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ABSTRAK 

Nama : Rita Parera 

NIM : 90300116065 

Jurusan : Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi : Studi Ekonomi Perempuan Miskin Pada Masa Pandemi 

Covid-19, di Desa Limampoccoe Kabupaten Maros  

      

Skripsi ini membahas tentang Studi Ekonomi Perempuan Miskin pada 

Masa Pandemi COVID-19, di Desa Limampoccoe Kabupaten Maros. Penelitian 

ini memiliki beberapa rumusan masalah yakni: pertama, bagaimana tingkat 

penghasilan yang diperoleh wanita miskin sebelum dan pada saat adanya  

pandemi COVID-19 di Desa Limampoccoe Kabupaten Maros. Kedua, bagaimana 

dampak BLT terhadap penghidupan perempuan miskin di Desa Limampoccoe 

Kabupaten Maros dan ketiga, bagaimana strategi bertahan hidup perempuan 

miskin ditengah pandemi COVID-19 di Desa Limampoccoe, Kabupaten Maros. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang bagaimana 

tingkat pendapatan  perempuan miskin di Desa Limampoccoe sebelum dan pada 

saat munculnya pandemi COVID-19, untuk mengetahui bagaimana dampak BLT 

(Bantuan Langsung Tunai) bagi penghidupan masyarakat di Desa Limampoccoe, 

dan untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan hidup perempuan miskin di 

Desa Limampoccoe ditengah pandemi COVID-19, pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus dengan metode pendekatan 

kualitatif tipe deskriptif. Cara pengumpulan datanya dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut maka hasil dari penelitian ini 

dapat diketahui bahwa, pendapatan sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 

sangat jauh berbeda, pendapatan sebelum adanya pandemi cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dalam rumah tangga tapi dengan adanya pandemi kebutuhan dalam 

rumah tangga tidak dapat terpenuhi.  Sementara itu, ditengah pandemi COVID-19 

pemerintah mengeluarkan bantuan langsung tunai yang dimana itu sangat 

bermanfaat bagi perempuan miskin yang ada di Desa Limampoccoe. Adapun 

strategi bertahan hidup perempuan miskin di Desa Limampoccoe adalah dengan 

menerapkan pola nafkah ganda, mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga, 

dan arisan. 

 

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Ekonomi Perempuan, Kemiskinan 
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      BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keadaan ekonomi di Desa Limampoccoe kian hari semakin mengalami 

penurunan yang diakibatkan oleh kemunculan wabah COVID-19. Masuknya 

wabah COVID-19 di Desa tersebut membuat para perempuan yang menjadi 

tulang punggung dalam keluarga mengalami keresahan akibat adanya pandemi. 

Banyak perempuan yang bekerja sebagai pedagang merasakan dampak dari 

adanya pandemi tersebut, dimana para dagangan mereka tidak selaris seperti 

sebelum adanya pandemi.  Meskipun begitu, tetapi mereka tetap berjualan agar 

dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Selain itu, banyak juga 

perempuan yang mencari penghasilan dengan berjualan kue dan membuka 

warung-warung kecil didepan rumah guna mendapat tambahan penghasilan. 

Masalah yang dihadapi oleh para perempuan adalah berkurangnya 

pendapatan yang mereka dapatkan ketika sedang berjualan sehingga keuntungan 

yang diperoleh hanya sedikit, tetapi setidaknya dapat mencukupi kebutuhan dalam 

rumah tangga meskipun seadanya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Risnawati & Tridakusumah (2020) yang mengatakan bahwa 

menjadi pekerja migran terhadap kaum perempuan sudah sering dilakukan bahkan 

telah menjadi budaya, dikerenakan banyaknya upah yang diterima dari pekerjaan 

tersebut membuat perekonomian dalam rumah tangga terpenuhi. Senada dengan 

penelitian Susilowati (2006) yang menyimpulkan bahwa sebagian besar para istri 
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nelayan di Desa Kabongan Lor memiliki pekerjaan sampingan agar kebutuhan 

dalam rumah tangga dapat terpenuhi. 

Pandemi COVID-19 menjadi masalah yang cukup besar bagi terpenuhinya 

kebutuhan dalam rumah tangga di Desa Limampoccoe, dapat dilihat dari 

banyaknya perempuan yang seharusnya hanya berdiam diri dirumah mengurus 

rumah tangga, kini ikut terjun membantu untuk memenuhi ekonomi keluarga agar 

kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi ditengah pandemi COVID-19. 

Peran perempuan sangat dibutuhkan dalam sektor publik maupun pada sektor 

domestik, dimana keadaan pandemi ini betul-betul menjadi masalah dalam 

kehidupan rumah tangga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Darmayanti Arni & Gede Budarsa (2021) yang mengatakan bahwa kelompok 

perempuan Bali sangat berperan dalam upaya ketahanan ekonomi keluarga dimasa 

pandemi, mereka menjadi solusi atas permasalahan ekonomi keluarga dimasa 

pandemi melalui aktivitas membuka warung makanan untuk menutupi kebutuhan 

ekonomi keluarga. Aktivitas perempuan diranah publik dilakukan tanpa 

meninggalkan kewajiban mereka diranah domestik. 

