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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Indonesia merupakan negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia 

berdomisili di daerah pedesaan dan memiliki mata pencaharian disektor 

pertanian. Sampai saat ini, sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan 

berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup 

masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, penyedia lapangan kerja, 

dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut 

menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan 

pertanian mereka. Berbagai data menunjukkan bahwa di beberapa negara yang 

sedang berkembang lebih 75% dari penduduk berada disektor pertanian dan 

lebih 50% dari pendapatan nasional dihasilkan dari sektor pertanian serta hampir 

seluruh ekspornya merupakan bahan pertanian.
1
  

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia adalah rumah tangga pertanian 

yang berada di pedesaan. Rumah tangga pertanian merupakan rumah tangga 

petani pengguna lahan. baik lahan. sawah maupun lahan kering. Perkembangan 

sektor pertanian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. membuka 

kesempatan kerja. Menurangi jumlah pengangguran. meningkatkan devisa dan 

sumberdaya alam yang tersedia dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan. Sektor pertanian terdiri dari subsektor tanaman pangan. subsektor 

perkebunan. Subsektor peternakan. dan subsektor hortikultura terdiri dari 

komuditas buah-buahan. sayuran. tanaman hias. dan tanaman obat-obatan. 

                                                 
1
 Ario, Anto. 2010. Panduan Lapangan Mengenal Satwa Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango. Jakarta : Corservation International Indonesia. 
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Sebagaimana firman Allah swt yang dijelaskan dalam QS. Al-an‟am/6:99, 

berbunyi: 

                                     

                               

                                     

    

Terjemahnya: 

 “Dan dialah yang menurungkan air hujan dari lagit. dan kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari 
tumbuhan-tumbuhuan itu yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman 
yang menghijau itu butir yang banyak. dan dari mayang kurma mengurai 
tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur dan (kami 
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak berupa. 
Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan 
pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-
tanda kekuasaan Allah beriman.” 

2
 

 

Dari ayat diatas, menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan air hujan, 

air hujan tersebut adalah rizki dan berkah bagi makhluk-Nya. Sehingga dari rizki 

dan berkah-Nya tersebut dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air dalam 

bahasa Arab adalah maa‟, yang berarti air hujan, air laut atau benda yang cair. 

Dalam arti pertama (air hujan) air merupakan unsur yang sangat penting untuk 

kehidupan tumbuh-tumbuhan (Bucaille, 2001). Dengan air tersebut dapat 

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan seperti kurma, delima, buah zaitun, anggur 

dan juga pada tanaman bawang merah. 

Beberapa komuditas sayuran yang ada di Indonesia, bawang merah 

merupakan komuditas hortikultura jenis sayur-sayuran yang dibutuhkan hampir 

semua kalangan. Bawang merah pada umumnya digunakan sebagai bumbu 

masak sehari-hari dalam rumah tangga. rumah makan sampai hotel. Kegunaan 

lain dari bawang merah adalah sebagai obat tradisional (sebagai kompres 

                                                 
2
 Kementrian Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya, (cet. 19 : Jakarta:, 2015) h. 141. 
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penurun panas. diabetes. penurunan kadargula dan kolestrol darah mencegah 

penebalan dan pengerasan pembuluh darah dan maag). Karena kandungan yang 

terdapat dalam bawang merah adalah senyawa allin dan allisin yang bersifat 

bakterisida.  

Bawang merah adalah jenis umbi yang ada sejak lama dan menjadi usaha 

para petani secara intensif. Bawang tersebut termasuk dalam golongan rempah-

rempah yang bersubstitusi dan bermanfaat. sebagai bumbu perasa makanan serta 

obat tradisional. Barang dagangan ini merupakan sumber penghasilan dan 

peluang kerja yang berkontribusi sangat tinggi terhadap kemajuan ekonomi 

wilayah.  

Bawang merah dihasilkan diberbagai provinsi di Indonesia. Penghasil 

yang paling utama dari bawang merah dilihat dengan luas area panen atas seribu 

hektar per tahun adalah Sumatera Utara. Sumatera Barat. Jawa. Barat. Jawa 

Tengah. Jawa Timur. Nusa Tenggara Barat. Sulawesi Tengah. dan Sulawesi 

Selatan.
3
 Pertumbuhan dalam proses tanaman dipengaruhi dari pemberian pupuk 

serta ketersediaan kesuburan tanah. Kesuburan dilihat dari unsur hara yang 

berada dalam keadaan minimum.
4
 Pengairan air yang cukup. cuaca juga sangat 

berpengaruh untuk daerah Enrekang khususnya. sudah mulai produksi benih 

lokal dan presepsi petani terhadap benih bawang lokal yang dikategorikan 

kedalam lima kelas yaitu sangat tidak baik. tidak baik. kurang baik. baik. dan 

sangat baik dengan rincian interval. Usaha tani yang ada di Enrekang khususnya 

tidak hanya berfokus ada beberapa tanaman saja melainkan ada beberapa yang 

menjadi faktor pendukung dari usaha bawang merah. disamping menjalankan 

                                                 
3
 uhammad Fau an, “ endapan,  esiko  َ dan Efisiensi Ekonomi Usaha Tani Bawang 

Merah di  abupaten   antul”,  Jurnal Agraris, No 2, 2016, h. 10 

4
Mokhamad  rfan, “ espon  awang  erah  Allium Ascalonicum    terhadap  at 

Pengatur Tumbuh dan Unsur Hara”, Jurnal Agroteknologi, Vol. 3 No. 2, Februari 2013, h. 35. 
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usaha sebagai petani. relasi juga penting sebagai faktor pendukung kelancaran 

usaha bawang merah. Seperti pelatihan pemasaran, tekhnik pemasaran bahkan 

sampai pada petani yang terjun sebagai pedagang.  

Keberhasilan dari usaha tani dipengaruhi faktor produksi (penanaman 

modal, lahan tanah, dan tenaga kerja). Pengadaan sarana prasarana produksi 

dibutuhkan adanya modal (bibit, pupuk organic, pestisida dan peralatan), biaya 

memelihara tanaman, biaya penyimpanan, pemasaran dan pengangkutan. 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh pemberian 

pupuk dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Serapan unsur hara dibatasi 

oleh unsur hara yang berada dalam keadaan minimum (Hukum Minimum 

Leibig).
5
  

Petani condong mengalami penghambatan dan mengembangkan hasil 

usaha tani dengan menambah luas tanah lahan dan pengadaan sarana produksi. 

Faktor sosial dari ekonomi seperti umur, tingkat pendidikan petani, lamanya 

berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja dan 

modal dikalangan setiap petani berbeda. Hal tersebut berkaitan jumlah total 

pendapatan petani dan keluarganya terhadap peningkatkan sejahtera para petani 

dan keluarganya melalui peningkatan pendapatan produksi.
6
  

Kewirausahaan petani dilhat dari faktor sosial ekonomi yang menghambat 

pengembangan potensi diri dalam mengelolah bisnis mikro produktif di 

pedesaan. Pengelolaan usaha tani lambat hingga sulit memperoleh pendapatan 

                                                 
5
Mokhamad  rfan, “ espon  awang  erah  Allium Ascalonicum    terhadap  at 

Pengatur Tumbuh dan Unsur Hara, h. 35. 

6
Tota Totor Naibaho, “ engaruh Faktor Sosial Ekonomi  etani terhadap  roduksi Usaha 

Tani”, Jurnal Ilmiah, h. 4. 
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yang layak. Kondisi tersebut dapat ditemukan pada petani pembudidaya tanaman 

pangan dan sayuran.
7
 

  Salah satu sentra penghasil bawang merah di Sulawesi Selatan, yaitu 

Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang adalah salah satu lokasi yang sangat 

potensial untuk usaha budidaya tanaman bawang merah Usaha tani bawang 

merah bukan hanya sebagai faktor pencaharian.pengelola tanah atau usaha bawag 

merah dijadikan sebagai destinasi liburan berlatarkan lampu-lmpu pengusir hama 

yang dijadikan sebagai objek wisata. Bahkan pengunjung destinasi bukan hanya 

berasal dari Enrekang sampai pada kota-kota lain yang ada disekitar seperti 

Pinrang, Barru, dan Pangkep. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   

1. Fokus  Penelitian   

Fokus penelitian adalah tentang dinamika sosial petani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

bawang merah di Desa Batunoni Kacamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan 

dukungan pemerintah terhadap usaha tani bawang merah dalam meningkatkan 

produksi bawang merah dan tingkat ekonomi masyarakat di Desa Batunoni 

Kacamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.  

2. Deskripsi Fokus   

Sebagaimana dalam fokus penelitiannya adalah untuk melihat dinamika 

perubahan sosial dan relasi yang terjadi di masyarakat secara dinamis serta  

pentingnya pendidikan untuk pemuda khususnya para pelajar yang berhenti 

sekolah dan memilih menjadi petani bawang. Maka peneliti mendeskripsikan 

penelitian ini sebagai berikut :  

                                                 
7
Dumasari, “ ewirausahaan  Petani dalam Pengelolahan Bisnis Mikro di  edesaan”, 

Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Volume 3 No. 3, September 2014, h 196 
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a. Dinamika sosial diartikan sebagai gerak sosial yang berkelanjutan oleh 

masyarakat yang menimbulkan dampak perubahan sosial dalam tatanan 

kehidupan masyarakat pengaruh atau akibat yang dimana dampak yang 

dimaksud peneliti adalah melonjaknya petani bawang merah dan hubunganya 

dengan para petani yang ada di daerah tersebut. 

b. Relasi Sosial adalah setiap hubungan antara dua individu atau lebih, 

kelompok-kelompok, atau antara individu dengan kelompok, yang sifatnya 

asosiatif atau disosiatif, langsung atau tidak langsung, sungguh-sungguh atau  

imajiner. Dalam penelitian ini yang dimaksuk dengan relasi sosial adalah 

hubungan yang terjalin antara pemilik lahan, buruh tani dan kelompok tadi 

yang ada di desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabuaten Enrekang. 

c. Petani yang dimaksud peneliti adalah orang-orang yang bekerja sebagai 

pengelolah bawang merah di Desa Batunoni Kabupaten Enrekang. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu. sebagai berikut:  

1. Bagaimana relasi sosial petani bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?  

2.  Bagaimana Dinamika sosial petani bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap  petani bawang merah di Desa 

Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?  

 

D. Kajian Pustaka   

Penelitian terlebih dahulu melakukan peninjauan lokasi di perpustakaan 

UIN Alauddin Makassar, baik di perpustakaan umum UIN Alauddin Makassar 
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dan Perpustakaan Ushuluddin dan Filsafat, maupun sumber-sumber lainnya 

seperti di internet. untuk menghindari terjadinya kesamaan judul dan 

menghindari prasangka yang mengatakan penelitian ini merupakan jiplakan dari 

karya orang lain.  

Adapun hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini. diantaranya:  

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Sri Wahyuni dari Fakultas Ilmu Sosial 

Universtas Negeri  akassar yang berjudul “ ehidupan Sosial Ekonomi 

Petani Bawang  erah  untunoni  ecamatan Anggeraja  abupaten” 

tahun 2020. Skripsi ini membahas tentang kondisi kehidupan sosial 

ekonomi petani BM. dan sebaran asal modal petani bawang merah (BM). 

serta Solusi fluaktuasi harga BM pada musim panen. Adapun yang kita 

ketahui keberhasilan dari usahatani akan dipengaruhi faktor produksi 

(penanaman modal. lahan tanah. tenaga kerja). Pertumbuhan dalam proses 

tanaman dipengaruhi dari pemberian pupuk serta ketersediaan kesuburan 

tanah. Kesuburan dilihat dari unsur hara yang berada dalam keadaan 

minimum. Selain kesiapan lahan dan bantuan pemerintah relasi penjualan 

dan pelatihan pertanian juga diperlukan selain itu pengaruh sosial seperti 

pengaruh melonjaknya petani bawang merah berpengaruh pada tokoh 

pelajar yang lebih mementingkan mencari uang dibandingkan melanjutkan 

pendidikan. 

