatu system dari 

kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara kelompok 

dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-

kebebasan manusia dimana jalinan hubungan sosial selalu berubah. 

2. Koentjaraningrat, mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri 

yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas 

waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. 

                                                             
15 Yulianty, Ilmu Sosial Budaya Dasar, C I; Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015, h. 75 
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3. Emiel Durkheim, masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif 

secara mandiri, Bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-

anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada 

beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah: 1. 

Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama 2. Bercampur untuk 

waktu yang cukup lama 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu 

kesatuan 4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Menurut 

Emile Durkheim keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus 

didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan 

kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial 

didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna 

bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang 

masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia 

memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama. Sistem 

kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota 

kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.  Mereka 

mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh 

kesamaan. 

4. Selo Soemardjang dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah 

tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan
16

. 
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Ari H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 518 
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 . Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat 

memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris 

disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia 

yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan 

budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan 

persatuan yang diikat oleh kesamaan. Manusia selalu memiliki rasa untuk hidup 

berkelompok akibat dari keadaan lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. 

Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal, kreativitas, 

perasaan serta daya tahannya untuk menghadapinya seperti dalam kondisi suhu 

udara dingin membutuhkan jaket yang dibuat di tukang jahit, dalam kondisi lapar 

seseorang pergi ke warung untuk mencari makan dan lain sebagainya. Para ilmuan 

di bidang sosial sepakat bahwa kehidupan manusia tidak statis tetapi akan selalu 

berubah (dinamis). Kondisi inilah yang disebut sebagai perubahan sosial.
17

 

 Durkhrim menjelaskan pembagian masyarakat dalam dua kesadaran 

kolektif, yaitu solidaritas dan organis. Durkheim menjelaskan bahwa solidaritas 

organis terbentuk berdasarkan pemahaman dan norma serta keyakinan atau 

kepercayaan Bersama. Sementara itu, Solidaritas mekanis terbentuk karena 

spesialisasi kerja. Solidaritas organis terdapat pada masyarakat primitive.
18

  

Bermasyarakat tentu memiliki sitem atau aturan-aturan yang mengenai suatu 

aktivitas masyarakat yang khusus atau biasa disebut pranata sosial, sedangkan 

lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas 

                                                             
17

 Bambang Tejakusumo, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber  Belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial”, vol. III. No. 1, 2014, h. 39   
18

Dewi Anggariani, dkk, “Solidaritas Masyarakat Nelayan di Pusat Pelelangan Ikan 

Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai”, Jurnal Macora: Prodi Sosiologi Agama, Vol 

1, No. 2 (2022), h. 15 
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itu. Masyarakat memiliki pranata sosial tertentu, dimana berisi aturan-aturan 

sosial tertentu yang mengatur semua aktivitas sosial setiap individu dalam 

kaitannya dengan fungsi dan peran setiap orang dalam jejaring kehidupan bersama 

yang bermartabat. Adapun norma sosial yang terdapat dalam masyarakat antara 

lain: 

1. Norma agama. Contoh, melaksanakan perintah-perintah tuhan,dan 

menjauhi larangan-larangn agama, berbuat baik sesama manusia sesuai 

dengan al Qur’an dan sunnah. 

2. Norma adat. Contoh, membaca barasanji ketika memasuki rumah baru 

seperti yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah. 

3. Norma kebiasaan. Contoh, mencuci tangan sebelum makan, membaca doa 

sebelum melakukan sesuatu dan jangan makan didepan pintu. 

4. Norma kesopanan. Contoh, tidak meludah disembarang tempat dan pada 

saat memberi atau menerima sesuatu harus memakai tangan kanan. 

5. Norma kesusilaan. Contoh, tidak melakukan perzinaan, tidak melakukan 

korupsi dan selalu menghormati yang lebih tua. 

6. Norma hukum. Contoh, mentaati rambu lalu lintas, membayar pajak, dan 

tidak melakukan kejahatan.
19

  

 Sebagai makhluk sosial seseorang atau masyarakat tentu membutuhkan   

orang lain, kita lihat saja ketika kita dilahirkan ke dunia ini kita dibantu oleh 

orang lain dan sampai kita mati nanti kita juga membutuhkan orang lain untuk 
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Gungsu Nurmansyah, dkk, Pengantar Antropologi (Bandar Lampung: Anugrah Utama 
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menguburkan jenazah kita. Salah satu budaya bangsa kita yang sering kita temui 

dalam sosial bermasyarakat yaitu gotong-royong dimana berkumpulnya suatu 

kelompok atau masyarakat untuk melakukan sebuah pekerjaan bersama tanpa 

mengharapkan sebuah imbalan. Seperti halnya membersihkan lapangan olahraga, 

merenovasi masjid, membersihkan jalan tani, dan lain sebagainya untuk 

digunakan bersama-sama sebagai bentuk kerja sama untuk menumbuhkan 

keharmonisan dalam sebuah masyarakat.  

Dalam mempertahankan nilai-nilai sosial dalam masyarakat tentu kita 

harus selalu menjaga diantaranya: 

a. Nilai silatuhrahmi, tentu nilai satu ini harus selalu kita jaga sebagai 

makhluk sosial. 

b. Gotong-royong dan kerjasama merupakan salah satu bentuk nilai yang 

dianggap penting bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat 

mamuju tengah. 

c. Kebersamaan dan keakraban dalam kegiatan kenduri dan memperingati 

hari-hari besar yang merupakan ikatan yang terbentuk karena rasa 

kekeluargaan atau persaudaraan, lebih besar dari sekedar  bekerja sama 

atau hubungan biasa. 

d. Kepedulian sosial yaitu sebagai perasaan yang menunjukkan sebuah 

hubungan dimana kita mempersoalkan kehadiran orang lain. 
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e. dan tegur sapa dimana keramahan sebagai suatu nilai yang di junjung 

tinggi masyarakat Indonesia  sebagai Negara yang dikenal ramah.
20 

Ketika seluruh nilai-nilai diatas mampu dipertahankan dan di 

implementasikan dalam kehiduan masyarakat didesa maupun dikota maka akan 

timbul sebuah keharmonisan dan kerukunan sekaligus kebahagian bahkan rasa 

aman dalam bermasyarakat. Tentu hal ini yang di inginkan oleh setiap individu 

maupun kelompok, Karena nilai-nilai sosial inilah yang akan mengurangi resiko 

terjadinya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Kita sebagai individu harus 

pandai-pandai menjaga prilaku, tutur kata, tindakan dan lain sebagainya kepada 

orang yang berada dilingkungan kita agar orang yang berinteraksi dengan kita 

merasa aman dan merasa dihargai. Tetapi tidak bisa dipunkiri masyarakat 

memiliki sifat berubah ubah, dimana manusia selama hidupnya pasti mengalami 

perubahan-perubahan. Gillin dan Gillin menyikapi perubahan adalah suatu variasi 

dari cara-cara hidup yang diterima, yang disebabkan oleh perubahan-perubahan 

kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun 

karena adanya difusi-difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat tersebut.
21

 

E. Teori Perubahan Sosial oleh Emile Durkheim    

Durkheim berpendapat bahwa perubahan sosial dapat terjadi sebagai hasil 

faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat 
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dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi 

masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas oraganistik. Masyarakat organik 

ini sudah maju dimana setiap orang bekerja sesuai dengan keahliannya dan saling 

bergantung satu sama lain, adanya norma hukum yang telah disepakati, 

terbentuknya ikatan-ikatan atas dasar profesi atau pekerjaan, hubungan antara 

manusia berdasarkan kepentingan. Perubahan sosial adalah proses alamiah dan 

bersifat pasti seperti yang dikatakan oleh heraklitus bahwa tidak ada yang pasti 

kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sosial adalah sesuatu yang niscaya yang 

selalu dihadapi oleh manusia dalam sejarah kehidupannya.
22

   

Menurut Durkheim, masyarakat dapat mengikuti perubahan sosial yang 

terjadi dalam kehidupan tetapi perlu melihat apakah dengan perubahan sosial 

tersebut, tidak melanggar moralitas dari masyarakat itu. Sebab bagi Durkheim 

moralitas selalu terhubung dengan masyarakat, moralitas menjadi munkin 

dikarenakan oleh masyarakat. Otoritas daya moral inilah yang merupakan salah 

satu aspek dari pengaruh moral yang ditanamkan masyarakat kepada setiap 

anggotanya.
23

 Jadi baginya manusia hanya menjadi makhluk bermoral karena ia 

hidup di masyarakat tetapi dampak dari perubahan sosial diakuinya terkadang 

telah mengendurkan nilai-nilai dalam tradisi, karena itu menurut Durkheim 

masyarakat modern diakui tidak pasti secara moral. 