Kerentanan ekonomi pada perempuan dimasa dampak pandemi  ini 

cenderung terjadi, akan tetapi perempuan juga dapat bertahan pada barisan 

terdepan dalam menyelamatkan keadaan ekonomi rumah tangga dengan 

melakukan berbagai aktivitas. Keikut sertaan kaum perempuan dalam 

penanggulangan kerentaanan sosial diakibatkan oleh pandemi COVID-19, 

sehingga perempuan akan dapat mengoptimalkan perananya dalam rumah tangga 

maupun diluar rumah tangga guna untuk mempertahankan kondisi ekonomi pada 

keluarga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michele 
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(dalam Hidayati, 2015) yang mengatakan bahwa beban ganda perempuan disebut 

sebagai dualisme kultural. Dualisme kultural yang dimaksud adalah keterlibatan 

perempuan dalam hal ini istri pekerja pariwisata Bali dalam public sphere  dan 

domestic sphere, mereka harus membantu perekonomian keluarga dengan 

berdagang diranah publik dan juga berperan sebagai istri dan ibu diranah 

domestik. Mereka harus menjalani aktivitas dikedua ranah tersebut tanpa 

mengabaikan salah satunya.  Kondisi ini memperlihatkan bahwa telah terjadi 

fenomena  double burden  pada para istri pekerja pariwisata asal Desa Bungkulan 

selama masa pandemi COVID-19. 

Keadaan negara untuk saat ini berada dalam kekhawatiran yang 

disebabkan oleh kemunculan sebuah virus yang disebut COVID-19. COVID-19 

merupakan suatu wabah yang dapat mendatangkan sebuah penyakit, berawal dari 

flu hingga penyakit yang lebih parah bahkan dapat menyebabkan kematian. 

COVID-19 merupakan macam penyakit terbaru yang muncul pada akhir tahun 

2019 dan sebelumnya belum pernah menginfeksi manusia. Kemunculan pandemi 

pertama kali di Provinsi Wuhan China,  dan dari situ juga orang pertama yang 

teridentifikasi virus tersebut. Kemunculan virus ini pada awalnya seperti penyakit 

pneumonia, yang dimana kita ketahui bahwa penyakit pneumonia hampir sama 

dengan sakit flu biasa. Adapun ciri-ciri dari penyakit  tersebut ialah demam, letih, 

batuk, tidak nafsu makan dan sering merasa sesak nafas, akan tetapi itu bukan 

merupakan influenza melainkan COVID-19. COVID-19 Memiliki kecepatan yang 

sangat kuat untuk berkembang dan menyebabkan penyakit dengan mudah masuk 

kedalam organ tubuh sehingga dengan mudah terinfeksi dan  orang yang memiliki 

riwayat penyakit mudah terserang oleh virus tersebut (Mona, 2020). 
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Dampak dari adanya wabah virus corona kini tersebar luas diseluruh 

dunia, selain berdampak terhadap bidang  kesehatan ini juga berdampak terhadap 

bidang perekonomian, dimana proses permintaan dan penawaran mau tidak mau 

terhalang sehingga mengakibatkan banyak aktivitas tidak berjalan seperti 

biasanya. Selain itu juga, dapat mengakibatkan jumlah pengangguran mengalami 

peningkatan. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah apakah dalam 

penanggulangan krisis serta dampak tersebut telah dilaksanakan berdasarkan  

sesuai proporsional dan komprehensip. Salah satu indikatornya adalah sejauh 

mana perspektif gender diterapkan, adapun isu budaya relasional dapat dilihat 

dalam konteks gender dimana ini berpengaruh bagaimana tingkat resiko yang 

dialami laki-laki dan perempuan  (Fatimah et al., 2018). 

Kajian kehidupan sehari-hari perempuan dalam perjuangannya 

menghadapi krisis terdiri dari dua asumsi dasar. Pertama, analisis dampak sosial 

ekonomi terhadap perempuan tidak sama dengan yang dialami laki-laki. Beda 

halnya dengan pria, dimana pria meski beradaptasi dengan sesuatu yang baru. 

Tidak seperti perempuan yang tidak meski beradaptasi, tetapi mereka tetap 

menciptakan beban ganda jenis baru. Kondisi krisis seringkali memperburuk 

ketidaksetaraan gender, hal ini serupa juga terjadi di negara lain yakni dari Korea 

hingga China, diawal merebaknya pandemi (Owen, 2020). Owen mengatakan, 

kondisi selama pandemi ini belum ditingkatkan dengan perhatian terhadap isu-isu 

wanita seperti meningkatnya tanggungjawab diranah domestik, mudahnya 

perempuan menjadi korban KDRT dan dampak ekonomi jangka panjang. Komnas 

perempuan (dalam Fatimah et al., 2018) juga menawarkan pernyataan urgensi 

bahwa perlu mempertimbangkan kebijakan dengan kondisi unit perempuan. 
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Komisi Nasional perempuan menuliskan bahwa, perempuan Indonesia juga 

