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ABSTRAK 

Nama         : Muh. Ismar Almujahidin  

Nim            : 30400120060 

Jurusan     : Sosiologi Agama   

Judul         : Mobilitas Sosial Petani Sayur (Studi Kasus: di Desa Kanreapia     

                     Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Mobilitas 

Sosial yang terjadi di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, 

dalam penelitian ini akan membahas tiga  pertanyaan utama yang di fokuskan pada 

faktor apa yang menyebabkan peralihan Petani Sayur ke Pedagang Sayur,  

bagaimana relasi antara Petani Sayur dengan Pedagang Sayur, dan bagaimana 

upaya yang dilakukan Petani Sayur dalam meningkatkan Status Sosial di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis dengan metode field 

Reseach dengan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teori 

Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber terutama dalam konteks 

Rasionalitas formal, nilai, afektif dan instrumental. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan dua jenis sumber yaitu data primer dan sekunder, data 

dikumpulkan melalui observasi, Wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor peralihan profesi petani 

sayur ke pedagang sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten 

Gowa terdiri dari dua faktor yang mempengaruhi yaitu ekonomi dan Sosial. Faktor 

ekonomi mencakup modal dan pendapatan sedangkan faktor sosial lebih mengarah 

kepada peningkatan Pendidikan, keterampilan, jejaring sosial dan motivasi. (2) 

Relasi antara petani sayur dengan pedagang sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa terjalin dua bentuk yaitu Asosiatif dan Disasosiatif. 

relasi asosiatif terbentuk dari hubungan kerjasama dan akomodasi sedangkan relasi 

diasosiatif terbentuk dari persaingan harga dan penentuan harga. (3) Upaya petani 

sayur dalam meningkatkan status sosialnya di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa memiliki dua Upaya yaitu pencapaian gelar formal 

dan nonformal, gelar formal didapatkan dari capaian Pendidikan dan jabatan dalam 

struktural instansi pemerintahan sedangkan gelar nonformal didapatkan dari garis 

keturunan dan akumulasi pendapatan.  

Implikasi dari penelitian ini mecakup perlunya seseorang dalam memahami 

tantangan serta resiko dalam melakukan perlaihan profesi pekerjaan. Dengan 

adanya tulisan skripsi ini semoga pembaca dapat memahami secara spesifik 

bagaimana bentuk mobilitas sosial profesi pekerjaan khususnya di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia sejak zaman penjajahan hingga saat ini banyak 

mengalami perubahan sosial ekonomi dan politik yang berdampak pada stratifikasi 

sosial atau mobilitas sosial di Indonesia. Fenomena individu atau masyarakat 

berpindah dari satu strata ke strata lainnya untuk memperoleh status sosial yang 

diinginkan. Kenyataannya perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi 

pada suatu masyarakat atau lembaga sosial yang ditandai dengan masuknya 

modernisasi ke dalam suatu masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap 

terjadinya perubahan terutama pada interaksi sosial dan pola perilaku dalam 

masyarakat sehingga memicu terjadinya perubahan sosial. mobilitas sosial. Soejono 

Seokanto mengatakan mobilitas sosial adalah suatu pergerakan dalam struktur 

sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi atau kelompok 

masyarakat. Struktur sosial mencakup sifat atau hubungan antar individu dalam 

kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya.1 

Setiap warga negara dalam suatu masyarakat mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menaikkan kelas sosialnya dalam struktur sosial masyarakat yang 

bersangkutan. Mobilitas sosial dapat dilaksanakan pada semua masyarakat yang 

bekerja di bidang pertanian, perdagangan, pegawai dan lain sebagainya. Tentu saja 

mobilitas sosial tidak selalu membawa perubahan yang baik, tergantung paradigma 

masyarakat yang memanfaatkan peluang yang dapat menimbulkan perubahan. 

Seperti ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan bekerja untuk meningkatkan 

 
1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet. 38; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 2005), h. 249 

 



 

pendapatan, hal ini merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan 

mobilitas sosial. 

Mobilitas sosial tidak hanya mencakup pergerakan vertikal, seperti naik atau 

turun dalam hierarki sosial, tetapi juga pergerakan horizontal antara kelompok-

kelompok yang sejajar secara sosial. Mobilitas sosial sering dianggap sebagai 

indikator penting untuk mengukur sejauh mana masyarakat memungkinkan 

perubahan posisi sosial individu secara adil dan layak. Dengan kata lain, itu 

mencerminkan sejauh mana sebuah masyarakat terbuka terhadap perubahan dan 

sejauh mana kesempatan yang sama terbuka bagi semua warganya. Mobilitas sosial 

memiliki dampak yang signifikan pada struktur sosial dan pola-pola yang mengatur 

kehidupan Masyarakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial adalah perubahan 

taraf hidup. Perubahan taraf hidup yang lebih tinggi seperti saat ini dapat 

mengakibatkan perubahan taraf hidup, harapan hidup layak dan terpenuhinya 

kebutuhan taraf hidup, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan yang 

diperoleh di tempat kerja baru. Peningkatan pendapatan tidak secara otomatis 

mengubah status tetapi akan mencerminkan standar hidup yang lebih tinggi. Dan 

ini juga akan mempengaruhi peningkatan status.Untuk menigkatkan status sosial, 

maka seseorang berpindah tempat tinggal yang lama ketempat tinggal yang baru 

atau melakukan mobilitas sosial itu sendiri.2 

Seperti dalam dunia modern seperti sekarang ini, banyak orang berupaya 

melakukan mobilitas sosial. mereka yakin bahwa hal tersebut akan membuat orang 

menjadi lebih bahagia dan memungkinkan melakukan jenis pekerjaan yang paling 

cocok bagi diri mereka. Jika tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang 

sosial berbeda, maka mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam 

 
2Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 

1983. h 67 



 

mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. mobilitas sosial lebih mudah terjadi 

pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. 

sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan untuk 

perpindahan strata lebih sulit. 

Mobilitas sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat 

pendidikan, pelatihan, peluang ekonomi, nilai-nilai budaya, perubahan dalam 

struktur sosial, dan bahkan faktor politik. Penelitian tentang mobilitas sosial 

membantu kita memahami bagaimana individu dan kelompok sosial dapat 

meningkatkan atau menurunkan status sosial mereka dalam masyarakat. Selain itu, 

mobilitas sosial juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks analisis 

ketidaksetaraan sosial dan upaya menciptakan peluang yang lebih adil 

dalam masyarakat. 

Mobilitas sosial merujuk pada konsep dalam ilmu sosiologi yang 

menggambarkan pergerakan individu atau kelompok sosial dari satu lapisan sosial 

ke lapisan sosial yang berbeda dalam suatu masyarakat. Mobilitas sosial ini terbagi 

kepada dua bagian yakni vertikal maupun horizontal, Pergerakan ini bisa terjadi 

dalam berbagai bentuk dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pendidikan, 

jenis pekerjaan, status ekonomi, aspek budaya, serta faktor-faktor lain yang 

memengaruhi kehidupan sosial. 

hasil penelitian dari Muh Syam menunjukkan bahwa faktor dalam memilih 

mata pencaharian pedagang didasarkan pada dua faktor, antara lain faktor internal 

yaitu hilangnya mata pencaharian sebelumnya, peningkatan taraf hidup. hidup yang 

lebih baik dari sebelumnya, keinginan untuk memberikan pendidikan. lebih baik 

bagi generasi mereka, Pekerjaan sebagai pedagang lebih mudah dan nyaman 

dengan keterampilan yang minim dan pendidikan yang rendah. Modal untuk 

menjadi pedagang relatif kecil dan faktor eksternal adalah ajakan dari keluarga dan 



 

orang sekitar lingkungan yang sudah sukses. Keuntungan selalu ada walaupun 

kecil, keterampilan/kemampuan tidak sesuai dengan mata pencaharian baru dan 

adanya bangunan pasar. Dampak dari pemilihan mata pencaharian pedagang 

terbagi menjadi dua, antara lain dampak negatif yaitu hutang yang besar ke berbagai 

bank, hilangnya kepemilikan aset pribadi, kembalinya mata pencaharian 

sebelumnya, perselisihan antar keluarga dan melarikan diri, dan dampak positif 

yaitu kebutuhan sekunder terpenuhi.3 

Mobilitas sosial dalam dunia moderen ini antar semakin meningkat 

frekuensinya disebabakan oleh adanya perkembangan masyarakat yang semakin 

pesat baik regional, nasional, maupun internasional. hal ini dapat dimengerti karena 

mobilitas penduduk dipandang sebagai suatu kegiatan untuk dapat meningkatkan 

kehidupan yang layak bagi penduduk dari daerah yang tingkat ekonominya rendah.4 

dalam undang-undang republik Indonesia nomor 52 Tahun 1999 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 33 ayat (1) 

menyebutkan Pemerintah menetapkan kebijakan pengarahan mobilitas peduduk 

untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada 

keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung alam dan daya tamping 

lingkungan. Kemudian pada pasal 34 menyebutkan kebijakan mobilitas penduduk 

sebagaimana yang dimaksud pasal 33 dilaksanakan dengan menghormati hak 

penduduk yang bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah 

negara republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada hakekatnya pemerintah memberikan jaminan hukum kepada setiap warga 

 
3Muh Syam, ”kehidupan Masyarakat Petani menjadi pedagang di Luwu Timur”, Skripsi  

(Gowa: Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 65 
4Almillah Fitria, “Mobilitas Sosial Masyarakat di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus: Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Tahun 2016)”,  Jurnal Jom 

Fisip 5, No.1 (2018); h. 5 

 



 

negara untuk bergerak, berpindah sesuai dengan keinginan dan kemampuan setiap 

individu maupun kelompok. 

Sebagaimana dalam QS ar-Ra’d/11:13 yang berbunyi: 

 

عْدُ بِّحَمْدِّ  لوُْنَ  وَيسَُب ِّحُ الرَّ ءُ وَهُمْ يجَُادِّ يْبُ بِّهَا مَنْ يَّشَاٰۤ قَ فَيصُِّ وَاعِّ لُ الصَّ يْفتَِّهٖٖۚ وَيرُْسِّ نْ خِّ ىِٕكَةُ مِّ
هٖ وَالْمَل ٰۤ

حَالِّ   يْدُ الْمِّ ِّ ٖۚوَهُوَ شَدِّ    فِّى اللّٰه

 

Terjemahnya: 

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara 
bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 
mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan 
sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia.”5 

 Ayat tersebut diatas menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah 

takdir seseorang kecuali jika orang tersebut mengubah dirinya sendiri. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa dengan upaya yang gigih, kita akan mencapai tujuan 

yang diinginkan, entah itu dengan cepat atau lambat. di ayat lain disebutkan dalam 

(QS al-Ankabut/69:69). 

َ لمََ     ٦٩عَ الْمُحْسِنِيْنَ ࣖ وَالَّذِيْنَ جَاهَدوُْا فِيْناَ لَنهَْدِينََّهُمْ سُبلَُنَاۗ وَاِنَّ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk (mencari 

keridaan) Kami benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-

jalan Kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang 

berbuat kebaikan”.  

 Tafsir ath-Thabari dan al-Qurthubi sepakat bahwa manusia pada dasarnya 

diberikan kenikmatan oleh Tuhan, tetapi perilaku manusia memiliki kemampuan 

untuk mengubah kenikmatan tersebut menjadi penderitaan atau bencana. Namun, 

 
5Kementrian Agama, Al-Qur’an dan hafalan mudah, (Cet.8;  Bandung: PT. Cordoba 

Internasional Indonesia, 2020), h. 250 



 

menurut Imam al-Qurthubi, berkurangnya atau hilangnya kenikmatan yang 

diterima seseorang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal. Menurutnya, 

faktor tersebut bisa berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh individu itu sendiri, 

atau bisa juga disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga 

atau masyarakat sekitarnya, seperti yang terjadi pada perang Uhud. Kejadian 

kekalahan pasukan Muslimin dalam perang Uhud tidak semata-mata disebabkan 

oleh kesalahan seluruh pasukan, tetapi sebagian hanya disebabkan oleh kesalahan 

beberapa individu saja, yang pada akhirnya mempengaruhi semua orang6. 

 Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam, tidak hanya 

memberikan pedoman tentang kehidupan spiritual dan norma. Konsep ekonomi 

dalam Al-Qur’an mencakup prinsip-prinsip yang mengarah pada keadilan sosial, 

pemberdayaan ekonomi, dan keseimbangan antara individu dan masyarakat. 

Terkait dengan judul penelitian mengenai Mobilitas Sosial Petani Sayur di Desa 

Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, banyak individu yang 

melakukan peralihan status untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat. .

 Seiring dengan evolusi ekonomi dan kondisi lingkungan, para petani sering 

menghadapi berbagai tantangan yang mendorong mereka beralih profesi menjadi 

pedagang sayur. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi para petani sayur 

adalah ketidakpastian cuaca dan perubahan iklim. Gangguan iklim yang ekstrem, 

seperti pola curah hujan yang tidak menentu, seringnya terjadinya kekeringan, atau 

banjir yang merusak, secara langsung berdampak buruk terhadap hasil panen dan 

menurunkan pendapatan para petani. Akibatnya, sebagian petani merasa kesulitan 

menghadapi risiko yang terus meningkat terkait dengan kegiatan pertanian mereka. 

Tantangan ini menjadi beban yang semakin berat, mendorong sebagian petani untuk 

mengalihkan perhatian mereka ke profesi perdagangan yang dianggap lebih stabil 

 
6https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8 

diakses pada tanggal 7 November 2023 

https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-ar-ra-d-ayat-11-motivasi-mengubah-nasib-OcXb8


 

dan dapat memberikan keuntungan yang lebih pasti. Dengan beralih menjadi 

pedagang sayur, mereka berharap dapat mengurangi risiko finansial yang terkait 

dengan produksi pertanian dan mengatasi tantangan ekonomi yang sering mereka 

hadapi. 

 Selain aspek teknis, isu ekonomi juga menjadi faktor utama yang 

mendorong sebagian petani sayur untuk mengubah profesi menjadi pedagang sayur. 

Fluktuasi harga produk pertanian dan ketidakpastian laba membuat perencanaan 

masa depan menjadi tantangan bagi banyak petani. Oleh karena itu, sejumlah dari 

mereka akhirnya memilih untuk berpindah ke perdagangan sayur, karena mereka 

merasa dapat lebih mengendalikan aspek keuntungan dan prospek ekonomi mereka. 

 Fenomena mobilitas sosial juga terjadi disuatu Desa, tempat dimana peneliti 

akan melakukan penelitian. Desa ini dikenal sebagai sumber penghasil sayuran 

dikenal sebagai desa agraris/ pertanian yang luas. karna didalamnya masyarakat 

penduduknya bekerja sebagai seorang petani. Profesi petani ini merupakan profesi 

turun-temurun dan pewarisan lahan pertanian, sehingga Desa ini dikenal sebagai 

Desa yang kaya akan sumber alam dan sumber daya manusia yang memadai. 

Namun, tidak menutup kemungkinan tentunya terdapat suatu konflik yang terjadi, 

baik berupa konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

kelompok dengan masyarakat. 

 Desa Kanreapia yang letaknya berada di Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten Gowa Kecamatan Tombolopao memiliki tingkat mobilitas sosial yang 

tinggi. seperti halnya orang-orang yang melakukan peralihan dari segi profesi hal 

yang unik terjadi pada desa tersebut karna ada beberapa kelompok masyarakat yang 

beralih profesi, baik dari profesi petani sayur, pedagang sayur, pedagang kaki lima, 

dan profesi yang lainnya. Namun tentunya ada faktor-faktor yang melatar belakangi 



 

terjadinya mobilitas sosial tersebut, entah karena ingin mendapatkan status di 

masyarakat atau bahkan karena ingin memperbaiki perekonomiannya. 

 Desa Kanreapia yang kaya akan sumber daya alam, yang memiliki tanah 

yang sangat subur, lahan yang luas ternyata dibalik kakayaan itu semua juga banyak 

orang orang yang memilih lahannya untuk diolah oleh orang lain dan lebih memilih 

sebagai profesi pedagang sayuran , juga terdapat beberapa orang yang berprofesi 

sebagai petani juga berprofesi sebagai pedagang sayuran fenomena inilah yang 

menjadi daya tarik peneliti untuk melihat di balik keunikan yang ada di Desa 

tersebut. salah satu faktor mengapa orang orang melakukan mobilitas sosial karena 

memilki jaringan dengan pedagang sayur, baik karena adanya hubungan 

kekerabatan, teman dan lain sebagainya. 

 Proses peralihan profesi tesebut tentunya karena ada faktor kerja sama, 

kekerabatan dan lain sebagainya. seperti halnya orang orang-orang yang berprofesi 

sebagai petani sayur tentunya ketika akan melakukan suatu peralihan ke pedagang 

sayur terlebih dahulu akan menjalin kerja sama sehingga timbul suatu pengalaman 

dalam hal pedagangan, meskipun demikian proses  hubungan kerja sama tersebut 

tidaklah sebentar. kerja sama tersebut begitu juga dengan fenomena peralihan 

profesi lainnya.7 

 Berdasarkan dari fenomena tersebut sehingga peneliti tertarik untuk 

mengarahkan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga peneliti mengangkat judul 

“Mobilitas Sosial Petani Sayur Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, 

Kabupaten Gowa”.  

 

 

 

 
7Sastra Juanda, dkk, “Jaringan Sosial dan Pemberdayaan Pedagang Perempuan di Pasar 

Tradisional Rau Kota Serang”.  Jurnal Hermeneutika 4, No.2 (2018); h. 13-24. 