Perbedaan skiripi di atas dengan skiripsi calon peneliti adalah peneliti di 

atas menelusuri bagian kehidupan sosial ekonomi petani BM hingga mencari asal 

muasal modal daripada petani sedangkan calon peneliti akan menelaah perihal 

dinamika sosial para petani dalam mengelolah BM. Adapun persamaan kedua 
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peneliti tersebut ialah para tokoh pelajar lebih mementingkan mencari uang 

menjadi petani BM darpada melanjutkan jenjang pendidikan.  

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode 

kualitatif. meneliti mengenai kehidupan sosial ekonomi petani bawang merah 

buntunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Sedangkan yang menjadi 

pembeda pada penelitian peneliti adalah kondisi sosial ekonomi petani BM dan 

sebaran asal modal petani bawang merah. Sedangkan objek penelitian peneliti 

adalah Dampak Sosial Para Petani dalam Mengelolah Usaha Bawang Merah 

(Studi Kasus Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang). 

2. Jurnal yang ditulis oleh Hidayah Nailul dengan judul “ eran  erempuan 

dalam Pengelola Produksi Pertanian di Desa Sukadodi Kecamatan 

 angkung  abupaten  endal”.  enelitian ini menjelaskan mengenai 

keterlibatan wanita dalam mengatasi perekonomian keluarga berdasarkan 

pemahaman bahwa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan seorang 

isteri, karena tugas itu harus dilaksanakan secara bersama bukan siapa 

yang paling utama tetapi yang dikerjakan paling penting bagi mereka 

adalah kebutuhan keluarga yang tercukupi. Berdasarkan pernyataan yang 

demikian. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui peranan perempuan 

dalam ekonomi serta partisipasi mereka terhadap pengelolaan produksi 

pertanian di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan 

bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bertani.
8
  

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan calon peneliti sekarang adalah 

peneliti dulu mengkaji aspek peran wanita dalam memenuhi tanggung jawab 

keluarga dengan mengelolah hasil perkebunannya sedangkan calon peneliti 

                                                 
8
Hidayah Nailul, “Peran Perempuan dalam Pengelola Produksi Pertanian di Desa 

Sukadodi Kecamatan Kangkung  abupaten  endal.”Jurnal Sosiologi, 2021, h. 2-3 
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berupaya melihat peran antara petani laki-laki dan perempuan. Adapun kesamaan 

antara skiripsi tersebut ialah sama-sama membahas perekonomian bawang merah. 

3.  Artikel dari Bambang Winarso yang berjudul ‘’Dinamika perkembangan 

Harga ; Hubungannya dengan keterpaduan antar pasar dalam 

mengciptakan efiensi komoditas bawang merah ‟‟. Dalam artikel tersebut 

menejelaskan bagaimana karakteristik usaha tani yang berada di Brebes. 

Pertama, teknik-teknik yang berkaitan enggan tata cara bercocok tanam 

seperti pola tanam yang dilakukan, pengaturan jadwal tanam maupun tata 

cara pemeliharaan tanaman. Kedua, teknik-teknik yang berkaitan dengan 

penggunaan sarana produksi usaha tani, seperti variates bibit bawang 

merah yang akan atau dedang ditanam pertimbangan dalam menentukan 

maupun penggunaan input-input lainnya seperti pupuk dan obat-obatan 

yang dikaitkan dengan respon petani terhadap perkembangan harga input ( 

bibit, pupuk, dan obat-obatan ) serta kendala dalam usaha bawang merah 

dan yang trakhir adalah pola pemasaran mengenai distribusi bawang 

merah, margin pemasaran dan perkembangan dan korelasi harga antara 

produsen dan konsumen. 

Perbedaan antara peneliti Bambang Winarso dengan calon peneliti adalah 

peneliti Bambang lebih kelorong dinamika perkembangan harga sedangkan calon 

peneliti bagaimana faktor-faktor yang berlangsung pada para petani bawang 

merah. Adapun persamaan keduanya yaitu menelusuri proses cara penanaman 

bawang merah. 

4.  Buku dari Nani Sumarni dan Rachmat Hidayat yang berjudul ‘’Budidaya 

Bawang Merah’’ Di bagian pertama buku tersebut mengimpormasikan 

kepada pembaca bagaimana peranan komoditas unggulan, karena 

komoditas tersebut cukup memberikan kontribusi bagi perkembangan 
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ekonomi suatu wilayah. Dalam buku tersebut dijelaskan peranan bawang 

merah sebagai komoditas yang berkontribusi bagi perkembangan ekonomi 

suatu wilayah , sehingga penyebarannya mulai meluas di Indonesia. 

Dengan demikian dalam buku tersebut mengimpormasikan kepada 

pembaca bagaimana cara membudidayakan bawang merah dengan benar 

untuk mendapatkan keuntungan. Pertama, menjelaskan teknik penanaman 

bawang merah dan yang kedua membahas syarat tumbuh budidaya 

bawang merah. 

Perbedaan peneliti di atas dengan calon peneliti adalah peneliti ini 

membahas bagaimana dengan membudidayakan bawang merah sedangkan calon 

peneliti membahas dinamika sosial yang terjadi pada para petani dalam 

mengelolah bawang merah. Adapun persamaannya yaitu membahas proses dan 

teknik bawang merah. 

5. Jurnal yang ditulis oleh  arfin, dkk dengan judul: “ isiko Usahatani 

Bawang Merah di Kabupaten Bantul”.  enelitian ini membahas tentang 

mengukur risiko produksi dan risiko pendapatan usahatani bawang merah 

di Kabupaten Bantul serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan 

mengetahui perilaku petani terhadap risiko usahatani bawang merah di 

Kabupaten Bantul dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
9
 

Perbedaan peneliti di atas dengan calon peneliti adalah peneliti ini 

membahas bagaimana dengan resiko produksi dan resiko pendapatan usaha tani 

bawang merah sedangkan calon peneliti membahas relasi sosial yang terjadi pada 

para petani bawang merah baik itu pemilik lahan, buruh tani maupun kelompok 

tani. Adapun persamaannya yaitu membahas budidaya bawang merah. 

 

                                                 
9
 Marfin, dkk, Risiko Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Bantul.”Jurnal Jurnal 

Agribisnis Sumatera Utara, 2017. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   

1. Tujuan Penelitian   

Merujuk pada rumusan masalah yang dikemukakan di atas. adapun yang 

menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui relasi sosial petani bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengetahui Dinamika sosial petani bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

c. Untuk mengetahui dukungan pemerintah terhadap  petani bawang merah di 

Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Manfaat  Penelitian  

Kegunaan penelitian terbagi menjadi tiga antara lain :  

a. Kegunaan ilmiah 

Merupakan persyaratan dalam mencapai gelar sarjana sosial (S.Sos) pada 

program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar.  

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk 

penelitian yang memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini. yang pada 

akhirnya mampu menambah wawasan masyarakat sehingga menjadi sumber 

daya manusia yang baik.  
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c. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis kegunaan yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya jurusan Sosiologi Agama. serta penelitian ini dapat 

dijadikan suatu hasil penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

sejenisnya 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Dinamika Sosial 

Dinamika sosial berarti bahwa manusia dan masyarakat selalu 

berkembang serta mengalami perubahan. Perubahan akan selalu ada dalam setiap 

kelompok sosial. Ada yang mengalami perubahan secara lambat, maupun 

mengalami perubahan secara cepat.
10

   

Tidak hanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tetapi juga 

terjadi perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi meliputi perekonomian 

masyarakat yang berhubung terhadap matapencaharian seperti pedagang, petani, 

wiraswasta dan masih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

Berikut faktor yang mempengaruhi dinamika sosial ekonomi yakni: 

1. Pekerjaan 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang mengalami 

perkembangan dan juga sekelompok orang yang aktif. Masyarakat merupakan 

sekolompok orang yang suka bekerja tidak lain untuk memenuhi kebutuhannya 

baik kebutuhan pokok seperti pakaian, sandangan, pangan, papan, dan kebutuhan 

sekundernya yakni masuk ke perguruan tinggi, motor, mobil, serta alat hiburan 

lainnya. 

Pekerjaan merupakan sesuatu yang bisa menjadi penentu terjadinya 

perubahan dari segi perekonomian sebab dengan kerja mendapat penghasilan 

maka segala kebutuhan dapat dipenuhi. Pekerjaan bukan saja memiliki nilai 

ekonomi akan tetapi juga merupakan usaha untuk memperoleh kepuasan serta 

                                                 
10

 Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Revisi 46. Jakarta: Rajawali 

Pers. h. 146 
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upah atau gaji, yakni berupa barang ataupun jasa. Sehingga dalam hal ini soerto 

mendefinisikan pekerjaan merupakan kegiatan untuk memperoleh barang 

ataupun jasa untuk dirinya pribadi serta untuk orang lain. 

2. Pendidikan 

Pendidikan memiliki peran penting di kehidupan manusia karena 

pendidikan bermanfaat seumur hidup bagi manusia. adanya pendidikan 

seseorang diharapkan mampu membuka pikiran dalam menerima suatu hal-hal 

yang baru baik itu berupa teknologi, materi, serta hal lainnya yang bisa membuat 

bagaimana cara berfikir untuk menjalani kelangsungan hidup yang sejahtera 

untuk dirinya dan untuk masyarakat. 

3. Pendapatan 

Pendapatan merupakan sebuah imbalan yang di dapatkan dari pekerjaan 

yang berupa uang. Sehingga pendapatan yang diperoleh seseorang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bekerja untuk memperoleh 

pendapatan atau keuntungan. Pendapatan yang tinggi dapat mempengaruhi 

kehidupan menuju tingkat atas, sedangkan pendapatan yang rendah akan cukup 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
11

 

 

B. Usaha Tani 

Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola 

input atau faktor-faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, 

benih, dan pestisida) dengan efektif, efisien, dan kontinyu untuk menghasilkan 

produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha  taninya meningkat.  

                                                 
11

 Zahara, Ida. 2016. Dinamika Sosial Ekonomi Petani Kakao di Kecamatan 

Trienggadeng Kabupaten Pidei Jaya, 1999-2014. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. H. 26 
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Umumnya memang petani tidak mempunyai catatan usaha tani, sehingga 

sulit bagi petani untuk melakukan analisi usaha tani. Petani hanya mengingat-

ingat anggaran arus uang tunai yang mereka lakukan walaupun sebenarnya 

ingatan itu tidak terlalu jelek, karena mereka masih ingat bila ditanya tentang 

berapa output yang mereka peroleh dan berapa input yang mereka gunakan. 

Tentu saja teknik pengumpulan dananya harus baik dan benar.  

Walaupun batasan kecil petani kecil menjadi pembicaraan dalam banyak 

pertemuan, namun pengertiannya masih tetap kabur.Walaupun demikian, bahasa 

yang tepat tidak diperlukan untuk mengakui kenyataan buruk petani kecil atau 

peranannya yang penting dalam pembangunan dunia. Mereka merupakan 

golongan terbesar dalam kelompok petani di dunia dengan ciri-ciri : 

1. Berusaha tani dalam lingkungan tekanan penduduk lokal yang meningkat 

Hal ini diartikan, bahwa terkadang pertumbuhan penduduk dapat 

memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemakmuran usaha.Bagi 

petani yang tidak memiliki lahan mereka hanya bisa mengambil 

keuntungan dari si pemilik usahatani. Kaitannya dengan pertumbuhan 

penduduk lokal, akan banyak gedung-gedung baru yang dibangun, dan 

membuat adanya tanah untuk diolah menjadi pertanian semakin berkurang. 