Secara umum, yang menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan pada 

masyarakat adalah adanya sesuatu yang dianggap tidak memuaskan lagi bagi 

                                                             
22 Jelamu Ardu Marius, “Perubahan Sosial”, jurnal penyuluhan, no, 2 (2006): h. 127-131. 
23 Emile Durkhrim, The Devision of Labor In Society, terj. W. D. Halls (New York: Free 

Press, 2014), h.57 
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masyarakat. Adanya faktor baru yang dianggap lebih baik oleh masyarakat 

munkin saja menjadi sebab sehingga faktor lama diganti dan ditinggalkan oleh 

masyarakat beralih ke faktor baru yang sudah dianggap lebih memuaskan.
24

 

Sedangkan menurut Selo Soemardjan, bahwa perubahan manusia disebabkan oleh 

adanya social determinism. Maksudnya adalah unsur-unsur yang terdapat pada 

masyarakat menjadi pendorong para anggota masyarakat untuk menyesuaikan 

sikap, cara berfikir, dan perilakunya pada lingkungan.
25

  

Penelitian yang berjudul Dampak Pertanian Kelapa Sawit terhadap 

kehidupan Masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah menggunakan teori Emile Durkheim untuk dapat menelaah bagaimana 

perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan 

perubahan mata pencaharian, perubahan tingkat pendapatan, perubahan-

perubahan terkait lingkungan geografis dan peralihan tanaman pertanian. Adanya 

kesadaran baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri terkait 

pembangunan areal kelapa sawit yang berskala besar akan menimbulkan dampak 

positif maupun negatif yang bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat atau 

justru sebaliknya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Seperti halnya di 

Kabupaten Mamuju Tengah tanaman kelapa sawit seakan menjadi primadona bagi 

masyarakat dikarenakan tanaman kelapa sawit ini menjadi komoditas unggulan di 

Indonesia dan juga harga yang ditawarkan kepada masyarakat cukup tinggi 

sehingga tingkat pendapatan masyarakat semakin meningkat dan hidup 

                                                             
24 Wahyuni, Sosiologi Bugis Makassar, (Makassar: PKBM Rumaah Buku Cara Baca, 
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Sosiologi Agama, Vol 3, No. 2 (2018), h. 25 
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masyarakat semakin sejahtera, sehingga masyarakat semakin tergiur untuk 

memperluas lahan pertanian kelapa sawit mereka dimana lahan yang dulunya 

ditanami seperti jagung, padi, pisang, dan lain sebagainya sekarang semuanya 

diganti dengan tanaman kelapa sawit. Bahkan gunung-gunung yang dulunya 

ditumbuhi pohon-pohon besar yang menyerap air ketika hujan serta aneka ragam 

hewan yang hidup disana kini sudah tidak terlihat lagi, pohon-pohon semua sudah 

ditebang hutan yang dulunya lebat kini tidak ada yang tesisa. Terlihat sekarang 

hanya pohon kelapa sawit yang berjejer rapi nan panjang. Ketika hujan turun 

cukup lama maka sering sekali terjadi banjir padahal jauh sebelum tanaman 

kelapa sawit ini hadir ditengah-tengah masyarakat ketika hujan turun satu sampai 

dua hari maka sangat kecil kemunkinan terjadi yang namanya banjir. Inilah yang 

harusnya menjadi pertimbangan pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga 

keasrian lingkungan ketika mereka melakukan pembangunan di sektor pertanian 

kelapa sawit, sehingga disamping tingkat perokonomian masyarakat membaik, 

keamanan serta kenyamanan juga terjamin.  

Beberapa teori yang saya analisis teori Perubahan Sosial dari Emile 

Durkheim inilah yang relevan dengan penelitian ini dimana Durkheim 

berpendapat bahwa yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi sosial 

tradisional yang diikat oleh solidaritas organistik, dimana penyebab terjadinya 

suatu perubahan pada masyarakat adalah adanya sesuatu yang dianggap tidak 

memuaskan lagi bagi masyarakat. Sama halnya dengan penelitian ini dimana 

masyarakat Desa Salubiro yang mengalami perubahan-perubahan dalam 

kehidupan sehari-hari mereka baik dari kondisi lingkungan maupun dari segi 
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ekonominya, akibat dari dampak pertanian kelapa sawit yang terdapat di 

Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti terjun langsung kelapangan untuk 

mengambil data tentang dampak keberadaan perkebunan kelapa sawit 

terhadap sosial ekonomi dan pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap 

lingkungan sosial masyarakat. Jenis penelitian lapangan ini digunakan oleh 

peneliti agar bisa berinteraksi secara langsung dengan beberapa informan 

serta mengajukan beberapa pertanyaan terhadap informan yang dianggap 

penting dan mendeskripsikan yang terjadi dilapangan.
26

 

b. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut 

karena daerah tersebut terdapat kelapa sawit. 

B. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan  sosiologi, 

peneliti untuk berintraksi dengan para informan untuk mendapatkan informasi di 

lapangan. Pendekatan sosiologi ialah suatu ilmu yang menggambarkan tentang 
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keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur serta lapisan sosial dalam 

masyarakat.
27

 

C. Sumber Data 

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dua sumber data 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

informan dengan melalui observasi dan wawancara. Peneliti mendatangi 

dan melakukan wawancra face to face untuk mendapatkan hasil atau data 

yang valid dari informan secara langsung agar menggambarkan hasil 

penelitian lebih mudah.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan melalui kajian 

literatur berupa jurnal, buku dan penelusuran situs internet serta data dari 

pemerintah yang terkait. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang akan memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui 
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bagaimana Dampak Pertanian Kelapa Sawit terhadap Kehidupan Masyarakat 

Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.  

Adapun Informan dalam penelitian ini yakni: 

1. Masyarakat Petani Kelapa Sawit sejumlah 6 orang 

2. Kepala Desa Salubiro 

3. Istri para Petani kelapa Sawit sejumlah 3 orang 

4. Pemuda Desa Salubiro yang bekerja di areal pertanian kelapa sawit 

sejumlah 2 orang 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, awancara, dokumen, dan 

informan. Teknik penelitian ini dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan peneliti, tanpa tujuan untuk menguranginya.
28

 

Adapun tiga metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati langsung terhadap informan. Penulis melakukan pengamatan 

langsung di lapangan serta berinteraksi secara langsung terhadap 

informan untuk memperoleh data yang akurat. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah metode komunikasi terus menerus antara 

audiens dan informan. Komunikasi dilakukan dalam bentuk tanya jawab 

dalam percakapan dua arah, sehingga gerak dan tanggapan mimik adalah 

satu-satunya bentuk media yang menyampaikan kata-kata secara lisan. 

Wawancara tidak hanya menankap ide atau pemikiran, tetapi juga dapat 

menankap perasaan yang dimiliki oleh responden yang bermuatan 

emosional. 

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memberikan 

beberapa pertanyaan mengenai dampak pertanian kelapa sawit terhadap 

kehidupan masyarakat yang ada disana. Wawancara ini dilakukan untuk 

melenkapi data yang diperoleh melalui observasi.
29

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk 

gambar ataupun karya-karya yang sesuai dengan objek penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

Intantional sampling ditentukan informan. Menunjukkan pengambilan sampel 

simtomatik atau pemilihan informan. Sampel dipilih karena karena diyakini 

sebagai informan tentang topik tersebut. petani kelapa sawit, pemerintah daerah, 

istri para petani kelapa sawit dan pemuda yang bekerja di areal pertanian kelapa 

sawit. 
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Intinya, pengumpulan data adalah kegiatan operasioal, dan sebagai 

hasilnya, ia berperilaku sesuai dengan tujuan penelitian. Deskripsi suatu peristiwa 

atau tindakan lain diwakili oleh data, yang merupakan bagian dari informan yang 

telah ditinjaudan dikumpulkan secara sadar, untuk mendapatkan data yang dapat 

diandalkan untuk penyelidikan ini, penulis membutuhkan sejumlah peralatan. 

Sumber daya yang digunakan adalah: 

1. Peneliti sebagai narasumber utama 

2. Pedoman wawancara 

3. Alat tulis: buku catatan, pulpen, atau pensil yang digunakan mencatat 

informasi yang diperoleh melalui wawancara. 

4. Kamera atau perekam suara untuk menankap gambar dan merekam suara 

pelapor di lokasi penelitian. 