 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus Penelitian ini adalah sebuah batasan penelitian agar ruang lingkup 

yang akan diteliti menjadi jelas. Dalam penelitian ini difokuskan pada faktor 

peralihan profesi pekerjaan dari petani sayur ke pedagang sayur serta relasi petani 

dengan pedagang sayur dan untuk melihat upaya yang dilakukan petani sayur dalam 

meningkatkan status sosial di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten 

Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus Penelitian, peneliti akan mendeskripsikan beberapa 

Variabel guna menghindari kesalahpahaman dalam perumusan pokok permbahasan 

antara lain: 

a. Mobilitas Sosial 

 Mobilitas sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah masyarakat 

atau individu yang melakukan peralihan dari segi profesi yakni profesi petani sayur 

ke pedagang sayur yang beralokasikan di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa. 

b. Petani Sayur 

Petani sayur adalah individu atau kelompok orang yang secara profesional 

terlibat dalam produksi atau penanaman berbagai sayuran, petani sayur yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah para petani sayur yang berada di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

c. Pedagang Sayur 

Pedagang sayur adalah individu ataupun kelompok orang yang secara 

profesional terlibat dalam hal penjualan, namun pedagang sayur yang dimaksudkan 



 

dalam penelitian ini adalah pedagng sayur yang ada di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa. 

d. Kehidupan sosial ekonomi petani sayur 

 Kehidupan sosial ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

gambaran terkait dengan kehidupan para petani yang berada di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabuoaten Gowa. 

e. Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Sayur 

 Kehidupan sosial ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

gambaran terkait dengan kehidupan para petani yang berada di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabuoaten Gowa. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian adalah “Mobilitas Sosial Petani Sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”. Namun untuk menghindari 

kekeliruan dalam mewujudkan pembahasan yang terarah, maka Peneliti 

merumuskan hal-hal yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa yang menyebabkan peralihan petani sayur menjadi pedagang 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana Relasi Sosial Petani Sayur dengan Pedagang Sayur di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana upaya Petani Sayur dalam Meningkatkan Status Sosial di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa? 

 

 

 



 

 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti merangkum beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan  

judul peneliti diantaranya sebagai berikut: 

1. Muh Syam dalam penelitiannya yang berjudul “Kehidupan Petani yang 

Menjadi Pedagang di Luwu Timur” mahasiswa jurusan Sosiologi Agama 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dalam memilih mata 

pencaharian pedagang didasarkan pada dua faktor, diantaranya adalah 

faktor internal yaitu hilangnya mata pencaharian sebelumnya. Peningkatan 

taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Keinginan untuk memberikan 

pendidikan yang lebih baik kepada generasinya. Bekerja sebagai trader 

lebih mudah dan nyaman. . Keterampilan yang minim dan pendidikan yang 

rendah, modal untuk menjadi pedagang relatif kecil dan faktor eksternal 

adalah ajakan dari keluarga dan orang sekitar lingkungan yang sudah 

sukses, keuntungan selalu ada walaupun kecil. keterampilan/kemampuan 

yang tidak sesuai dengan mata pencaharian baru dan adanya bangunan 

pasar, dampak dari memilih mata pencaharian pedagang terbagi menjadi 

dua, antara lain dampak negatif yaitu hutang yang besar ke berbagai bank, 

hilangnya kepemilikan aset pribadi dan lain sebagainya.8 

 Melihat penelitian yang dihasilkan ada kesamaan dan perbedaan dengan 

tulisan peneliti. Adapun persamannya yaitu saling membahas persoalan Mobilitas 

Sosial, sedangkan perbedaanya peneliti sebelumnya membahas bahwa profesi 

 
8Muh Syam, ”kehidupan Masyarakat Petani menjadi pedagang DiLuwu Timur”, Skripsi  

(Gowa: Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), h. 65 



 

pedagang sayur adalah sumber kebutuhan utama. Sedangkan peneliti berfokus pada 

bentuk-bentuk mobilitas sosial yang terjadi. 

2. Yuliana Widi Astuti  dalam penelitiannya yang berjudul “ Mobilitas Sosial 

dan dampaknya Terhadap perilaku sosial keagamaan buruh PLTU di Desa 

Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan” Mahasiswa Prodi 

Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama  Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung.9 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

proses mobilitas sosial masyarakat sehingga menjadi buruh di industri 

PLTU dikarenakan beberapa faktor pendorong yaitu, faktor ekonomi, faktor 

penggusuran lahan, faktor iklim dan faktor keahlian seseorang. Proses 

mobilitas mata pencaharian yang dialami masyarakat Desa Tarahan selain 

membawa perubahan dalam hal ekonomi, perubahan yang dirasakan juga 

dalam aspek perilaku sosial keagamaan pekerja. Adapun  persamaannya 

yaitu sama-sama membahas persoalan mobilitas sosial sedangkan 

perbedannya adalah peneliti sebelumnya lebih berfokus pada dampak yang 

ditimbulkan dari beralihnya ke provesi satu dengan profesi lainnya. 

Sedangkan peneliti lebih fokus pada bentuk-bentuk mobilitas yang terjadi. 

3. Zulmi Sulistiani dengan judul skripsi, “Upaya Petani Sayur Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Tonasa Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa. Penelitian ini membahas mengenai 

langkah-langkah yang dilakukan petani sayur dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarganya, yaitu pertama, mencari untuk pekerjaan 

sampingan. Kedua, membeli barang murah dengan kualitas rendah adalah 

 
9Yuliana Widi Astuti, “Mobilitas Sosial dan Dampaknya Terhadap perilaku Sosial 

Keagamaan Buruh PLTU didesa Tarahan Kecamatan Katibung Lampung Selatan” Skripai 

(Lampung: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2023), h. 117 

 



 

pilihan yang tepat mengingat kondisi keuangan. Ketiga, bekerja lebih keras 

ketika seseorang bekerja lebih keras dengan hasil yang kurang, lebih baik 

untuk menutupi kebutuhan yang ada. Keempat, mengikuti arisan ini adalah 

sebuah solusi untuk menjaga kestabilan keuangan masing-masing keluarga, 

persamaannya sama-sama membahas aspek pertanian, bedanya peneliti 

sebelumnya fokus pada bagaimana mensejahterakan keluarga melalui 

pekerjaan sampingan, sedangkan peneliti berfokus pada bentuk-bentuk 

mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat. Krmudian peneliti sebelumnya 

menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial sedangkan peneliti 

menggunakan pendekatan Sosiologi. 

Berdasarkan  Penjelasan penelitian terdahulu Sebelumnya, belum ada yang 

membahas secara jelas dan terkhusus Mobilitas Sosial Petani Sayur yang berada di 

masyarakat. Penelitian ini berfokus bagaimana bentuk-bentuk dari pada mobilitas 

sosial yang terjadi di masyarakat Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan peralihan profesi petani 

sayur menjadi pedagang sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui bagaimana relasi petani sayur dengan pedagang sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui upaya petani sayur dalam meningkatkan status sosial di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

 

 



 

 

 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sebagai 

sumber bagi pembaca, khususnya untuk mengetahui mobilitas sosial petani 

sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

b. Secara Praktis 

1. Melalui penelitian ini diharpkan mampu memperkaya basis pengetahuan 

tentang Mobilitas Sosial Petani sayur 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bentuk mobilitas 

sosial Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa 

3. Penelitian ini sangat diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Sosial 

(S.Sos) pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin dan 

Filsafat UIN Alauddin Makassar. 

4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur dalam memperoleh 

arsip kepustakaan dan menjadi salah satu studi banding untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Mobilitas Sosial 

Mobilitas sosial atau gerak sosial adalah perubahan, peralihan, peningkatan, 

atau penurunan status dan peran individu-individu di dalam masyarakat. Secara 

etimologis, istilah "mobilitas" berasal dari kata mobility yang berasal dari dasar 

kata "mobile" dalam Bahasa Inggris. Kata "mobile" merujuk pada aktifitas, 

kelincahan, atau kegesitan, sehingga "mobility" dapat diartikan sebagai gerakan. 

Dengan demikian, mobilitas sosial mengindikasikan perpindahan individu atau 

sekelompok individu dari satu lapisan ke lapisan lain dalam masyarakat. Menurut 

Soerjono Soekanto, mobilitas sosial atau social mobility adalah proses pergerakan 

dalam struktur sosial, yang mencakup pola-pola tertentu yang mengatur organisasi 

suatu kelompok masyarakat. Struktur sosial melibatkan karakteristik hubungan 

antara individu-individu dalam suatu kelompok serta hubungan individu dengan 

kelompoknya.1 

Horton dan Hunt mendefinisikan mobilitas sosial sebagai pergerakan dari 

satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau sebagai perpindahan dari satu strata 

ke strata lain dalam hierarki sosial. Mobilitas sosial juga bisa diinterpretasikan 

sebagai pergeseran status dalam struktur sosial. Dengan kata lain, mobilitas sosial 

menyebabkan perubahan, pergeseran, peningkatan, atau penurunan status sosial 

individu atau kelompok.2. Dalam era modern seperti saat ini, banyak individu 

berusaha untuk mencapai mobilitas sosial. Mereka meyakini bahwa langkah 

tersebut dapat meningkatkan kebahagiaan dan memungkinkan mereka untuk 

 
1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Cet. 38; Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada 2005), h. 249 
2Bagon Suyanto & J. Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan (Cet. 8; Jakarta 

: Kencana, 2015), h. 188 
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mengejar pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Dengan 

tingkat mobilitas sosial yang tinggi, bahkan dengan latar belakang sosial yang 

berbeda, mereka dapat merasa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai 

status sosial yang lebih tinggi. Mobilitas sosial lebih mudah terjadi di masyarakat 

terbuka karena memberikan lebih banyak kesempatan untuk berpindah antar strata 

sosial. Sebaliknya, di masyarakat yang cenderung tertutup, kemungkinan untuk 

berpindah antar strata menjadi lebih sulit.  

Kimball Young dan Raymond W. Mack menjelaskan bahwa mobilitas sosial 

adalah pergerakan dalam struktur sosial, yang mengacu pada pola-pola tertentu 

yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial melibatkan 

hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan individu dengan 

kelompoknya. Contoh dari gerak sosial ini adalah ketika seorang guru berpindah 

pekerjaan menjadi pemilik toko buku, atau ketika seseorang meninggalkan 

pekerjaan yang memberikan gaji bulanan rendah untuk pekerjaan dengan gaji yang 

lebih tinggi. Proses ini tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga mungkin 

terjadi pada kelompok-kelompok sosial. Sebagai contoh, sebuah kelompok 

minoritas dapat berasimilasi dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat..3 

Edward Ransford mengkonseptualisasikan mobilitas sebagai pergerakan 

dalam hierarki sosial yang bisa menuju ke tingkat atas atau bawah. Namun, 

pendekatan Paul B. Horton berbeda; ia menggambarkan mobilitas sosial sebagai 

perpindahan dari satu kelas ke kelas lainnya, atau dari satu strata ke strata yang 

lain.4 Mobilitas sosial adalah pergerakan yang terjadi dalam konteks struktur sosial, 

mengacu pada pola-pola yang mengatur struktur dan organisasi dari kelompok 

 
3Kimball Young dan Raymond W. Mack dalam  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu 

Pengantar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1982), h.219. 
4Pengetian dan Teori Mobilitas Sosial Menurut Para Ahli, Kompas.com. 

https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/29/120000769/penertian-dan-teori-mobilitas-sosial-

menurut-para-ahli?page=all(diakses (2 Oktober 2023) 

https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/29/120000769/penertian-dan-teori-mobilitas-sosial-menurut-para-ahli?page=all(diakses
https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/29/120000769/penertian-dan-teori-mobilitas-sosial-menurut-para-ahli?page=all(diakses
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sosial tertentu. Struktur sosial ini mencakup interaksi antarindividu dalam 

kelompok serta hubungan antara individu dan kelompoknya. Memahami mobilitas 

sosial menekankan pentingnya memahami bagaimana interaksi sosial 

mempengaruhi pergeseran dalam struktur masyarakat, menyoroti peran dinamika 

sosial dalam memengaruhi posisi sosial individu dari waktu ke waktu. Konsep 

mobilitas sosial menunjukkan kompleksitas hubungan sosial yang terlibat dalam 

proses perubahan sosial, serta bagaimana interaksi sosial memengaruhi struktur 

keseluruhan masyarakat.  

Mobilitas Sosial dalam penelitian ini merujuk pada pergerakan sosial yang 

terjadi di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, di mana 

individu beralih dari pekerjaan sebagai petani sayur ke profesi sebagai pedagang 

sayur. Meskipun demikian, menariknya, sebagian besar pedagang sayur awalnya 

merupakan petani, namun mereka beralih profesi karena berbagai faktor seperti 

aspirasi untuk meningkatkan status sosial dan pendapatan yang lebih tinggi 

daripada sebelumnya. Walaupun umumnya orang tidak menginginkan penurunan 

dalam mobilitas, namun terkadang sulit untuk mencapai mobilitas ke lapisan sosial 

yang lebih tinggi karena berbagai faktor. Fenomena ini bisa terjadi di berbagai 

tempat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

1. Bentuk-bentuk Mobilitas Sosial 

Adapun bentuk-bentuk dari pada mobilitas sosial diantaranya : 

a. Mobilitas Vertikal 

Mobilitas vertikal adalah perubahan dalam status sosial yang dialami oleh 

individu atau sekelompok individu di antara lapisan-lapisan sosial yang berbeda. 

Mobilitas vertikal memiliki dua bentuk utama, yakni: 

1) Mobilitas vertikal ke atas, yang sering disebut sebagai "social climbing," 

adalah fenomena di mana seseorang naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi 
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karena meningkatnya status atau posisinya. Ini bisa disebabkan oleh 

peningkatan prestasi kerja atau pengisian posisi yang kosong akibat 

perubahan organisasi. 

2) Mobilitas vertikal ke bawah, yang dikenal sebagai "social sinking," adalah 

proses di mana seseorang mengalami penurunan status atau posisi mereka 

dalam masyarakat. Proses social sinking ini seringkali menyebabkan 

ketidakstabilan emosional karena terjadi perubahan dalam hak dan 

kewajiban seseorang. Penurunan tersebut bisa berupa penurunan posisi 

seseorang ke level yang lebih rendah atau kehilangan penghargaan terhadap 

suatu posisi dalam struktur sosial. Penyebabnya bisa berupa penghalangan 

permanen atau sementara, pensiun, melakukan kesalahan serius yang 

mengakibatkan penurunan atau pemecatan dari pekerjaannya.5 

b. Mobilitas Horizontal 

Mobilitas Horizontal adalah perubahan status sosial seseorang atau 

sekelompok orang di dalam strata sosial yang sama. Dengan kata lain, mobilitas 

horizontal merujuk pada perpindahan individu atau entitas sosial lain dari satu 

kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang memiliki kedudukan yang setara. 

Karakteristik utama mobilitas horizontal adalah tidak ada perubahan dalam posisi 

seseorang dalam struktur mobilitas sosialnya. Mobilitas sosial horizontal terbagi 

menjadi dua bentuk, yakni: 

1) Mobilitas sosial lintas wilayah geografis adalah pergerakan individu atau 

kelompok dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti transmigrasi, urbanisasi, 

dan migrasi. 

2) Mobilitas lintas generasi merujuk pada perubahan status sosial yang terjadi 

antara dua generasi atau lebih, seperti antara orang tua dan anak, anak dan 

 
5Babun Ni’matur Rahmah, Dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan 

Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran, h. 26. 
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cucu, dan seterusnya. Fokusnya adalah pada perubahan status sosial dari 

satu generasi ke generasi berikutnya, bukan hanya pada perkembangan 

keturunan itu sendiri.6 

1. Faktor pendorong Mobilitas Sosial 

Adapun faktor pendorong mobilitas sosial diantaranya sebagai berikut: 

a. Kependudukan (Demografi) 

Semakin banyak penduduk, maka semakin sedikit lahan yang tersedia untuk 

pekerjaan dan tempat tinggal, sehingga ini mendorong orang untuk berpindah dari 

satu tempat ke tempat lain dalam mencari pekerjaan dan tempat tinggal 

b. Status sosial 

Status sosial ini terkait dengan status sosial yang serupa dengan orang tua. 

Seseorang tidak akan mempertimbangkan apakah orang tuanya kaya atau miskin 

karena mereka tidak dapat mengubah kedudukan orang tua mereka saat ini. Jika 

mereka tidak puas dengan status yang sama dengan orang tua mereka, mereka akan 

berupaya untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dengan menggunakan 

kemampuan merek. 

c. Situasi politik 

Keadaan politik dapat menjadi dorongan bagi seseorang untuk melakukan 

mobilitas sosial. Ketika kondisi politik suatu negara tidak stabil, seseorang mungkin 

merasa perlu melakukan perubahan dalam status sosialnya. 

 

 

 

 

 
6Babun Ni’matur Rahmah, Dan Riska Ayu Purnama Sari, Tingkat Perubahan 

Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran, h. 127. 
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d. Keinginan Untuk melihat daerah lain 

Hasrat untuk menjelajahi wilayah lain dapat mengakibatkan terjadinya 

mobilitas sosial secara geografis. Contohnya termasuk aktivitas pariwisata, 

kunjungan studi, dan perjalanan dinas. 

e. Mobilitas sosial geografis  

sering terjadi ketika sumber daya alam di daerah yang padat penduduk tidak 

lagi dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, penduduk tersebut akan 

melakukan mobilitas sosial dengan mencari lahan yang lebih subur di daerah lain..  

2. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial 

a. Diskriminasi kelas 

Dalam suatu masyarakat, sistem kelas yang tertutup dapat menghambat 

mobilitas sosial ke atas dengan membatasi akses keanggotaan dalam suatu 

organisasi tertentu melalui syarat dan ketentuan yang beragam. Akibatnya, hanya 

sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk bergabung dalam organisasi 

tersebut. Situasi ini menjadi penghalang bagi perubahan status seseorang dalam 

masyarakat. 

b. Kemiskinan 

Bagi individu yang kurang mampu secara ekonomi, naik ke tingkat sosial 

yang lebih tinggi akan menjadi tugas yang sangat sulit. Kondisi ekonomi yang 

selalu terbatas merupakan salah satu faktor yang menghalangi mobilitas sosial. 

c. Kebudayaan 

Budaya yang masih berpegang pada tradisi akan menghalangi terjadinya 

mobilitas sosial, sementara masyarakat modern cenderung memberikan 

kesempatan lebih besar bagi mobilitas sosial karena didukung oleh kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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d. Perbedaan jenis kelamin  

Perbedaan gender dalam sebuah masyarakat dapat signifikan dalam 

meningkatkan status seseorang, di mana laki-laki cenderung memiliki kedudukan 

yang lebih tinggi daripada perempuan. Karena itu, perbedaan gender menjadi salah 

satu faktor yang menghambat mobilitas sosial. 

e. Pengaruh Sosialisasi yang Kuat  

Sosialisasi yang mendalam di dalam suatu masyarakat dapat menjadi 

penghambat bagi proses mobilitas sosial di dalamnya, terutama terkait dengan 

pengaruh nilai-nilai dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut 7. 

