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 LAMPIRAN 

 

 

Lampiran: 1 

Pedoman Wawancara 

Konsep Variabel indikator Pertanyaan 

1  

Dinamika 
Industri: Proses 
transformasi 
sosial, ekonomi, 
dan budaya 
akibat masuknya 
sektor industri di 
suatu wilayah. 

Dinamika 
Industrialisasi 

• Pertumbuhan 
ekonomi di 
wilayah Suku 
Kamoro 
Mimika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Perubahan 

dalam struktur 
pekerjaan dan 
mata 
pencaharian 
masyarakat 
adat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bagaimana 
Anda melihat 
pertumbuhan 
ekonomi di 
wilayah Suku 
Kamoro Mimika 
sejak 
dimulainya 
proses 
industrialisasi? 

• Apa saja 
perubahan 
utama dalam 
kondisi 
ekonomi 
masyarakat 
adat seiring 
dengan 
masuknya 
sektor industri? 

 
• Bagaimana 

struktur 
pekerjaan dan 
mata 
pencaharian 
masyarakat 
adat berubah 
sejak adanya 
aktivitas 
industri? 

• Apakah ada 
perubahan 
signifikan 
dalam jenis 
pekerjaan yang 
diambil oleh 
anggota Suku 
Kamoro 
Mimika? 
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• Perubahan 
budaya dan 
nilai-nilai akibat 
interaksi 
dengan elemen 
industri. 

 
• Bagaimana 

interaksi 
dengan elemen 
industri 
memengaruhi 
budaya dan 
nilai-nilai 
tradisional 
masyarakat 
adat? 

• Apa saja 
perubahan 
dalam praktik 
kehidupan 
sehari-hari dan 
nilai-nilai 
masyarakat 
sejak hadirnya 
industri? 

 

Perubahan dalam 
Kepemimpinan: 
Transformasi 
peran, struktur, 
dan fungsi 
kepemimpinan 
dalam 
masyarakat adat 
akibat dampak 
industrialisasi 

Transformasi 
Kepemimpinan 

• Perubahan 
dalam struktur 
hierarki 
kepemimpinan 
tradisional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Penyesuaian 

peran pemimpin 
adat dalam 
konteks 
industri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Bagaimana 
struktur hierarki 
kepemimpinan 
tradisional di 
Suku Kamoro 
Mimika 
mengalami 
perubahan? 

• Apakah terjadi 
penyesuaian 
peran dan 
tanggung jawab 
di antara 
pemimpin 
tradisional? 

 
• Bagaimana 

peran 
pemimpin adat 
berubah dalam 
menyikapi 
keberadaan 
industri? 

• Apakah ada 
pergeseran 
dalam cara 
pengambilan 
keputusan dan 
pengelolaan 
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• Perubahan 

dalam cara 
pengambilan 
keputusan dan 
pembagian 
tanggung 
jawab. 

masalah di 
masyarakat 
adat? 

 
• Apakah Anda 

melihat adanya 
perubahan 
dalam cara 
pengambilan 
keputusan 
sejak adanya 
interaksi 
dengan 
industri? 

• Siapa yang kini 
lebih terlibat 
dalam proses 
pengambilan 
keputusan 
terkait dengan 
aspek 
kehidupan 
masyarakat? 

• Bagaimana 
tradisi 
menentukan 
pembagian 
tanggung jawab 
di antara 
anggota 
masyarakat, 
terutama dalam 
konteks 
kepemimpinan? 

• Apa saja 
tanggung jawab 
yang biasanya 
diemban oleh 
pemimpin 
tradisional? 

• Apakah 
terdapat 
perubahan 
dalam 
pembagian 
tanggung jawab 
pemimpin 
tradisional 
sejak 
dimulainya 
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proses 
industrialisasi? 

• Apakah ada 
pergeseran 
dalam tugas 
dan tanggung 
jawab 
pemimpin 
tradisional? 

2  

Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Transformasi 
Kepemimpinan: 
Variabel yang 
memiliki 
pengaruh 
signifikan 
terhadap 
perubahan 
kepemimpinan di 
tengah proses 
industrialisasi. 

Faktor-faktor 
Pengaruh 
Transformasi 
Kepemimpinan 

 

• Faktor ekonomi: 
Pendapatan per 
kapita, peluang 
pekerjaan baru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Faktor 

pendidikan: 
Tingkat 
pendidikan 
pemimpin dan 
masyarakat 
adat. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Faktor sosial: 
Interaksi antara 
pemimpin 
tradisional dan 
representatif 
industri. 

• Bagaimana 
kondisi ekonomi 
masyarakat 
mempengaruhi 
transformasi 
kepemimpinan? 

• Apakah adanya 
peluang 
pekerjaan baru 
atau pendapatan 
tambahan 
memengaruhi 
struktur 
kepemimpinan? 