G. Teknik pengolahan data dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data data yang dilakukan penelitian 

adalah metode kualitatif deskriptif. Pengolahan dan analisis data diperoleh 

melalui   observasi, wawancara, dokumentasi dan informan. Selanjutnya 

dilakukan analisis data yang dilakukan secara tuntas dan kemudian merangkum 

serta memilih hal-hal yang dianggap penting yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti di lokasi penelitian. 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  
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1. Reduksi Data 

Menurut S. Nasution dalam bukunya Naturalistic Research 

Methods, reduksi ini meliputi merinkas, memilih elemen yang paling 

krusial, memusatkannya, dan mencari subjek polanya sehingga datanya 

lebih mudah dikelola. Menentukan masalah penelitian setelah 

mengumpulkan semua data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

2. Penyajian Data 

Menurut Miles dan Hubermen bahwa: penyajian data adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemunkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penariakn kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang 

diperoleh selama peroses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, 

sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. 

3. Penarikan kesimpulan 

Setelah penelitian selesai, ditemukan bahwa kesimpulan yang 

terbentuk dari data yang dikumpulkan dari temuan wawancara tidak 

benar. Kesimpulan ini masih agak spekulatif tetapi jika didukung oleh 

data lain, munkin bisa dianggap sebagai teori. Berdasarkan penjelasan 

diatas, langkah inferensi ini diawali dengan mencari pola, tema, 

hubungan, isu yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dilokasi 

penelitian. 
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HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Profil Kabupaten Mamuju Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Badan pusat statistik Mamuju Tengah 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa yang berwarna orange adalah 

Kecamatan Karossa yang merupakan lokasi penelitian saya, yang berwarna hijau 

merupakan Kecamatan Topoyo, yang berwarna ungu adalah Kecamatan 

Tobadak, yang berwarna merah adalah Kecamatan Budong-Budong dan yang 

berwarna kuning merupakan kecamatan Pangale. 
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Kabupaten Mamuju Tengah terletak di Provinsi Sulawesi Barat pada 

posisi 1° 0 47’ 82” – 2° 0 17’ 31 “Lintang Selatan dan 199° 24’ 08” Bujur Timur. 

Kabupaten Mamuju Tengah yang beribukota di Tobadak, berbatasan dengan 

Kabupaten Mamuju Utara di sebelah Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan di 

sebelah Timur, Kabupaten Mamuju di sebelah Selatan serta Selat Makassar di 

sebelah Barat. Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari 5 Kecamatan 

memiliki luas wilayah 3014,37 km2. Kecamatan Karossa adalah kecamatan 

terluas dengan luas 1093,54 km2 atau 36,28 persen dari seluruh wilayah 

Kabupaten Mamuju Tengah. Kecamatan Pangale dengan luas wilayah sebesar 

115.69 km2 atau 3,84 persen dari total luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, 

merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah.
30

 

Mamuju Tengah merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten 

Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 

di gedung DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru 

(DOB). Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju 

Tengah sudah dimulai sejak tahun 1963 denga nama Kabupaten Bupas 

(BudongBudong Pasangkayu) yang merupakan gabungan dari dua wilayah yakni 

wilayah Budong-Budong dan wilayah Pasangkayu. Namun dalam perjalanannya, 

wilayah Pasang Kayu sudah menjadi Kabupaten sendiri terlebih dahulu yakni 

Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga dengan demikian keinginan membentuk 

wilayah Budong-Budong menjadi kabupaten sendiri menjadi aspirasi masyarakat 

yang kuat dari masyarakat setempat. Luasnya Kabupaten Mamuju menjadikan 

                                                             
30
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pada 18 Juni 2023 Pukul 20.57 WIB  
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rentang kendali antar wilayah menjadi lebih panjang. Oleh karenanya 

pembentuka  

Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan memperpendek rentang kendali 

pelayanan terhadap masyarakat. Kabupaten Mamuju Tengah mempunyai potensi 

untuk berbagai jenis komoditi pertanian dan perkebunan. Hasil komoditi 

pertanian yang menjadi unggulan selain padi adalah buah jeruk, rambutan, 

durian, mangga, dan pisang. Sedangkan untuk perkebunan, komoditi unggulan 

adalah kelapa sawit, kakao (coklat) dan kelapa hybrid. Disamping itu juga 

terdapat jenis bahan tambang seperti tembaga, tanah liat dan pasir besi. Jumlah 

penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022, berjumlah 118.188 jiwa, 

dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun (2018-2022) sebesar 2,78 

persen. Dari 5 kecamatan, Kecamatan Topoyo merupakan jumlah penduduk 

terbesar, yaitu sekitar 29.271 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan 

Pangale sebesar 12.311 jiwa.
31

 

Tabel I.I Kecamatan dan jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju 

Tengah 

Nama Kecamatan Jumlah Penduduk 

Kecamatan Karossa 26.864 Jiwa 

Kecamatan Topoyo 29.271 Jiwa 

Kecamatan Tobadak 29.133 Jiwa 

Kecamatan Budong-Budong 27.609 Jiwa 

Kecamatan pangale 12.311 Jiwa 

Sumber Data: Profil Kabupaten Mamuju Tengah 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah diakses https://mamujukab.bps.go.id 
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Tabel diatas menunjukkan nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Mamuju Tengah. 

2. Gambaran Umum Kecamatan Karossa 

Kecamatan Karossa merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan 

Budong-Budong yang terbentuk pada tahun 1998 bersamaan dengan tiga 

kecamatan lainnya yang berasal dari kecamatan induk yaitu dari Kecamatan 35 

Budong-Budong. Pada tahun 2014 Kecamatan Karossa terdiri dari 13 desa, 67 

Dusun, dan 158 RT. Dalam perkembagannya Karossa berkembang menjadi 

kecamatan yang menjadi wilayah trasmigrasi, oleh karenanya karossa 

mempunyai ragam kebudayaan dan suku yang sangat majemuk di antaranya 

adalah suku mandar, bugis, kaili, jawa, bali dan suku toraja. Kecamatan Karossa 

merupakan daerah wilayah kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Mamuju 

Tengah, Secara Geografis Kecamatan Karossa terletak pada bagian Utara 

Kabupaten Mamuju Tengah dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 

1°47’82” - 2°04’05” Lintang Selatan dan 119°17’07” - 119°24’08” Bujur Timur, 

dengan batas wilayah: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dapurang Kabupaten 

Pasangkayu 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi 

Tengah 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Topoyo 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 



44 
 

 
 

Jumlah Penduduk Kecamatan Karossa secara keseluruhan berjumlah 

kurang lebih 29.070 jiwa yang terbagi kedalam beberapa Desa dan UPT yang ada 

dilingkup Kecamatan Karossa. Dimana mata pencaharian atau sumber 

pendapatan dari masyarakat adalah salah satu penungjang kelangsungan hidup 

dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang dalam istilah ekonomi sering 

dibagi menjadi beberapa bagian ditinjau dari kegunaan barang diantaranya 

kebutuhan primer, kebutuhan sekunder serta kebutuhan tersier. Kecamatan 

Karossa pada dasarnya hampir sama dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada 

di Kabupaten Mamuju Tengah yang dengan mata pencaharian masyarakat yang 

juga beragam. Secara keseluruhan mata pencaharian masyarakat Kecamatan 

Karossa dapat teridentivikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian seperti 

petani, pedagang, TNI, PNS, pertukangan dan lain sebagainya. Namun hal yang 

menguntungkan karena faktor letak topografi Kecamatan Karossa yang berada di 

tengah antara laut dan gunung dengan hamparan perkebunan yang luas baik 

daerah dataran maupun pegunungan sehingga sebagian besar profesi masyarakat 

yang berada di Karossa didominasi oleh pekerjaan petani khususnya petani 

kelapa sawit, jadi dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan masyarakat 

Kecamatan Karossa terbilang mudah untuk memperoleh akses dalam kebutuhan 

sehari-harinya. 

  Kecamatan Karossa memiliki luas wilayah ± 1.138,30Km2. Secara 

administrasi pemerintahan, Kecamatan Karossa terdiri dari 11 Desa dan 2 UPT 

(Unit Pemukiman Transmigrasi) dan Desa Salubiro sebagai lokasi penelitian. 

Berdasarkan orbitrasi, Desa yang letaknya terjauh dari ibukota Kecamatan 

Karossa (Karossa) adalah Desa Kambunong yaitu sejauh 35 Km, dan Desa 

terdekat dari ibukota Kecamatan adalah Desa Kadaila dan UPT Lara III yang 
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berbatasan langsung dengan ibukota Kecamatan Karossa. Berikut tabel wilayah 

administrasi dan luas wilayah Kecamatan Karossa.  