B. Kehidupan Sosial Ekonomi  Petani Sayur 

1. Kehidupan Sosial Petani sayur 

Kehidupan sosial merujuk pada interaksi antarindividu di dalam suatu 

masyarakat yang melibatkan unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Masyarakat 

terdiri dari individu yang berinteraksi satu sama lain, yang pada gilirannya 

mengakibatkan perubahan dalam masyarakat. Proses sosial dapat dijelaskan 

sebagai perubahan dalam struktur masyarakat yang terjadi melalui komunikasi dan 

upaya pengaruh terhadap individu dalam kelompok. Selain itu, karena individu 

secara tidak langsung beradaptasi, mereka juga secara tidak langsung mengubah 

masyarakat mereka bersama dengan individu lainnya. Oleh karena itu, setiap 

individu atau kelompok memiliki peran atau fungsi dalam masyarakatny.8 

 

 

 

 
7Pengertian Mobilitas Sosial Faktor Yang Berpengaruh dan Sejenisnya, DetikEdu. 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6903338/pengertian-mobilitas-sosial-faktor-yang-

berpengaruh-dan-jenisnya) (30 Agustuts 2023) 
8Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, (Jakarta: Binacipta, 1983), 

h. 14. 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6903338/pengertian-mobilitas-sosial-faktor-yang-berpengaruh-dan-jenisnya
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6903338/pengertian-mobilitas-sosial-faktor-yang-berpengaruh-dan-jenisnya
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2. Kehidupan ekonomi petani sayur 

Gilarson melihat Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat 

dalam Gilarson melihat Ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana 

masyarakat berusaha mencapai kemakmuran, yang mana kemakmuran merujuk 

pada keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka, baik barang 

maupun jasa. Dengan berbagai konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

merupakan upaya manusia dalam mengelola kehidupan rumah tangga mereka untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Seiring dengan perkembangan dan evolusi masyarakat, konsep ekonomi juga telah 

berkembang menjadi lebih luas. Ekonomi sering dijelaskan sebagai cara manusia 

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka 9. Dengan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa ekonomi adalah usaha manusia dalam mengatur rumah 

tangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan maupun 

memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada. 

C. Jenis-jenis Petani 

Petani merupakan elemen krusial dalam upaya meningkatkan pendapatan 

negara untuk memperkuat kehidupan yang adil secara sosial bagi semua warga 

Indonesia. Sektor pertanian diakui sebagai sumber utama kebutuhan pokok manusia 

karena makanan menjadi sumber energi dan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga 

kesehatan dan kelangsungan hidup. Keterlibatan negara dalam konstitusi dasar 

untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan merupakan langkah untuk 

memastikan hak fundamental manusia, seperti hak atas kehidupan dan 

kesejahteraan. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan, tanggung jawab 

negara mencakup pengembangan kebijakan, program, dan regulasi yang 

mendukung akses yang adil dan berkelanjutan terhadap pangan bagi seluruh warga 

 
9Gilarson. Pengantar Ilmu ekonomi Makro (Yogyakarta:Kanisius, 2004) h. 45. 
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negara. Hal ini mencakup upaya untuk memajukan sektor pertanian, menjamin 

ketahanan pangan, meningkatkan produksi dan distribusi pangan, serta 

memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak petani.10 

Petani berusaha untuk memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam demi 

mendukung dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat global. Berdasarkan 

jenis tanaman yang ditanam, luas lahan yang dimiliki, dan pendapatannya, petani 

dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Menurut Dawan Rahardjo, 

terdapat beberapa klasifikasi petani dalam masyarakat pedesaan, yakni buruh tani 

dan pemilik tanah.  Menurut Sajogya dan Pudjiwati, masyarakat desa atau 

petani terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:  

1. buruh tani   

Buruh tani merupakan kelompok dengan posisi terendah dalam hierarki, 

karena mereka tidak memiliki lahan sendiri. Mereka hanya memiliki kemampuan 

untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan 

mereka seringkali dalam kondisi yang kurang memadai. Pekerja pertanian berada 

pada posisi terendah dalam struktur sosial masyarakat. Mereka tidak mungkin 

memiliki status yang lebih rendah. Namun, terdapat juga pekerja pertanian yang 

memiliki lahan sendiri, tetapi kadang-kadang memilih untuk bekerja di lahan milik 

orang lain karena beberapa alasan. Petani yang memiliki lahan sendiri ini dapat 

dibagi menjadi dua kelompok: 

a)  Petani kecil bebas 

Umumnya, mereka bekerja di lahan milik mereka sendiri atau kadang 

bekerja dengan sistem bagi hasil. Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan upah 

 

 
10Husain, Kaslam”Konsep Pemberdayaan masyarakat menuju ketahanan pangan berbasis 

pertanian ramah lingkungan Desa  Bontomanurung, Kabupaten Maros”Jurnal. Sosioreligius, 2023. 

Vol. 8, no.1. h.15 
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b) Tuan tanah besar 

Usaha pertanian yang mereka jalankan hanyalah melakukan fungsi 

manajemen, sehingga mereka jarang melakukan pekerjaan manual sendiri. Masalah 

yang mereka hadapi dalam mendapatkan pinjaman dapat diatasi dengan meminjam 

melalui dinas pertanian. 

D. Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Sayur 

1. Kehidupan Sosial Pedagang Sayur 

Kehidupan sosial adalah interaksi antarindividu dalam suatu lingkungan 

masyarakat yang memiliki unsur-unsur sosial. Masyarakat terdiri dari individu yang 

berinteraksi satu sama lain, dan interaksi ini menyebabkan perubahan dalam 

masyarakat itu sendiri. Proses sosial dapat dijelaskan sebagai perubahan dalam 

struktur masyarakat akibat komunikasi dan upaya pengaruh terhadap individu 

dalam kelompok, terutama dalam kehidupan sosial seorang pedagang. 11 

2. Kehidupan  ekonomi pedagang sayur 

Kehidupan ekonomi pedagang sayur mengacu pada kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara dalam 

proses distribusi barang dan jasa. Menurut Gilarson, bidang ekonomi mempelajari 

upaya masyarakat untuk mencapai kemakmuran. 

Pedagang umumnya memperoleh barang dari produsen atau distributor 

dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen akhir, sehingga mereka berperan di 

tengah-tengah rantai pasokan atau distribusi. Biasanya, terdapat beberapa faktor 

yang terkait dengan kehidupan ekonomi pedagang sayur itu sendiri 

 

 
11Husain, Kaslam”Konsep Pemberdayaan masyarakat menuju ketahanan pangan berbasis 

pertanian ramah lingkungan Desa  Bontomanurung, Kabupaten Maros”Jurnal. Sosioreligius, 2023. 

Vol. 8, no.1. h.15 
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a. Akuisisi barang  

b. Penyimpanan dan manajemen persediaan 

c. Pemasaran dan penjualan  

d. Faktor risiko dan lain sebagainya. 

E. Jenis -jenis pedagang sayur 

berdagang merupakan pekerjaan yang memegang peranan penting dalam 

kehidupan sehari-hari dengan demikian melalui pedaganglah masyarakat mampu 

untuk mendapatkan kebutuhan pokok akan barang yang tidak dapat dibuat sendiri.12 

Berikut ada beberapa jenis jenis pedagang sayur diantaranya:  

1) Pengecer sayuran 

2) Pedagang grosir sayuran 

3) Pedagang keliling  

4) Pedagang online  

F. Teori Tindakan Sosial Max Weber 

Perkembangan pemikiran sosiologi memiliki dampak besar pada kehidupan 

masyarakat karena bertambahnya pemikiran dan teori yang beragam untuk 

memperluas pemahaman tentang aspek sosial. Teori tindakan Weber, sebagai 

contoh, membantu dalam memahami keterlibatan berbagai aspek dalam mencari 

motif di balik makna tindakan aktor berdasarkan jenis tindakan sosial yang 

mencerminkan perubahan sosial-politik.13  

Weber dikenal atas kontribusinya terhadap teori tindakan sosial, yang 

menyoroti pentingnya memahami makna di balik tindakan individu dalam konteks 

masyarakat. Selain itu, ia mengembangkan konsep-konsep kunci dalam sosiologi 

 
12Armando Alexander Londa “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang Sayuran Di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado”. Jurnal .vol, 19. No. 2 

(2023); h. 875-882. 
13Vivin Devi Prahesti, “Nalisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca 

Asmaul Husna Peserta Didik Mi/Sd”, An-Nur: Jurnal Studi Islam 13, No. 2 (2021); h. 138 
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seperti rasionalisasi, ideal tipe, dan pemahaman secara verstehen. Tindakan sosial 

menurut Weber mengacu pada tindakan individu yang memiliki makna atau arti 

subjektif bagi diri mereka sendiri dan ditujukan kepada orang lain. Sebagai 

hasilnya, tindakan individu yang hanya berhubungan dengan benda mati atau objek 

fisik tanpa memperhatikan tindakan orang lain tidak dianggap sebagai tindakan 

sosial. Sebagai contoh, jika seseorang melempar batu dengan tujuan mengganggu 

orang yang sedang memancing, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan 

sosial karena bertujuan untuk menimbulkan reaksi dari orang lain. Berdasarkan 

konsep ini, Weber mengembangkan ide rasionalitas dalam tindakan sosial.  

Weber menyatakan bahwa rasionalitas merupakan salah satu bentuk dasar 

dari alasan di balik perilaku manusia. Teori ini berfokus pada motif dan tujuan dari 

individu atau kelompok sebagai pelaku. Menurut Weber, setiap individu atau 

kelompok memiliki motif atau tujuan yang berbeda dalam setiap tindakan yang 

mereka lakukan. Teori tindakan sosial digunakan untuk memahami berbagai jenis 

perilaku, baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok. Dengan memahami 

jenis-jenis perilaku individu atau kelompok, kita dapat menghargai dan memahami 

alasan di balik tindakan mereka.14 

Lebih lanjut Weber membagi tindakan sosial dalam empat tipe antara lain 

sebagai berikut: 

1. Tindakan rasional instrumental, atau sering disebut zweckrationalitat dalam 

bahasa Jerman, mengacu pada tindakan yang dipertimbangkan secara sadar 

dan dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta alat yang digunakan 

untuk mencapainya 

2. Tindakan rasional nilai, atau yang sering disebut wertrationalitat dalam 

bahasa Jerman, merujuk pada tindakan dimana tujuan telah ditetapkan 

 
14Deby Ardesti Arinda”Tindakan Sosial Delinkuensi Tokoh Dalam Novel Balada Si Roy: 

Joe Karya Gol A Gom” Skripsi ( Surabaya: Univ. Surabaya, 2019). 
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berdasarkan nilai-nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang 

dipertimbangkan secara sadar sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

tersebut. Memberikan infak dan sedekah dalam komunitas Islam, sebagai 

contoh, dapat dianggap sebagai tindakan rasional nilai. Mencapai status 

sebagai hamba Allah yang diberkati dan memperoleh surga di akhirat 

merupakan tujuan yang terkait dengan nilai-nilai absolut dan akhir. Pilihan 

untuk memberikan infak dan sedekah sebanyak mungkin dianggap sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan yang berbasis pada nilai-nilai tersebut, namun 

tidak dapat dinilai apakah lebih efisien atau efektif dibandingkan dengan 

melakukan shalat sunnah, sebagai contoh.15  

3. Tindakan tradisional adalah suatu bentuk tindakan sosial yang tidak 

didasarkan pada pertimbangan rasional. Jika seseorang menunjukkan 

perilaku yang berbeda dari biasanya, tanpa adanya pemikiran atau rencana 

yang disadari, maka perilaku tersebut dikategorikan sebagai tindakan 

tradisional. Individu biasanya akan mengakui atau menjelaskan tindakannya 

dengan alasan bahwa dia selalu melakukan hal tersebut atau perilaku 

tersebut merupakan bagian dari kebiasaannya. Jika orientasi seperti ini 

mendominasi kelompok-kelompok atau masyarakat secara keseluruhan, 

maka kebiasaan dan institusi mereka dianggap sah atau didukung oleh 

tradisi yang telah lama mapan sebagai acuan mereka, yang diterima tanpa 

pertanyaan. Satu-satunya justifikasi yang dibutuhkan adalah bahwa cara 

tersebut telah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya; 

4. Tindakan tradisional adalah bentuk perilaku sosial yang tidak berasal dari 

pertimbangan yang rasional. Jika seseorang menunjukkan perilaku yang 

tidak biasa, tanpa ada refleksi atau perencanaan yang sadar, maka perilaku 

 
15Damsar “Pengantar Sosiologi Politik” (Cet. V; Jakarta: Prenamedia Group, 

2010) h. 35 
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tersebut dianggap tradisional. Ketika ditanya, individu cenderung 

membenarkan atau menjelaskan perilakunya dengan menyatakan bahwa itu 

merupakan bagian dari tradisi, tanpa memberikan alasan yang lebih 

mendalam.16 

Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber yaitu tindakan yang 

nyata, tindakan yang berasal dari akibat, tindakan yang diarahkan kepada seseorang 

dan tindakan yang memperhatikan orang lain: 

1. Tindakan yang jelas dapat sepenuhnya berasal dari batiniah  

2. Tindakan dapat timbul dari efek positif dari suatu situasi, tindakan yang 

disengaja diulang, atau tindakan yang diam-diam disetujui oleh pihak 

manapun. 

3. Tindakan yang diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu  

4. Tindakan yang memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain itu.17 

Menurut Adiwirman A. Karim, yang juga membahas tentang tindakan 

rasional, menyatakan bahwa tindakan rasionalitas menyiratkan bahwa manusia 

bertindak secara masuk akal, dan keputusan yang diambil secara sengaja dapat 

memperburuk situasi. Rasionalitas perilaku sendiri dapat ditafsirkan dalam dua 

konteks, yakni terkait dengan metode dan hasil. Dalam konteks metode, perilaku 

rasionalitas merujuk pada tindakan yang didasarkan pada kebiasaan, prasangka, 

atau emosi. Sedangkan dalam konteks hasil, perilaku rasionalitas mengacu pada 

tindakan yang dapat efektif mencapai tujuan yang diinginkan. 

Loren menguraikan bahwa rasionalisasi memiliki dua makna, yakni positif 

dan negatif. Makna positifnya adalah membuat sesuatu menjadi masuk akal atau 

 
16Muhammad Syukur “Dasar-Dasar Teori Sosiologi” (Cet. I; Depok: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2018) h. 85 
17Rima Sarima “Studi Kasus Praktik Perjudian Togel Di Desa Muara Pantuan Kecamatan 

Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara”, ejournal Sosiatri Sosiologi, vol.6 no. 4 (2018). h. 79 
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beralasan, sementara makna negatifnya adalah pembenaran berdasarkan motif-

motif tersembunyi atau egoistik. Dengan demikian, menurut Loren, rasionalisasi 

merujuk pada usaha untuk menjadikan atau membuat sesuatu menjadi masuk akal 

dengan memberikan alasan-alasan agar dapat diterima oleh akal dan juga oleh orang 

lain.18 

Teori yang mengusung konsep rasionalitas (Formal, nilai, afektif, dan 

instrumental) akan menjadi landasan dalam penelitian ini, karena melalui konteks 

logika atau rasionalitas tersebut seseorang memilih untuk melakukan mobilitas 

sosial dan menjalani kehidupan. Rasionalitas formal memungkinkan pemahaman 

terhadap latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong tindakan mobilitas 

sosial, apakah itu untuk mencari mata pencaharian atau sekadar mencapai status di 

masyarakat. Sementara itu, rasionalitas nilai mengacu pada pengaruh lingkungan 

terhadap tindakan seseorang. Rasionalitas afektif menelaah bagaimana perasaan 

memengaruhi tindakan mobilitas sosial seseorang. Terakhir, rasionalitas 

instrumental menyoroti bagaimana seseorang melakukan mobilitas sosial dengan 

tujuan tertentu. 

  

 
18Abdul Munir “Rasionalitas Tindakan Sabung Ayam Di Kalangan Penggemar” Jurnal 

Ilmiah Indonesia, Vol. 8 No. 2 (2023) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Peneltian  

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan 

jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif adalah sebuah cara 

pencarian kebenaran informasi dan pengetahuan yang berusaha menggali 

pemahaman tentang keadaan alamiah secara komperehensif. Dalam pandangan 

Moleong, penelitian kualitatif adalah usaha untuk menggali pemahaman mendalam 

tentang fenomena tertentu, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lainnya yang dialami oleh subjek penelitian. Dengan menggambarkan fenomena 

tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang terjadi dalam konteks alamiah 

tertentu, dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang sesuai dengan situasi 

ilmiah tersebut.1 

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena dengan melihat fenomena 

sosial terutama pada mobilitas sosial tentunya harus menggambarkan fenomena 

secara tersistematis dan sesuai dengan fakta alamiah yang terjadi di lapangan dan 

penelitian kualitatif  ini juga mampu untuk menambah rincian yang kompleks 

tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif.  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi dalam penelitian ini akan menggambarkan data yang dibutuhkan 

sesuai dengan permasalahan yang ada di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena yang pertama, 

terkhusus di lingkup UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Ushuluddin dan 

 
1Abdul Fattah Nasution, Metode penelitian Kualitatif, ed.Meiniar, Cet 1, (Bandung: CV. 

Harfa Creative, 2023 ), h. 34 
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Filsafat masih kurang yang meneliti tetang mobiltas sossial, dan alasan yang kedua, 

karena mobilitas sosial ini juga banyak terjadi di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa sehingga memudahkan untuk melakukan observasi 

yang mendalam.  

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologis. Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang umum digunakan 

dalam penelitian sosial. Pendekatan sosiologis mempelajari kehidupan bersama 

dalam masyarakat, yang menyelidiki ikatan sosial yang dimiliki organisasi dengan 

masyarakat, baik individu maupun kelompok. Pendekatan ini dijadikan landasan 

penelitian dalam studi penelitian tentang mobilitas sosial petani sayuran di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu : 

1. Data primer (Primary Data) 

Data primer adalah data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang 

diperoleh langsung dari topik penelitian oleh individu, kelompok, dan organisasi di 

lapangan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang memperhatikan 

teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data dan berasumsi bahwa 

informan yang dipilih mempunyai sejumlah informasi tertentu mengenai masalah 

penelitian untuk dilakukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti menggali 

sumber-sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. 