2. Kurang memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan 

lainnya. Dalam menjalankan usahatani, kesehatan dan pendidikan 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh, karena manusia tidak 

mungkin menjalankan usahataninya dengan keadaan sakit, bahkan di saat 

sakit dan usahatani tidak berjalan baik dapat mengakibatkan turunnya 

pendapatan masyarakat, karena uang yang seharusnya digunakan untuk 

kebutuhan rumah tangga dan pendidikan dibagi lagi dengan biaya 

perobatan. Sedangkan pendidikan yang dimaksud disini adalah, 
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pengetahuan yang minim terhadapa masalah pertanian, dan menyebabkan 

hasil tani tidak memuaskan. 

3. Bergantung seluruhnya atau sebahagian kepada produksi yang subsisten 

Yang dimaksud dengan produksi yang subsisten adalah, masyarakat 

sekitar hanya bergantung pada satu usahatani yang dijalankan, tanpa 

membuka peluang baru dalam mengelola sumber daya alam yang ada. 

4. Mempunyai sumberdaya terbatas sehingga menciptakan tingkat hidup 

yang rendah Sumber daya yang dimaksud disini adalah tenaga kerja yang 

khusus di budidayakan untuk usahatani, yang dampaknya akan dirasakan 

oleh petani yang sedang melakukan usahatani 
12

 

Sedangkan batasan petani kecil adalah :  

1. Petani yang pendapatannya rendah, yaitu kurang dari setara 240 kg beras 

per kapita per tahun. 

2. Petani yang memiliki lahan sempit, yaitu lebih kecil dari 0,25 hektar lahan 

sawah di jawa atau 0,5 hektar di luar jawa. Bila petani tersebut juga 

mempunyai lahan tegal, maka luasnya 0,5 hektar di jawa dan 1,0 hektar di 

luar jawa.  

3. Petani yang memiliki modal dan memiliki tabungan yang terbatas  

4. Petani yang memiliki pengetahuan terbatas dan kurang dinamik. 

Menurut Soekartawi, bahwa yang dikatakan ilmu usahatani yaitu suatu 

tujuan untuk mencapai keuntungan maksimum dimana seseorang harus 

melakukan secara efektif dan efisien dalam mengalokasikan sumberdaya yang 

ada.
13

 Pengertian efektif jika produsen dapat mengalokasikan sumberdaya 

                                                 
12

 Soekartaawi, Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil, 

(Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986) , h. 1 

13
 Soekartawi, Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil, 

(Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2006) , h. 15 
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sebaik- baiknya dan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut 

menghasilkan keluaran yang melebihi masukan. Usahatani merupakan salah satu 

sektor yang memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga tani yang tergantung pada tingkat 

pendapatan dan surplus yang dihasilkan. 

Dalam kegiatan usaha tani selalu diperlukan faktor-faktor produksi 

berupa lahan, tenaga kerja, dan modal yang dikelola seefektif dan seefisien 

mungkin sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya. Faktor produksi adalah 

semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu 

tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi dikenal pula dengan 

istilah input dan korbanan produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan 

besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Faktor produksi lahan, modal untuk 

membeli bibit, pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja dan aspek manajemen adalah 

faktor produksi yang terpenting. Hubungan antara faktor produksi (input) dan 

produksi (output) biasanya disebut dengan fungsi produksi atau faktor 

relationship.
14

 

Terdapat tiga pola hubungan antara input dan output yang umum 

digunakan dalam pendekatan pengambilan keputusan usaha tani yaitu: 1. 

Hubungan antara input-output, yang menunjukkan pola hubungan penggunaan 

berbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat output tertentu 

(dieksposisikan dalam konsep fungsi produksi) 2. Hubungan antara input-input, 

yaitu variasi penggunaan kombinasi dua atau lebih input untuk menghasilkan 

output tertentu (direpresentasikan pada konsep isokuan dan isocost) 3. Hubungan 

antara output-output, yaitu variasi output yang dapat diperoleh dengan 

                                                 
14

 Teuku Fadhla, Jurnal Visioner & Strategis, Volume 6, Nomor 2, September 

2017.Aceh 
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menggunakan sejumlah input tertentu (dijelaskan dalam konsep kurva 

kemungkinan produksi dan isorevenue) Ketiga pendekatan di atas digunakan 

untuk mengambil berbagai keputusan usahatani guna mencapai tujuan usahatani 

yaitu: 1) menjamin pendapatan keluarga jangka panjang, 2) stabilisasi keamanan 

pangan, 3) kepuasan konsumsi, 4) status sosial. 

 

C. Bawang Merah 

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggul yang 

sejak lama sudah dibudidayakan oleh petani secara kontinue. Kebutuhan 

masyarakat terhadap bawang merah akan terus meningkat seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk. Komoditas ini merupakan sumber pendapatan 

yang cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun wilayah di 

bagian Indonesia. Karena kegunaan bawang merah sebagai kebutuhan penunjang 

rumah tangga untuk pelengkap bumbu masak sehari-hari
15

 

Rahayu dan Berlian menjelaskan bahwa bawang merah (Alliium Cepa, 

Grup Aggregatum) merupakan komoditas holtikultural yang sudah sangat di 

kenal oleh masyarakat Indonesia.
16

 Tanaman ini umumnya ditanam 2-3 kali 

dalam setahun. Sementara klasifikasi bawang merah berdasarkan teksonominya 

adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Planate 

Division  : Spermatophyte 

Subdivision  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Ordo   : Liliales 

                                                 
15

 Wibowo, S. 2005. Budi Daya Bawang Putih, Merah dan Bombay. Jakarta: Penebar 

Swadaya. Hal. 22 

16
 Rahayu, E, dan Berlian, N. V. 2000. Pedoman Bertanam Bawang Merah. Penebar 

Swadaya, Jakarta. Hal. 232 
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Family  : Liliaseae 

Genus   : Alium 

Spesies  : Alium ascalonicum L 

Akar tanaman bawang merah berakar serabut dengan system perakaran 

dangkal dan bercabang terpencar, pada kedalaman antara 15-20 cm didalam 

tanah. Jumlah perakaran tanaman bawang merah dapatmencapai 20-200 akar, 5-

2 mm diameter, akar cabang tumbuh dan terbentuk 3-5 akar (AAK, 20004). 

 awang merah memiliki batang sejati atau disebut “discus” yang berbentuk 

seperti cakram, tipis dan pendek sebagai tempat melekatnya akar dan mata tunas 

(titik tumbuh), diatas discus terdapat batang semu yang tersusun dari pelapah-

pelapah daun dan batang semua berbeda didalam tanah semua berubah fungsi 

menjadi umbi lapis. Daun berbentuk silindris kecil memanjang antara 50-70 cm, 

berlubang dan bagian ujungnya runcing, berwarna hijau muda sampai tua, dan 

letak daun melekat pada tangkai yang ukurannya relative pendek. Tangkai bunga 

keluar dari ujung tanaman (titik tumbuh) yang panjangnya antara 30-90 cm, dan 

diujungnya terdapat 50-200 kantum bunga yang tersusun melingkar (bulat) 

seolah berbentuk paying. Tiap kantum bunga terdiri atas 5-6 helai daun bunga 

yang berwarna putih, 6 benang sari berwarna hijau atau kekuning kuningan, 1 

putik dan bakal buah berbentuk hamper segitiga. Buah berbentuk dengan 

ujungnya tumpul membungksu biji berjumlah 2-3 butir. Bentuk biji pipih, 

sewaktu masih muda berwarna bening atau putih tetapi setelah tua menjadi 

hitam.
17

 

Salah satu sentra penghasil bawang merah di Sulawesi Selatan, yaitu 

Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang adalah salah satu lokasi yang sangat 
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 Wibowo, S. 2004. Budi Daya Bawang Putih, Merah dan Bombay. Jakarta: Penebar 

Swadaya. Hal. 65 
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potensial untuk usaha budidaya tanaman bawang merah. Berdasarkan data pada 

Tabel 2, dapat dilihat bahwa kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki nilai 

produktivitas bawang merah yang cukup tinggi yaitu sebesar 1.863,29 ton/ha 

dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

usahatani bawang merah di Provinsi Lampung masih berpotensi untuk 

dikembangkan karena beberapa daerah di Kabupaten Enrekang memiliki 

keadaan topografi yang memenuhi untuk syarat tumbuh tanaman ini. 

Tabel 1. Produksi dan Produktivitas bawang merah di Kabupaten 

Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. 

No Kecamatan Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) 
Produktivitas 

(Ton/Ha) 

1 Maiwa 1 70 70 

2 Bungin - - - 

3 Enrekang 37 3.759 101,59 

4 Cendana - - - 

5 Baraka 1.276 109.200 85,57 

6 Buntu Batu 95 7.946 83,64 

7 Anggeraja 762 873.300 1.098,81 

8 Malua 273 21.870 80,10 

9 Alla 584 73.560 125,95 

10 Curio 15 1.295 86,33 

11 Masalle 298 21.810 74,18 

12 Baroko 58 3.313 57,12 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, salah satunya 

adalah Kecamatan Anggeraja yang mempunyai lahan yang luas serta produksi 
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yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Kabupaten Enrekang 

sangat potensial dengan produksi bawang merah karena merupakan salah satu 

sumber mata pencaharian pokok petani di Kecamatan Anggeraja, hal ini dapat 

diperoleh antara lain sumber daya di daerah ini cukup besar jumlahnya dan 

sangat potensial didalam menunjang pembangunan sektor pertanian, sehingga 

usaha budidaya bawang merah memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap perekonomian masyarakat pada daerah ini. 

 

D. Perubahan Sosial 

Dalam bukunya Bruce J.Cohen mendefinisikan perubahan sosial, bahwa 

setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam 

organisasi sosial masyarakat. Perubahan sosial berbeda dengan   perubahan   

budaya   (cultural),   karena   perubahan   kultural   ini mengarah kepada 

perubahan dalam kebudayaan masyarakat
18

 

Ada yang memandang masyarakat merupakan sesuatu yang life dan 

karena itu pastilah berkembang dan kemudian berubah. Karena itu. kajian utama 

perubahan sosial mestinya juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan 

masyarakat. atau harus meliputi semua fenomena sosial yang menjadi kajian 

sosiologi. Cara pandang demikian mengindikasikan bahwa perubahan sosial 

mengandung perubahan dalam tiga dimensi: struktural. kultural. dan 

interaksional. Jadi. orang baru bisa menyebut telah terjadi perubahan sosial 

manakala telah dan sedang terjadi perubahan pada ketiga dimensi dimaksud. 

Atau singkatnya. perubahan sosial tak lain merupakan perubahan yang terjadi 

dalam organisasi sosial
19

 Herbert Blumer melihat perubahan sosial sebagai usaha 
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kolektif untuk menegakkan terciptanya tata kehidupan baru. Ralp Tunner dan 

Lewis M. Killin, perubahan sosial sebagai kolektivitas yang bertindak terus 

menerus. guna meningkatkan perubahan dalam masyarakat atau kelompok.
20

 Jadi 

dapat disimpulkan. bahwa perubahan sosial itu merujuk kepada perubahan suatu 

fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat 

individual hingga tingkat dunia. 

Ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya 

perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. 

seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis. biologis. ekonomis. 

atau kebudayaan. Kemudian. ada pula yang berpendapat bahwa perubahan-

perubahan sosial bersifat periodik dan non periodik. Pendapat-pendapat tersebut 

pada umumnya menyatakan bahwa perubahan merupakan lingkaran kejadian-

kejadian.
21

 

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer 

yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis. 

teknologis. geografis. atau biologis menyebabkan terjaidnya perubahan-

perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya (William F. Ogburn 

menekankan pada kondisi teknologis). Sebaliknya ada pula yang mengatakan 

bahwa semua kondisi tersebut sama pentingnya. satu atau semua akan 

menelorkan perubahan-perubahan sosial sosial.
22
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Perubahan sosial dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk yaitu: 

a. Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat 

Perubahan-perubahan  yang  memerlukan  waktu  lama  dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lembut, dinamakan 

evolusi. Evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak 

tertentu. Perubahan terjadi karena usaha- usaha masyarakat untuk menyesuaikan 

diri dengan keperluan-keperluan keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, 

yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 

b. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar 

Agak sulit untuk merumuskan masing-masing penelitian tersebut diatas 

karena batas-batas pembedaannya yang relatif. Sebagai pegangan dapatlah 

dikatakan bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan- perubahan yang 

terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawah pengaruh lansung 

atau berarti bagi masyarakat. Perubahan model pakaian, misalnya, tak akan 

membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhan, karena tidak 

mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Sebaliknya suatu proses industrialisasi yang berlansung pada masyarakat agraris, 

misalnya, merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada 

masyarakat berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh 

misalnya, hubungan-hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, 

stratifikasi masyarakat dan seterusnya. 

c. Perubahan yang dikehendaki atas perubahan yang direncanakan dan 

sebaliknya. 

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan 

yang diperkirakan atau yang direncanaka terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang 

hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Suatu perubahan yang 
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dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengadialan serta 

pegawasan agent of change tersebut. Cara cara mempengarui masyarakat 

dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan 

perencanaan sosial (social planning). 

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tampa dikehendaki berlangsung di 

luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya 

akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat.
23

 Suatu perubahan  

yang dikehendaki dapat timbul sebagai reaksi (yang direncanakan) terhadap 

perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, baik yang 

merupakan perubahan yang  dikehendaki  maupun  yang  tidak  dikehendaki.   

Teori evolusioner mengungkapkan. bahwa semua teori evolusioner 

menilai bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua 

masyarakat. Semua masyarakat itu melalui urutan pentahapan yang sama dan 

bermula dari tahun perkembangan awal menuju ke tahap perkembangan terakhir. 

Selain itu. teori-teori evolusioner menyatakan bahwa manakala tahap terakhir 

telah tercapai. maka pada saat itu perubahan evolusioner pun berakhir. 

Penganut- penganut teori siklus juga melihat adanya sejumlah  tahap yang 

harus dilalui oleh masyarakat. tetapi mereka berpandangan bahwa proses 

peralihan masyarakat bukannya berakhir pada tahap „terakhir‟ yang sempurna. 

melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. 

Proses perubahan terdiri dari tiga macam yaitu penemuan, invensi, dan 

difusi. Penemuan merupakan persepsi manusia yang dianut secara bersama 

mengenai suatu aspek kenyataan yang semula sudah ada. Penemuan merupakan 
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tambahan pengetahuan terhadap perbendaharaan pengetahuan dunia yang telah 

diverifikasi. Penemuan menambahkan sesuatu yang baru pada kebudayaan 

karena meskipun kenyataan tersebut sudah lama ada. namun kenyataan itu baru 

menjadi bagian dari kebudayaan pada saat kenyataan tersebut ditemukan. 

Invensi seringkali disebut sebagai suatu kombinasi baru atau cara 

penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Serta proses difusi adalah 

perubahan sosial masyarakat yang dikenal. yakni penyebaran unsur-unsur budaya 

daru suatu kelompok ke kelompok lainnya. Difusi berlangsung baik di dalam 

masyarakat maupun antarmasyarakat. 

Difusi terjadi manakala beberapa masyarakat saling berhubungan. 

Masyarakat juga dapat mengelakkan diri dari difusi dengan dengan cara 

mengeluarkan larangan dilakukannya dengan kontak masyarakat lain.
24

    

Dampak dalam buku kamus besar bahasa Indonesia berarti benturan. 

pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) benturan 

yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang 

berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. Dampak 

ekonomis juga berarti pengaruh penyelenggara kegiatan terhadap perekonomian. 

 Defenisi dampak tersebut terdapat akibat yang terjadi dari suatu dampak. 

Akibat sendiri dalam buku kamus besar bahasa Indonesia berarti sesuatu yang 

merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) atau keadaan 

yang mendahuluinya. Sedangkan perubahan sendiri berasal dari kata ubah yyang 

berarti menjadi lain (berbeda) dari semula. Jadi, perubahan adalah hal (keadaan) 

berubah, Peralihan-peralihan atau pertukaran.  
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Menurut Robbins, Persepsi adalah proses yang digunakan individu 

mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan 

makna kepada lingkungan mereka. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena 

adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat 

komplek, stimulus masuk ke dalam otak kemudian ditafsirkan serta diberi makna 

melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi. Meski demikian 

apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif. 

Teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori tentang 

dampak sosial dan ekonomi. Sebelum membahas dampak sosial perubahan sosial 

sendiri diartikan oleh Wiryohandoyo sebagai suatu bentuk peradaban manusia 

akibat adanya perubahan alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan 

manusia. Selain itu perubahan sosial yang terjadi menurut Kingslay Davis 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi 

masyarakat. Pendapat lain dinyatakan oleh Selo Soemardjan  bahwa perubahan 

sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya 

termasuk didalamnya nilai-nilai. sikap-sikap. dan pola-pola perilaku diantara 

kelompok-kelompok dalam masyarakat.
25

 

Penjelasan tentang perubahan sosial. dapat dijelaskan pertama tentang 

dampak sosial menurut Surto Haryono. dampak dibagi menjadi dua yaitu 

dampak primer dan dampak sekunder. Dampak primer adalah dampak yang 

langsung dirasakan oleh suatu kegiatan. Sedangkan lebih jelasnya Douglas dkk, 

menjelaskan tentang analisis kebijakan dengan beberapa indikator seperti. (1) 
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perubahan sistem sosial. (2) nilai-nilai individu dan kolektif. (3) perilaku 

hubungan sosial. (4) gaya hidup dan ekspresi mode serta. (5) struktur 

masyarakat. Sedangkan Fardani menyatakan bahwa dampak sosial adalah sebuah 

bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh 

yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat. baik karena suatu 

kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat. 

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat juga menimbulkan dampak secara 

ekonomi. dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes dikelompokkan dalam tiga 

indikator. (1) direct effect meliputi penjualan. kesempatan kerja. pendapatan 

pajak. dan tingkat pendapatan. (2) indirect effect. meliputi perubahan tingkat 

harga. perubahan mutu dan jumlah barang dan jasa.perubahan dalam penyediaan 

properti dan variasi pajak. serta perubahan sosial dan lingkungan. (3) induced 

effects. yaitu pengeluaran rumah tangga. dan peningkatan pendapatan. Selain itu 

dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen terdiri dari. (1) dampak terhadap 

pendapatan. (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi. (3) dampak terhadap 

pengeluaran. Dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan 

yang terjadi dilingkungan. Menurut Sinaga. dampak sosial ekonomi dapat dilihat 

dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam memberikan 

penilaian.  

 

E. Relasi Sosial 

1. Pengertian Relasi Sosial 

Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut relasi atau 

relation. Menurut Michener & menyatakan bahwa: 

“Relasi sosial juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari 
interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang 
atau lebih. Hubungan dalam relasi sosial merupakan hubungan yang 
sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang 
lain dan saling mempengaruhi. Beberapa tahapan terjadinya relasi 
sosial yaitu (a) Zero contact yaitu kondisi dimana tidak terjadi 
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hubungan antara dua orang; (b) awarness yaitu seseorang sudah mulai 
menyadari kehadiran orang lain; (c) surface contact yaitu orang 
pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di 
sekitarnya; dan (d) mutuality yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial 
antara 2 orang yang tadinya saling asing”.

26
  

Menurut Spradley dan McCurdy, menyatakan bahwa relasi sosial atau 

hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu 

yang relative lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut 

sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam yaitu (a) relasi sosial 

assosiatif yaitu proses yang terbentuk kerja sama, akomodasi, asimilasi dan 

akulturasi yang terjalin cendrung menyatu; (b) relasi sosial dissosiatif yaitu 

proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan. 

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi 

(rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Dengan 

demikian, penulis menyimpulkan bahwa relasi sosial merupakan hubungan timbal 

balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling 

mempengaruhi. Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan Public Relations 

bahwa pada hakikatnya Public Relations memiliki ciri-ciri yaitu two way 

communications atau komunikasi timbal balik.
27

  

Hubungan  antara  sesama  disebut  relasi  atau relation. Relasi  sosial  

juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah 

laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan 

hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan 

saling mempengaruhi. 
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Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang 

dapat meramalkan secara tepat seperti halnya tindakan yang akan datang dari 

pihak lain terhadap dirinya. 

Merry   Richmond   tokoh   pekerjaan   sosial   mengatakan   bahwa   

konsep mengenai relasi dipandang sebagai konsep yang sentral karena : 

a. Praktek pekerjaan sosial itu sendiri dilaksanakan melalui relasi 

b. Relasi antara pekerjaan sosial dengan klien 

c. Semua ahli dalam pekerjaan sosial mempunyai pandangan bahwa tujuan 

dari pekerjaan sosial memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial 

d. Relasi antara pekerjaan sosial dengan sistem lainnya atau disiplin ilmu lain 

Melalui  relasi  pekerjaan sosial bisa mempengaruhi kepribadian  seseorang  

melalui relasi pekerjaan sosial bisa menjaga dan mengungkapkan masalah 

klien dan relasi antara klien dengan pekerjaan sosial dapat terjadi tukar pikiran 

dan saling menyesuaikan diri
28

. 

Felix  B  mengumpamakan  relasi  sebagai  bridge  ( jembatan)  artinya  

yang dapat menghubungkan antara lain : 

a. Relasi itu sebagai atmosfir 

b. Yang dimaksud  atmosfir  adalah  suasana  artinya  harus  bisa  

memberikan suasana dalam hubungan antara pekerjaan sosial dengan klien. 

c. Relasi bisa diumpamakan darah dan daging artinya memberikan hidup, 

maksudnya hidupnya pekerjaan sosial dengan klien bergantung pada relasi. 

d. Relasi sebagai open table atau meja terbuka artinya suatu keleluasaan 

tersedia untuk diisi dengan relasi 
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e. Relasi itu merupakan interplay yaitu saling pertukaran antara pekerjaan 

sosial  dengan klien 

f. Pekerjaan sosial terjadi saling pertukaran emosional yang sifatnya 

kooperatif. Emotional cooperatif artinya bekerjasama bukan kepada konflik 

Relasi  memiliki  sifat  yang  dinamik  artinya  selalu  berubah  rubah  

dan berkembang
29

. Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial atau hubungan 

sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif 

lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola 

relasi sosial
30

  

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai 

makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua 

kebutuhannya untuk  kelangsungan  hidupnya.  Dalam  memenuhi  

kebutuhannya  manusia  tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan 

orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan 

orang lain sebagai makhluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalani kehidupannya selalu 

melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. 

Hubungan  sosial  merupakan  interaksi  sosial  yang  dinamis   yang  

menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu 

dengan kelompok. 

Hubungan sosial atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik 

antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan 
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didasarkan pada kesadaran untuk  saling menolong.  Relasi sosial merupakan 

proses mempengaruhi diantara dua orang atau lebih. 