 

Tabel 1.2 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah 

Kecamatan Karossa 

     Nama Desa/UPT       Luas (Km2) PresentaseTerhadap        

Luas Kecamatan 

 Kambunong             171,69             15,08 

Tasokko              175,32             15,40 

Salubiro             120,29             10,57 

Lara             181,50             15,94 

Sukamaju             11,29             0,99 

Lembah Hopo              93,60             8,22 

UPT Lara III             3,23             0,28 

Karossa             280,44             26,64 

Kadaila             15,36             1,35 

Kayu Yalla             8,75             0,77 

UPT Mora IV             13,63             1,20 

Benggaulu             12,92             1,14 

Sangjango             50,27             4,4 

KECAMATAN 

KAROSSA 

           1.138,30           100,00 

           Sumber Data: Profil Kab. Mamuju Tengah 2023 

Tabel diatas menunjukkan luas wilayah Kecamatan Karossa beserta nama-nama 

Desa yang ada di Kecamatan Karossa. 

 

3. Sejarah Desa Salubiro 

a. Desa Salubiro merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dimana masyarakat desa Salubiro 

Sebelumnya tinggal di daerah pesisir tetapi seiring berjalannya waktu 
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kini masyarakat Salubiro transmigrasi kedaerah yang agak jauh dari 

pesisir pantai yaitu sekitar 3km.   

b. Letak Geografis Desa Salubiro 

Secara geografis Desa Salubiro merupakan kawasan yang potensial 

terbukti keberadaan kawasan perkebunan yang subur, Desa Salubiro 

berada di wilayah Kecamatan Karossa serta 46 Km dari ibu kota 

Kabupaten Mamuju Tengah. Secara administrasi wilayah, luas Desa 

Salubiro adalah 10.57 Km2 dan terletak pada ketinggian 0 – 500 meter 

dari permukaan laut dengan topografi bukan pantai tapi berbukit. 

1) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Lara, Lembah Hopo dan 

Desa Sukamaju. 

2) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Sanjango 

3) Sebelah Selatang:  Berbatasan dengan Desa Tasokko dan Desa 

Kambunong 

4) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Selat Makassar 

c. Kondisi Geografis 

Desa Salubiro adalah salah satu desa yang memiliki Iklim antara 

temperature 25-34 Derajat Celcius, Curah Hujan Sedang dan Lebat rata 

2000 milimeter/Tahun. Pada bulan Januari sampai maret ditandai 

sebagai musim kemarau dan bulan juni sampai oktober di tandai 

sebagai musim hujan. Sungai yang mengalir sepanjang di Desa 

Salubiro adalah Sungai Tasokko Melintasi 5 Dusun di wilayah Desa 

Salubiro yang bermuara di Dusun Salubiro. 
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 Masyarakat Desa Salubiro pada umumnya adalah petani. Sekitar 80% 

masyarakat berprofesi sebagai petani, dimana lahan yang dikelola merupakan 

lahan milik sendiri. Namun demikian, ada pula yang mengolah lahan milik orang 

lain dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Kondisi perekonomian 

masyarakat Desa Salubiro memang sangat bergantung pada hasil pertanian. 

Tanah yang subur membuat berbagai macam tanaman dapat tumbuh di daerah 

ini. Tanaman yang dibudidayakan seperti kacang panjang, tomat, lombok, dan 

berbagai macam jenis sayuran lainnya. Selain bertani, masyarakat juga bekerja 

sebagai buruh pada perusahaan-perusahaan, bahkan ada juga yang lebih memilih 

untuk mencari kerja di kota Mamuju, Palu, dan Makassar. Desa Salubiro juga 

mempunyai kawasan wisata seperti pantai dan puncak. Di hari-hari biasa 

pengunjung wisatanya masih kurang, tapi ketika hari libur seperti hari minggu 

terkadang pengunjung melonjak meningkat. Mata pencaharian utama masyarakat 

Desa Salubiro adalah bertani dimana lahan yang di kelola adalah lahan milik 

sendiri. Namun demikian, ada pula yang mengelola lahan milik orang lain 

dengan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan. Dengan adanya pertanian kelapa 

sawit di Desa Salubiro diharapkan mampu menambah penghasilan masyarakat 

sehingga masyarakat mampu mendapat penghasilan yang membuat ekonomi 

masyarakat Desa Salubiro meningkat. 

d. Sarana umum di Desa Salubiro  

1. Pendidikan  

Fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan di setiap daerah karena baik 

buruknya tingkat pendidikan merupakan tolak ukur dari keberhasilan 
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suatu bangsa. di Desa Salubiro terdapat 3 fasilitas pendidikan antara 

lain, SDN Negari Salubiro, SD Bendungan dan TK Pertiwi Salubiro. 

2. peribadatan  

Untuk mendukung aktivitas masyarakat di Desa Salubiro dibidang 

keagamaan maka diperlukan suatu fasilitas peribadatan. Penduduk 

Desa Salubiro menganut 1 agama yaitu Islam, dan terdapat 4 unit 

Mesjid. 

3. Kesehatan 

Kesehatan merupakan harta utama pada diri kita yang perlu kita jaga. 

Selain fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan merupakan fasilitas 

utama yang banyak dibutuhkan masyarakat karena kalau kesehatan 

kita kurang baik, maka segala aktivitas di kehidupan sehati-hari 

menjadi terhambat. di Desa Salubiro terdapat 2 fasilitas kesehatan 

berupa 1 puskesmas pembantu (pustu), dan satu jumlah posyandu. 

 Desa Salubiro terdiri dari lima dusun yaitu: Dusun Salubiro, Dusun 

Bendungan, Dusun Pangeran, Dusun Sukkeke, dan Dusun Buku. 

 Desa Salubiro terdiri dari lima Dusun meliputi: 

Tabel 1.3 Nama Dusun dan Kepala Dusun Salubiro 

                   Dusun            Nama Kepala Dusun 

Dusun Salubiro Bpk. Rahman 

Dusun Bendungan Bpk. Syamsul 

Dusun Pangeran Bpk. Adi 
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Dusun Sukkeke Bpk. Bukima 

Dusun Buku Bpk. Muhtar 

                 Sumber Data: Profil Desa Salubiro 2023 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nama-nama dusun yang ada di Desa 

Salubiro beserta dengan nama kepala dusunnya. 

 

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Desa Salubiro 

            Jenis Kelamin             Jumlah Penduduk 

Laki-Laki                           561 

Perempuan                           489 

                  Jumlah                          1050 

        Sumber Data: Hasil Wawancara Peneliti Tahun 2023 

Tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk yang ada di Desa Salubiro dan 

jumlah antara laki-laki dengan perempuan 

 

   Tabel 1.5 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Salubiro 

No           Jenis Pekerjaan                   Jumlah 

1.  Pedagang                        105  

2. Pertukangan                        52  

3. PNS                        13 

4. Petani                        880 

5. TNI                        0  

                    Jumlah                        1.050 

             Sumber Data: Kantor Desa Salubiro Tahun 2023 
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Tabel diatas menunjukkan jenis pekerjaan pada Masyarakat yang ada di Desa 

Salubiro dan jumlah Masyarakat yang bekerja sesuai dengan jenis pekerjaanya. 

 

B. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat dengan adanya Perkebunan 

Kelapa Sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah 

 

 Kegiatan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu kegiatan 

ekonomi yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar perkebunan. 

Pengembangan ekonomi pada masyarakat menjadi tolak ukur yang menunjukkan 

seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan perkebunan 

didaerah tersebut. Dampak ekonomi dari penelitian ini berupa kajian sederhana 

terhadap pentingnya peran perkebunan terhadap ekonomi suatu daerah. 

Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan manfaat sehingga 

dapat memperluas daya penyebaran pada masyarakat sekitar. Semakin 

berkembangnya perkebunan kelapa sawit semakin terasa dampaknya terhadap 

tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan. 

    Penelitian ini menunjukan bahwa dampak Perkebunan Kelapa Sawit 

terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Salubiro Kecamatan 

Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari Pendidikan, Pendapatan 

dan perumahan. 

1. Pendidikan 

     Pengaruh dari perkebunan kelapa sawit terhadap pendidikan masyarakat 

Desa Salubiro terbilang sudah sangat lumayan dimana pada tahun 2015-2023 

hampir 70% lulusan SMA/MA sederajat Kini sudah bisa merasakan dunia 
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perkuliahan dimana tahun sebelumnya hanya sampai di bangku SMA saja bahkan 

tidak sedikit hanya sampai di bangku SMP saja. 