Data ini diperoleh selama penelitian berupa identitas informan, dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan pada saat wawancara kepada beberapa informan di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 
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2. Data Sekunder (Secundery Data) 

Data Sekunder adalah sumber data tambahan yang tidak diperoleh secara 

langsung dilapangan, tetapi berasal dari referensi yang telah dibuat oleh pihak lain, 

seperti buku, dokumen, foto, dan statistic.2 Segala dokumen berupa catatan tentang 

berbagai peristiwa dan situasi yang telah terjadi dan sedang berlangsung dalam 

suatu lembaga yang berharga dan bermakna serta dijadikan sebagai data pendukung 

penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dari berbagai 

sumber yang ada, misalnya artikel, jurnal, tesis, buku, dokumen pemerintah dan 

lain-lain.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Matthews dan Ross, dalam kerangka penelitian kualitatif, menggambarkan 

observasi di situasi alamiah sebagai proses pengamatan subjek penelitian dan 

lingkungannya.3 Observasi ini melibatkan pencatatan dan pemotretan perilaku yang 

diamati tanpa melakukan perubahan terhadap keadaan alamiah subjek dan 

lingkungan sosialnya. peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai 

mobilitas sosial sesuai dengan objek kajian peneliti yang berada di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan atau sumber 

untuk memperoleh data, Artinya pertanyaan datang dari pihak yang wawancara dan 

jawaban oleh yang diwawancarai.4 

 
2Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa, Cet. 

1, Solo: Cakra Books, h.113. 
3Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 65-66. 
4Abdurahman Fatoni, Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.105 
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Peneliti melakukan wawancara secara struktur,5 artinya pertanyaan yang 

diajukan sudah diolah terlebih dahulu agar tidak meluas. Tehnik ini juga merupakan 

bagian dari pada tehnik penentuan informan dimana peneliti mewawancarai 

beberapa masyarakat yang telah ditentukan, dimana diantaranya yaitu masyarakat 

yang berlatar belakang seorang petani sayur, pedagang sayur, serta masyarakat 

yang berlatar belakang petani sayur sekaligus pedagang sayur.  

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk melacak data. 

Dokumentasi merupakan salah satu cara dilakukannya penelitian kualitatif untuk 

memperoleh gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan 

dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. 

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan alat perekam suara (audio), kamera 

dan alat tulis yang merupakan alat bantu dalam pengumpulan data dan penulis 

mengambilnya langsung dari lokasi penelitian untuk dijadikan sebagai bukti 

penelitian. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Langkah penting dalam penelitian kualitatif adalah menentukan informasi 

atau subjek penelitian yang akan memberikan data melalui wawancara. Informan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan mobilitas sosial di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Yang terdiri dari bapak-

bapak yang berprofesi sebagai petani sayur dan pedagang sayur serta Anak muda 

yang berprofesi sebagai pedagang sayur yang  berada di Desa tersebut. Sementara 

objek penelitian adalah Mobilitas sosial.  

 
5Gulo, Metode Penelitian, (Cet. 1; Jakarta: Grasindo,2002) h.119 
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Informan dalam penelitian  kualitatif menggunakan teknik porposive 

sampling. Porposive sampling  adalah suatu teknik pengambilan sampel yang 

sering digunakan dalam suatu penelitian. Porposive sampling  adalah pengambilan 

sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, 

pengambilan sampel  tertentu yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat 

tertentu. 6 dimana informan peneliti berjumlah 8 orang, 4 orang masyarakat yang 

berlatar petani sayur dan 4 orang yang berlatar belakang pedagang sayur.  

D. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitiannya adalah peneliti yang merupakan instrumen utama 

dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Instrumen penelitian berfungsi untuk 

memudahkan peneliti memperoleh informasi, sehingga data lebih lengkap dan 

kredibel. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan 

menggunakan pedoman observasi, wawancara, dokumentasi, dimana peneliti 

didukung dengan instrumen lain berupa alat tulis, kamera, alat perekam berupa 

telepon genggam.  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan Data  

Teknik pengolahan data adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, mengolah dan melaksanakan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan metode deskriptif. Data yang disajikan berbentuk narasi kualitatif 

dan dijelaskan dalam bentuk verbal, kemudian diolah secara eksplisit, runtut, dan 

kredibel.7 Berikut langkah-langkah teknik pengolahan data dalam penelitian ini:  

a. Koleksi data yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara. 

 
6Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, h. 80. 
7Neon Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Reka Surasin, 1998), h. 108.    
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b. Klasifikasi atau kategorisasi data yaitu penyusunan data yang telah 

diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahan sehingga tersusun secara 

sistematis dan mudah dipahami. 

c. Editing data yang memperbaiki data sehingga mudah di deskripsikan. 

d. Deskripsi data yaitu memaparkan data yang diperoleh kedalam bentuk 

laporan. 

2. Analisis Data  

a. Pengumpulan data yakni menghimpun data sebagai aktivitas utama 

untuk mendapatkan informasi langsung baik dokumen atau arsip terkait. 

Peneliti mengumpulkan data awal melalui observasi dan literatur. 

b. Reduksi data yakni proses penyaringan data, meringkas, hingga 

berfokus pada hal-hal yang dianggap punya relevansi kuat dengan topik 

penelitian. Lewat reduksi data, pembaca bisa dengan mudah memahami 

maksud penelitian dan menghindari interpretasi yang keliru.8 

c. Penyajian data yakni uraian sejumlah informasi yang terstruktur dan 

memberi petunjuk penarikan kesimpulan, implikasi dan tanggapan yang 

bersifat kualitatif yang disajikan dalam teks naratif, lalu dirumuskan 

untuk menyatukan informasi secara runut agar pembaca mudah 

memahaminya. 

d. Penarikan kesimpulan yakni tahap akhir dari analisis data kualitatif, 

dimana peneliti menyimpulkan data lalu melakukan verivikasi. 

 

 

 

 

 
85ugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi: Mixed Methods, (Cet I; Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 247.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran umum Kabupaten Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://ban.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Kab._Gowa.jpg  
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Kabupaten Gowa, dalam sejarah nasional, telah menjadi subjek yang 

familiar. Sejak abad ke-15, Kerajaan Gowa telah menjelma sebagai kekuatan 

maritim yang mendominasi perairan Nusantara. Dari kerajaan yang megah ini, lahir 

pula nama seorang pahlawan nasional yang dikenal sebagai Ayam Jantan dari 

Timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa ke-XVI, yang berani menantang VOC 

Belanda pada awal masa kolonialisasi mereka di Indonesia. 

Meskipun pada akhirnya Kerajaan Gowa tunduk kepada Belanda melalui 

Perjanjian Bungaya, warisan terbesarnya tetap abadi. Pelabuhan Makassar, yang 

lahir dari Kerajaan Gowa, tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang penting, 

tetapi juga menandai perubahan sejarah. Meskipun kemegahan kerajaan itu sendiri 

pudar, namun Kota Makassar berkembang pesat menjadi kota yang dikenal luas, 

sementara Kerajaan Gowa sendiri menjadi akar terbentuknya Kabupaten Gowa saat 

ini. Kota Makassar mungkin lebih terkenal, namun Kabupaten Gowa tetap menjadi 

"ibu" bagi kota tersebut. Dengan jarak hanya sekitar 10 menit dari Kota Makassar, 

Kabupaten ini menjadi pemasok utama kebutuhan dasar kota tersebut, dari bahan 

bangunan hingga sayur-sayuran, serta pasokan air bersih dari Waduk Bili-Bili. 

Kabupaten Gowa memiliki kemaampuan untuk menyediakan kebutuhan 

dasar bagi daerah sekitarnya tidak lepas dari kondisi alamnya yang subur dan 

berlimpah.1 Dengan enam gunung, termasuk Gunung Bawakaraeng yang tertinggi, 

dan Sungai Jeneberang yang membentuk Waduk Bili-Bili, Kabupaten ini kaya akan 

sumber daya alam, termasuk bahan tambang dan tanah yang subur. Secara geografis, 

Kabupaten Gowa terletak di antara 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 

120°33' Bujur Timur, dengan dataran rendah dan tinggi yang berkisar antara 10 

hingga 2800 meter di atas permukaan laut. Meskipun mayoritas wilayahnya 

merupakan dataran tinggi, terutama di bagian timur hingga selatan, Kabupaten ini 

 
1https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa#Sejarah (22 Desember 2023) 
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juga memiliki wilayah dataran rendah. Sekitar 72,26% wilayahnya merupakan 

dataran tinggi, seperti Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan Bawakaraeng-

Lompobattang, dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Sebagian besar tanah 

Kabupaten Gowa memiliki kemiringan di atas 40 derajat, terutama di wilayah 

Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu. Kabupaten ini 

dilalui oleh banyak sungai besar, termasuk Sungai Jeneberang yang luasnya 

mencapai 881 km², dengan sungai utamanya membentang sepanjang 90 km.2 

Kabupaten Gowa berbatasan dengan beberapa kabupaten, berikut tabel perbatasan 

kabupaten gowa:  

Tabel 1. Arah perbatasan Kabupaten Gowa 

No. Arah Perbatasan 

1 Utara Kota Makassar, kab. Maros dan Kab. Bone 

2 Timur 
Kab. Sinjai, Kab. Bantaeng dan Kab. 

Jeneponto 

3 Barat Kota Makassar dan Kabupaten Takalar 

4 Selatan Kabupaten Takalar dan Kabupaten jeneponto 

Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa#BatasWilayah(22Desember 2023) 

Tabel 2. Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Gowa 

No. Nama Kecamatan  

1 Bajeng 

2 Bajeng Barat 

3 Barombong 

4 Biring Bulu 

5 Bontolempangan 

6 Bontomarannu 

7 Bontonompo 

8 Bontonompo Selatan 

9 Bungaya 

10 Manuju 

 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa#Geografi (22 Desember 2023)\ 
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11 Pallangga 

12 Parangloe 

13 Parigi 

14 Pattallassang 

15 Sombaopu 

16 Tinggimoncong 

17 Tompobulu 

18 Tombolopao 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Gowa 

1. Gambaran Umum Kecamatan Tombolopao 

Tombolopao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kecamatan Tombolopao dibentuk pada tahun 1998 dari hasil 

pemekaran kecamatan Tinggimoncong. Kecamatan Tombolopao berbatasan 

langsung dengan beberapa kabupaten dan kecamatan yang mengelilinginya, yakni 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Arah perbatasan Kecamatan Tombolopao 

No. Arah Perbatasan 

1 Utara Kecamatan Sinjai Barat di Kab. Sinjai 

2 Barat Kecamatan Bontocani di Kabupaten Bone dan 

kecamatan Tanralili di Kabupaten Maros 

3 Selatan Kecamatan Tinggimoncong 

 

 

 

 

 

 



40 

   

 

Wilayah dalam administratif Kecamatan Tombolopao terdapat 8 desa dan 1 

kelurahan, seperti dalam tabel berikut:  

 

No Nama Kecamataan Desa / Kelurahan 

1 Tombolopao Kanreapia 

2 Tombolopao Tonasa 

3 Tombolopao Tabbinjai 

4 Tombolopao Pao 

5 Tombolopao Mamapang 

6 Tombolopao Erelembang 

7 Tombolopao Bolaromang 

8 Tombolopao Balassuka 

9 Tombolopao Kel. Tamaona 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Tombolo-pao,-Gowa 

2. Gambaran Umum Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa. 

a. Sejarah Desa Kanreapia  

Kanreapia berasal dari dua kata yaitu “Kanre” dan “Api” yang artinya 

“Terbakar dan Api”.menurut cerita leluhur orang tua,nama tersebut mulai dikenal 

saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi menjadi nama “KANREAPIA” 

sampai sekarang.Menjadi Desa Persiapan pada Tahun 1985 dan defenitif menjadi 

Desa Kanreapia pada Tahun 1990. 

b. Letak Geografis  

 Desa Kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 800-1050 dpl 

(diatas permukaan laut). Dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun 

antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 15 s/d 27 °C. 
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Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di Wilayah Kecamatan TomboloPao 

Kabupaten Gowa,   Wilayah Desa Kanreapia   secara administrasi dibatasi oleh 

wilayah Kabupaten dan Kecamatan Serta  Desa tetangga.  

 Perjalanan yang ditempuh peneliti dimulai dari kampus peradaban UIN 

Alauddin Makassar yang beralokasikan di Kelurahaan Samata Kabupaten Gowa 

dimana perjalanan yang ditempuh dari kampus UIN ke Desa Kanreapia sekitar 2 

jam dengan menggunakan kendaraan roda dua sedangkan ketika menggunakan roda 

4 melalui perjalanan sekitar 2-3 jam. Rute yang dilewati peneliti mencakup 

kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe. Kecamatan Parigi, Kecamatan 

Tinggimoncong, ketika menggunakan kendaraan roda 2 biaya yang  dikeluarkan 

peneliti selama perjalanan sekitar Rp. 50.000 selama perjalanan peneliti biasanya 

singgah diwarung sembari menikmati segelas kopi dengan pemandangan yang 

indah dengan suasana yang dingin. 

 Setelah memasuki Kecamatan Tombolopao Desa yang pertama kali 

berbatasan yaitu Desa Kanreapia, tempat dimana peneliti melakukan pengkajian 

terhadap objek penelitian, Desa ini merupakan Desa Penghasil Sayur-Sayuran yang 

terbesar di Kabupaten Gowa, dengan sepanjang perjalanan dikelilingi pegunungan 

yang terdapat perkebunan dan rumah, Desa ini dulunya dikenal dengan Desa yang 

miskin akan pengetahuan tentang cara bertani dan mengolah perkebunan, awalnya 

masyarakat hanya menggunakan tanah atau kebun sebagaimana adanya bukan 

sebagaimana mestinya. Akan tetapi sejak datangnya seseorang yang asing yang 

tidak  banyak dikenal oleh masyarakat Kanreapia yang dari dari Bandung tepatnya 

di Jawa barat ia meperkenalkan dan memberikan edukasi sedikit demi sedikit 

bagaimana cara mengolah kebun dengan benar kepada sebahagia masyarakat 

Kanreapia, tak butuh puluhan tahun masyarakat di Desa Kanreapia sudah paham 

tentang pengolahan tanah dengan baik sehingga sampai hari ini banyak masyarakat 
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di Desa Kanreapia lebih mementingkan pekerjaan kebun daripada pendidikan itu 

sendiri. Waktu berjalan dengan cepat dimana dinding sepanjang jalan yang dulunya 

hanya menggunakan potongan Bambu kini dinding sepanjang jalan rumah di 

Kanreapia menggunakan mobil sebagai hasil dari perkebunan.  

c. Penduduk  

Penduduk di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabaupaten Gowa 

pada awal tahun 2021 tercatat sebesar 5165 jiwa, dengan jumlah penduduk laki laki 

sebanyak 2659 dan perempuan sebanyak 2506 jiwa, sedangkan penduduk di akhir 

tahun 2021 sebanyak 5168 penduduk dengan jumkah penduduk laki laki sebanyak 

2661 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2507 jiwa.  Tercatat pada awal 

tahun 2021 penduduk Dusun terbanyak adalah Dusun Bontona sebanyak 1070 jiwa 

dan penduduk yang tercatat rendah adalah dusun Balang Lohe dengan angka 

penduduk terbilang 534 jiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2021 penduduk dengan 

tingkat tertinggi masih berada pada Dusun Bontona sebanyak 1073 jiwa dan tingkat 

penduduk terbilang rendah masih di dusun Balang lohe dengan angka 534 jiwa. 

Tabel. 1 penduduk Desa Kanreapia Tahun 2021 

No Dusun 
Jumlah Akhir 

Lk 

Jumlah Akhir 

PR 

Jumlah 

keseluruhan 

1 Bontona 552 521 1073 

2 Bontolebang 460 426 886 

3 Kanreapia 342 353 695 

4 Halahalayya 371 356 727 

5 Balanglohe 281 253 534 

6 Parangboddong 312 301 613 

7 Silanggayya 343 297 640 

Jumlah 2679 2521 5168 
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d. Pemerintahan 

Desa Kanreapia memiliki perbatasan antara utara, selatan, barat dan timur 

dimana disebelah utara berbatasan dengan Desa Tonasa, disebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan disebelah barat berbatasan dengan 

Kecamatan Tinggimoncong sedangkan disebelah timur bertabatasan dengan Desa 

Bolaromang. Desa Kanreapia memiliki batas kelurahan yakni kelurahan Pattapang 

dan Desa Tonasa, Desa Kanreapia juga memiliki beberapa pemmbagian Dusun 

diantaranya ada dusun Bontona, dusun Bontolebang, dusun Halahalayya, dusun 

Balanglohe dan dusun Silanggayya. 