mengalami banyak beban rumah tangga karena panggilan kerja, ibadah dirumah 

dan belajar. Namun permasalahan yang dihadapi perempuan disektor ekonomi 

lebih kompleks karena banyak perempuan dengan mekanisme perlindungan yang 

terbatas bekerja disektor informal seperti ibu rumah tangga,  pedagang kaki lima 

dan pekerja disektor jasa. Sedangkan pendapat kedua menjelakan bahwa skill 

perempuan dalam menghadapi kesusahan dapat diketahui sebagai macam 

perlawanan dari perbedaan yang membutuhkan persiapan matang. Sementara itu, 

perempuan harus mempunyai skill yang memadai agar dapat menyelamatkan 

ekonomi dalam rumah tangga ditengah pandemi. Cara ini tak hanya menjadi 

pelajaran dalam skill bernegoisasi dalam keadaan susah. Perspektif baru sangat 

perlu untuk dipertimbangkan guna untuk merumuskan kegiatan ekonomi agar 

lebih tahan dalam menghadapi berbagai situasi.  Dalam hal ini, kearifan 

perempuan bisa dilihat sebagai perempuan yang benar-benar membangun 

ketahanan, baik dalam bentuk sosial maupun ekonomi yang relevan dimasa 

pandemi (Fatimah et al., 2018). 

kegiatan informal mempunyai perolehan yang relatif rendah dalam sektor 

perekonomian, sehingga dikatakan tidak maksimal ketika dibandingkan dengan 

kegiatan menengah lainnya. Adapun yang menarik dari penelitian RAND ialah 

menunjukkan bahwa, informalitas yang dialami sebagian besar bisnis adalah 

karena mereka tidak ingin menjadi terlalu besar atau karena mereka tidak ingin 

digunakan dalam sebagian besar rencana kemitraan bisnis (RAND, 2015). Selain 

itu, aspek gender dapat menjadi faktor yang berkontribusi dalam membantu 

keuangan rumah tangga, terutama faktor rendahnya tingkat pendidikan 
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perempuan, hal yang sama terlihat pada keinginan untuk tidak memperluas usaha 

seperti pada pandangan sosial perempua pencari kerja bahwa, perempuan harus 

membagi waktunya dalam bekerja yakni setengah disektor informal setengahnya 

lagi dirumah. Informalitas juga mendefinisikan marginalisasi dalam bidang 

perekonomian, dimana akses sumber daya yang terbatas dimiliki oleh orang-orang 

yang berada disektor informal, seperti orang-orang yang tidak memiliki skill 

dalam mengakses skema pendanaan publik guna untuk kepentingan program 

perlindungan sosial. Berdasarkan keadaan tersebut, dimana para pelaku informal 

yang didominasi oleh perempuan memperlihatkan keadaan kerentanan sektor 

informal. 

Perempuan memiliki peran yang mendesak dalam kebijakan tanggapan 

terhadap pandemi COVID-19, dimana dibutuhkan respon politis strategis yang 

mencakup perempuan dalam pengembangan respon bencana, pengendalian 

sumber daya, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. 

Memahami sejauh mana COVID-19 membuat perempuan dan laki-laki mendesak 

untuk memahami dampak yang lebih luas dari penyakit tersebut, baik selama 

krisis maupun selama pemulihan individu dan masyarakat. Terutama sangat 

penting bagi kebijakan publik dan upaya kesehatan proaktif  dalam merancang 

pendekatan transformative (McLaren et al., 2020). 

Selama masa pandemi, perempuan dinilai dapat mengambil peran dalam 

rangka menekan penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Susilowati 

(2020) dalam artikelnya yang berjudul “Optimalisasi Peran Perempuan sebagai 

Strategi Alternatif Kebijakan PubliK dalam Menekan Penyebaran Pandemi 

COVID-19”. Susilowati menilai bahwa perempuan memiliki peran yang cukup 
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signifikan dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Pencegahan COVID-19 

berbasis keluarga sebagai unit terkecil dari tatanan bernegara dirasa cukup 

berpeluang dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Melalui strategi bottom 

up, susilowati merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam upaya 

menekan penyebaran COVID-19 dengan memberikan pengetahuan mendalam 

terkait virus mematikan tersebut (Susilowati & Hakiem, 2020). 

 Moser (dalam McLaren et al., 2020) menjelaskan bahwa, perempuan 

mengalami kerentanan disebabkan karena adanya bencana seperti kelaparan, 

perang, bencana alam, dan wabah penyakit sehingga tanggung jawab perempuan 

lebih dikarenakan adanya bencana. Dampak dari lebihnya tanggung jawab 

perempuan menyebabkan perempuan dapat mengatasi masalah bencana tersebut. 

 Masalah dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami dan istri, 

dimana masalah akan lebih mudah untuk diselesaikan apabila dipahami 

berdasarkan agama. Hadist yang menjelaskan tentang hal ini  dapat ditemukan  

dalam kitab nikah dalam Shahih al-Bukhari, yaitu: “Diceriterakan kepada kami 

oleh `Abdān, diberitakan kepada kami oleh`Abdullāh, diberitakan kepada kami 

oleh Mūsā bin `Uqbah, dari Nāfi`, dari Ibn `Umar r.a., dari Nabi saw., beliau 

bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai 

tanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang amir adalah pemimpin. 

Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Seorang perempuan adalah 

pemimpin dalam hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan 

anaknya. Setiap kalian adalah pemimpim dan akan dimintai tanggung jawab atas 

kepemimpinannya” (Supardin, 2017). 
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Selain hadist tersebut juga ditemukan ayat yang menjelaskan mengenai 

amalan pria dan wanita, yakni ada dalam Q.S. An-Nahl/16:97 di bawah ini. 

ًٰ وَهُىَ مُؤْمِه  مَهْ عَمِمَ صَانِحًا مِهْ  فهَىَحُْيِيىََّهُ  ذكََرٍ أوَْ أوُْثَ

يعَْمَهىُنَ  حَياَةً طَيِّبتًَ ۖ وَنىَجَْزِيىََّهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَهِ مَا كَاوىُا  
Terjemahnya :  

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun    

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang 

telah mereka kerjakan.” 

  

 Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu satu negara yang 

terkena terdampak pandemi, terutama dalam sektor perekonomian. Pandemi 

mempunyai banyak pengaruh terhadap kehidupan, seperti yang terjadi pada 

kehidupan didunia bisnis, kesulitan yang dialami dalam memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang 

dan ketidakmampuan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Data Kementerian UMKM ( dalam Sugiri, 2020) menunjukkan pada 17 

April 2020, terdapat 37.000 pelaku UMKM yang masih beroperasi mulai dari 

UMKM hingga Kementerian Koperasi melaporkan adanya COVID-19. 

Berdasarkan data, tantangan yang dihadapi UMKM selama wabah dipecah 

menjadi empat permasalahan. Pertama, penjualan mengalami penurunan akibat 

menurunnya aktivitas konsumen. Kedua, terhambat masalah modal karena 

sulitnya perputaran modal yang menyebabkan tingkat penjualan mengalami 

penurunan. Ketiga, terdapat masalah produk distribusi karena diwilayah tertentu 
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terjadi pergerakan produk. Keempat, UMKM bergantung terhadap ketersediaan 

bahan baku dibidang industri lainnya. 

Realitas yang harus dihadapi adalah potensi perempuan lebih banyak 

daripada laki-laki. Namun, masalah klasik masih terlambat untuk pembangunan 

nasional. Perempuan yang masih dalam posisi rendah dan memiliki potensi 

keseimbangan yang perlu dihilangkan sangat diuntungkan jika muncul karena 

adanya tawar menawar gender antara laki-laki. Apabila laki-laki dalam sebuah 

rumah tangga pada awalnya adalah pencari nafkah dengan pengalaman gender, 

maka akan meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan mempekerjakan 

perempuan yang produktif. 

Menurut Tuwu (2018) yang mengatakan bahwa, tugas perempuan secara 

umum masih tidak lepas dari kegiatan rumah tangga, yaitu mengurus rumah 

beserta anak-anak tetapi faktanya tidak begitu. Seiring perkembangan zaman yang 

semakin luas kini peran perempuan juga mengalami perubahan, dimasa lalu ketika 

laki-laki mencari nafkah maka perempuan hanya berdiam diri dirumah mengurus 

urusan rumah dan lainnya, akan tetapi kini semuanya telah berubah seiring 

perkembangan zaman, tidak hanya laki-laki yang berada disektor publik  tetapi 

perempuan juga.  

Banyak literatur mengenai kenyataan, jika perempuan yang berada 

dibidang publik sering berhadapan dengan situasi perekonomian keluarga pekerja, 

diantaranya adalah penyebab perekonomian dari keluhan adanya kemiskinan. 

Masalah global merupakan masalah kemiskinan. Menurut Sayogyo (dalam Tuwu, 

2018)  dia mengatakan, masalah kemiskinan telah berlanjut dari era penjajahan ke 

era pembangunan. Sejauh ini, isu-isu tersebut belum terselesaikan dan kini 
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semakin ramai dibahas kembali lebih mendalam baik itu di desa-desa maupun di 

kota-kota besar, di daerah pedesaan. Pertanian merupakan daerah dimana 

perempuan sangat terlibat dan dapat memainkan peran penting dalam proses 

transformasi secara keseluruhan dalam pengembangan masyarakat pedesaan. 

Menurut Ken (dalam Tuwu, 2018) yang mengatakan bahwa, Perempuan pedesaan 

tidak hanya menjadi penentu tradisi pertanian, tetapi juga menunjukkan bahwa 

perempuanlah yang mengelola berbagai kegiatan ekonomi ketika suaminya tidak 

di rumah.  

Lepas dari hal tersebut, terdapat suatu kesempatan maupun peluang yang 

sangat bagus untuk perempuan dalam menyikapi hal ini, hidup dizaman milenial  

sekarang ini, para kaum muda serta kaum perempuan saat ini tumbuh dalam 

perkembangan ekonomi, sosial, serta budaya yang berbasis big data dalam bentuk 

jaringan. Perempuan di Indonesia  tentunya tak akan mau ketinggalan dalam 

penggunaan teknologi yang canggih seperti sekarang ini. seperti yang telah 

dijelaskan oleh Azmi (2020)  bahwa, teori pertumbuhan baru masyarakat 

diharuskan untuk menguasai  alat-alat yang dijadikan sebagai perangkat teknologi, 

agar dapat membantu bersosialisasi dan berinteraksi dalam menciptakan 

pertumbuhan. 