 Berdasarkan Hasil Wawancara dapat diketahui pengaruh perkebunan 

Kelapa Sawit terhadap Pendidikan bagi masyarakat Desa Salubiro. Berikut hasil 

wawancara dengan Maljum AR selaku Kepala Desa Salubiro; 

“Saya pribadi sangat bersyukur sekali dimana hadirnya perkebunan 

sawit ini sangat merubah dunia pendidikan masayarakat kita sekarang, 

saya sendiri hanya lulusan Sekolah Dasar tapi Alhamdulillah sekarang 

ke empat anak saya sudah dua orang sarjana dan duanya lagi masih 

semester awal dan bukan cuman saya tetapi juga banyak bapak rumah 

tangga di Desa Salubiro ini yang menyekolahkan anaknya sampai 

perguruan tinggi, harapan saya kedepan semoga pertumbuhan ekonomi 

masyarakat desa salubiro ini semakin meningkat dengan perkebunan 

kelapa sawit”.
32

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh data bahwa perkebunan 

kelapa sawit ini sangat lumayan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat Desa 

Salubiro khusunya dalam bidang pendidikan dimana sebelumnya anak para 

petani di Desa Salubiro hanya sampai tingkat SMA sederajat bahkan ada yang 

hanya sampai SMP saja namun setelah adanya perkebunan kelapa sawit yang 

dimana hampir semua masyarakat Salubiro mempunyai kebun sawit kini bisa 

menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi bahkan sampai keperguruan 

tinggi luar Sulawesi. 

 Sehubungan dengan keterangan di atas didukung juga oleh pernyataan 

Bapak Amri selaku petani kelapa sawit mengatakan bahwa; 

“Punna yaku terus terang sejak diang inne po’ong sawi di Salubiro leba 

maroana perubahan kusa’ding sitentenne dikita sekarang mala’a 

mampassikola anakku bahkan mala kupasarjana anakku karna inne sawi 

                                                             
32

 Bapak Maljum AR (46 tahun), Kepala Desa Salubiro, wawancara, 2 mei 2023, Desa 

Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 
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bahkan dedua anakku sekarang makkulia sangin sawi nihara, apa tenna 

po’ong cokla lolo nihara u’demo anggana namassikola inne mai anakku 

apa umbapa waktu ampe dian bomo nipaneng, leba sekarang sukkurta 

inne kasi apa dian do sawi nihara use anak kale mala nipassikola gara-

gara sawi ki tomo inne ampe mala kasi nirenopasi sapota.”
33

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas Bapak Amri selaku petani kelapa 

sawit kurang lebih mengatakan bahwa “kalau saya pribadi terus terang sejak 

adanya pohon kelapa sawit di Salubiro banyak perubahan yang saya rasakan 

terkait perihal ekonomi keluarga saya, seperti yang kita lihat sekarang saya bisa 

menyekolahkan anak saya sampai sarjana semua hasil dari perkebunan kelapa 

sawit bahkan dua anak saya kuliah semua ditopang oleh hasil dari sawit ini, karna 

jika hasil dari pohon kakau yang mau kita harapkan seperti dulu sebelum adanya 

perkebunan sawit ini mungkin anak saya tidak bisa melanjutkan pendidikan 

sampai bangku perkuliahan karena membutuhkan waktu agak lama baru dipanen 

lagi, saya sangat bersyukur dengan adanya pohon kelapa sawit ini karena bukan 

hanya anak-anak yang bisa saya sekolahkan  bahkan karena hasil dari bertani 

sawit ini rumah saya bisa saya renovasi jadi lebih bagus lagi”. 

 Hasil wawancara dengan Sadaruddin selaku petani kelapa sawit; 

“Saya ini perantau dari Bulukumba memutuskan merantau ke Kecamatan 

Karossa ini dan bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit yang ada 

disini kurang lebih 8 tahun bekerja di perusahaan Alhamdulillah saya bisa 

beli kebun sendiri yang ada di Desa Salubiro ini dan memutuskan untuk 

tinggal di Desa ini bersama dengan istri dan ke tiga anak saya, kini kedua 

anak saya bisa saya kuliahkan dan satunya masih sekolah SD dan bisa 

membangun rumah sendiri dari hasil tanaman kelapa sawit ini”
34
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 Bapak Amri (41 tahun), Petani Kelapa Sawit, Wawancara, 4 mei 2023, Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 
34

 Sadaruddin (49 tahu), Petani Kelapa Sawit, Wawancara, 8 mei 2023, Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
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  Berdasarkan pernyataan diatas selaku petani kelapa sawit diperoleh data 

bahwa tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa 

Salubiro dimana pertumbuhan ekonomi masyarakat perlahan mulai meningkat 

dengan adanya perkebunan kelapa sawit dimana hampir masyarakat yang 

mempunyai kebun kelapa sawit semua bisa menyekolahkan anaknya sampai 

perguruan tinggi dari hasil tanaman kelapa sawit ini, itu artinya hadirnya 

perkebunan kelapa sawit di Desa Salubiro memberikan dampak yang baik 

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan 

bagi anak para petani kelapa sawit. 

2.  Pendapatan 

 Dalam hal pendapatan, perkebunan kelapa sawit memberikan dampak 

baik terhadap pendapatan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari penyerapan 

tenaga kerja yang dilakukan oleh perkebunan dan banyak masyarakat yang 

mempunyai kebun kakau beralih untuk menanam sawit dikarenakan harga sawit 

yang lebih baik dibanding kakau, Dimana pendapatan Masyarakat sebelum 

adanya perkebunan kelapa sawit yaitu berkisar 1.000.000-1.500.000 perbulan, 

Setelah adanya perkebunan kelapa sawit ini kini pendapatan Masyarakat 

meningkat mulai dari 3.000.000-5.000.000 perbulan nya. 

Hasil wawancara dengan Ibu Nurhajji selaku istri petani di Desa Salubiro; 

“Begini, bicara tentang ekonomiku sebelum menjadi petani sawit astaga 

nak susah sekalika kasian, dua kali ji seminggu makanka ikan sama anak-

anak. Penghasilan untuk makan ji saja. Tapi selama ada sawit bersyukur 

sekalika karena kurasakan sekali ini perubahan. Anak-anakku juga 3 

orang itu sekolah semua mi, ini pi satu karena masih kecil. Bersyukurka 
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ini karena penghasilan sawit bisa semua ji anak-anak sekolah kasian. Bisa 

maki juga membeli barang-barang mewah.”
35

 

  

 Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pertanian kelapa sawit di Desa 

Salubiro sangat membantu Pendapaatan terhadap perekonomian Ibu Nurhajji 

terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehari-hari. 

Yang dahulu pendapatnnya cukup untuk makan sehari-hari saja, sekarang sudah 

bisa membeli barang-barang mewah lainnya dan Anak-anaknya sudah bisa 

sekolah karena penghasilan sawit. 

 Begitu juga yang diungkapkan oleh saudara Randi selaku pemuda yang 

bekerja di perkebunan kelapa sawit di Desa Salubiro mengatakan bahwa; 

 “Yaku biasana anu kaleki kujama mampa manggaru sammen itupun 

dianpa mampiroa mampa ma’jama sapona todapa punne u’de tau dian 

mampiroa ya jao kale tau disapo dedian apa nijama, tapi semenjak inne 

dian nikua sawi ya Alhamdulillah dian tarrusdo nijama use sawina kale 

tobara barata tapi biasa tomo anunna todapa laen ya sukkur a kasi 

semenjak a ma’jama sawi mala’a mangalli hp mala’a tomo mangalli 

motor hasilku ma’jama sawi”
36

 

 

  Pernyataan saudara Randi diatas kurang lebih mengatakan bahwa “Saya 

biasanya hanya kerja sebagai buruh bangunan saja itupun jika ada yang 

memanggil saya untuk kerja rumahnya orang jika tidak ada yang memanggil saya 

ya saya hanya dirumah saja tidak ada yang saya kerja, tapi semenjak adanya 

perkebunan sawit ini Alhamdulillah saya bisa bekerja setiap hari, bukan hanya 

kelapa sawit orang tua saya saja yang saya kerja tapi juga kelapa sawit orang lain 

saya juga kerja dan semenjak saya bekerja di perkebunan sawit ini saya bisa beli 

handphone sendiri bahkan bisa beli motor sendiri”. 