 
• Bagaimana 

tingkat 
pendidikan 
pemimpin dan 
masyarakat adat 
mempengaruhi 
cara 
kepemimpinan? 

• Apakah 
pemimpin yang 
lebih terdidik 
memiliki dampak 
yang berbeda 
dalam menyikapi 
perubahan? 

 
• Bagaimana 

interaksi antara 
pemimpin 
tradisional 
dengan 
representatif 
industri 
mempengaruhi 
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dinamika 
kepemimpinan? 

• Apakah ada 
kerjasama atau 
konflik yang 
timbul dari 
interaksi ini? 

 

3  

Interaksi Tradisi 
dan Modernitas: 
Dinamika sosial 
yang terjadi 
akibat pertemuan 
antara nilai-nilai 
tradisional dan 
elemen 
modernitas. 

Interaksi Tradisi 
dan Modernitas 

• Perubahan 
nilai-nilai 
budaya dan 
tradisi 
masyarakat 
adat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Integrasi 

teknologi dan 
elemen modern 
dalam praktik-
praktik 
tradisional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reaksi 

masyarakat 

• Bagaimana 
nilai-nilai 
budaya dan 
tradisi 
masyarakat 
adat 
mengalami 
perubahan 
sejak adanya 
interaksi 
dengan elemen 
modernitas? 

• Apakah ada 
aspek 
tradisional yang 
lebih 
diutamakan 
atau 
diintegrasikan 
dengan 
modernitas? 

 
• Bagaimana 

teknologi dan 
elemen 
modernitas 
diintegrasikan 
dalam praktik-
praktik 
tradisional? 

• Apakah adopsi 
teknologi 
membawa 
dampak positif 
atau negatif 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari? 

 
• Bagaimana 

masyarakat 
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terhadap adopsi 
elemen-elemen 
modernitas 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari. 

Suku Kamoro 
Mimika 
merespon 
adopsi elemen-
elemen 
modernitas 
dalam 
kehidupan 
mereka? 

• Apakah ada 
konflik atau 
resistensi 
terhadap 
perubahan ini? 
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Lampiran 2: 

Profil Informan 

No Status Nama Usia Pendidikan Pekerjaan 
Utama 

Status 
Perkawinan 

1 Tokoh Adat FM 51 SMP Kepala 
Kampung 
Ayuka 

Kawin 

2 Tokoh Adat GO 57 S1 Ekonomi Pengusaha Kawin 

3 Tokoh 
Pemuda 

TT 38 S1 
Pemerintahan 

ASN 
Sekretaris 
Kelurahan 

Kawin 

4 Tokoh 
Pemuda 

TM 36 S1 
Lingkungan 
Hidup 

ASN 
Kabupaten 
Mimika 

Kawin 

5 Tokoh 
Perempuan 

MFM 41 S1 Karyawan 
PTFI 

Kawin 

6 Tokoh 
Perempuan 

MM 56 S1 Sosial DPRD 
Provinsi 
Papua 

Kawin 

7 LSM AK 35 S1 Sosial Ketua 
LEPAMAWI 

Kawin 

8 LSM NIK 49 S1 Ekonomi Wakil 
Ketua 
YPMAK 

Kawin 

9 Pemerintah 
Kabupaten 
Mimika 

ARA 43 S1 ASN 
Kabupaten 
Mimika 

Kawin 

10 Pemerintah 
Kabupaten 
Mimika 

ER 65 S1 
Pemerintahan 

Purnabakti 
ASN 
Kabupaten 
Mimika 

Kawin 

11 Pemerintah 
Kabupaten 
Mimika 

KW 45 S1 
Penyuluhan 
Pertanian 

ASN 
Penyuluhan 
Pertanian 

Kawin 
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Lampiran 3: 
 

Struktur Pemerintahan Dan Kelembagaan Adat Kampung Keakwa 
Salah Satu Rumpun Suku Kamaro 

 

 

Sumber: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https: 
//blue-forests.org/wp-content/uploads/2022/08/Profil-Masyarakat-Adat-

Kamoro-di-Kampung-Keakwa_layout_edit.pdf 
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Lampiran 4: 

Kondisi Permukiman Penduduk dan Lingkungan Masyarakat Adat Kamaro 

Mimika Papua 

 

Permukiman Masyarakat Atuka dan Kekwa dengan kondisi tidak banyak 
mengalami kemajuan selama operasi Tambang PT Freeport 
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Kondisi Kehidupan Masyarakat Nelayan Sebagai Imbas Tailing Terjadi 
Pendangkalan Muara Sungai Dekat Dengan Lokasi PT Freeport Pelabuhan 

Portsaide 
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Permukiman Suku Kamaro di Kampung Nawaripi Pantai Distrik Mimika Timur 
Yang Terbatas Sarana dan Prasarana 
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Lokasi Kerusakan Hutan Sagu dan Manggrove Akibat Dampak Pembuangan 
Tailing di Kampung Tipuka Papua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