Pembebasan dalam memerangi COVID-19 sangat mendesak terutama di 

Indonesia, karena semakin banyak perempuan yang merasakan dampak dari 

pandemi COVID-19. Perempuan diberbagai belahan dunia terus memperjuangkan 

emansipasinya dalam memerangi wabah ini, adapun partisipasi perempuan ialah 
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seperti fokus membangun penegasan ketahanan dalam  rumah tangga (Nurhayati 

& Halal, R, 2020).  

B. Rumusan Masalah 

Banyaknya dampak yang ditimbulkan dengan kemunculan COVID-19, 

sangat menghambat perekonomian masyarakat terkhusus bagi perempuan, dimana 

perempuan harus menggandakan perannya membatu keuangan keluarga guna 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena  dengan adanya pandemi, 

pendapatan masyarakat menjadi berkurang dan bahkan tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari, maka dari itu perempuan diharuskan 

untuk membantu mencukupi kebutuhan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka 

masalah dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pendapatan perempuan miskin sebelum dan pada saat 

pandemi COVID-19 di Desa Limampoccoe, Kabupaten Maros ? 

2. Bagaimana dampak BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi penghidupan 

perempuan miskin di Desa Limampoccoe, Kabupaten Maros ? 

3. Bagaimana strategi bertahan hidup perempuan miskin ditengah pandemii 

COVID-19 di Desa Limampoccoe, Kabupaten Maros ? 

C. Tujuann Penelitian 

  Tujuan penelitian ini dapat dilihat dibawah ini:  

1. Agar dapat mengetahui jumlah penghasilan perempuan miskin di Desa   

Limampoccoe sebelum dan pada saat pandemic COVID-19. 

2. Agar dapat mengetahui bagaimana dampak dari BLT (Bantuan Langsung 

Tunai) bagi penghidupan masyarakat di Desa Limampoccoe. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan hidup perempuan miskin 

yang ada di Desa Limampoccoe ditengah pandemi saat ini. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dibawah ini: 

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan  

penelitian dengan masalah yang sama.  

2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat lebih 

paham mengenai pemasukan dan pengeluaran ditengah pandemi. 

E. Penelitian terdahulu 

Menurut Liu (2018) yang meneliti tentang “Gender, Work Bunden, and 

Mental Healt Min Post-Reform China”. Mengungkapkan bahwa, dalam  

penelitian ini mengamati bagaimana total dari beban kerja, termaksud para pekerja 

mendapatkan upah dan pekerja perawat yang tidak mendapatkan upah 

berpengaruh terhadap kesehatan mental pada orang yang telah berusia lanjut. 

Sesuai dengan studi panel keluarga China (CEPS) 2010, dimana hasil regresi 

menjelaskan bahwa total beban kerja berkaitan negatif dengan kondisi kesehatan 

mental laki-laki dan perempuan, konsisten dengan peraturan yang berlaku jika 

waktu jam kerja ditambah maka itu akan mengurangi waktu luang untuk 

beristirahat. Perempuan memiliki waktu jam kerja yang cukup lama namun 

cenderung mengalami kemiskinan dari pada pria. Ketidaksetaraan gender dalam 

total beban kerja tersebut berpartisipasi terhadap kesenjangan gender dalam 

mempengaruhi mental. 

 Menurut Akbar (2017) yang meneliti tentang “Peran Perempuan Dalam 

Meningkatkan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus: Pekerja Perempuan Di 
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Industry Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok)”. 

Mengungkapkan bahwa, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah agar dapat 

mengungkap tugas perempuan dalam proses meningkatkan perekonomian 

keluarga, selain itu, agar dapat dilihat bagaimana tingkat partisipasi perempuan 

agar dapat menaikkan jumlah pendapatan dalam rumah tangga. Dengan 

menggunakan pendekatan kualititatif, penelitian ini mewawancarai perempuan-

perempuan yang bekerja di industri rumah plastik primajaya. Hasil dari penelitian 

tersebut ialah memberikan lapangan pekerjaan untuk kaum perempuan yang tidak 

memiliki pekerjaan agar dapat membantu keuangan dalam rumah tangga. 

 Menurut Risnawati & Tridakusumah (2020) yang meneliti tentang 

“Kontribusi Remitansi Perempuan Terhadap Rumah Tangga Petani Di Kabupaten 

Indramayu”. Mengungkapkan bahwa, penelitian yang dilakukan menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan pemilihan sumber informasi 

dilakukan dengan teknik snow bell dan wawancara mendalam, adapun tujuan dari 

penelitian ini ialah dengan menganalisa kontribusi remitanse guna untuk investasi 

dalam perekonomian. Hasil dari penelitian tersebut memperlihatkan keadaan 

rumah tangga seorang petani yang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang apabila hanya dengan pertanian dan nelayan. Menjadi pekerja 

migran terhadap kaum perempuan sudah sering dilakukan bahkan telah menjadi 

budaya, dikerenakan banyaknya upah yang diterima dari pekerjaan tersebut 

membuat perekonomian dalam rumah tangga terpenuhi. Remitanse digunakan 

oleh kaum perempuan migran guna untuk melakukan investasi dalam hal 

pertanian, seperti pembelian alat dan bahan pertanian serta pembelian perahu 

untuk mencari ikan.  