                                                             
35

Ibu Nurhajji, (41 tahun), Istri Petani Kelapa Sawit, wawancara 4 mei 2023, Desa 

Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
36

 Randi, (23 tahun), Pemuda Petani Kelapa Sawit, wawancara 6 Mei 2023, Desa 

Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
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   Hasil wawancara diatas diperoleh data bahwa hadirnya perkebunan 

kelapa sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa sangat memberikan dampak 

yang baik terhadap segi ekonomi dalam hal pendapatan bagi masyarakat Desa 

Salubiro dimana sebelumnya pendapatan yang diperoleh masyarakat hanya bisa 

memenuhi kebutuhan makan sehari-hari akan tetapi setelah adanya perkebunan 

kelapa sawit ini kini masyarakat bisa membeli barang-barang yang cukup mewah 

bahkan anak-anak mudanya bisa membeli handphone bahkan motor dari hasil 

kerjanya sebagai  petani kelapa sawit.  

Pertanian kelapa sawit di Desa Salubiro memang telah memberikan 

pengaruh terhadap perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Desa 

Salubiro. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkan peluang yang dengan 

adanya pertanian kelapa sawit tersebut untuk menambah pemasukan mereka. 

Perubahan ekonomi juga dirasakan oleh Ibu Nurmia selaku informan petani 

sawit. 

 “Berubah drastis ini perekonomian keluarga nak, banyak sekali 

perubahannya. Memang ini sawit berperan penting sekali kasian. Ini saja 

nak tiap bulannya itu Alhamdulillah kasian bisa maki mengeluarkan zakat 

dari hasil pertanian, 2,5% kayaknya itu zakat pertanian tiap bulannya 

yang harus dikeluarkan. Sedangkan dulu jangankan zakat pertanian, untuk 

makan saja astaga kasian susah sekali”
37

 

 

Ibu Nurmia selain bersyukur karena peningkatan ekonominya meningkat tetapi 

beliau juga mengetahui bahwa zakat dalam hasil perkebunan itu sangatlah 

penting, beliau bersyukur karena tiap bulan mampu mengeluarkan zakat dari 

hasil perkebunan tersebut.  

                                                             
37

Ibu Nurmia, (28 tahun), istri petani kelapa sawit, wawancara 4 mei 2023, Desa 

Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
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Peerkebunan kelapa sawit di Desa Salubiro mempunyai andil yang sangat 

besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti yang di katakan 

oleh bapak Syamsul bahwa beliau sangat mengharapkan agar harga jual kelapa 

sawit semakin meningkat agar ekonomi bapak Syamsul juga bisa semakin 

meningkat agar secepatnya beliau bisa menunaikan ibadah Haji. 

“Semoga ini pertanian kelapa sawit di Desa Salubiro semakin maju dan 

berkembang, perusahaan sawit juga semoga bisa meningkatkan harga jual 

kelapa sawit agar perekonomian masyarakat disini juga semakin 

meningkat. Terkhusus untuk saya pribadi agar secepatnya bisa 

menunaikan ibadah haji nak. Karena 2 tahun lalu itu mendaftar maka 

sama tantemu untuk menunaikan ibadah haji, itu berkat penghasilan sawit 

Alhamdulillah”
38

 

 

Berdasarkan wawancara diatas diperoleh data bahwa penghasilan dari 

perkebunan kelapa sawit mampu membuat bapak Ilyas untuk menabung agar 

menunaikan ibadah Haji bersama dengan istrinya. Peranan hasil perkebunan 

kelapa sawit tersebut sangat dirasakan oleh beliau. 

3. Perumahan  

Perumahan menjadi salah satu faktor peneliti untuk meneliti bagaimana 

dampak perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa 

Salubiro. Kondisi perumahan mencerminkan kebaikan perokonomian suatu 

rumah tangga yang akan mempengaruhi tingkat komsumsi rumah tangga 

tersebut. Semakin banyak orang yang memiliki rumah dan tanah, maka dapat 

dikatakan bahwa orang itu mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi dan 

mampu menjalankan kehidupan dengan ekonomi yang baik. 

                                                             
38

Bapak Syamsul, (39 tahun), petani kelapa sawit, wawancara 8 mei 2023, Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
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Seperti hasil wawancara dengan Musbar selaku Petani Kelapa Sawit Desa 

Salubiro; 

“Punna dampakna inne sawit terhadap perokonomianku leba 

berpengaruhna sitente monne sekarang nikita sapoku biasa kasi dindin 

kajupa dipake, lantang palastikpa tomo nipake leba karaona nikua kata 

marasa tapi Alhamdulillah semenjak dian kasi inne nikua po’ong sawit ya 

sedikit demi sedikit malado nirenopasi sapo bahkan dindin tembok do 

nipake malado nitehel sapo sangin hasilna inne sawit”
39

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbar  diatas kurang lebih 

mengatakan bahwa “kalau bagi saya dampak dari perkebunan kelapa sawit ini 

terhadap perokonomian saya sangat berpengaruh seperti yang saya rasakan 

sekarang rumah saya dulunya hanya dinding kaju yang terpasang dan lantainya 

juga hanya karpet plastik saja jauh dari kata-kata bagus tapi Alhamdulillah 

adanya perkebunan sawit ini penghasilan saya semakin bertambah sehingga saya 

bisa merenovasi rumah saya ya sedikit demi sedikit sekarang sudah tembok 

dinding yang saya pakai dan juga sudah saya pasangi lantai saya dengan teghel 

semua hasil dari perkebunan kelapa sawit ini”. 

Keterangan di atas didukung oleh pernyataan Bapak Agu selaku petani 

kelapa sawit di Desa Salubiro; 

“Saya sebenarnya bukan orang asli di Desa ini saya pendatang dari 

polewali pada tahun 2012 lalu saya membeli kebun disini kemudian saya 

pindah kesini dan tinggal menumpang dirumah keluarga saya sembari 

mulai menanami pohon kelapa sawit dikebung yang saya beli, dan juga 

sambil merawat kebun saya yang sudah berbuah yang saya beli juga. Pada 

tahun 2016 lalu Alhamdulillah saya bisa membangun rumah sendiri dan 

tinggal bersama anak dan istri saya Alhamdulillah juga semakin hari 

harga sawit semakin membaik dan saya merenovasi rumah saya yang 

tadinya satu lantai menjadi dua lantai dan sekarang juga saya bisa 

                                                             
39

Musbar, (37 tahun), petani kelapa sawit, wawancara 8 mei 2023, Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
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membeli mobil pribadi untuk dipake pulang kampung kalau hari lebaran 

tiba”
40

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh data bahwa adanya 

perkebunan kelapa sawit ini sangat memberikan dampak positif dari segi 

ekonomi masyarakat Desa Salubiro dimana sebelumnya ada masyarakat yang 

rumahnya hanya memakai dinding kayu akhirnya bisa menggantinya dengan 

dinding tembok bahkan ada yang sampai membangun rumah dua tingkat dan beli 

mobil pribadi dari hasil perkebunan kelapa sawit ini. Dari data diatas juga bisa 

kita mengetahui bahwa bagaimana perkebunan kelapa sawit memberikan peranan 

terhadap perekonomian di Desa Salubiro. peranan ekonomi yang dominan 

dirasakan adalah adanya peningkatan penghasilan yang sangat membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, masyarakat 

juga mendapatkan pekerjaan tetap dan penghasilan tetap sehingga tingkat 

pengangguran di masyarakat semakin berkurang. Kehidupan anak-anak petani 

sawit dan masyarakat sekitar juga sudah mampu menempuh pendidikan yang 

lebih tinggi karena adanya keberhasilan penghasilan perkebunanan kelapa sawit 

di Desa Salubiro, yang dulunya hanya mampu menyekolahkan anaknya hingga 

jenjang sekolah dasar saja tetapi sekarang sudah mampu menyekolahkan anaknya 

hingga jenjang lebih tinggi lagi. 

4. Pengamalan Sosial  Keagamaan 

  Dapak dari keberadaan perkebunan kelapa sawit yang ada dimasyarakat 

Desa Salubiro juga memberikan dampak spritualitas seperti adanya kegiatan 
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 Bapak Agu, (43 tahun), petani kelapa sawit, wawancara 4 mei 2023, Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 
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Majelis Taklim yang diadakan setiap pekan, Masyarakat yang sebelumnya tidak 

bisa berqurban Ketika hari raya idul adha kini sudah banyak Masyarakat yang 

mampu berqurban, Pengadaan masjid hasil dari sumbangan Masyarakat 

merupakan bukti bahwa perkebunan kelapa sawit ini mampu merubah keadaan 

ekonomi Masyarakat dan juga ada Sebagian Masyarakat yang sudah bisa 

melaksanakan Umroh bahkan Haji. 

Terlepas dari semua itu, masyarakat mengharapkan agar perkebunan 

kelapa sawit menjadi lebih maju dan mampu menyerap tenaga kerja lagi. 