Tabel 1 demografi atau batas Desa Desa Kanreapia Tahun 2021 

No. Demografi Berbatasan 

1 Utara Desa Tonasa 

2 Selatan Kabupaten Bulukumba 

3 Barat Kecamatan Tinggimoncong 

4 Timur Desa Bolaromang 

 

Tabel 2. Wilayah Desa dari tingkat Dusun Desa Kanreapia Tahun 2021 

 

 

No. Nama dusun Jumlah RW Jumlah RT 

1 Bontona 2 4 

2 Bontolebang 3 6 

3 Kanreapia 2 5 

4 Halahalayya 2 5 

5 Balanglohe 2 4 

6 Parangboddong 3 6 

7 Silanggayya 3 4 

Jumlah 17 43 
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e. Mata Pencaharian 

Masyarakat di Desa Kanreapia sering diidentifikasi oleh masyarakat di luar 

sebagai petani, namun kenyataannya, banyak dari mereka memiliki pekerjaan selain 

bertani. Jenis pekerjaan tersebut tertera dalam tabel di bawah ini 

Tabel 3 jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa 

Kanreapia Tahun 2021 

No  Jenis pekerjaan  Jumlah  

1 Petani pemilik lahan 1171 

2 Petani penyewa 148 

3 Buruh tani 118 

4 Guru 28 

5 Pedagang 96 

6 Pns 8 

7 Tni 0 

8 Perangkat desa 11 

9 Ibu rumah tangga 1308 

10 Tidak bekerja 1056 

11 Lainnya 1224 

 Jumlah 5168 

Sumber:kantor Desa Kanreapia 

f. Pendidikan 

Desa Kanreapia memiliki reputasi sebagai Desa yang agraris yang kaya 

akan sumber daya alam, namun demikian, desa ini juga tidak terlepas dari pengaruh 

pendidikan yang memiliki sistem moderen, dimulai dari masuknya teknologi 

sebagai suatu hal yang mempermudah bagi para masyarakat petani dalam mengolah 

perkebunan, hal tersebut juga membutuhkan pengetahuan untuk bagaimana 
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mengoperasikan teknologi tersebut. Terdapat beberapa lembaga pendidikan yang 

aktif hingga saat ini dan diakui oleh masyarakat setempat, tingkat pendidikan dapat 

dilihat dalam tabel berikut:  

Tabel 4 jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa 

Kanreapia Tahun 2021 

No  Keterangan  Jumlah  

1 Tidak sekolah 800 

2 TK 350 

3 SD/MI 1200 

4 SMP/ MTS 900 

5 SMA/MA 400 

6 Diploma 1-3 20 

7 S1 75 

8 S2 10 

9 S3 5 

10 Putus sekolah / tidak tamat 1250 

11 Lainnya 158 

 Jumlah 5168 

Sumber:kantor Desa Kanreapia 

g. Struktur organisasi pemerintahan Desa Kanreapia 

Struktur pemerintahan di Desa Kanreapia mencerminkan oraganisasi yang 

aktif, kepala desa sebagai pemempin utama, memimpin pemerintahan desa dengan 

berkolaborasi bersama badan permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki peran 

dalam pengambilan keputusan.berikut tabel struktur pemerintahan desa Kanreapia  
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Tabel 5 struktur pemerintahan Desa Kanreapia 

 

 

 

 

 

   

 

F 

 

Sumber : kantor Desa kanreapia 

h. Sistem kepercayaan   

Masyarakat Desa Kanreapia menganut sistem kepercayaan utama berupa 

agama islam. Mereka mempraktikkan ajaran-ajaran syariat sebagaimana yang 

terdapat dalam agama islam itu sendiri, seperti pelaksanaan sholat, zakat, puasa dan 

lain sebagainya, masyarakat di Desa kanreapia juga memiliki penduduk yang 

beragama kristen meskipun hanya beberapa orang saja, yang memiki tempat ibadah 

di kecamatan Tombolopao, meskipun begitu masyarakat desa Kanreapia tetap 

rukun dalam menjalanjan kepercayaannya masing-masing.  

Agama islam menjadi landasan moral dan spisritual yang mengarahkan 

kehidupan sehari-hari masyarakat, banyaknya keberadaan masjid di Desa ini tidak 

hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan 

seperti pengajian tabligh akbar dan lain sebagainya  hal inilah yang memperkaya 

pengalaman spiritual dan ikatan komunitas. Sistem kepercayaan ini bukan hanya 

merupakan bagian integral dari identitas masyarakat Desa Kanreapia, tetapi juga 
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merupakan landasan untuk menjalin hubungan solidaritas dan harmoni dalam 

kehidupannya. 

B. Faktor penyebabPeralihan Profesi Petani Sayur Menjadi Pedagang Sayur di 

Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa  

Peralihan mata pencaharian biasanya dilakukan oleh semua orang. Ketika 

pekerjaan saat ini sedang dilakukan tidak lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari 

maka orang tersebut biasanya akan mencoba untuk mencari pekerjaan lain, seperti 

halnya yang dilakukan petani sayur ke pdagang sayur. petani sayur seringkali 

cenderung mengambil resiko untuk mengubah mata pencahariannya, karena 

menjadi seorang pedagang bukan merupakan hal yang mudah.  

Mata pencharian masyarakat adalah pekerjaan utama, setiap orang dalam 

masyarakat harus mengemban tugas utama untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya, dalam proses perkembangan tersebut mata pencaharian seseorang 

seringkali mengalami perubahan yang sering di sebut sebagai livelihod change atau 

pergantian pekerjaan. Terkait dengan proses pergantian tersebut didasari atas faktor 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Faktor pendorong Mobilitas Sosial 

a. Faktor ekonomi.  

Sebagai Negara Agraris, Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan 

perekonomian sudah semakin menurun, salah satu penyebab penurunan pada sektor 

pertanian adalah akibat adanya perubahan iklim yang tidak diketahui. Hal demikian 

memberikan dampak yang begitu besar terhadap keberlangsungan pada sektor 

pertanian. bapak Arman selaku seseorang yang melakukan peralihan profesi 

mengatakan: 
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“Bah, Pakua’ memangi anu turun-temurun mi memang ponna cuacayya 
biasa rieng pengaruna ri pendapatanna petania, biasana ponna cuaca bosi 
semboi harga hasil panenna tawwa karna ponna wattu bara’ anu 
padanggangngia antu appato harga, bedai ponna wattu timoro’ a petania 
antu ia ammasang harga.” 

Terjemahannya : 

“Iya de’ sudah menjadi turun temurun ketika persoalan iklim itu 
mempengaruhi tingkat perekonomian para petani dimana ketika cuaca hujan 
harga hasil panen menurun drastis karena para pedagang yang menentukan 
harga hasil panen, akan tetapi pada musim panas para petanilah yang 
menentukan harga hasil panen.”3 

Terkait dengan argumentasi tersebut hal yang sama juga diungkapkan oleh 

Bapak Dirham yang juga melakukan peralihan profesi ia mengatakan bahwa : 

“Sipunangku nakkeyya ajjari petani ba bela tena mentong 
padanggang ammali panennna toa harga tinggia, Attaung taungmi tena 
mentong naku angguppa, mingka sipunangku a’danggangngia memang 
appakua tojeki ba bela ka tena mo antu ngissengi musibayya ri a’rungang 
apalagi pnna hattu bosi. Jari memang anu lohe pertimbangang.” 

Terjemahannya: 

“Selama saya bekerja sebagai seorang petani sayuran saya jarang 
melihat ada pedagang yang membeli hasil panen saya dengan harga yang 
tinggi pada saat musim hujan, bertahun tahun saya bekerja jarang saya lihat 
yang seperti itu, tapi semenjak saya jadi pedagang memang banyak 
pertimbangan  karena memang alasan utamanya itu de karna kalau musim 
hujan banyak juga itu tantangnnya pedagang ketika membeli hasil 
panen/sayuran dengan harga mahal karena yang ditakutkan itu ketika 
sampai di pasar ini barang-barang ada yang tidak laku de makanya dibeli 
memangmi dengan harga yang murah karena tidak ditaumi juga ketika 
dijalanki de musibah itu, karna tidak ada yang tau itu kapan datangnya 
musibah toh. Jadi banyak juga pertimbangan kenapa dibeli dengan harga 
yang murah.” 4 

 

Berdasarkan penuturan informan diatas menjelaskan bahwa faktor cuaca 

sangat berpengaruh pada tingkat penentuan harga yang dapat mempengaruhi 

kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 
3Bapak Arman. 28 tahun, Profesi pedagang sayur. Wawancara pada tanggal 19 Desember 

2023. 
4Bapak Dirhan. 32 Tahun, Profesi Pedagang Sayur. Wawancara pada tanggal 19 Desember 

2023. 
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Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kedua informan di atas peneliti 

melihat bahwa faktor cuaca sangat mempengaruhi tingkat penentuan harga dari 

setiap hasil panen yang akan dijual, akan tetapi informan kedua menjelaskan bahwa 

hal tersebut merupakan suatu yang wajar dikarenakan disaat musim hujan banyak 

hal yang mesti dipertimbangkan.  

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Arman dan Bapak Dirhan, 

Bapak Rahman Selaku seseorang yang juga melakukan peralihan profesi tersebut 

mengatakan:  

“ Bah cocoki nak apa yang nabilang itu Dirhan sama Arman bahwa 
itu yang namanya cuaca sangat berpengaruh itu pada harga pertanian itumi 
saya bilang sama anakku’ mending jadi pedagang mi saja karena dilihat juga 
pendapatan itu menentu dalam sehari meskipun kadang untung kadang juga 
rugi tapi memang klo jadi pedagang orang tidak bisa itu dikasih hilang yang 
namanya untung sama rugi karena itu tongmi resikonya jadi pedagang 
orang. Itumi yang jadi salah satu alasanku saya nak kenapa kupikir mending 
ka jadi pedagang dulu, meskipun saya kukerjakan juga yang dikebun. Tetapi 
jadi pedagang sayur juga tidak mudah karena harus banyak modal awal di 
kasih keluar seperti belli mobil dan lain sebagainya, ada juga itu orang nak 
najual dulu tanahnya baru belli mobil. Baru itu nda sedikit itu orang 
begitu.”5 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia menjelaskan bahwa menjadi 

seorang pedagang sayur lebih memastikan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari 

dibandingkan menjadi seorang petani, ia juga mengatakan bahwa untung rugi 

merupakan hal yang menjadi resiko maupun tantangan ketika menjadi seorang 

pedagang sayur, hal tersebut tidak bisa di hilangkan dalam dunia perdagangan. 

Banyak orang-orang yang melakukan peralihan pekerjaan dimulai dari menjual 

harta tertentu seperti tanah dan lain sebagainya karena menjadi seorang pedagang 

sayur membutuhkan modal yang tidak sedikit. 

Argumentasi dari ketiga informan di atas mengindikasikan bahwa proses 

dari menjadi seorang petani sayur  menjadi seorang pedagang sayur bukanlah 

 
5Bapak Rahman. 54 Tahun, Profesi petani sayur dan pedgang sayur, Wawancara pada 

tanggal 19 Desember 2023 
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proses yang mudah. Ada banyak persiapan yang harus dilakukan untuk memasuki 

dunia perdagangan sayuran. Seorang petani harus mengaktualisasikan berbagai hal 

seperti memiliki modal yang cukup, memahami aspek-aspek perdagangan, dan 

memiliki kemampuan untuk membangun jaringan. Selain itu, faktor cuaca dan 

iklim juga memiliki dampak signifikan terhadap aspek ekonomi yang menentukan 

harga pasar. Proses menjadi seorang pedagang sayuran membutuhkan modal awal 

yang cukup besar untuk membeli produk pertanian yang akan dijual. Selain itu, 

seorang pedagang juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang pasar, 

termasuk tren harga, permintaan konsumen, dan persaingan dengan pedagang 

lainnya. Kemampuan untuk menjalin jaringan dengan petani atau distributor juga 

menjadi kunci dalam perdagangan sayuran. 

Selain faktor internal seperti modal dan pengetahuan, faktor eksternal 

seperti cuaca dan iklim juga memiliki pengaruh besar terhadap harga pasar. 

Perubahan cuaca yang ekstrem atau iklim yang tidak stabil dapat mengganggu 

produksi dan distribusi sayuran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 

ketersediaan dan harga di pasar. Oleh karena itu, seorang pedagang harus selalu 

memperhatikan faktor-faktor eksternal ini dan mengadaptasi strategi mereka sesuai 

dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Dengan demikian, menjadi seorang 

pedagang sayuran bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan persiapan yang 

matang serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. 

di Desa Kanreapia terlihat bahwa memang faktor iklim merupakan latar 

belakang dalam penentuan harga bagi petani sayur dan pedagang sayur. dimana 

ketika musim panas yang memberikan harga adalah petani sayur seperti yang di 

ungkapkan oleh informan, namun peneliti melihat tidak selamanya ketika musim 

panas bahwa petani sayur yang menentukan harga pasar hanya sebagian saja para 

petani yang menentukan harga. Berbeda dengan musim hujan memang realitasnya 
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bahwa pedagang sayur yang kemudian menentukan harga karena beberapa 

pertimbangan seperti halnya musibah ketika dalam perjalanan seperti yang 

diungkapkan oleh informan diatas.  

b. Faktor Sosial  

1).  Pendidikan 

Beralihnya tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor pedagang di Desa 

Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa juga dipengaruhi oleh faktor 

Pendidikan seseorang. Seseorang menempuh Pendidikan dengan tujuan untuk 

memperoleh bekal dasar dalam bekerja, dengan bekal tersebut dapat membimbing 

seseorang untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh bapak Arman selaku masyarakat di Desa Kanreapia yang 

berprofesi sebagai pedagang sayur ia mengatakan: 

“Ponnaa nakke menurukku ia ismar pendidikang memang lohei pengaruhna 
apalagi ponna masala jamaang, pada tomma to anne mae ia he, ka tena 
kulle toa jjarii Desa, apparat Desa apalagi ponna polisi ato guru, jari 
jalanna ia yah ajjari padagnggang ri sisi lain lumayan pendapatang tena 
pole mandang sikola I se’re ji parallu, pengalaman ja na urang.” 

Terjemahannya:  

“Kalau menurut saya ismar, Pendidikan memang banyak berpengaruh 
apalagi terkait dengan pekerjaan, seperti halnya saya karna tidak bisa jadi 
kepala Desa, Aparat Desa apata lagi kalua jadi polisi atau guru. Jadi salah 
satu jalannya yaitu jadi pedagang sayur dimana di sisi lai tidak memandang 
sekolah juga pendapatannya lumayan, satu hal yang perlu yaitu pengalaman 
dengan jaringan\ relasi. “6 

Sejalan dengan apa yang dikatakan bapak arman terkait pengaruh 

pendidikan dalam dunia kerja bapak dirham selaku masyarakat di Desa Kanreapia 

yang berprofesi sebagai pedagang sayur juga mengatakan:  

“Ponna bbicaratoa rekennayya masala pendidikang, nakke iaminjo naku 
pasikola tinggi-tinggi anakku jari sallo’na muda-mudahang na tinggi 
jamaanngna bela tena angkua appadatoa anne mae, mingka rikamuana 
anne kucini lohe tau ssikola tinggi mimgka aambali’ji nyompo bingkung na 
akkulang ri kokongna. Minga kang tena ngissengi dallekia rieng upa’na na 

 
6Bapak Arman. umur 28 Tahun, profesi pedagang sayur.  wawancara pada tanggal 22 

Januari 2024  
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tinggi sikolana tinggi tong jamaangna na tinggi pengaruna ri masyarakat 
kia.” 

Terjemahannya: 

“Kalau kita berbicaraa tentang Pendidikan, makanya saya kasih sekolah 
anak saya tinggi-tinggi agar nantinya pekerjaannja juga tinggi dan tidak 
sama seperti saya ini. Tapi sekarang banyak saya lihat orang-orang yang 
sekolah tinggi tapi ujung-ujungnya kembali ke kebun bawa cangkul di 
kebunnya, tapi kan tidak ada yang tau rezekinya orang, semoga di 
sekolahkan tinggi-tinggi kerjannya juga tinggi dan ada pengaruhnya 
terhadap lingkungannya.” 7 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwasanya dengan 

memberikan Pendidikan yang tinggi kepada seorang anak untuk kemudian nantinya 

tidak lagi bekerja sebagai seorang petani, akan tetapi pada saat ini banyak orang-

orang berpendidikan tinggi namun kembali bekerja sebagai seorang petani, akan 

tetapi semoga semakin tinggi Pendidikan kerjaan yang didaptkan nantinya juga 

tinggi dan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar terkusus di Desa kanreapia.  

Berdasarkan dari jawaban informan di atas peneliti dapat menarik suatu 

pemahaman bahwa Pendidikan merupakan salah satu faktor sehingga seseorang 

melakukan suatu peralihan profesi atau pekerjaan. Rendahnya tingkat Pendidikan 

maka seseorang akan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang tinggi. Begitupun 

sebaliknya semakin tinggi tingkat Pendidikan seseorang akan semakin tinggi 

pekerjaannya pula. pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan 

peralihan profesi atau pekerjaan seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah dapat 

menjadi hambatan dalam mendapatkan pekerjaan yang berkualitas tinggi, 

sementara tingkat pendidikan yang tinggi cenderung membuka peluang untuk 

pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dengan kata lain, pendidikan 

memiliki dampak langsung terhadap mobilitas sosial dan kesempatan kerja 

seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan tidak hanya 

 
7Bapak Dirhan, 32 Tahun, profesi pedagang sayur, wawancara pada tanggal 22 januari2024  
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memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka pintu untuk 

kemajuan pekerjaan yang lebih baik.  

1) Keterampilan  

Keterampilan seseorang dapat dimiliki melalui Pendidikan formal dan non 

formal, dimana Pendidikan formal adalah sekolah dan non formal adalah Lembaga-

lembaga masyarakat, bekerja di sektor perdagangan haruslah mempunyai 

keterampilan di tiap bidangnya seperti yang diungkapkan oleh Tuo yang merupakan 

masyarakat di Desa Kanreapia yang berprofesi sebagai pedagang sayur ia 

mengatakan:  

“Ponna nakkeyya bela kamuatojeki ka ponna tena keterampillanna tawwa 
misaalna a’danggang kang susai bbalu, kaddeka rugi siturusinnai ponna 
tena pangisenganna na danggangngi toong.” 

Terjemahannya:  

“Kalau saya ia betul memang bahwa memang keterampilan itu penting 
dalam sebuah pekerjaan, semisalnya dalam peradagangan, seseorang 
haryslah punya keterampilan atau bakat, karena jangan sampai jadi 
pedagang baru tidak ada bakatnya menjual bakal rugi seterusnyaa itu.” 8 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwasanya dengan 

memiliki keterampilan dalam bidang perdagangan akan memudahkan seseorang 

untuk melakukan transaksi penjualan sayuran, akan tetapi ketika seseorang tidak 

memiliki keterampilan dalam dunia perdagangan maka akan mengakibatkan yang 

namanya kerugian.  

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh informan diatas peneliti dapat 

medeskripsikan bahwa keterampilan menjadi faktor penting dalam dunia pekerjaan 

tanpa seseorang memiki keterampilan akan susah untuk berinterkasi dengan orang-

orang disekitarnya. keterampilan memainkan peran penting dalam lingkup 

pekerjaan. Tanpa memiliki keterampilan yang memadai, seseorang akan 

menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan individu-individu di sekitarnya. 