Relasi adalah hubungan yang terkait dengan aspek emosional, 

pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah hasil dari relasi dengan orang 

lain, hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk sosial, karena   manusia 

selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itulah manusia tumbuh  

dan berkembang adalah hasil dari relasi 

2. Tahap-Tahap Relasi Sosial 

Apapun bentuk hubungan yang terjadi, dinamika sebuah hubungan relasi 

sosial akan tumbuh, berkembang dan berakhir. Menurut Ruben, tahap-tahap relasi 

sosial akan meliputi: 

a. Inisisi, merupakan tahap paling awal dari suatu relasi sosial. Pada  tahap  ini  

individu  memperoleh  data  mengenai  masing-masing melalui petunjuk 

nonverbal seperti senyuman, jabatan tangan, pandangan sekilas, dan gerakan 

tubuh tertentu. 

b. Eksplorasi, tahap ini merupakan pengembangan dari tahap inisiasi dan terjadi 

tidak lama sesudah inisiasi di sini mulai dijajaki potensi yang ada dari setiap 

individu serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu 

hubungan. 

c. Intensifikasi, tahap ini individu harus memutuskan baik secara verbal maupun 

non verbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak. 

d. Formalisasi, dalam perkembangannya hubungan yang telah berjalan itu perlu 

diformalkan. Pada tahap ini tiap-tiap iindividu secara bersama 

mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, 

kebiasaan dan lain sebagainya. 



32 

 

e. Redefenisi, sejalan dengan waktu individu tidak dapat menghindarkan diri dari 

perubahan. Perubahan ini    mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan 

yang tengah berlangsung. 

f. Deteriorasi, kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak 

disadari oleh mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jika kemunduran 

yang terjadi itu tidak segera diantisipasi maka bukan tidak mungkin hubungan 

yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran. 

Satu hal yang perlu diingat adalah tidak semua hubungan yang terbentuk 

harus melewati keenam tahap diatas. Atau bisa saja satu hubungan melewati 

keenamnya sementara hubungan yang lain hanya melewati tiga dari enam tahapan 

tersebut. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Relasi Sosial 

Ruben mengemukakan beberapa faktor mempengaruhi terbentuknya 

pola-pola komunikasi relasi sosial sebagai berikut: 

a. Tingkat hubungan dan konteks 

Pola yang berkembang akan berbeda pada tingkat komunikasi yang biasa 

dengan yang intim. Begitu juga konteksakan menentukan pola komunikasi 

yang tercipta. 

b. Kebutuhan relasi sosial dan gaya komunikasi 

c. Kekuasaan  

d. Konflik
31
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Sementara itu Jalaluddin Rakhmat menyebut tiga faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya pola komunikasi dalam hubungan relasi sosial. 

a. Percaya (trust) 

Percaya menentukan efektifitas komunikasi dan dapat meningkatkan kadar 

komunikasi relasi sosial yang terbentuk 

b. Sikap suportif  

Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam 

komunikasi.Komunikasi defensif dapat terjadi karena faktor- faktor personal 

(ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, pengalaman defensif), atau 

faktor-faktor situasional 

c. Sikap terbuka 

Sikap terbuka sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi 

relasi sosial yang efektif. Lawan dari sikap terbuka adalah dogmatisme. Agar 

komunikasi relasi sosial yang kita lakukan melahirkan hubungan yang 

efektif maka dogmatisme (sikap tertutup harus digantikan dengan sikap 

terbuka
32

. 

4. Pola Relasi Sosial 

Ketika hubungan terbentuk, berkembang pula pola-pola komunikasi yang 

merupakan  hasil  dari   aturan   yang  diterapkan  para   partisipan. Pola  berarti 

gambaran atau corak hubungan sosial yang tetap dalam interaksi sosial. 

Terbentuknya pola dalam interaksi sosial tersebut melalui proses cukup lama dan 

berulang-ulang. Akhirnya  muncul menjadi model yang tetap untuk dicontoh dan 

ditiru. Adanya pola interaksi akan menghasilkan keajegan, di mana keajegan 

adalah gambaran atau suatu kondisi keteraturan yang tetap dan relatif tidak 
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berubah sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, norma dan nilai 

dalam interaksi sosial
33

. 

Ruben menyebutkan ada  empat  pola  relasi  yang  akan  terbentuk ketika 

terjadi relasi sosial yaitu: 

a. Suportif dan defentif 

Sikap   suportif   merupakan   sikap   yang   mendukung   komunikasi relasi 

sosial sebaliknya dengan sikap defentif. 

b. Tergantung (dependen) dan tidak tergantung (independen) 

Hubungan yang beriklim dependen dicirikan jika salah satu individu sangat 

tergantung pada induvidu lainnya, misalnya karna dukungan, uang, 

pekerjaan. Kepemimpinan, petunjuk dan sebagainya. Sebaliknya dalam 

hubungan yang independen, seorang individu secara bebas dapat menyatakan 

ketidaksepakatan, ketidaksetujuan dan penolakan pada individu lainnya 

c. Progresif dan Regresif 

Hubungan yang progresif adalah hubungan yang ditandai dan menimbulkan 

harmoni. Sebaliknya dengan regresif, hubungan tetap berkembang, namun 

mengarah atau menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakharmonisan 

d. Self fultfilling dan self defeting profecise 

Pola hubungan yang dipengaruhi oleh harapan dari pihak-pihak yang terlibat. 

Jika harapan kita terpenuhi dalam hubungan tersebut maka kita akan bersifat 

positif terhadap hubungan tersebut, sebaliknya jika harapan kita tidak 

terpenuhi maka kita akan bersifat negatif terhadap hubungan tersebut
34

. 
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Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akan ada empat 

pola relasi yang akan terbentuk pertama, suportif dan defentif. Kedua, 

dependen dan independen. Ketiga, progresif dan regresif dan keempat Self 

fultfilling dan self defeting profecise. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian   

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Artinya 

data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan 

yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.
35

 Penelitian kualitatif lapangan 

(field research) juga merupakan salah satu penelitian kata tertulis dari ucapan 

dan perilaku informan yang telah diamati. Selain itu, kreatifitas pengamatan juga 

sangat diperlukan sehingga dapat mencakup semua permasalahan yang nantinya 

menjadi bahan pertimbangan umtuk mendapatkan data segnifikan dan terarah.  

2. Lokasi Penelitian   

Penelitian berlokasi di Desa Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang. Penulis mengambil lokasi ini dikarenakan di Desa tersebut masih 

banyak sekali pemuda yang  lebih  mementingkan menanam bawang merah 

dibandingkan pendidikan dan penulis juga ingin melihat bagaimana perubahan 

sosial akibat dari usaha tani bawang merah. 

 

B. Pendekatan Penelitian   

Setiap penelitian memiliki berbagai macam bentuk pendekatan. guna 

menjawab perumusan masalah pada penelitian yang sudah ditetapkan yaitu 

pendekatan sosiologis merupakan salah satu metode yang objeknya dilandaskan 

pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.  
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C. Sumber Data  

Sumber data berasal dari catatan peneliti tentang fakta. Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatf adalah kata. dan tidak selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain:
36

 Adapun sumber data penulis terbagi 

menjadi dua. sebagai berikut :   

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang dihasilkan atas perilaku peristiwa 

sendiri. dengan mengajukan pertanyaan bersifat umum untuk mengungkap data. 

Adapun pengertian data primer merupakan data atau kata yang berbentuk 

variabel ucapan, tingkah laku, dan perilaku yang digunakan sebagai subjek 

terpercaya.
37

  

2. Data Sekunder  

Data sekunder disebut juga data tambahan atau sumber penunjang. Data 

sekunder merupakan data tidak langsung dalam pengumpulan data. contohnya 

dokumentasi dan orang lain. 
38

  

  

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah metode yang straregis dalam 

mengumpulkan data yang sudah ditetapkan. Penelitian menggunakan metode 

pengumpulan data yang objektif untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Adapun 

metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:  
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1. Observasi   

Metode observasi merupakan proses pengumpulan data atas pengamatan 

gejala. kejadian. dan fakta akurat yang terkait dalam masalah penelitian.
 39

 

Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan tentang 

dinamika Sosial Petani bawang merah di desa Batunoni  Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang.   

2. Wawancara   

Wawancara merupakan percakapan dua orang yang melakukan interview 

memberikan pertanyaan kepada informan sehingga mendapatkan jawaban dari 

penelitian. Jadi. wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 

melakukan tanyajawab untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jenis 

wawancara peneliti merupakan wawancara secara mendalam. untuk 

mendapatkan keterangan dari peneliti atas tanyajawab secara langsung antara 

pewawancara dengan informan menggunakan acuan wawancara.
40

  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data dan fakta yang berbentuk teks. Sebagian besar 

data berbentuk laporan, surat, foto, dan catatan harian.  

 

E. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam penelitian. 

Peneliti mengumpulkan berbagai macam instrumen dalam penelitian. Adapun 

instrumen yang digunakan peneliti pada saat penelitian adalah :  

1. Daftar pertanyaan  

2. Kamera heandphone  
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3. Alat tulis menulis  

4. Kendaraan  

5. Recorder   

 

F. Penentuan Informan   

Informan penelitian berasal dari narasumber yang mengungkapkan 

informasi tentang penelitian. Unsur terpenting dalam penelitian adalah informan. 

peneliti menggunakan purposive sampling dalam mengambil informan.
41

 

Informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi tentang penelitian.  

Adapun informan dalam penelitian yaitu: 

1. 5 Petani bawang (Pemilik Lahan) 

2. 5 Buruh Tani (orang yang dipekerjakan oleh pemilik lahan) 

3. 3 ketua kelompok tani yaitu kelompok tani piawan, Keompok tani 

mararih, dan  elompok tani garonto‟batu. 

4. Pemerintah setempat (Aparat pemerintah desa) 

 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data   

Analisis data merupakan pengelompokkan data sehingga ditemukan 

hipotesis kerja dan tema.
42

 Data yang tidak dapat dihitung dengan sistematis 

merupakan data kualitatif karena wujud dari keterangan variabel. Teknik analisis 

deskriptif menggunakan wawancara secara langsung bukan berbentuk angka.  

Setelah data didapatkan peneliti dapat menjawab masalah tentang dampak 

sosial para petani dalam mengelolah usaha bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Selanjutnya data dipaparkan dan 

dikelolah dengan analisa deskriptif kualitaif dengan menggambarkan bentuk 
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hasil wawancara dan dokumentasi dari penelitian. Peneliti memilih data relevan 

dan meringkas data sesuai permasalahan penelitian.  

1. Reduksi Data  

  Reduksi data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai proses pemilihan 

pemusatan perhatian untuk menyedarhanakan. Mengabstrakkan dan 

mentrasformasikan data yang masih mentah. yang tampil dari catatan tertulis 

dilapangan.  

2. Penyajian Data   

  Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara 

sistematis terhadap penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. sehingga 

data terlihat lebih utuh.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan ini merupakan proses terakhir dari kegiatan analisis 

data untuk proses perencana penelitian ini. data yang sudah direduksi dan 

diorganisasi berbentuk sajian data setelah itu disimpulkan sesuai permasalahan 

penelitian.   
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BAB IV 

DINAMIKA SOSIAL PARA PETANI DALAM MENGELOLA  

USAHA BAWANG MERAH  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Anggeraja merupakan bagian wilayah Kabupaten Enrekang 

yang terletak di wilayah utara Kabupaten Enrekang sekaligus berperan sebagai 

salah satu penyangga Kabupaten Enrekang di mana dalam perkembangannya 

telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan 

fungsinya. 