14 
 

 
 

 Menurut Hidayati (2018) yang meneliti tentang “Teori Feminisme: Sejarah 

Perkembangan dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer” 

mengungkapkan bahwa, penulisan yang dilakukan  merupakan penelitian yang 

bersifat deskriptif, bertujuannya ialah untuk memberi gambaran mengenai 

fenomena terhadap realitas yang sesungguhnya sehingga menjadi objek penelitian. 

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka perlu melihat serta mempelajari 

berbagai  teori feminism dari kajian islam kontemporer. Hasil dari penelitian ini 

ialah dimana feminism merupakan suatu sistem dan kerangka kerja dalam studi 

kehidupan manusia secara sosial sehingga mendapatkan pengalaman yang 

berpusat pada wanita, ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dilupa karena 

menjadi contoh dan tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan bagi umat 

manusia secara nyata.  

 Menurut Karangan et al. (2017) yang Mengkaji tentang “Peran Perempuan 

dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Kota Manado” yang memiliki tujuan 

untuk mengidentifikasi tugas mengenai kegiatan perekonomian secara produktif 

dalam kegiatan sosial perempuan pada rumah tangga nelayan di Kelurahan 

Tumumpa II, Kabupaten Tuminting, Kota Manado. Tugas perempuan  keluarga 

nelayan di Desa Tuumpa II Kota Manado dapat dilihat secara nyata dalam proses 

peningkatan perekonomian. Nelayan atau pasangannya di Desa Tumumpa II 

berkontribusi secara langsung dan tidak langsung dalam mendukung ekonomi 

para nelayan, tugas pasangan ketika membantu perekonomian mencapai 88,6% 

dimana perempuan bekerja diberbagai jenis pekerjaan dan ada sekitar 11,4% 

perempuan hanya tinggal dirumah tidak bekerja membantu suami tetapi tetap 

mengelolah penghasilan dalam keluarga. Meskipun sibuk membantu para suami, 
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perempuan di desa tersebut tetap aktif diberbagai kegiatan kemasyarakatan seperti 

pelatihan keterampilan, penyuluhan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK, arisan, 

rukun ibadah serta pengajian. 

 Menurut Susilowati (2006) yang meneliti “Peranan Istri Nelayan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga (Di Desa Kabongan Lor, Kecamatan 

Rembang, Kabupaten Rembang). Menungkapkan bahwa, penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian yang memakai metode fenomena kualitatif 

dengan merumuskan masalah tentang, bagaimana peran istri para nelayan dalam 

menaikkan kesejahtraan rumah tangga di Desa Kabongan Lor Kecamatan 

Rembang Kabupaten Rembang. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah hampir 

seluruh istri nelayan mempunyai pekerjaan sampingan guna untuk membantu 

perekonomian dalam rumah tangganya, ada yang bekerja sebagai pengrajin ikan, 

dan ada juga yang bekerja sebagai pengjarin rajutan. 

 Menurut Shilfani (2020) yang meneliti tentang “ Domonasi Peran 

Perempuan dalam Produksi Ekonomi Keluarga (Studi Pada Masyarakat Dusun 

Tembelang Desa Bondolharja Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara). 

Menjelaskan bahwa, perekonomian keluarga disektor ekonomi memiliki dampak 

terhadap kondisi perempuan dalam rumah tangganya. Untuk mempertahankan 

pembangunan pada orientasi pada kesejateraan keuarga maka diperlukan 

industrialisasi, dengan adanya masalah yang terjadi pada industri skala besar 

dengan skala kecil membuat deskriminalisasi, eksploitasi, karakteristik dinamis 

dari multifungsi perempuan yang dinyatakan bahwa, hal yang memperlemah dan 

mempermudah praktik mobilisasi dari perempuan adalah perempuan irasional dan 

emosional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan yaitu 
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penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkap arti yang diberikan oleh 

anggota masyarakat pada perilakunya dan keadaan sekitar. 

 Menurut Brush et al. (2009) yang meneliti tentang  “ A Gender-Aware 

Framework For Women’s Enterpreneurship” yang mengungkapkan bahwa, 

penelitian ini bertujuan  untuk menawarkan kerangka kerja  kesadaran gender baru 

untuk menyediakan batu loncatan untuk memajukan pemahaman holistik tentang 

kewirausahaan perempuan. Hasil dari penelitian ini ialah bagi perempuan 

pengusaha, analisis yang digunakan berimplikasi dalam memahami berbagai 

tantangan yang mereka hadapi dengan memberikan wawasan tentang pentingnya 

interaksi faktor individu dan sosial yang berdampak pada usaha mereka.  