 
8Tuo. 18 Tahun profesi pedagang sayur, wawancara pada tanggal 22 januari 2024  
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Dalam konteks ini, keterampilan tidak hanya mengacu pada kemampuan teknis, 

tetapi juga pada kemampuan komunikasi dan adaptasi. Keterampilan ini sangat 

penting dalam membangun hubungan yang baik di tempat kerja, menyelesaikan 

tugas dengan baik, dan menghadapi tantangan yang muncul dalam dinamika kerja 

sehari-hari. Dengan demikian, keterampilan bukan hanya merupakan aset bagi 

individu dalam mencapai kesuksesan dalam pekerjaan mereka, tetapi juga 

merupakan faktor utama dalam membentuk hubungan yang produktif dan 

berkelanjutan. 

2) Linkungan Sosial  

Dorongan untuk beralih pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor 

perdagangan tidak hanya di pengaruhi oleh faktor ekonomi saja, dorongan untuk 

melakukan perlaihan pekerjaan juga di pengaruhi oleh lingkungan sosial baik dari 

dalam maupun dari luar. Adanya faktor tersebut mempengaruhi seseorang untuk 

mencapai status sosial yang tinggi. Seperti yang di ungkapkan oleh bapak syamsul 

alam yang merupakan masyarakat di Desa Kanreapia yang beprofesi sebagai petani 

sayur ia mengatakan: 

“Sebetulnya kalu menurut saya linglungan itu memang sangat mmpengaruhi 
seseorang dalam melakukan pewrlaihan pekerjaan, contohnya kan bisa 
kamau lihat di kampung ini toh di keluargata contohnya dirham, dia kan 
dulunya petani juga tapi karna ia lihat lingkungan sosialnya banyak 
pedagang makanya ia juga beralih profesi pekerjaan.” 9 

Sejalan apa yang dikatakan bapak syamsul alam terkait lingkungan sosial 

yang juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan peralihan pekerjaan hal yang 

sama juga diungkapkan oleh bapak muslim yang juga merupakan masyarakat di 

Desa Kanreapia ia mengatakan: 

“Lingkungan sosial memang mempengaruhi seseorang dalam melakukan 
perlaihan pekerjaan toh di sini saja di kampung na memang banyak orang 
jadi pedagang karna na lihat tetangganya apa toh makanya jadi pedagang 
juga. Tapi kkan memang di sini hamper dikatakan banya sekalimi orang jadi 

 
9Bapak Alam 30 Tahun profesi petani sayur, Wawancara pada tanggal 22 januari 2024 
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pedagang, bahkan banyak orang di kasih orang lahannya untuk dikerja baru 
dia jadi pedagang toh.” 10 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwasanya banyak 

seseorang dalam Masyarakat beralih pekerjaan dikarenakan melihat para tetangga 

yang berprofesi sebagai pedagang sayuran, dari hal tersebut juga sehingga banyak 

orang-orang yang yang memberikan tanahnya untuk digarap oleh orang lain untuk 

fokus dalam satu bidang tertentu.  

Jawaban yang telah disampaikan oleh kedua informan, peneliti dapat 

mendeskripsikan bahwa lingkungan sosial memainkan peran yang signifikan dalam 

mengubah jalur pekerjaan seseorang, selain dari faktor-faktor seperti ekonomi, 

keterampilan, dan tingkat pendidikan. Lingkungan sosial mencakup jaringan sosial, 

nilai-nilai budaya, dan norma-norma yang mempengaruhi individu dalam membuat 

keputusan terkait pekerjannya. Misalnya, tekanan dari keluarga, teman-teman, atau 

masyarakat sekitar dapat memengaruhi seseorang untuk memilih atau mengubah 

profesi tertentu. Apakah itu untuk mencapai status sosial yang dianggap lebih 

tinggi, atau untuk memenuhi harapan orang lain, lingkungan sosial memberikan 

dorongan atau penekanan terhadap pilihan pekerjaan seseorang 

Selain itu, lingkungan sosial juga menciptakan peluang atau batasan dalam 

akses terhadap pekerjaan tertentu. Jaringan sosial yang kuat dapat membantu 

individu mendapatkan informasi tentang peluang pekerjaan atau memperluas 

kesempatan mereka untuk memasuki industri tertentu. Di sisi lain, jika lingkungan 

sosial yang mendukung kurang ada atau jika norma-norma budaya membatasi 

pilihan pekerjaan seseorang, seseorang tersebut mungkin merasa terbatas dalam 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat atau kemampuan mereka. Dengan 

demikian dengan apa yang disimpulkan peneliti melihat fenomena Dimana banyak 

Masyarakat yang beralih profesi pekerjaan dan dilatari dengan pekerjaan utamanya 

 
10Bapak Muslim 25 Tahun profesi petani sayur, wawancara pada tanggal 22 januari 2024 
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seperti seseorang yang berprofesi sebagai petani sayur juga bekerja sebagai 

pedagang sayuran, dapat dilihat bahwa tidak selamanya seseorang yang melakukan 

peralaihan pekerjaan dalam hal ini petani sayur ke pedagang sayur itu 

meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai seorang petani sayuran.  

3) Motivasi  

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang 

dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau 

sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya, Seperti halnya peralihan 

pekerjaan dari petani sayur ke pedagang sayur di masyarakat Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa yang tentunya melakukan peralihan 

karena adanya dorongan motivasi, seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak 

Rahman selaku masyarakat di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolopao Kabupaten 

Gowa ia mengatakan: 

“Sitoje’na kang anjo rikuaangia motivasi anu battu ri kadaang 
lingkungang, lohe tau ajjari padaganggang karena na ciniki angkua ianu 
lohe naguppa pendapatang sehingga kullei malli tampa’ dan segala 
macang. Jadi ya memang karena selain paktor ekonomi, juga termotivasi I 
untuk anghajiki pendapatanna to, manna mamo tena angkua lohe I tapi 
setidaknya rieng-rieng tong kulle rikua lalangna sialloa.”11 

Terjemahannya:  

“Sebenarnya kan motivasi itu muncul karena faktor lingkungan, banyak 
orang yang menjadi seorang pedagang sayur karena melihat dilingkungan 
sekitarnya para pedagang itu pendapatannya dalam sehari terhitung ada-ada 
saja meskipun tidak banyak.” 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwasanya 

seseorang beralih profesi pekerjaaan karena melihat dari lingkungan sekitar yang 

pendapatannya dalam sehari itu ada meskipun tidak banyak  

Tanggapan informan sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

salah satu alasan yang mendasari seseorang dalam mengubah profesi adalah 

 
11Bapak Rahman. 54 Tahun, profesi petani sayur dan pedagang sayur, Wawancara pada 

tanggal 22 Januari 2024. 
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pengaruh lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor di sekitar 

individu, seperti keluarga, teman dapat memainkan peran penting dalam keputusan 

untuk beralih pekerjaan. Faktor lingkungan mencakup norma-norma budaya, nilai-

nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pengaruh dari individu-individu di sekitar 

kita. Misalnya, seseorang mungkin terinspirasi untuk mengambil langkah baru 

dalam pekerjaan mereka karena melihat kesuksesan orang lain di lingkungan 

sekitar, atau mungkin merasa terdorong oleh dorongan dan dukungan dari teman 

atau keluarga. 

Selain itu, lingkungan kerja dan kondisi ekonomi di sekitar seseorang juga 

dapat mempengaruhi keputusan untuk beralih pekerjaan. Jika lingkungan kerja saat 

ini tidak mendukung perkembangan pekerjaan atau jika ada peluang yang lebih baik 

di tempat lain, seseorang mungkin merasa termotivasi untuk mencari perubahan. 

Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa faktor lingkungan memainkan 

peran penting dalam mempengaruhi keputusan individu untuk beralih pekerjaan.  

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Rahman, bapak saha yang 

juga merupakan warga di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten 

Gowa. Ia mengatakan bahwa: 

“Ponna nakke tong sengi a ismar anu hajikkangng ammaria ttani ba belah, 
tena memang angkua a’nassai lalabngna sialloa mingka tassikali lalangna 
sibulangia biasa I na beta padaganggangngia ba bela, mingka memangia 
pengalaman ku nakkeyya bela lohe memang tau ajjari padanggang karena 
memag termotipasi I do ri urangna mange.”12 

Terjemahan: 

“Kalau saya ismar lebih baik jadi petani di bandingkan jadi seorang 
pedagang, memang petani tidak menghsilkan pendapatan sehari-hari tapi 
petani dalam jangka perbulan itu biasa mengalahkan pendapataan pedagang, 
tapi memang ia, pengalaman saya memang banyak saya lihat oranag-orang 
yang beralih profesi itu karena factor dari teman atau lingkungan biasanya.” 

 
12Bapak Saha 50 Tahun, profesi petani Sayur, Wawancara pada tanggal 22 Januari 2024 
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Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwa factor 

lingkungan atau teman memiliki dampak yang signifikan dalam peralihan pekerjaan 

seseorang, meskipun menjadi seorang petani sayur akan tetapi dapat mengalahkan 

pendapatan seorang pedagang.  

Argumentasi informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa 

terdapat pandangan masyarakat tentang pendapatan seorang petani dan seorang 

pedagang sayur dimana seorang petani sayuran memang tidak menghasilkan 

pendapatan perhari melainkan pendapatan perbulan, sedangkan seorang pedagang 

sayur mengasilkan pendapatan dalam jangka waktu satu hari.  

2. Faktor penghambat mobilitas sosial  

a) Kurangnya modal awal  

Modal awal merupakan hal yang paling penting dalam memulai suatu usaha, 

seperti halnya yang terjadi di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten 

Gowa dimana peralihan pekerjaan dari petani sayur ke pedagang sayur. Hal utama 

yang menjadi penghambat dalam memulai usaha adalah modal awal, dimana modal 

awal ini membutuhkan jumlah yang banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Arman selaku warga di Desa Kanreapia yang berprofesi sebagai seorang pedagang 

sayur ia mengatakan bahwa: 

“Ponna pengalaman ku ia nakke awal mulana ngura ku elo’ a’danggang 
karena tena nassami ku kulle ttani. Konjo mi anjo naku pikkir angkua harus 
anne rieng sambeangna ponna ku pilarii ttania, jari kuciniki tawwa daggng 
na rieng-rieng ja pendapatanna lalangna sialloa, konjomi naku angkua la 
daggnag toonga anne. Toje ia angkua harus pa memang lohe modala ponna 
la daggang toa, timaemi pammali oto, mingka nakke kubaluki rolo 
kokongku siko’ddi nampa ku mmali oto, anjo lagi na tenapa gannaki jari 
tarapassa ku cicili ki anjo otoa sa’ggenna leppasa bajaranna.”13 

 

 

 
13Bapak Arman. umur 28 Tahun, profesi pedagang sayur.  wawancara pada tanggal 22 

Januari 2024  
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Terjemahannya:  

“Kalau pengalaman saya awal mula saya ingin jadi seorang pedagang 
karena bekerja di kebun sudah tidak terlalu bisama, dan harus ka berfikir 
kalau saya tinggalkan ini pertanian harus ada gantinya. Jadi saya lihat di 
sekitar kampung banyak jadi pedagang dan pendapatannya dalam sehari 
selalu ada, di situ saya berfikir juga harus jadi pedagang sayur. Tapi 
memang modal awal itu harus banyak apalagi pembeli mobil, saya sampai-
sampai jual kebun sedikit untuk belli mobil itupun tidak cukup jadi saya 
cicil itu mobil sampainya lunas memang bayarannya.” 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwa menjadi 

seorang pedagang sayur bukan hal yang mudah untuk dilakukan, banyak persiapan 

yang harus dipersiapkan seperti modal awal yang banyak dan memiliki kendaraan 

sendiri. 

 Jawaban informan sebelumnya, peneliti melihat bahwa untuk beralih 

profesi dari petani sayur menjadi seorang pedagang sayur, seseorang perlu 

mempersiapkan berbagai hal dengan baik. Motivasi untuk melakukan peralihan 

tersebut tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk meningkatkan status sosial, 

tetapi juga dengan persiapan yang matang terkait modal awal, pengalaman, 

keterampilan, dan jaringan atau hubungan yang luas. 

modal awal menjadi faktor utama dalam menjalankan usaha perdagangan. 

Seseorang harus memiliki dana yang cukup untuk memulai dan mengembangkan 

usahanya. Selain itu, pengalaman sebelumnya dalam dunia perdagangan atau 

pengetahuan yang cukup tentang pasar yang akan dituju juga sangat penting. 

Keterampilan yang relevan dengan bidang perdagangan juga diperlukan agar 

seseorang dapat mengelola usahanya dengan baik. Ini termasuk kemampuan dalam 

manajemen keuangan, negosiasi, pemasaran, dan keterampilan yang baik untuk 

berinteraksi dengan pelanggan. Selain itu, memiliki jaringan atau relasi yang luas 

dapat membantu dalam membangun usaha dan menciptakan peluang. Hubungan 

yang baik dengan pembeli, pelanggan, dapat membantu seseorang mendapatkan 

informasi, dukungan, dan peluang kerjasama yang berharga. 
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penjelasan informan diatas dapat disimpulkan bahwa peralihan profesi 

menjadi seorang pedagang membutuhkan persiapan yang matang. tidak hanya 

faktor-faktor seperti modal dan keterampilan, tetapi juga kemampuan untuk 

membangun hubungan yang kuat dan mengambil keputusan yang tepat dalam 

mengelola usaha perdagangan. 

Dari kesimpulan peneliti diatas, hal yang sama juga diungkapkan oleh Ardi 

selaku  masyarakat di Desa Kanreapia ia mengatakan bahwa:  

“Sitjoe’na ba maung tong lohe tauwwa modala’na mingka ponna passiri-
ssirikang a’bbalu ka poreanngangi ponna sikali mmari ttani ka antu 
padanggangngia anu sombereppa, cara’ddeppi abba’lu, ka’dekka ri 
pa’dongo-dongoji ri tawwa ponna tena pangissengang.”14 

Terjemahannya:  

“Sebetulnya biarpun orang-orang banyak modal awalnya akan tetapi tidak 
memiliki keterampilan dalam penjualan atau menjadi seorang pedagang 
mending jadi seorang petani saja, takutnya nantinya ketika menjual di 
bodohi sama pembeli kalau tidak ada keterampilannya.” 

 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwasanya 

memiliki modal awal bukan merupakan hal paling utama akan tetapi keterampilan, 

Dimana Ketika seseorang tidak memiliki keterampilan maka dengan mudah untuk 

di manipulasi oleh orang lain. 

Berdasarkan jawaban informan, peneliti menarik pemahaman bahwa modal 

awal bukan satu-satunya yang menjadi hambatan dalam melakukan peralihan 

profesi atau pekerjaan. Melainkan harus ada keterampilan yang menjadi dasar 

dalam melakukan peralihan.  

Tidak hanya modal awal yang menjadi tantangan utama dalam melakukan 

peralihan profesi atau pekerjaan, namun juga kebutuhan akan keterampilan yang 

mendasar sebagai landasan dalam mengambil langkah tersebut. Hal ini 

 
14Ardi 18 Tahun. Profesi petani sayur, Wawancara pada tanggal 23 januari 2024 
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menunjukkan bahwa selain aspek finansial, kemampuan dan keahlian yang 

diperlukan juga memegang peran penting dalam mengatasi hambatan dalam 

peralihan profesi. Keterampilan yang dimaksud dapat beragam tergantung pada 

bidang pekerjaan yang dituju. Hal tersebut bisa meliputi keterampilan teknis seperti 

penggunaan alat atau teknologi tertentu, keterampilan untuk berkomunikasi dengan 

rekan kerja atau pelanggan, keterampilan manajemen waktu untuk mengatur tugas-

tugas sehari-hari, atau keterampilan dalam mengambil keputusan yang tepat. 

Selain itu, adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja dan pemahaman 

akan tuntutan pekerjaan baru juga merupakan keterampilan penting yang harus 

dimiliki oleh seseorang yang ingin beralih profesi. Kemampuan untuk belajar dan 

berkembang, dalam menghadapi tantangan baru, juga menjadi faktor kunci dalam 

mengatasi hambatan saat melakukan peralihan pekerjaan.  

3. Faktor perubahan Sosial  

a) Perubahan secara lambat dan perubahan secara cepat. 

Pada umumnya Ketika terjadi suatu mobilitas sosial dalam suatu tatanan 

masyarakat tetunya terjadi perubahan secara lambat dan cepat dimana seseorang 

akan mengubah pekerjaannya secara bertahap seperti yang di ungkapkan oleh Ardi 

selaku warga di Desa Kanreapia yang berusia 18 Tahun ia mengatakan bahwa: 

“Kadang memang orang-orang pada umumnya itu berubah secara lambat 
dalam hal ini soal pekerjaan dan jarang sekali ada yang berubah secara cepat 
kecuali memang orang kaya yang memiki modal awal yang banyak. Tidak 
seperti kita yang memang lamapi baru bisa beralih pekerjaan to’.”15 

Senada dengan hal tersebut Ketika peneliti berbicara santai dan 

mempertanyakan persoalan perubahan bapak muslim juga langsung mengatakan 

bahwa: 

“Coco tojeki tawwa sigako jjari padagnggang ka memang tau toannu ttau 
sugiri’.”16 

 
15Ardi 18 Tahun. Profesi petani sayur, Wawancara pada tanggal 23 januari 2024 
16Bapak Muslim 25 Tahun. Profesi petani Sayur, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2024  
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Terjemahannya: 

“Betul memang, kadang orang cepat jadi pedagang karena memang orang 
tuanya orang berada.” 

Kedua informan diatas menyampaikan bahwa orang-orang yang meiliki 

harta yang banyak atau seorang yang kaya maka akan cepat dalam melakukan 

peralihan profesi atau pekerjannya. Dari apa yang disampaikan informan, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa perubahan dalam hal pekerjaan tidak terjadi secara 

cepat bagi kebanyakan orang, kecuali untuk individu yang telah mewarisi kekayaan 

atau status sosial yang tinggi dari orang tua mereka secara turun-temurun. Hal ini 

menunjukkan bahwa perubahan pekerjaan atau profesi membutuhkan waktu dan 

upaya. Bagi kebanyakan orang, proses perubahan pekerjaan seringkali melibatkan 

pengembangan keterampilan baru, membangun jaringan, dan mencari peluang yang 

tepat yang sesuai dengan minat, bakat, dan ambisi mereka. 