Luas wilayah Kecamatan Anggeraja adalah 126,96 km dengan jumlah, 

penduduk 23.825 dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki : 11.909, dan 

jumlah penduduk perempuan : 11.916 (Sumber : BPS Sensus Penduduk Tahun 

2010). Yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan yaitu :1). Kelurahan Lakawan, luas 

areal : 9,30 Km2. 2). Kelurahan Tanete, luas areal : 10,45 Km2. 3). Kelurahan 

Mataran, luas areal : 4,98 Km2. 4). Desa Bamba Puang, luas areal : 9,2 Km2. 5). 

Desa Siambo, luas areal : 6,51 Km2. 6). Desa Mampu, luas areal : 10,64 Km2. 

7). Desa Pekalobean, luas areal : 9,92 Km2. 8). Desa Singki, luas areal : 12,08 

Km2. 9). Desa Salu Dewata, luas areal : 13,15 Km2. 10). Desa Tindalun, luas 

areal : 12,18 Km2. 11). Desa Bubun Lamba, luas areal : 4,33 Km2. 12). Desa 

Tampo, luas areal : 7,45 Km2. 13). Desa Saruran, luas areal : 4,10 Km2. 14). 

Desa Batu Noni, luas areal : 5,05 Km2. 15). Desa Mendante, luas areal : 6,00 

Km2. 
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Untuk lebih jelasnya dapat di lihat di tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Nama Desa/ Kelurahan Dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. 

No Nama Desa/Kelurahan Luas Wilayah 

1 Kelurahan Lakawan 9,30 Km 

2 Kelurahan Tanete 10,45 Km 

3 Kelurahan Mataram 4,98 Km 

4 Desa Bamba Puang 9,2 Km 

5 Desa Siambo 6,51 Km 

6 Desa Mampu 10,64 Km 

7 DesaPekalubean 9,92 Km 

8 Desa Tindalua 12,08 Km 

9 Desa Salu Dewata 13,15 Km 

10 Desa Singki 12,08 Km 

11 Desa Bubun Lamba 4,33 Km 

12 Desa Batu Noni 5,05 Km 

13 Desa Mandante 6,00 Km 

14 Desa Saruran 4,10 Km 

15 Desa Tampo 7,45 Km 

Sumber,Data Sekunder, 2022 

 

Adapun batas Kecamatan Anggeraja adalah : 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masalle 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malua, dan Baraka 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alla 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang. 

Wilayah Kecamatan Anggeraja tersebut di atas dibawahi suatu organisasi 

pemerintahan Kecamatan Anggeraja sebagai wadah penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pemerintah dalam malaksanakan pembangunan dan pelayanan 

masyarakat.Setiap unit kerja atau organisasi pemerintahan bertanggung jawab 

dan bertugas melaksanakan kewenangan otonomi wilayahnya menurut bidang 

teknis kewenanganya sehingga organisasi tersebut dapat menghadapi masalah di 

lingkungannya masing-masing, baik lingkungan internal maupun lingkungan 
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eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara 

keseluruhan. 

1. Letak Geografis Penelitian 

Desa Batu Noni adalah salah satu desa dari 15 desa dan kelurahan yang 

berada di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang yang terdiri dari 4 dusun, 

yaitu: Dusun Batu Noni, Dusun Lumbaja dan Dusun Locok. Desa ini memiliki 

luas wilayah sekitar 5,05 Km2 dengan batas-batasnya sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara : Desa Saruran, Kec. Anggeraja  

b. Sebelah Timur : Kec. Baraka 

c. Sebelah Barat : Kel. Tanete, Kec. Anggeraja 

d.  Sebelah Selatan : Kec. Enrekang  

Jarak tempuh dari Desa Batu Noni ke Ibu Kota Kecamatan 9 Km, jarak 

tempuh dari Desa Batu Noni Ke Ibu Kota Kabupaten 35 Km. Desa Batu Noni 

berada pada ketinggian 500-1000 mdpl. 

2. Kondisi Demografis 

Penduduk Desa Batu Noni terdiri atas 2.330 jiwa. Berikut perbandingan 

jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki. 

Tabel 4.2 

Distribusi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tahun 2021 

No Nama Desa Luas 

Wilayah 

(km) 

Jumlah 

Penduduk (L) 

Jumlah 

Penduduk 

(P) 

1 Kelurahan Lakawan 9.30  70 65 

2 Kelurahan Tanete 10.45 100 90 

3 Kelurahan Mataram 4.98 60 50 

4 Kelurahan Bamba Puang 9.2 70 65 

5 Desa Siambo 6.51 70 65 

6 Desa Mampu 10.64 100 90 

7 Desa Pekalubean 9.92 90 80 

8 Desa Tindalua 12.08 105 100 

9 Desa Salu Dewata 13.15 115 90 
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10 Desa Singki 12.08 110 77 

11 Desa Batu Noni 10.05 100 90 

12 Desa Mandante 6.00 80 70 

13 Desa Saruran 4.10 70 60 

14 Desa Tampo 7.45 80 70 

15 Desa Bubun Lamba 4.33 80 60 

 Jumlah  1.240 Jiwa 1.207 Jiwa 

 

Sumber,Data Sekunder, 2022 

 

Adapun data banyaknya dusun, RK dan RT di Desa Batunoni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Jumlah Dusun, Rk, dan RT 

Dusun RK RT 

3 6 12 

Sumber,Data Sekunder, 2022 

 

3. Kondisi sosioal budaya 

a. Mata Pencaharian 

Sebagian besar mata pencaharian pokok penduduk Desa Batu Noni 

adalah bertani jagung dan bawang, ini disebabkan karena Batu Noni merupakan 

wilayah dataran tinggi dengan kondisi wilayah yang subur.Selain bertani, 

penduduk juga memiliki usaha jasa perseorangan. Adapun rincian usaha jasa 

perorangan desa Batu Noni adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Batu Noni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Tahun 2022 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Servis Motor/Mobil 2 

Tukang Cukur 1 

Tukang Jahit 1 

Tv Kabel 1 

Sumber,Data Sekunder, 2022 
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b. Agama 

Berdasarkan data sekunder tahun 2017, seluruh penduduk desa Batu Noni 

beragama Islam dengan jumlah 2.330. Hal ini dapat dilihat pula dari sarana 

prasarana tempat ibadah, di Desa Batu Noni hanya terdapat Masjid. 

c. Sosial Budaya 

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia di masyarakat tidak 

dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Tolong 

menolong dilakukan secara kekeluargaan serta gotong-royong berdasarkan 

kesadaran.Sejak dahulu tradisi dan kebiasaan tolong menolong telah tumbuh dan 

tertanam dalam kehidupan masyarakat desa Batu Noni. Kegiatan kegotong 

royongan akan kita jumpai pada kegiatan seperti acara pernikahan, membangun 

rumah (mappatinda’ bola), pengecoran jalan tani dan lain-lain. Penduduk Desa 

Batu Noni sebagian besar bersuku Duri, sehingga dalam percakapan sehari-hari, 

penduduknya menggunakan bahasa duri dan masih 

mempertahankan adat istiadat, seperti pesta pernikahan, larangan berjudi, 

larangan mencuri dan berselingkuh. 

4. Saran dan prasarana 

a. Kantor Desa Batu Noni 

Kantor desa Batu Noni tergolong baik, karena bangunan dari kantor desa 

merupakan bangunan baru dan beberapa fasilitas di kantor desa telah tersedia, 

misalnya kursi, meja, lampu, komputer serta printer. 

b. Sarana Pendidikan 

Sarana pendidikan di Desa Batu Noni yaitu TK Ahsyahara Batu Noni dan 

Sekolah Dasar (SDN 59 Garotin dan SDN 75 Locok). 
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c. Sarana kesehatan 

Sarana penunjang kesehatan di desa Batu Noni yaitu 1 pustu dan 2 

posyandu. Adapun tenaga kesehatannya terdapat bidan berjumlah 5 orang. 

Kegiatan bidan desa selaku petugas kesehatan di tingkat desa, selain 

pemeriksaan bulanan di Posyandu, juga melakukan kegiatan pelayanan 

kesehatan masyarakat yang berpusat di Pustu. 

d. Sarana Ibadah 

Sarana peribadahan yang tersedia di Desa Batu Noni berjumlah 4 buah 

yang terdiri dari 3 bangunan Masjid dan 1 Musholla. Masjid terletak masing-

masing di tiga dusun yaitu di Dusun Locok, Dusun Batu Noni dan Dusun 

Lumbaja sedangakan musholla terletak di Dusun Galung. 

 

B. Relasi sosial petani bawang merah di Desa Batunoni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang  

Kehidupan sehari-hari individu akan menjalin relasi baik antar individu 

ataupun individu dengan kelompok. Relasi sosial yang terjadi antara individu 

maupun antar kelompok tersebut juga dikenal dengan istilah interaksi sosial. 

Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan 

sehari-hari itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi 

sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Hubungan 

antara sesama disebut relasi atau relation. Relasi sosial juga disebut hubungan 

sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik 

antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar 

individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu 

relasi sosial atau hubungan sosial akan ada jika tiap-tiap orang dapat meramalkan 

secara tepat seperti halnya tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap 

dirinya. 
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 Relasi sosial atau hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik 

antar individu yang satu dengan individu yang lain, saling mempengaruhi dan 

didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong. Relasi sosial merupakan 

proses mempengaruhi diantara dua orang atau lebih. Relasi adalah hubungan 

yang terkait dengan aspek emosional, Pertumbuhan dan perkembangan manusia 

adalah hasil dari relasi dengan orang lain, Hal ini disebabkan karena manusia 

sebagai makhluk sosial, karena manusia selalu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Oleh karena itulah manusia tumbuh dan berkembang adalah hasil 

dari relasi. 

Relasi sosial yang terjadi antara petani bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada dasarnya terbentuk karena 

adanya hubungan antara petani yang satu dengan petani yang lainnya, adanya 

hubungan persaudaraan atau hubungan solidaritas yang kuat antara petani 

bawang merah dengan petani bawang merah lainnya, hal tersebut dapat dilihat 

dalam contoh kasus misalnya ketika ada petani bawang merah yang 

membutuhkan bantuan dalam pemanenan dan informasi mengenai pedagang 

yang akan membeli bawang merah maka petani yang lain akan saling memberi 

tahu dengan yang lain serta petani yang satu dengan petani yang lain akan 

bermusyawarah sebelum melakukan pekerjaan pertanian atau saling memberi 

informasi satu sama lain.  

Adapun yang diungkapkan oleh bapak Jasman terkait hubungan sosial 

petani Desa Batunoni yaitu:  

 
“kalau ada pekerjaan petani di Desa  atunoni akan saling memberi 
informasi, karena kalau ada pekerjaan mereka akan bekerja bergotong 
royong, contohnya jika ada petani yang membuat tempat pemanenan atau 
mulai memanen bawang merah mereka akan saling membantu dan 
memberikan informasi terkait, supaya mereka tau yang mana akan 
dikerjakan duluan. Begitu  juga kalau ada petani yang mau menjual bawang 
merahnya mereka akan saling memberikan informasi terkait pedagang yang 
akan membeli bawang merah dan juga kelompok tani akan memberikan 
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informasi mengenai pedagang-pedagang besar untuk membeli bawang 
merah tersebut, jika terkendala masalah modal kami akan meminjam modal 
dari Bank melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau kami akan melakukan 
kerja sama dengan pemodal untuk membiaya seluruh proses penanaman 
sampai penjual dimana hasil dari panen akan dibagi hasil.