 Menurut Manolova et al., (2020) yang meneliti tentang  “Pivoting To Stay 

The Course: How Women Enterpreneurs Take Advantage Of Opportunities 

Created By The COVID-19 Pandemic” yang menjelaskan bahwa, keparahan dari 

dampak COVID-19 merupakan bencana yang telah menyebabkan guncangan 

pasokan dan permintaan pada sistem ekonomi global, hal ini secara tidak 

proposional mempengaruhi pengusaha perempuan karena perusahaan mereka 

lebih muda dan tidak lebih kecil, dimana penulis berpendapat bahwa, sementara 

semua bisnis harus memutar modal mereka pada saat perubahan yang kacau 

sekaligus mengurani resiko dan meraih peluang baru. Penulis mengambil data 

survei terbaru dari Diana Internasional Research Instituted (DIRI) untuk 

mengidentifikasi pivot model bisnis  milik perempuan bisnis dan akhiri dengan 

menawarkan serangkaian pertanyaan penelitian masa depan bergender. 

 Menurut Carlos Gradın, Coral del Rıo, (2010) yang meneliti tentang 

“Gender Wage Discrimination and Poverty in The EU” yang mengatakan bahwa, 
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penelitian ini menganalisis peran diskriminasi upah gender dalam rumah tangga, 

untuk mengukur dampak diskriminasi pada kemiskinan, penulis mengusulkan 

pembangunan distribusi upah kontrafaktual dimana diskriminasi terhadap 

perempuan telah dihapus. Hasil  yang diperoleh dari penelitian ini 

memperlihatkan bahwa pada umumnya, diskriminasi perempuan dalam 

memainkan peran dalam tingkat kemiskinan saat ini di negara-negara UE, 

meskipun peran tersebut berbeda dalam intensitas dan pola. Peneliti tersebut 

menemukan hal tersebut di negara UE.  

 Menurut Hossain (2021) yang meneliti tentang “gender difference in 

experiencing coronavirus-triggered economic hardship: evidence from four 

developing countries’’ yang mengatakan bahwa pengaruh ketidaksetaraan pasar 

tenaga kerja selama krisis ekonomi merupakan topik yang mapan, namun hanya 

sedikit yang diketahui dalam konteks negara berkembang, kami menggunakan 

data survey telepon yang baru-baru ini dikumpulkan oleh Lives (LY) dari empat 

Negara yakni: Ethiopia, india, peru dan Vietnam. Pria dan wanita menderita 

kesulitan ekonomi yang dipicu oleh virus corona, dimana kami menemukan 

bahwa pria  lebih mungkin untuk kehilangan pekerjaan dan pendapatan di 

Ethiopiaia. Sebaliknya, di Peru dan Vietnam efek gender tidak signifikan dengan 

integrasi yang relatif tinggi disektor formal.  

 Menurut Arivia (2020) yang meneliti tentang “Feminist Theoritical 

Perspective: Intersectionality and COVID-19”.  Yang mengatakan bahwa, penulis 

mengajukan pendekatan interseksionalitas sebagai pendekatan yang mampu 

melihat persoalan COVID-19 yang implikasinya bukan hanya pada gender, tetapi 

juga pada ras, etnis, dan kelompok-kelompok mayoritas lainnya. Penulis 
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menekankan konsep critical praxis, yaitu bukan  hanya menggunakan pertanyaan-

pertanyaan kritis tetapi juga berpijak pada aktivisme untuk perubahan sosial 

secara total. 

 Menurut Sharma & Borah (2020) yang meneliti tentang “COVID-19 and 

Domestic Violence: an Indirect Path to Social and Economic Crisis” yang 

menjelaskan bahwa, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterkaitan 

antara COVID-19 dengan KDRT, alasan dibalik peningkatan kasus KDRT akibat 

COVID-19 ialah dapat menyebabkan krisis ekonomi dan sosial. Metode yang 

digunakan dalam penulisan ini ialah penulis menggunakan wawasan dan statistik 

terkait kekerasan dalam rumah tangga diseluruh dunia, serta menggunakan 

literature yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah negara diseluruh dunia sedang 

memerangi COVID-19 dengan memberlakukan langkah-langkah untuk 

mengurangi penyebaran dari virus tersebut. Banyak  laporan jika tindakan tersebut 

dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak hanya dengan 

jumlah yang sedikit.  Penulis menemukan bahwa PHK, kehilangan pendapatan, 

perpanjangan waktu tinggal dirumah dapat menyebabkan terjadinya KDRT. 

 Menurut Francine D & Lawrence M, (2003) yang meneliti tentang 

“Understanding International Differences In The Gender Pay Gap”, yang 

mengatakan bahwa, dalam penelitian tersebut peneliti melakukan uji hipotesis 

mengenai pemberian upah secara keseluruhan. Hasil dari penelitian ini ialah 

penulis menemukan bahwa luasnya kolektif cakupan perundingan di setiap negara 

secara signifikan, berhubungan negatif dengan kesenjangan gender. Secara 

keseluruhan, ini memberikan bukti kuat bahwa keputusan pengesahan memiliki 
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dampak signifikan pada dukungan gender, dan beberapa bukti dampak kekuatan 

pasar terhadap penawaran dan permintaan. 