Masyarakat juga mengharapkan agar perusahaan tidak memainkan harga kelapa 

sawit, di samping itu masyarakat juga mengharapkan agar pemerintah juga 

memperhatikan pertanian kelapa sawit, karena seperti yang kita ketahui bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari saja kita lebih sering menggunakan atau 

mengkomsumsi hasil olahan kelapa sawit. 

 

C. Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kondisi Lingkungan 

Masyarakat di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah 

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, defenisi perusakan lingkungan hidup adalah 

tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap 

sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi 

lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan sektoral 

selama ini terus memperbesar eksploitasi sumber daya alam, sementara itu 

kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam 
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tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin 

banyaknya kerusakan lingkungan, pencemaran air dan lain-lain. Pembangunan 

perkebunan kelapa sawit di satu sisi memberikan perubahan yang berdampak 

terhadap sosial ekonomi masyarakat namun di sisi lain juga membawa perubahan 

yang berdampak negatif, dampak negatif tersebut antara lain terjadinya kerusakan 

dan pencemaran terhadap lingkungan permukiman sekitar perkebunan seperti 

kondisi jalan, drainase,air bersih, dan persampahan. 

Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber penghasilan utama bagi 

masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dimana harga yang ditawarkan 

perusahaan cukup menggiurkan masyarakat dan semakin hari semakin banyak 

masyarakat yang beralih perkebunan dari pohon kakau beralih ke perkebunan 

kelapa sawit dan kini hampir seluruh masyarakat Desa Salubiro Memiliki kebun 

kelapa sawit sendiri untuk menungjang keberlangsungan hidupnya sehari-hari. 

Pembangunan berwawasan lingkungan berguna untuk kepentingan generasi 

sekarang dan yang akan datang. Dengan kata lain, menjaga kelestarian 

lingkungan agar bebas dari pencemaran juga didorong oleh kesadaran atas rasa 

tanggung jawab dari diri sendiri. Meskipun dapat meningkatkan pendapatan 

petani, namun berdasarkan persepsi masyarakat perkebunan kelapa sawit juga 

dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggundulan hutan 

demi kebun kelapa sawit akan memicu perubahan iklim global dan pada akhirnya 

mengakibatkan kerusakan lingkungan secara global. Hilangnya keaneka ragaman 

hayati akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan 

disertai erosi, hama dan penyakit. 
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1.  Mudahnya terjadi banjir 

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Maljum AR selaku Kepala Desa 

Salubiro mengatakan; 

“Benar perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Salubiro ini bukan 

hanya memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi masyarakat akan 

tetapi juga ada dampak negatifnya saya rasakan seperti dulu sewaktu 

belum masuk perkebunan kelapa sawit di Desa ini jika terjadi hujan sehari 

semalam itu tidak sampai banjir dan masuk ke dalam rumah warga tetapi 

sekarang ketika hujan lebat sehari saja itu langsung sungai meluap dan 

mengakibatkan banjir mungkin karna banyaknya pohon-pohon besar yang 

ditebang digunung dan banyak juga gunung-gunung yang di jadikan 

replenting untuk ditanami pohon sawit sehingga mudah sekali banjir”
41

 

 

Berdasarkan keterangan di atas diperoleh data bahwa salah satu dampak 

negatif yang ditimbulkan dari perkebunan kelapa sawit ini adalah seringnya 

banjir ketika hujan turun, dikarenakan banyaknya gunung-gunung yang di 

gundul, banyaknya pepohonan yang ditebang untuk di jadikan areal perkebunan 

kelapa sawit sehingga ketika hujan turun tidak ada yang bisa menyerap lagi air 

hujan tersebut sehingga terjadilah banjir di pemukiman masyarakat.  

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Musbar selaku petani kelapa sawit 

di Desa Salubiro. Berikut hasil wawancara dengan Musbar;  

“Inne tomo bengrang harus niperhatikan punna urang pasti mentama uwai 

di sapo karna maroa tandang kosong nitibe kale naung di bengrang jadi 

punna urang nabawa uwai bertumpuk kale jadi mentama uwai disapo 

punna urang”
42

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Musbar kurang lebih mengatakan, 

“drainase ini juga harus diperhatikan karena jika hujan turun pasti air hujan 

masuk kedalam rumah karena banyaknya tandang kosong yang di buang ke parit 
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sehingga ketika hujan turun banyak tandang yang bertumpuk ini mengakibatkan 

air hujan masuk ke dalam rumah tuturnya”.  

Permasalahan drainase masyarakat di Desa Salubiro yaitu 

pemanfaatannya yang tidak berfungsi dengan baik karena pembangunan drainase 

yang belum optimal. Buruknya saluran pembuangan menyebabkan terjadinya 

pendangkalan (sedimentasi) pada saluran irigasi. Selain itu debit aliran sungai 

yang ada tidak mampu menampung laju aliran limpahan air hujan dari seluruh 

wilayah sekaligus, hal ini menyebabkan sering terjadi banjir di beberapa tempat. 

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Hadira selaku istri petani Desa 

Salubiro mengatakan bahwa; 

 “Hujanpi itu baru diliat semuami sampah-sampah naik dipekarangan 

rumah karna banyak sekali sampah yang hanya dibuang ke parit oleh 

masyarakat lainpi lagi pelapah-pelapah sawit banyak di parit jadi kalau 

hujan bertumpuk, dan mengakibatkan ada beberapa genangan-genangan 

di beberapa tempat”
43

 

  

Berdasarkan hasil wawancara di atas diperoleh data bahwa Kondisi 

persampahan yang ada di Desa Salubiro seperti banyaknya ranting-ranting, 

pelepah – pelepah, tandang yang hanya di tumpuk berserakan, dan sampah rumah 

tangga yang dibuang dan menumpuk di parit menghambat aliran air pada waktu 

musim hujan, akibatnya air meluap dan menimbulkan genangan dan banjir 

dibeberapa tempat.  

2. Rusaknya jalan 

 Selain permasalahan drainase hadirnya perkebunan kelapa sawit juga 

memberikan dampak negatif terhadap kondisi jalan yang dipakai lalu lalang 
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 Ibu Hadira (42 tahun), istri petani kelapa sawit, wawancara 4 mei 2023, Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 



63 
 

 
 

untuk memuat buah kelapa sawit. Berikut keterangan dari Sadaruddin selaku 

petani kelapa sawit di Desa Salubiro mengatakan; 

 “Sebelum adanya perkebunan kelapa sawit ini kondisi jalan itu sangat 

baik meskipun belum di aspal karena memang jalan tani. Masalah pabrik, 

mobil pabrik yang besar-besar yang mengangkut kelapa sawit itu biasa 

yang menjadikan penyebab kerusakan jalan, apalagi saat panen”
44

 

 

 Keterangan di atas diperoleh data bahwa adanya perkebunan kelapa sawit 

di Desa salubiro ini juga berdampak terhadap kondisi jalan dimana sebelumnya 

jalan taninya baik kini menjadi rusak karena kegiatan mobil-mobil pabrik yang 

lalu lalang mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen. Harapan 

masyarakat Salubiro kedepannya semoga pemerintah setempat bisa membuatkan 

jalan baru khusus untuk mobil-mobil yang mengangkut buah kelapa sawit agar 

jalan yang dilewati petani dan masyarakat lainnya tidak terganggu dengan 

kerusakan-kerusakan yang di akibatkan oleh mobil pengangkut buah kelapa 

sawit. Berikut hasil wawancara dengan bapak Yunus petani kelapa sawit 

mengatakan; 

  “Kalau saya pribadi dampak dari adanya perkebunan kelapa sawit ini 

lebih ke banyaknya tandang kosong yang hanya berserakan di pekarangan 

rumah-rumah warga yang tidak diambil oleh mobil pemuat kelapa sawit 

karena tidak masuk standar pabrik sehingga lama kelamaan hanya 

membusuk dan mengakibatkan bau yang tidak sedap apalagi pada saat 

hujan turun baunya sangat menyengat sekali”
45

 

 

 Keterangan diatas diperoleh data bahwa dampak dari perkebunan kelapa 

sawit terhadap pencemaran lingkungan juga dirasakan masyarakat yang 

disebabkan banyaknya tandang kosong yang hanya berserakan dipemukiman 
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warga yang mengakibatkan bau yang tidak sedap ketika hujan turun. Dari hasil 

wawancara masyarakat Desa Salubiro diatas kita bisa mengetahui bahwa adanya 

perkebunan kelapa sawit ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap 

kehidupan sosial masyarakat Desa Salubiro dimana dampak positif yang 

diberikan yaitu pada sektor perokonomian masyarakat dimana banyak perubahan-

perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Salubiro utamanya pada 

perokonomiannya dimana sebelum adanya perkebunan kelapa sawit ini 

kebanyakan anak para petani tidak bisa melanjutkan pendidikan diperguruan 

tinggi karena faktor ekonomi tetapi setelah masuknya perkebunan kelapa sawit di 

Desa ini bukan cuman anak-anak para petani yang sudah bisa melanjutkan 

pendidikan diperguruan tinggi tetapi juga dengan hasil perkebunan kelapa sawit 

ini para masyarakat kini bisa memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier nya.  