43
 

 

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pak Herman, beliau mengatakan 

bahwa: 

 
“kami petani di sini saling membantu dengan petani yang lainya dan Saya 
mendapatkan modal untuk menanam bawang merah dari para pemodal yang 
ada di desa Batunoni dan itu sangat membantu saya karna saya tidak punya 
modal banyak untuk menanam bawang merah. Dengan adanya modal yang 
saya dapatkan dari para pemodal, saya bias menanam bawang merah dengan 
system bagi hasil.

44
 

Lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Fais yang 

mengatakan bahwa: 

 
“para petani yang ada di desa Batunoni ini selalu melakukan kerjasama dan 
musyawarah dalam bentuk kelompok tani untuk saling membagi informasi 
tentang pengembangan usaha tani yang kami lakukan. Kerjasama yang kami 
lakukan ini sangat membantu dalam mengolah tanaman bawang merah, 
bagaimana cara merawat serta menjual kepada para pedagang.

45
 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan sosial 

usahatani bawang merah Desa Batunoni sangat saling memperhatikan satu sama 

lain sehingga saling menguatkan hubungan persaudaraan atau rasa solidaritas 

serta hubungan kelompok-kelompok tani yang bermusyawarah sebelum 

melakukan pekerjaan.  Dari hasil penelitian peneliti mendapatkan bahwa petani 

yang ada di Desa Batunoni menjalin beberapa relasi sosial dengan pedagang, 

penyuluh pertanian, kelompok tani, sesama petani dan KUR (Kredit Usaha 

Rakyat).   
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Jika digambarkan dalam piramida maka relasi sosial para petani yang 

terjadi Desa Batunoni dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa para petani 

yang ada di Desa Batunoni sangat membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak 

seperti kelompok tani, pemodal dan para pedagang untuk menjalankan usaha dari 

para petani itu sendiri. 

Hal tersebut dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Damsar, 

hubungan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antara  banyak 

individu dalam suatu kelompok dengan kelompok lainnya.
46

 Hubungan-

hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun bentuk informal. 

Hubungan sosial yaitu gambaran atau cermin dari kerjasama dan koordinasi 

antara warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif. Hal ini juga di dukung 

oleh pernyataan Menurut walgito mengemukakan bahwa hubungan timbal balik 

merupakan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain, Karena dapat 

mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan 
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yang saling timbal balik.
47

 Hubungan tersebut dapat terjalin antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, 

sebagaimana denga hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Rijal 

yang mengatakan bahwa: 

 
“petani di Desa Batunoni saling membantu apalagi ada keluarga atau 
tetangga yang tidak mampu mengupah karyawan atau tenaga kerja pada saat 
melakukan penanaman bawang merah, begitupun sebaliknya ketika saya 
tidak mempunyai biaya untuk mengupah tenaga kerja mereka akan ikut 
membantu, tanpa saya memberitahu”. 
 

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan bapak Fais yang 

menyatakan bahwa: 

 
“Artinya misalnya ada petani bawang merah yang pertumbuhan bawang 
merahnya mengalami kendala atau terjangkit penyakit dan hama maka 
petani yang lain akan memberikan solusi mengenai obat-obatan yang 
dipakai untuk menanggulangi penyakit yang menjangkit tanaman tersebut, 
begitupun sebaliknya ketika pertumbuhan bawang merah saya terjangkit 
penyakit mereka akan segera memberikan solusi kepada saya.”

48
 

 

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Ambang yang meyatakan 

bahwa: 

 
“kami membantu keluarga atau tetangga untuk memupuk bawang merah 
atau rumput yang tumbuh di sekitar bawang merah, kemudian ketika saya 
melakukan pemupukan bawang merah mereka juga akan membantu 
kembali.”

49
 

Hasil wawancara dengan petani bawang merah di Desa Batunoni, 

Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan bahwa hubungan 

timbal balik antara petani bawang merah dengan petani bawang merah lainnya 

yaitu dengan saling membantu jika ada salah satu dari petani yang membutuhkan 
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bantuan seperti kurangnya tenaga kerja pada musim tanam atau kekurangan 

biaya dalam proses penanaman bawang merah. Selain itu saling memberikan 

masukan serta saran dalam menangani hama serta penyakit pada tanaman 

bawang merah juga memiliki hubungan timbal balik yang baik antara petani serta 

saling memberikan support serta semangat untuk tetap melakukan usahatani 

bawang merah meski banyak kendala yang akan dilalui, dengan saling 

memberikan semangat maka hubungan antara petani yang lainnya akan semakin 

terjalin dengan baik.  Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu mamahit, dkk 

menunjukkan bahwa kelompok tani eswaya saling tolong menolong dengan 

anggota kelompok tani yang lain yang memerlukan pertolongan contohnya jika 

ada anggota yang menanam bawang merah anggota lainnya memberi racun, 

saling meminjamkan alat pertanian kepada anggota yang membutuhkan.  

Adanya relasi sosial yang terjadi antara petani bawang merah di Desa 

Batunoni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang akan menciptakan nilai-

nilai social yang sangat dalam usaha bawang merah yang ada di Desa Batunoni, 

terutama senantiasa saling membantu antara sesama petani bawang merah dalam 

hal pekerjaan atau gotong royong atau saling pinjam meminjamkan alat-alat 

pertanian untuk kebutuhan pertanian, hal ini lebih dikenal dengan gotong royong 

(sibali-balian) dimana dalam gotong royong tersebut memberikan banyak nilai 

yaitu nilai kebersamaan, persatuan, sikap relaa berkorban, tolong menolong serta 

sebagai sarana sosialisasi antar sesama petani yang di Desa Batunoni.  

Nilai-nilai sosial tentunya mengenai apa yang dianggap baik dan buruk 

serta yang di anggap penting dikalangan masyarakat atau petani, yang dianggap 

baik yaitu seperti pada umumya, rasa ingin saling tolong menolong ketika ada 

tetangga yang sedang kesusahan, menjaga tingkah laku kepada sesama petani, 

bermusyawarah sebelum melakukan pekerjaan pertanian, bergotong royong 
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untuk melakukan penanaman, saling membantu jika ada dari salah satu petani 

yang bawang merahnya terserang hama dan bergotong royong untuk 

memudahkan pemanenan cepat selesai. 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Herman yang menyatakan bahwa: 

 
“kami menjalin gotong royong sesama petani pada saat panen, karena 
dengan kerjasama dan gotong royong proses pemanenan lebih cepat dan 
dapat mewujudkan tali kekeluargaan sesama petani di Desa Batunoni  
Kecamatan  alua  abupaten Enrekang”.

50
 

Lain halnya yang diungkapkan oleh bapak Anto sebagai berikut:  

 
“biasanya kami menjalin gotong royong dengan para petani pada saat petani 
yang satu mulai memanen kami membantu mempersiapkan tempat untuk 
menempatkan bawang merah yang sudah di panen dengan memotong 
bambu, menyediakan  alat  pemanenan seperti tenda, tali rapia, kayu  dan 
sebagian mencabut bawang merah yang dipake untuk tempat pemanenan”.

51
 

 

Hasil wawancara dengan petani bawang merah di Desa Batunoni, 

Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai 

sosial yang masih dilakukan oleh  masyarakat terutama petani bawang merah di 

Desa Batunoni yaitu adanya rasa saling membantu dan bekerja sama  antara 

petani yang satu dengan petani yang lain dalam melakukan usahatani bawang 

merah antaranya, bergotong royong dalam hal mempersiapkan tempat 

pemanenan dan bekerjasama dalam pemanenan tanaman bawang merah sehingga 

mempercepat proses pemanenan tanaman bawang merah di Desa Batunoni itu 

sendiri.  

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Mamahit, bahwa para 

petani memiliki  sikap saling membantu antara sesama petani, serta kekompakan 

menjadi penambah  semangat  dalam usahanya. Kepedulian sesama petani yang 
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saling membantu dengan yang lainnya hal itulah yang memperkuat rasa 

persaudaraan di antara mereka menjadi terjalin dengan baik. 

Sebagaimana dalam ajaran islam juga sangat dianjurkan dalam tolong 

menolong sesuai dengan firman Allah Q.S al-Maidah/5:2: 

…                            

      .    

Terjemahnya: 

…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya.
52

 

 

C.  Dinamika sosial petani bawang merah di Desa Batunoni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Dinamika berarti adanya interaksi antara anggota kelompok yang satu 

dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antar anggota 

dengan kelompok secara keseluruhan Deptan. Sedangkan menurut Ardaniah, R, 

A, Dinamika, didalam ilmu sosial (sosiologi) dapat dikonsepsikan sebagai 

tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain 

secara timbal balik. Selanjutnya menurut Saleh menyatakan bahwa dinamika 

lebih menekankan pada gerakan yang timbul dari dirinya sendiri artinya sumber 

gerakan berasal dari kekuatan yang ada di dalam kelompok itu sendiri, bukan 

dari luar kelompok.  

Menurut Santoso dinamika merupakan tigkah laku warga yang satu 

secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal  balik. Jadi 

dinamika berarti adanya interaksi dan interdepensi antara anggota kelompok 

yang satu dengan anggota yang lain secara timbal balik dan antara anggota 
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dengan kelompok secara keseluruhan.
53

 jadi dinamika merupakan perubahan 

sikap atau perilaku seseorang yang mempengaruhi terhadap orang lain di dalam 

suatu kelompok.  Manusia hidup tidak lepas dari kehidupan  kelompok, baik 

kelompok kecil maupun kelompok besar salah satu contohnya  adalah kelompok 

tani. Masyarakat petani sebagai pelaku utama dalam sistem pembangunan 

pertanian memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, nasehat 

teknis dan informasi, peningkatan mutu organisasi dan kepemimpinannya serta 

penanaman motivasi dan percaya diri dalam menangani usaha. 

Usaha dalam mengelolah tanam bawang merah di desa Batunoni, para 

petani tersebut membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok 

tani. Adanya kelompok tani tersebut diharapkan akan menjadi wadah untuk 

saling membagi informasi tentang menagani masalah-masalah yang akan 

dihadapi dalam usaha bawang merah. Kelmpok tani tersebut melakukan interaksi 

dengan kelompok lain sehingga terjadi dinamika sosial. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh bapak Jasman yang menyatakan bahwa: 

 
“kami petani bawang merah yang ada di desa Batononi membentuk 
kelompok dengan harapan kelompok tersebut menjadi sebuah wadah untuk 
berkumpul”

54
 

Bentuk dinamika sosial kelompok petani bawang merah pada masyarakat 

petani bawang merah di Desa Batunoni yang dapat dilihat oleh peneliti setelah 

melakukan penelitian melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

a. Perubahan Cepat   

Bentuk dinamika sosial kelompok tani dikatakan sebagai perubahan cepat 

karena dalam kelompok tani anggotanya selalu berusaha untuk menyesuaikan 
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diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah dengan mengikuti perkembangan 

teknologi yang dibutuhkan dalam bidang pertanian. Selain itu, dikatakan sebagai 

perubahan cepat karena masyarakat petani selalu berusaha menyesuaikan diri 

dengan keperluan, keadaan maupun kondisi baru yang timbul sejalan dengan 

pertumbuhan masyarakat.   

Kelompok tani mengalami perkembangan setelah melalui beberapa 

tahapan, seperti tahap forming yaitu tahapan dimana para anggotanya mulai 

menempatkan diri berhubungan secara interpersonal, mereka saling 

memperhatikan, bersahabat dan mencoba melihat manfaat yang diperoleh ketika 

bergabung dengan kelompok tani. Tahap storming yaitu tahapan di mana dalam 

kelompok tani mulai banyak kegiatan dan pembentukan norma dan tujuan 

kelompok.  Tahap norming yaitu tahapan di mana anggota kelompok belajar 

bekerja-sama, mengembangkan norma dan kekompakan, pada tahap ini 

kerjasama dan rasa tanggung jawab mulai berkembang. Tahapan terakhir adalah 

tahapan performing yaitu tahapan di mana ada kerjasama yang efektif antara 

anggota kelompok dalam mengerjakan tugas.   