Namun, bagi individu yang berasal dari keluarga yang mapan secara 

ekonomi atau memiliki akses ke sumber daya yang melimpah, seperti pendidikan 

yang berkualitas atau jaringan yang luas, mungkin memiliki kemampuan untuk 

beralih profesi dengan lebih cepat dan lebih lancar. Faktor warisan dari orang tua 

dalam bentuk kekayaan atau status sosial dapat memberikan pijakan yang kuat bagi 

perubahan pekerjaan. Meskipun demikian, peneliti melihat bahwa penting untuk 

melihat perubahan profesi tidak selalu terkait dengan perubahan status ekonomi 

atau sosial. Terkadang, orang dapat memilih untuk beralih profesi karena pencarian 

akan kepuasan pribadi, minat yang berkembang, atau perubahan tujuan hidup yang 

lebih baik. 

Meskipun ada Masyarakat yang dapat melakukan perubahan pekerjaan 

dengan cepat berkat warisan atau kekayaan yang dimiliki, bagi kebanyakan orang, 

perubahan dalam hal pekerjaan adalah proses yang kompleks dan memerlukan 
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waktu serta upaya yang besar terkhusus di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa. 

C. Bagaimana Relasi Petani Sayur dengan Pedagang Sayur di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa  

Hubungan Sosial atau biasa disebut sebagai istilah Relasi merupakan suatu 

bentuk hubungan yang ada dimasyarakat, dimana hubungan tersebut akan saling 

mempengaruhi, membutuhkaan dan membuat individu untuk terlibat dalam 

hubungan tersebut. George Simmel melihat relasi adalah hubungan yang terjadi 

antara individu atau kelompok dalam masyarakat, ia mengatakan bahwa relasi 

sosial merupakan fenomena yang sangat kompleks dan dinamis, yang melibatkan 

berbagai faktor seperti nilai, norma, peran sosial, dan status sosial. Hubungan yang 

terjadi dimasyarakat juga merupakan syarat terjadinya suatu interkasi dalam suatu 

struktur masyarakat. 

Spradley dan McCurdy melihat bentuk interaksi itu dalam dua hal yaitu 

relasi Sosial asosiatif dan disosiatif dimana relasi asosiatif mengarah pada 

hubungan ke hal yang positif seperti kerjasama, akomodasi asimilasi dan akulturasi 

seperti halnya yang terjadi pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani sayur 

dan pedagang sayur. sedangkan disosiatif mengarah pada hubungan yang 

cenderung bersifat negatif, seperti halnya perpecahan dan persaingan tidak sehat di 

antara individu dengan individu lainnya.17  Terkait dengan bentuk relasi yang 

terjadi antara Petani Sayur dengan Pedagang Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan 

Tombolopao Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

 

 

 
17Kristina Kiki Kosella DKK. Jurnal “Relasi Sosial antara Petani Nanas dengan pedagang 

Nanas di Desa Galang Kabupaten  Mempawah. hal. 2 
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1. Asosiatif  

a) Kerjasama  

Kerja sama merupakan proses sosial dalam melakukan kegiatan tertentu, 

untuk mencapai tujuan bersama, dengan cara saling membantu dan saling 

memahami kegiatan satu sama lain. Bapak Muslim selaku masyarakat di Desa 

Kanreapia yang berprofesi sebagai petani sayur mengatakan: 

“Kalau saya pribadi sebenarnya lebih melihat bentuk kerjasamanya itu 
dalam hal penentuan harga cika’ contohnya ketika ada sayuranta yang mau 
dipanen, nah ketika ada pedagang datang ditawari 2 hal yang pertama mau 
na belli secara normal (mengikuti harga) atau mau na belli borong (dibeli 
ditanah) jadi apapun nanti hasil panennya sedikit banyaknya ditanggung 
sama pedagang yang belli borong karena memang dari awal sudah 
disepakati harganya toh. Tapi tidak tongji dibilang di kasih rugi pedagang 
karna misalnya kalau banyakji hasilnya kan dia yang untung ji juga.”18 

Sejalan dengan ungkapan Bapak Muslim terkait bentuk kerja sama tersebut 

juga di ungkapkan oleh Bapak Rahman Selaku Pedagang sayur yang juga berprofesi 

sebagai petani sayur, ia mengatakan : 

“Kalau saya nak bentuk kerja samanya itu antara petani sayur dengan 
pedagang sayur mengarah ke bantu-bantunya ji sebenarnya, contohnya itu 
ketika semisalnya sudahki panen sayuran tapi ini sayuranta disimpan tapi 
tidak di pinggir jalan. Seperti misalnya kebunmu jauh sekali ke gunung nah 
ketika sudahko panen terus disimpan di pinggir jalan yang bisa diakses 
mobil, nah itu pikiranku saya nak tentang kerjasama karna nda terlalu susah 
ini pedagang sayur untuk aambil barangnya.”19 

 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mejelaskan bahwa relasi yang 

dibangun dalam bentuk kerja sama antara petani sayur dengan pedagang sayur itu 

ialah dalan hal penentuan harga, sehingga kemudian tidak ada pihak yang 

dirugikan.  

jawaban informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan bahwa bentuk 

kerja sama antara petani dengan pedagang sayur ialah lebih kepekaan antara satu 

 
18Bapak Muslim. Profesi petani sayur, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2023. 
19Bapak Rahman. 54 tahun, Profesi pedagang sayur juga berprofesi petani sayur, 

Wawancara pada Tanggal 16 Desember 2023 
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sama lain. Kerjasama antara petani dan pedagang sayur merupakan hubungan yang 

sangat penting dalam perdagangan. Kepekaan antara keduanya menjadi kunci 

keberhasilan dalam menciptakan keseimbangan yang menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. petani perlu memahami kebutuhan pasar yang diwakili oleh pedagang 

sayur. Ini melibatkan pemahaman tentang jenis sayuran yang diminati, kualitas 

yang diinginkan, serta harga yang pas. Dengan memahami pasar dengan baik, 

petani dapat menyesuaikan produksi mereka untuk memenuhi permintaan pasar 

dengan lebih baik pula. 

Pedagang sayur juga perlu memperhatikan ketersediaan dan kualitas produk 

yang disediakan oleh para petani. Mereka perlu bekerja sama dengan petani untuk 

memastikan bahwa ketersediaan sayuran tersedia secara konsisten dan memenuhi 

standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu, pedagang juga dapat 

memberikan umpan balik kepada petani mengenai pengertian pasar, sehingga 

petani dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam produksi mereka. 

Selain aspek ketersediaan dan kualitas produk, kepekaan antara petani dan 

pedagang sayur juga mencakup kerjasama dalam hal harga. Keduanya perlu bekerja 

sama untuk menetapkan harga yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah 

pihak, serta sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Ini membutuhkan 

komunikasi terbuka dan transparan antara petani dan pedagang, serta kemauan 

untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Melihat argumentasi dari Bapak Rahman Bapak Asri pun ikut menjawab ia 

mengatakan : 

“Ponna nakke ia ismar, anjo rekenna kerjasama rilalang petania durung 
padaggang sayur, lebih ri pattattuang harga bela. Contona misalnna tena 
na halli barangnatoa harga ri biasana, mingka tinggi i,  ka biasa antu rieng 
padanggang iamatongja na ngai ppanai-nai kia harga aa, anjo nakke ku 
ngai ia bela hhhh”. 
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Terjemahannya: 

“Kalau saya ia ismar kerjasama yang dimaksud antara petani sayur dengan 
pedagang sayur itu ada pada penentuan harga contohnya dia tidak nabelli 
barangta dengan harga yang normal. Ka biasa itu ada pedagang suka kasih 
naik-naik harga toh nah itu biasanya kusuka saya kasiki pedgang yang tidak 
kasih main harga, begitu kira kira kalau saya hhhha.”20 

 

Berbagai pandangan yang diargumentasikan oleh beberapa informan, 

peneliti mampu untuk mendeskripsikan bahwa bentuk kerja sama yang sifatnya 

positif lebih memicu pada ranah penentuan harga, karena banyak orang orang yang 

lebih sepakat dengan hal tersebut pada saat peneliti melalukan wawancara di suatu 

tempat atau  (kebun). 

Bentuk kerja sama yang positif antara petani dan pedagang sayur memiliki 

dampak yang signifikan pada penentuan harga dalam pasar. Ketika petani dan 

pedagang sayur bekerja sama secara baik, maka dapat menciptakan lingkungan 

yang lebih stabil dan adil dalam menetapkan harga, yang pada akhirnya akan 

menguntungkan semua pihak yang terlibat. Salah satu hasil positif dari kerja sama 

yang baik adalah terciptanya kesepakatan yang lebih adil mengenai harga antara 

petani dan pedagang. Kerja sama yang positif juga dapat menciptakan kepercayaan 

di antara petani dan pedagang, yang kemudian dapat menghasilkan hubungan yang 

lebih berkelanjutan. Dengan memiliki hubungan yang kuat keduanya dapat dengan 

mudah berbagi informasi tentang kondisi pasar, permintaan konsumen, dan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi penentuan harga. Hal ini memungkinkan untuk 

membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi tentang penetapan 

harga. Selain itu, kerja sama yang positif juga dapat membantu mengurangi 

kerugian harga yang ekstrem dalam pasar. Dengan bekerjasama untuk mengatur 

permintaan dengan lebih baik, petani dan pedagang dapat mengurangi 

ketidakpastian harga yang mungkin terjadi akibat perubahan musiman atau kondisi 

 
20Bapak Asri. Profesi petani sayur, Wawancara pada tanggal 16 Desember 2023. 
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eksternal lainnya. Hal ini dapat menciptakan stabilitas harga yang lebih baik bagi 

konsumen dan memperkuat keberlanjutan usaha bagi petani sayur dan pedagang 

sayur khususnya di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. 

 

 

b) Bentuk Kehidupan Ekonomi (Akomodasi) 

Selain dari pada bentuk kerja sama yang peneliti telah deskripsikan, juga 

terdapat bentuk dalam bidang kehidupan ekonomi seperti halnya yang diungkapkan 

oleh bapak Arman selaku masyarakat Desa Kanreapia yang dulunya berprofesi 

sebagai petani sayur namun beralih kepdagang sayur ia mengatakan : 

“Sebenarnya kalau bentuk relasi yang mengarah ke kehidupan 
ekonomi itu semacam apa di’? seperti kalau dariki jual sayuran baru 
laku semuaji kan biasa kadang bawakki juga pupuk tai ayam balik, 
nah biasanya kalau memang pelangganta’ mi yang pasti dikasih ji 
harga normal dalam artian tidak mahal bagaimana ji dikasikkangi. 
Intinya saya tidak rugi dia juga tidak rugi begitu.” 21 

Penuturan informan diatas ia mengatakan bahwasanya bentuk kehidupan 

ekonomi hanya mengarah pada tidak adanya pihak yang dirugikan baik pada petani 

sayur dan pedagang sayur. dengan penyampaian informan diatas peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa bentuk kehidupan ekonomi lebih mengacu pada 

hubungan simbolis mutualisme. 

hubungan mutualisme dalam konteks ekonomi dapat terjadi antara berbagai 

pemangku kepentingan, seperti produsen, distributor, pedagang, dan konsumen. 

Misalnya, dalam industri pertanian petani sayur dan pedagang sayur dapat 

membentuk hubungan mutualisme di mana petani menyediakan hasil panen 

berkualitas kepada pedagang, sementara pedagang menyediakan pasar dan 

distribusi untuk produk-produk petani. Salah satu keuntungan utama dari hubungan 

 
21Bapak Arman 28 tahun. Profesi pedagang sayur, Wawancara pada tanggal 21 Desember 

2023 
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mutualisme dalam kehidupan ekonomi adalah adanya pembagian risiko. dalam hal 

ini, ketika satu pihak mengalami kesulitan atau tantangan, pihak lain dapat 

memberikan dukungan atau bantuan untuk membantu mengatasi masalah tersebut. 

Misalnya, sayuran dari petani terganggu karena kondisi cuaca yang buruk, 

pedagang dapat membantu dengan menyediakan sumber daya tambahan atau 

menemukan solusi bersama untuk mengatasi masalah tersebut. 

Selain itu, hubungan mutualisme juga mendorong pertumbuhan dan inovasi 

ekonomi. Dengan saling bekerja sama dan bertukar informasi dan sumber daya, 

entitas ekonomi dapat menghasilkan ide-ide baru, dan mengembangkan produk 

atau layanan yang lebih baik. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan 

ekonomi, hubungan mutualisme menawarkan pendekatan yang berkelanjutan untuk 

mencapai tujuan bersama. Melalui pendekatan yang saling menguntungkan dan 

kerjasama yang erat, berbagai entitas ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang 

dinamis, inovatif, dan stabil yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan. 

 Senada dengan hal tersebut Bapak Dirhan juga seketika mengatakan 

bahwa: 

“Ya, cocoki apa yang nabilang Arman bahwa bentuk ee interaksinya 
itu contoh kecilnya memang begitumi kayak tidak ada dirugikan 
diantara satu pihak.”22 

Terkait dengan Argumentasi yang dipaparkan  dari bapak Arman dan bapak 

Dirhan seketika salah satu pedagang lain  yang bernama Tuo yang merupakan anak 

muda yang berprofesi sebagai pedagang sayur itu mengatakan bahwa: 

 

 

 
22Bapak Dirhan 32 tahun. Profesi Pedagang Sayur, Wawancara pada tanggal 21 Desember 

2023  
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“Tappakuakkai do anjo napakkuta’nangia ismar. Anjo 
napakkuta’nangia rekenna tei kamua carana apakah lohei urangta 
padagnggang rikanreapia, apaka sanna’ kki si isseng ato tei kamua 
appakua’ do anjo poa-poa.”23 

Terjemahan :  

“Bukan hal seperti itu yang ismar pertanyakan tapi apakah banyak 
jaringanta sesama pedagang dikanreapia atau tidak” ? 

Terkait dengan apa yang di paparkan oleh ketiga informan diatas, peneliti 

mampu mendeskripsikan bahwa bentuk asosiatif dari segi kehidupan ekonomi ialah 

tidak ada satu pihak yang dirugikan dalam perdagangan. 

Bentuk asosiatif dalam konteks kehidupan ekonomi menciptakan kerangka 

kerja di mana semua pihak yang terlibat dalam perdagangan saling mendapat 

manfaat, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dan mencerminkan semangat 

kerjasama yang erat di antara berbagai entitas ekonomi, yang bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang 

terlibat. Dalam hubungan ekonomi yang asosiatif, semua pihak yang terlibat dalam 

perdagangan, seperti produsen, distributor, pedagang, dan konsumen, bekerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pihak memberikan kontribusi uniknya 

sendiri dan juga menerima manfaat yang sebanding dari keterlibatan mereka dalam 

hubungan tersebut. 

E. Bagaimana Upaya yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan Status 

sosial  

1. Gelar Formal  

Soerjono Soekanto melihat status sosial merupakan tempat dimana 

seseorang secara umum dalam ranah masyarakatnya dan saling berhubungan 

dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta 

 
23Tuo 18 Tahun. Profesi Pedagang Sayur, Wawancara pada tanggal 21 Desember 2023  
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kewajibannnya24. Berikut bebrapa upaya yang dilakukan masyarakat dalam 

meningkatkan status sosialnya.  

a). Capaian Pendidikan  

Tingkat pendidikan seseorang seringkali menjadi penentu utama dalam 

kesempatan yang dimiliki untuk meraih keberhasilan dan meningkatkan status 

sosialnya. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan merupakan langkah yang 

sangat penting bagi pembangunan individu dan kemajuan suatu negara. Akan 

tetapi, peneliti melihat fenomena dimana masih banyak orang yang berpendidikan 

yang belum mampu meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat ketika dilihat 

dari aspek jabatan atau pekerjaan, akan tetapi orang yang paham secara teoritis 

makna dari pendidikan itu akan melihat orang yang bependidikan sudah mampu 

untuk meningkatkan statusnya dalam masyarakat. seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Enre’ yang merupakan warga di Desa Kanreapia yang berprofesi sebagai 

petani sayur ia mengatakan : 

“Bah iye ismar dan salah satu upaya yang paling sering  dilakukan 
orang orang itu salah satunya adalah na kasih sekolah anaknya 
tinggi-tinggi untuk bagaimana nantinya ini anaknya ketika sudah 
sarjana maka secara tidak langsung itu masyarakat sudah 
menganggpap bahwa orang itu tinggi ststusnya karena mampu na 
kasih kuliah anaknya.”25 

Penuturan informan diatas menjelaskan bahwa dengan melalui pendidikan 

seseorang dalam masyarakat secara tidak langsung meninggikan statusnya dalam 

masyarakat. 

 Berdasarkan jawaban informan diatas peneliti dapat mendeskripsikan 

bahwa pendidikan merupakan hal yang fundamental yang menjadi sarana seseorang 

untuk meningkatkan status sosialnya. pendidikan merupakan salah satu pondasi 

bagi seseorang dalam meningkatkan status sosialnya. Dengan pendidikan yang 

 
24Soerjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi. (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 45. 
25Bapak Enre 47  Tahun. Profesi Petani sayur, Wawamcara pada tanggal 21 Desember 2023 
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baik, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman 

yang diperlukan untuk berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui 

pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal, 

membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi. Selain itu, pendidikan juga membantu 

seseorang untuk menjadi individu yang lebih sadar akan hak-haknya, memperluas 

wawasan, serta mempromosikan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan 

kesetaraan. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya memberikan manfaat 

individu, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan pembangunan 

masyarakat secara keseluruhan.  

b). Jabatan  

Pentingnya Jabatan dalam meningkatkan status sosial dapat dilihat dari 

bagaimana masyarakat seringkali memberikan penghormatan khusus atau 

memperlakukan orang yang berasal dari keluarga terhormat dengan lebih baik. 

Mereka mungkin lebih dihormati, memiliki akses yang lebih mudah ke sumber 

daya, atau dianggap memiliki keunggulan tertentu dalam berbagai aspek kehidupan. 

pentingnya Jabatan dapat berbeda-beda dalam setiap budaya. Di beberapa 

masyarakat, Jabatan masih sangat dihargai dan menjadi faktor penentu dalam 

struktur sosial, sementara di tempat lain, nilai Jabatan tersebut mungkin telah 

berkurang. 