3. Susahnya air bersih 

kurangnya air bersih menjadi salah satu dampak dari perkebunan kelapa 

sawit dimana sebelum adanya perkebunan kelapa sawit di Desa Salubiro 

sangat mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pasokan air bersih, akan 

tetapi setelah adanya perkebunan kelapa sawit ini kini masyarakat sangat 

susah untuk mendapatkan air bersih, bahkan ketika masyarakat melakukan 

pengeboran 5-10 meter masyarakat belum bisa mendapatkan air yang jernih 

bahkan air yang keluar berwarna kecoklatan dan juga berbau, inilah 

merupakan salah satu bentuk dampak negatif yang ditmbulkan dari 

perkebunan kelapa sawit. 
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Akan tetapi bukan hanya dampak positif yang ditimbulkan dari 

perkebunan kelapa sawit ini, Perkebunan ini juga memberikan dampak yang 

negatif salah satunya seringnya banjir ketika hujan turun, Banyaknya sampah 

ranting-ranting pelapah yang hanya bertumpuk menjadi salah satu faktor 

penyebab banjir kemudian kondisi jalan yang rusak karena aktivitas mobil-mobil 

pengangkut buah kelapa sawit yang lalu Lalang dan juga susahnya mendapatkan 

air bersih. Semoga ini menjadi kesadaran kita bersama untuk memperhatikan 

kondisi lingkungan di Desa kita dan juga menjadi kesadaran pemerintah setempat 

untuk bergotong royong bersama masyarakat menjaga dan menanggulangi 

kerusakan-kerusakan yang terjadi yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit 

yang ada di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

           Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu maka 

penelitian yang berjudul Dampak Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit terhadap 

Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten 

Mamuju Tengah dapat di tarik kesimpulan bahwa: 

1. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya perkebunan kelapa 

sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah 

memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan petani pada masyarakat 

Desa Salubiro dalam aspek perokonomiannya banyaknya perubahan-perubahan 

yang terjadi mulai dari tingkat Pendidikan, Pendapatan, Pengamalan Sosial 

Keagamaan dan juga perumahan menjadi bukti bahwa perkebunan kelapa sawit 

ini mampu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Desa Salubiro 

Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah. 

2.  Pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi lingkungan masyarakat di 

Desa Salubiro selain dapat meningkatkan pertumbuhan perokonomian 

masyarakat perkebunan kelapa sawit juga memberikan dampak yang negatif 

terhadap lingkungan seperti pencemaran lingkungan, Mudahnya terjadi banjir 

ketika hujan turun karena terjadi penumpukan sampah seperti ranting-ranting dan 

pelapah sawit yang berserakan dan rusaknya jalan dikarenakan mobil-mobil 

pengangkut buah sawit yang lalu lalang. 
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B. Implikasi 

Peneliti mengharapkan kepada:  

1. Perusahaan-perusahaan pabrik kelapa sawit yang berada di Kabupaten Mamuju 

Tengah untuk terus mempertahankan kuliatas harga kelapa sawit yang ada di 

masyarakat khususnya di Desa Salubiro serta tidak mempermainkan harga 

seenaknya demi meningkatkan kesejahteraan bagi kehidupan Masyarakat Desa 

Salubiro Kabupaten Mamuju Tengah.  

2. Kemudian peneliti mengharapkan kepada pemerintah setempat bekerja sama 

dengan masyarakat untuk menanggulangi dampak negatif yang terjadi akibat dari 

keberadaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Salubiro demi 

kenyamanan bersama sekaligus juga mempertahankan sumber penghasilan utama 

bagi masyarakat yang berada di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten 

Mamuju Tengah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Gambar 1 

 

Keterangan: Bapak Syamsul (39 tahun) petani kelapa sawit di Desa Salubiro  

 

Gambar 2 

 

Keterangan: Randi (23 tahun) pemuda petani kelapa sawit di Desa Salubiro 

Gambar 3 
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Keterangan: Maskur (22 tahun) pemuda petani kelapa sawit di Desa  Salubiro 

 

      Gambar 4 

 

Keterangan: Maljum AR (46 tahun) Bapak kepala Desa Salubiro 
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Gambar 5 

 

Keterangan: Bapak Agu (43 tahun) Petani kelapa sawit di Desa Salubiro 

 

Gambar 6 

 

Keterangan: Sadaruddin (49 tahun) Petani Kelapa Sawit di Desa Salubiro 
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Gambar 7 

 

Keterangan: Ibu Nurhajji (41 tahun) istri petani kelapa sawit di Desa Salubiro 

 

Gambar 8 

 

Keterangan: Ibu Nurmia (28 tahun) istri petani kelapa sawit di Desa Salubiro 
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Gambar 9 

 

Keterangan: Musbar (27 tahun) petani kelapa sawit di Desa Salubiro  

 

Gambar 10 

 

Keterangan: Kondisi jalan perkebunan kelapa sawit di Desa Salubiro 
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Gambar 11 

 

Keterangan: Kondisi rumah Masyarakat sebelum adanya perkebunan kelapa sawit 

 

Gambar 12 

 

Keterangan: Kondisi rumah Masyarakat setelah adanya peerkebunan sawit 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan adanya perkebunan 

kelapa sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah? 

a. Bagaimana pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap peningkatan 

pendidikan pada masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah? 

b. Apakah dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini mampu meningkatkan 

perokonomian bagi masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah? 

c. Perubahan apa saja yang dirasakan semenjak masuknya perkebunan kelapa 

sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah? 

d. Barang apa saja yang sudah mampu di beli dari hasil perkebunan kelapa 

sawit yang ada di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tenagh? 

 

2.    Bagaimana pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi lingkungan 

masyarakat di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tengah? 

a. Apa dampak negatif yang ditimbulkan perkebunan kelapa sawit terhadap 

kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah? 

b. Bagaimana kondisi jalan sebelum dan sesudah adanya perkebunan kelapa 

sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah? 
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c. Apakah dampak yang ditimbulkan dari perkebunan kelapa sawit terhadap 

lingkungan sekitar masyarakat Desa Salubiro Kecamatan Karossa 

Kabupaten Mamuju Tengah? 

d. Apakah perkebunan kelapa sawit menjadi faktor pemicu seringnya banjir 

di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah? 

e. Benarkah kondisi persampahan meningkat semenjak adanya perkebunan 

kelapa sawit di Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju 

Tenagh? 
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DAFTAR INFORMAN 

 NO           Nama Tanggal wawancara usia    jabatan 

  1. Maljum Ar        2 Mei 2023 46 Tahun Kepala 

Desa 

Salubiro 

  2. Amri        4 Mei 2023 41 Tahun Petani 

Kelapa 

Sawit 

  3. Sadaruddin        8 Mei 2023 49 Tahun Petani 

Kelapa 

Sawit 

  4. Nurhajji         4 Mei 2023 41 Tahun Istri 

Petani 

Kelapa 

Sawit 

  5. Randi         6 Mei 2023 23 Tahun Pemuda 

Petani 

kelapa 

Sawit 

  6. Nurmia         4 Mei 2023 28 Tahun Istri 

Petani 

Kelapa 

Sawit 

  7. Syamsul         8 Mei 2023 39 Tahun Petani 

Kelapa 

Sawit 

  8. Musbar         8 Mei 2023 27 Tahun Petani 

Kelapa 

Sawit 
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  9. Agu         4 Mei 2023 43 Tahun Petani 

Kelapa 

Sawit 

  10. Hadira         4 mei 2023 42 Tahun  Istri 

Petani 

Kelpa 

Sawit 

  11. Yunus         2 Mei 2023 51 Tahun Petani 

Kelapa 

Sawit 

  12. Maskur         11 Mei 2023 22 Tahun Pemuda 

Petani 

Kelapa 

Sawit 

 

       Tabel diatas menunjukkan daftar para informan peneliti beserta dengan 

nama, tanggal wawancara, usia informan dan profesi. 
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