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan bapak Fais kepada peneliti 

ketika wawancara, beliau mengatakan bahwa 

 
“ ami para petani yang ada di desa  atunoni ini selalu mengedepankan 
nilai-nilai kekeluargaan dalam melakukan usaha tani, kami selalu menjaga 
kekompakan, saling bahu membahu dalam dalam usaha yang kami 
lakukan”.

55
 

 

Ini juga di dukung oleh wawancara dengan bapak Santo, beliau 

mengatakan bahwa: 
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“ ami  petani bawang merah di sini ketika musim tanam datang kami selalu 
membantu petani yang lain begitu pula ketika musim panen dating kami 
saling membantu untuk memanen bawang‟.

56
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

para petani bawang merah di desa Batunoni terjadinya interaksi anata petani 

yang satu dengan petani yang lain yang demikian disebut dengan dinamika 

sosial. 

Teori sosiologi yang berkaitan dengan dinamika sosial kelompok tani 

adalah teori evolusi atau evolutionary theory yang menyatakan bahwa perubahan 

sosial memiliki arah yang tetap yang dilalui oleh masyarakat. Manusia dan 

masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, 

bermula dari bentuk yang sederhana kemudian bentuk yang kompleks sampai 

pada tahap sempurna. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini adalah Emile 

Durkheim dan Ferdinand Tonnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan 

karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat terutama yang 

berhubungan dengan kerja. 

b. Perubahan yang dikehendaki  

Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang telah direncanakan 

atau diperkirakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan 

perubahan dalam masyarakat.  Bentuk dinamika sosial kelompok tani Bawang 

Merah yang telah direncanakan pada masyarakat petani Bawang Merah di Desa 

Batunoni adalah dengan dibentuknya kelompok tani, terbentuknya kelompok tani 

tersebut tentunya memiliki tujuan untuk memudahkan para petani dalam 

memenuhi kebutuhannya dalam bidang pertanian.   

Kelompok tani telah direncanakan beberapa bentuk dinamika sosialnya 

seperti proses sosialisasi, kerjasama, proses produksi maupun distribusi hasil 
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panen Bawang Merah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kelompok tani 

seperti kegiatan penyuluhan atau pelatihan tentunya telah direncanakan dan 

diperkirakan akan membawa manfaat yang besar bagi para petani dalam 

mengelola lahan pertanian Bawang Merah mereka sehingga anggota kelompok 

tani aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang dilaksanakan 

oleh para penyuluh pertanian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 

bapak Anto kepada peneliti, beliau mengatakan bahwa: 

 
“Sejak awal memang kami sudah merencanakan membentuk sebuah 
kelompok kecil, dimana kelompok itu kami jadikan sebagai tempat untuk 
berkumpul sambil membicarakan hal-hal yang bias dilakukan agar pertanian 
bawang merah semakin maju kedepan”.

57
 

 

Demikian halnya dengan apa yang dikatakan oleh bapak Herman, beliau 

mengatakan bahwa: 

 
“kebanyakan petani yang ada di desa  atunoni ini membentuk sebuah 
kelompok tani, dimana semua anggotanya berperang aktif dalam 
membentuk kegiatan-kegiatan yang positif tentang mengolah lahan 
pertanian bawang merah”.

58
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

adanya perubahan-perubahan yang dikehendaki yang terjadi di para petani 

bawang mera di desa Batunoni akan memberi dampak yang positif terhadap 

kemajuan usha tani bawang merah yang ada di desa Batunoni itu sendiri. 

c. Perubahan Besar  

Perubahan besar adalah suatu perubahan yang terjadi dan berpengaruh 

terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti dalam sistem kerja, 

system hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. 

Bentuk dinamika sosial kelompok tani Bawang Merah di Desa Batunoni 
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dikatakan sebagai perubahan besar karena setelah adanya kelompok tani sebagai 

unit belajar, unit kerjasama, unit produksi dan unit usaha bagi anggota kelompok 

tani telah membawa perubahan bagi masyarakat petani Bawang Merah karena 

melalui kelompok tani  dilakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan penyuluhan 

pertanian dengan tujuan untuk  terwujudnya perbaikan teknis bertani, perbaikan 

usahatani dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya secara 

keseluruhan.   

Perubahan-perubahan yang terjadi pada petani bawang merah di Desa 

Batunoni memberi dampak terhadap dinamika social seperti memberikan 

manfaat bagi masyarakat petani di desa Batunoni karena kelompok tani sebagai 

wadah untuk memperoleh informasi teknologi baru dalam bidang pertanian, 

wadah untuk memperoleh bantuan dari pemerintah serta memudahkan fasilitas 

dari pihak perusahaan yang bekerjasama dengan petani untuk adanya kontrak 

kerja dalam hal pembelian hasil panen Bawang Merah, bantuan lain termasuk 

pupuk, bibit serta memberikan pelajaran-pelajaran mengenai pemeliharaan 

budidaya tanaman Bawang Merah yang pastinya membawa keuntungan bagi 

kehidupan masyarakat petani.   

 

D. Dukungan pemerintah terhadap  petani bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

Seperti halnya Pemerintah membentuk Kelompok Tani yang didampingi 

oleh Penyuluh Pertanian Lapangan untuk membantu para petani dalam 

meningkatkan taraf hidup petani melalui pemberdayaan dengan pengembangan 

SDM salah satu program yang harus dilakukan adalah pendidikan, keterampilan 

dan pekerjaan. Kelompok tani terikat secara formal atas dasar keserasian, 

kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban, 

kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk 
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mencapai tujuan bersama. Menurut Kartasapoetra  Kelompok Tani dibentuk atas 

dasar kesadaran, jadi tidak secara terpaksa. Kelompok Tani ini menghendaki 

terwujudnya pertanian yang baik, usaha tani yang optimal dan keluarga tani yang 

sejahtera dalam mengembangkan kehidupannya. Para petani terbina agar 

berpandangan sama, berminat yang sama dan atas dasar kekeluargaan.  

Kelompok Tani adalah kumpulan orang-orang tani atau petani yang dipimpin 

oleh seorang kontaktani dan terikat secara informal dalam satu kelompok serta 

mempunyai kebutuhan yang sama dan mempunyai lahan garapan usahatani.
59

 

Terbentuknya kelompok tani juga mempermudah penyampaian materi 

penyuluhan berupa pembinaan dalam memberdayakan petani agar memiliki 

kemandirian, bisa menerapkan inovasi, dan mampu menganalisa usaha tani, 

sehingga petani dan keluarganya bisa memperoleh pendapatan dan kesejahteraan 

yang meningkat dan layak.  

Kelompok tani merupakan salah satu contoh program pemerintah untuk 

mengaplikasikan pertanian secara berkelanjutan. Kelompok tani secara tidak 

langsung dapat dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan 

produktivitas usahatani melalui pengelolaan usahatani secara bersamaan. 

Kelompok tani juga digunakan sebagai media belajar organisasi dan kerjasama 

antar petani. Dengan adanya kelompok tani para petani dapat bersama-sama 

memecahkan permasalahan seperti pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis 

produksi, dan pemasaran hasil panen. Kelompok tani sebagai wadah organisasi 

dan wadah bekerjasama antar anggota kelompok mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan masyarakat tani, sebab segala kegiatan dan 

permasalahan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara 
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bersamaan.  Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh kepala desa 

Batunoni bapak Saharuddin, beliau mengatakan bahwa 

 
„kita membentuk kelompok tani di Desa  atunoni ini dengan tujuan agar 
para petani bawang merah menjadikan kelompok tersebut sebagai wadah 
untuk memperoleh pengetahuan dalam berusaha tani serta kerjasama antara 
anggota kelompok dengan masyarakat secara keseluruhan karena melalui 
kelompok tani ini diperoleh banyak pengetahuan salah satunya tentang cara 
merawat tanaman Bawang Merah yang sudah berumur tua melalui 
penerapan teknologi”.

60
 

 

Hal ini juga di dukung oleh pernyataan bapak Fais yang mengatakan 

bahwa 

 
“ di desa batunoni ini pemerintah sanagt mendukung dalam pembentukan 
kelompok tani agar para petani dapat menjadikan tempat berkumpul untuk 
saling sharing tentang inovasi-inovasi pertanian, dimana inovasi tersebut 
bias membawa perubahandan mamfaat bagi kehidupan masyarakat terutama 
dalam bidang pertanian”.

61
 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa peran pemerinta setempat sangat mendukung dengan usaha yang 

dilakukan oleh masyarakat di desa Batunoni dengan membentuk sebuah 

kelompok tani. Keberadaan kelompok tani sebagai suatu kegiatan usaha tani 

merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan kerjasama dalam mencapai 

kesejahteraan anggota kelompok. Oleh karena itu pembinaan diarahkan agar 

anggota kelompok tani secara bersama melalui semangat dalam berusahatani 

antara lain dalam mengambil keputusan untuk menentukan pola usaha tani yang 

menguntungkan berdasarkan kebutuhan pasar dengan teknologi dan 

penerapannya yang tepat sesuai sasaran, menyusun kegiatan usahatani sesuai 

kebutuhan kelompok dengan permodalan yang ada, menerapkan teknologi maju 

dalam kegiatan usahatani sesuai kebutuhan di lapangan, berhubungan dengan 
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bekerjasama dengan pihak-pihak penyedia saprodi dan pemasaran hasil, 

menganalisis dan menilai usahatani yang dilaksanakan serta mengelola 

administrasi kelompok tani dengan baik.  

Dengan demikian, keberadaan kelompok tani diharapkan mampu 

membawa perubahan dalam bidang pertanian karena melalui kelompok tani 

inovasi-inovasi pertanian mulai diperkenalkan pada masyarakat petani 

selanjutnya inovasi-inovasi tersebut kemudian diikuti dan diterapkan oleh para 

petani yang pada akhirnya membawa perubahan dan manfaat bagi kehidupan 

masyarakat terutama dalam bidang pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   dilakukan,   maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Relasi sosial petani bawang merah di Desa Batunoni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang Terjalinnya Hubungan-hubungan yang 

berbentuk formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial yaitu 

gambaran atau cermin dari kerjasama dan koordinasi antara warga yang 

didasari oleh ikatan sosial yang aktif relasi-relasi social tersebut terjadi 

antara dengan pedagang, penyuluh pertanian, kelompok tani, pemodal,  

sesama petani dan KUR (Kredit Usaha Rakyat).   

2.  Dinamika sosial petani bawang merah di Desa Batunoni Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang berbentuk perubahan cepat, perubahan 

yang dihendaki , dan perubahan besar. 

3. Dukungan pemerintah terhadap  petani bawang merah di Desa Batunoni 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yaitu dengan membentuk 

kelompok tani yang merupakan salah satu program pemerintah untuk 

mengaplikasikan pertanian secara berkelanjutan. Kelompok tani secara 

tidak langsung dapat dipergunakan sebagai salah satu usaha untuk 

meningkatkan produktivitas usahatani melalui pengelolaan usahatani 

secara bersamaan. Kelompok tani juga digunakan sebagai media belajar 

organisasi dan kerjasama antar petani. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan rumusan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka 

implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Relasi sosial merupakan hal yang penting dalam usaha bawang merah 

karena itu para petani hendaknya selalu menjali relasi social dengan baik 

agar kerjasama antara berbagai pihak saling memberi mamfaat yang 

positif. 

2. Diharapkan agar pemerintah setempat bisa ikut berperan dalam 

membantu petani dibagian jaringan sosial petani bawang merah bisa 

lebih luas lagi.   
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