2. Gelar Non Formal  

a). Garis Keturunan (Perkawinan) 

 Bagi sebagian masyarakat, warisan keluarga tetap menjadi cara yang 

signifikan untuk memperkuat atau meningkatkan status sosial, karena bisa 

memberikan akses kepada jaringan yang kuat, sumber daya finansial, atau 

kesempatan yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti yang 
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diungkapkan oleh bapak Saha sebagai warga di Desa Kanreapia yang juga 

merupakan seorang yang berprofesi petani sayur ia mengatakan: 

“Ponna nakke pendapatku ia ismar, sala se’re carana orang-orang 
untuk napatinggi i sa’bbunna ri masaraka’ adalah keturunang, 
ponna memang tau toanna tau ststusna karaengi pasti anak-anakna 
sallo’na keturunang karaeng toongi. Teiba kau ia pendapatnu 
ismar”. 

 

 

Terjemahannya: 

“Kalau menurutku saya ismar salah satu caranya orang orang untuk 
meningkatkan statusnya di masyarakat adalah karna keturunan, 
kalau memang dari sananya sudah karaengmi pasti kebawahnya juga 
akan begituji, ungkapnya.”26 

Penuturan informan diatas juga di sampaikan oleh bapak Sudirman selaku 
masyarakat di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabpaten Gowa ia 
mengatakan bahwa 

“Inakke tong anciniki ia, massu’na ponna garis keturunang 
iyamiantu ri pabbuntingi anakna toa assierang anak karaeng, 
mingka parallu tongi ri isseng angkua riolo kang ponna la buntingi 
anak karaeng harus tong balingna anak karaeng atau andi, beda I 
rikamuana anne biasa tenmo angkua amminahang ada’ tau rioloa.” 

Terjemahannya: 

“Kalau menurut saya yang di maksudkan garis keturunan itu adalah 
dengan melalui pernikahan atau perkawinan, tapi perlu di tau juga 
bahwa dulu ketika terjadi pernikaham status anak karaeng atau andi 
maka pasangannya juga harus dari keturunan yang sama beda 
dengan zaman sekarang yamh sudah tidak ikut dengan adat orang 
dulu.” 

Berdasarkan penuturan informan diatas ia mengatakan bahwa salah satu 

upaya yang dilakukan masyarakat atau seseorang dalam meningkatkan status 

sosialnya adalah dengan cara melakukan pesta pernikahan aau perkawinan dengan 

keturunan bangsawan atau andi’namun, arus globlisasi yang serba moderen saat ini 

banyak masyarakat yang sudah tidak lagi mengikuti adat orng tua dulu.  

Beberapa penjelasan terkait dengan garis keturunan sebagai upaya yang 

dilakukan masyarakat dalam meningkatkan status sosialnya, maka peneliti dapat 

 
26Bapak Saha 50 Tahun. Profesi Petani sayur, Wawancara pada tanggal 15 Desember 2023 
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mendeskrispsikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan masyarakatuntuk 

melangsungkan garis keturunan ialah dengan melalui pernikahan, hadirnya 

pernikahan adalah bagian dari upaya ataupun usaha dalam meningkatkan status 

sosial dalam suatu tatanan masyarakat.  

b). Jaringan sosial  

Seseorang yang mempunyai banyak relasi atau jaringan akan 

memungkinkan untuk mudah dalam memperbanyak usaha dan meningkatkan 

statusnya dalam tatanan masyarakat. Dengan relasi tersebut seseorang akan 

menjalin suatu  hubungan dalam persoalan usaha dan lain sebagainya seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Sudriman selaku tuan Tanah di Desa Kanreapia kecamatan 

tombolopao ia mengatakan bahwa:  

“Inakke ia tena sikolaku ismar mingka alhamdulillah karna lohe 
rekenna tau lohea pangisenganna ku urang bergaul rekenna, konjo 
mi anjo biasa abbicaramatoa tentang usaha pertanian dan lain 
sebagainya. iaminjo kamanakangku ku cini tinggi sikola mingka 
jagoi rekenna ia ka tena na demo pammarentayya, rieng rapat 
pemerintahan amminahang tongi ri tau tinggia rekenna jabatannna, 
iami anjo jago prinsip appakua kia”.27 

Terjemahannya:  

“Kalau saya tidak ada sekolahku tapi alhamdulillah karena banyak 
orang yang bagus pemahamannya terkait pertanian dan lain 
sebagainya itu yang saya temani bergaul. Di situmi biasa saling 
betukar pikiran maki tentang usaha pertanian. sama denga  
keponakanku, saya lihat dia tinggi sekolahnya juga bagus caranya 
karena tidak pernah kontra dengan pemerintah, ada rapat rapat 
pemerintahan ikutki juga, nah itu bagus prinsip yang begitu”. 

 

Berdasarkan jawaban informan diatas, peneliti melihat bahwa dengan 

memiliki jaringan yang luas atau relasi yang banyak dapat menjadi salah satu upaya 

untuk meningkatkan status sosial di masyarakat terkhsusus di Desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Berkaitan dengan apa yang 

 
27Bapak Sudirman 55 Tahun. Profesi Tuan tanah, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024 
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disampaikan oleh bapak Sudirman, bapak Dirham juga turut membenarkan apa 

yang disampaikan oleh bapak Sudirman, ia mengatakan bahwa: 

“Ya Ppakua tojeki sseng ia, ka nakke loha tong biasa kucini tau 
tinggia sikolana mingka iaji anjo na isseng addemoa, tena 
napikkkriki angkua ri sa’lona anne kulle tongi ri sare bangku ri 
pemeritahan”.28 

Terjemahannya:  

“Ya, memang benar ki ia. Saya juga banyak melihat orang-orang 
yang tinggi sekolahnya tapi aksi ji na lakukan di pemerintahan tanpa 
na pikir bahwa nantinya bisa dapat bangku di pemerintahan juga”. 

Senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Dirham, bapak Sudriman 

kembali menanggapi ia mengatakan bahwa: 

“Jari ppakua mi anjo ismar, akkullemi ri simpulkang caritanna 
angkua anjo ponna assikola toa ri palohei tongpi jaringannna toa, 
tena rekenna angkua se’re ji tau ri jarikang guru. Pada tong mi anne 
rekenna padaganggangngia takkulleai rekenna ponna se’re ruaji 
tau nakantiang. Semester sikura mako do kau ismar?ka lapada jako 
kutae di ferdi di?”.29 

Terjemahannya:  

“Jadi begitu mi ismar, bisami di simpulkan bahwa itu kalau sekolah 
orang jangan cuman satu dua orang teman atau yang di jadikan guru, 
tapi perbanyak ki jaringan atau relasi mumpung tinggi pendidikan. 
Sama halnya mi itu denganb pedagang sayur. tidak boleh kalau 
cuman satu atau dua orang di jadikan sebagai langganan tetap. 
Semester berapa mako do kau ismar?”. 

 

Berdasarkan kedua informan di atas, peneliti dapat melihat bahwa orang 

yang berpendidikan tinggi adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk 

memperbanyak relasi dan memperluas jaringan untuk tabungan masa depan 

nantinya.  

c. Etos kerja yang tinggi (Akumulasi Pendapatan) 

 
28Bapak Dirham 32 Tahun, Profesi petani sayur sekaligus pedagang sayur. wawancara pada 

tanggal 12 Maret 2024 

29Bapak Sudirman 55 Tahun. Profesi Tuan tanah, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024 
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Masyarakat atau individu dalam suatu tatanan masyarakat yang sadar akan 

posisinya dan memiliki tingkat etos kerja yang tinggi akan membuat seseorang 

tinggi posisinya dalam masyarakat, etos kerja yang tinggi merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan status sosialnya. Seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Syamsul alam ia mengatakan bahwa:  

“Terkadang ada orang yang yang dalam artian miskin tapi malas ki 
juga dalam kerja, karena saya lihat disini akses pekerjaan itu 
dimana-manaji toh, ada tong itu orang sadarji situasi dan kondisinya 
bagaimana tapi semangat ki dan rajin juga kerja, kira kira begitu 
saya menurutku salah satu upaya meningkatkan statusnya”.30 

Berdasarkan jawaban yang telah disampaikan, peneliti melihat bahwa 

individu yang menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap 

pencapaian tujuan dan kesuksesan profesional cenderung memiliki kemampuan 

yang lebih besar untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Hal ini 

disebabkan oleh fakta bahwa etos kerja yang kuat sering kali mencerminkan sikap 

proaktif dalam mencari peluang baru, baik dalam bentuk pelatihan, pekerjaan. 

Orang-orang yang memiliki etos kerja yang tinggi juga cenderung memiliki 

jaringan sosial yang luas karena lebih aktif terlibat dalam berbagai aktivitas Melalui 

jaringan, seseorang lebih mungkin untuk menemukan informasi dan kesempatan 

yang dapat meningkatkan status sosial. 

Selain itu, individu dengan etos kerja yang tinggi biasanya menunjukkan 

kinerja yang baik di tempat kerja, yang pada gilirannya dapat memperkuat reputasi 

mereka sebagai profesional yang andal. Kinerja yang baik yang dapat membuka 

pintu atau peluang kerja yang lebih baik, yang kemudian dapat meningkatkan status 

sosial mereka dalam masyarakat. etos kerja yang tinggi memiliki peran penting 

dalam kemampuan seseorang untuk meningkatkan status sosial mereka. Meskipun 

 
30Bapak Alam. 30 Tahun profesi pedagang dan tukang bangunan, Wawancara pada tanggal 

12 Maret 2024 
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ada faktor-faktor lain yang turut berperan, seperti pendidikan, bakat, dan 

keberuntungan, etos kerja yang kuat sering kali menjadi dasar yang kokoh untuk 

mencapai perubahan status sosial yang cepat.  

Berdasarkan jawaban diatas terlihat bahwa akumulasi pendapatan dari 

sektor pertanian dan perdagangan menjadi faktor utama dalam meningkatkan posisi 

sosial seseorang. Contohnya adalah orang yang bekerja sebagai petani sayur dan 

pedagang sayur yang menunjukkan tingkat dedikasi kerja yang tinggi dan 

kemampuan untuk memperbaiki status sosial dengan cepat. Namun, tingkat etos 

kerja juga terlihat dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki seseorang. seseorang 

akan lebih mungkin untuk naik dalam strata sosial jika memiliki kekayaan dan 

dedikasi kerja yang kuat. Namun, sebaliknya individu yang memiliki etos kerja 

yang tinggi tetapi sedikit harta akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan 

status sosialnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alam yang merupakan 

seorang pedagang sekaligus seorang petani ia mengatakan bahwa: 

“Bah de’ rata-rata dalam masyarakat itu berpandangan  bahwa 
orang-orang yang memiliki banyak barang berharga merupakan 
seseorang yang tinggi kedudukannya dalam masyarakat, sedangkan 
orang-orang yang memikiki barang berharga yang sedikit maka akan 
dinilai sebagai orang yang keududkannya dalam masyarakat itu 
rendah, dan mungkin kita pelajari ji itu ismar dalam kuliahta, karna 
saya juga pernahja pelajari itu pas kuliah ka yang biasanya disebut 
sebagai konstuksi sosial toh”.31  

Berdasarkan jawaban informan diatas, Peneliti dapat melihat bahwa 

perspektif mengenai kekayaan dan kemiskinan seringkali terkait dengan jumlah dan 

jenis harta yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Posisi sosial seseorang 

seringkali ditentukan oleh hal-hal yang dapat dilihat oleh masyarakat, seperti harta 

benda atau kekayaan material. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial 

mengenai status ekonomi tertanam dalam pandangan masyarakat. 

 
31Bapak Alam. 30 Tahun profesi pedagang dan tukang bangunan, Wawancara pada tanggal 

21 Desember 2023 
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F. Refleksi Teori Tindakan Sosial Max Weber dengan hasil penelitian 

 Pandangan Max Weber tentang tindakan individu menyoroti beragam 

motivasi yang mendasari perilaku manusia. Menurutnya, tindakan seseorang dapat 

dipengaruhi oleh berbagai tujuan yang berbeda, baik itu didasari oleh pertimbangan 

rasionalitas instrumental, nilai, afektif, maupun tradisional. Dalam konteks 

penelitian yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial menjadi faktor 

paling fundamental yang memengaruhi seseorang dalam memilih profesi atau 

pekerjaan, kita dapat melihat bagaimana aspek ekonomi dan sosial memainkan 

peran penting dalam menentukan jalannya kehidupan seseorang. Faktor ekonomi, 

misalnya, mencakup pertimbangan gaji, status, dan keamanan finansial yang 

mungkin memengaruhi pilihan pekerjaan seseorang. Sementara itu, faktor sosial 

seperti lingkungan keluarga, budaya, dan struktur sosial juga dapat mempengaruhi 

keputusan individu terkait dengan karir atau pekerjaannya. 

Namun demikian, Weber juga menekankan bahwa tindakan individu tidak 

selalu hanya didorong oleh pertimbangan ekonomi atau sosial semata. Ada faktor-

faktor lain seperti keterampilan individu, motivasi, pendidikan, serta faktor 

lingkungan yang juga berperan penting dalam menentukan pilihan profesi atau 

pekerjaan seseorang. Ini merujuk pada apa yang disebut Weber sebagai tindakan 

yang didasari oleh faktor nilai, afektif, dan tradisional, di mana pertimbangan-

pertimbangan tersebut mungkin lebih bersifat personal, emosional, atau terkait 

dengan nilai-nilai yang diyakini oleh individu. Dengan demikian, pandangan Weber 

memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas faktor-faktor yang 

memengaruhi perilaku manusia, terutama dalam konteks pemilihan pekerjaan atau 

profesi.  

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi dan pertimbangan individu dalam 

memilih jalannya dalam kehidupan dapat dipengaruhi oleh beragam faktor yang 
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saling terkait, dan bahwa pemahaman ini penting dalam menganalisis dinamika 

sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalitas nilai 

dan afektif yang mendominasi seseorang atau masyarakat dalam melakukan 

peralihan profesi atau pekerjaan di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao 

Kabupaten Gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang mobilitas sosial petani 

sayur di Desa Kanereapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa, maka peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Faktor peralihan profesi dari petani sayur ke pedagang Sayur disebabkan 

oleh dua faktor yang fundamental yaitu faktor ekonomi dan Faktor Sosial, 

dimana masyarakat di Desa Kanreapia melakukan mobilitas sosial 

dikarenakan cuaca yang tidak menentu sehingga berpengaruh pada tingkat 

pendapatan dalam pertanian, selain dari faktor cuaca tersebut juga ada 

faktor sosial dimana meliputi tentang pendidikan, keterampilan lingkungan 

sosial serta motivasi. Hal inilah yang melatar belakangi seseorang dalam 

melakukan mobilitas sosial. 

2. Relasi Petani Sayur dengan pedagang Sayur  

Relasi yang terbangun antara petani sayur dengan pedagang sayur berjalan 

dengan baik. Dimana relasi yang berbentuk asosiatif dan disasosiatif. 

Relasi asosiatif seperti kerjasama dan bentuk kehidupan ekonomi atau 

akomodasi Dimana hasil penelitian mengungkap bahwasanya bentuk 

kerjasama yang baik antara petani sayur dengan pedagang sayur ialah 

dengan tidak merugikan satu sama lain. Sedangkan disasosiatif mengarah 

pada persaingan harga serta penentuan harga dalam dunia perdagangan dan 

pertanian. 
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3. Upaya yang dilakukan Masyarakat dalam meningkatkan status sosial. 

Salah satu Upaya yang dilakukan Masyarakat kanreapia dalam 

meningkatkan status sosialnya adalah dengan melalui Pendidikan, jabatan 

dan keturunan serta etos kerja yang tinggi, dengan berbagai Upaya tersebut 

Masyarakat dengan mudah untuk meningkatkan status sosialnya.  

B. Implikasi Penelitian  

1. Petani Sayur  

Terkait dengan implikasi penelitian pada masyarakat yang berprofesi 

petani sayur yang berada di Desa Kanreapia, menjadi seorang pedagang sayur 

adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dilakukan karena harus memiliki 

pengetahuan atau bahkan pengalaman yang mampu untuk mengantarkan pada 

profesi pedagang tersebut, menjalin relasi atau jaringan adalah salah satu point 

penitng untuk bagaimana meningkatkan daya saing dalam suatu pasar, selain itu 

juga harus tetap konsisten terhadap keputusan dalam peralihan karena peralihan 

suatu pekerjaan bukan merupakan hal yang sepele karena menyangkut amanah 

dan tanggung jawab serta keberlangsungan hidup keluarga. 

2. Pedagang Sayur  

Terkait dengan implikasi penelitian yang berdampak pada pedagang 

sayur, menjadi seorang pedagang merupakan hal yang mampu meningkatkan 

status sosial dan meningkatkan perekonomian keluarga, meskipun begitu tetap 

menjadi seorang pedagang sayur yang amanah dan jujur dalam berdagang karena 

syarat dari pada keberkahan dari penjualan tersebut adalah jujur dalam 

berdagang.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman Wawancara Untuk rumusan masalah pertama  

1. Apa alasan sehingga Beralih profesi ? 

2. Apa faktor pendorong sehingga melakukan peralihan profesi? 

3. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan mobilitas sosial? 

4. Saat Menjadi Seorang Petani apa saja hambatan yang paling utama yang 

sering di dapatkan ? 

5. Apakah hambatan  itu merupakan salah satu faktor sehingga beralih profesi?  

6. Apakah sesudah melakukan peralihan profesi perekonomian menjadi lebih 

baik? 

7. Apakah pengaruh dari keluarga atau bahkan lingkungan sehingga beralih 

profesi ? 

8. Relasi apa yang terbangun antara petani sayur dengan pedagang sayur? 

9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status sosial? 

10. Apa saja hambatan saat melakukan peningkatan status ? 

Daftar pertanyaan tidak hanya yang disebutkan diatas banyak pertanyaan 

yang muncul pada saat informan sudah menjawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

   

 

 

  DAFTAR  DATA INFORMAN 

 

No. Nama Jenis kelamin Umur Profesi Status  

1 Arman Pria  28 Tahun Pedagang Sayur Petani  

2 Dirhan Pria  32 Tahun Pedagang Sayur Petani&tuan 

Tanah 
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Sayur&Pedagang 
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11 Sudirman  Pria  55 tahun Petani sayur  Tuan tanah 
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