Menurut Duflo (2011) yang meneliti tentang “Women’s Empowerment 

and Economic Development” yang mengatakan bahwa, pemberdayaan perempuan 

dan pembangunan ekonomi berkaitan erat dalam satu arah. Pembangunan sendiri 

dapat memainkan peran utama dalam menurunkan ketimpangan antara laki-laki 

dan perempuan sehingga pemberdayaan perempuan bisa menguntungkan 

pembangunan. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan dan pembangunan 

serta berpendapat bahwa hubungan dari keduanya mungkin terlalu lemah sehingga 

dibutuhkan kebijakan berkelanjutan untuk kesetaraan demi kepentingan untuk 

mewujudkan kesetaraan antara pria dan wanita. 

Menurut Saravanan (2016) yang meneliti tentang “ The Impact Of Self-

Help Groups On The Socio-Economic Developmen Of Rural Household Women 

In Tamil Nadu A Study” yang mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan 

merupakan proses dimana perempuan menentang norma dan budaya yang ada, 

partisipasi perempuan dalam kelompok swadaya membuat dampak yang 

signifikan terhadap pemberdayaan, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. 

Studi ini membahas tentang pemberdayaan perempuan melalui kelompok 

swadaya di  Tamil Nadu, dalam penelitian  yang dilakukan hanya menggunakan 

satu data saja yaitu data sekunder.  

Menurut Contreras & Plaza (2010) yang meneliti tentang “Culture Factors 

In Women’s Labor Forge Participant In Chile” yang mengatakan bahwa, artikel 

ini menganalisis faktor penentu partisipasi perempuan dalam tenaga kerja Chili. 
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Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memperlihatkan bahwa, tingginya tingkat 

pendidikan perempuan membuat partisipasi kerja mengalami peningkatan. Bukti 

menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang menginternalisasi dan nilai-

nilai budaya konservatif. Kesimpulan dari artikel tersebut ialah, keberadaan 

faktor-faktor budaya ini sebagai kelompok kompensasi yang berpengaruh positif 

terhadap variable modal manusia dan secara statistik berhubungan dengan 

rendahnya partisipasi tenaga perempuan di Chili. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Pandemi  COVID-19 

  Menurut World Health Organization (dalam Hanoatubun, 2020) 

menerangkan bahwa, COVID-19 merupakan wabah yang dapat merusak sistem 

pernafasan. COVID-19 berupa penyakit flu yang awalnya biasa saja lama 

kelamaan akan menjadi penyakit yang sangat parah seperti, sindrom pada sistem 

pernafasan. COVID-19 adalah virus yang ditularkan oleh manusia dan hewan. 

Menurut kementrian kesehatan Indonesia,  COVID-19 berkembang awal mulanya 

berasal dari Wuhan (China) tepat diakhir tahun 2019 yaitu tanggal 30 Desember 

2019. Wuhan merupakan kota komite kesehatan yang mengatakan bahwa, obat 

dari virus tersebut belum dapat ditemukan. COVID-19 sangat mudah menyebar 

bahkan sampai ke negara lain”. Sudah terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi 

akan adanya COVID-19 termaksud Indonesia. Penularan COVID-19 terjadi 

melalui beberapa cara yakni: 

1. Tanpa kesengajaan menghirup percikan air liur dari batuk maupun bersin 

seseorang yang terkena COVID-19. 

2. Menyentuh bagian pemukaan wajah sebelum cuci tangan dan benda-benda 

yang terkena air liur orang yang terkena COVID-19. 

3. Posisi  antara orang yang tertular COVID-19 dengan orang yang sehat 

sangat dekat bahkan bersentuhan. 

COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir 

tahun 2019 lalu dengan meporak-porandakan dunia. Berbagai jenis aktivitas 
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lumpuh akibar adanya pandemi ini, penyebarannya yang begitu cepat membuat 

negara didunia dengan mudah terkena virus tersebut. Virus yang menyerang 

sistem imunitas dengan segera menjadi fokus berbagai negara setelah WHO 

menetapkannya sebagai pandemi global pada pertengahan Maret 2020. Virus ini 

tidak hanya menyerang kesehatan manusia, namun juga menghadirkan efek 

domino luar biasa terhadap kehidupan manusia diseluruh dunia. Indonesia sebagai 

negara di Asia tidak bisa terlepas dari serangan virus mematikan tersebut. Sejak 

diumumkannya kasus pertama COVID-19 pada awal Maret lalu, Indonesia 

mengalami guncangan yang luar biasa. Pandemi ini berdampak diberbagai sektor 

kehidupan masyarakat (Darmayanti, 2021). 

Belakangan ini, COVID menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia 

karena dampaknya, COVID-19 sangat berpengaruh terhadap sektor perekonomian 

bahkan kondisi perekonomian mengalami kerugian. Secara umum, pembangunan 

ekonomi negara ditujukan untuk kemakmuran nasional melalui pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berbeda dengan situasi 

Indonesia dimana krisis mata uang pada tahun 1997/1998 mengalami 

perkembangan sehingga menyebabkan krisis perbankan hingga merembet menjadi 

krisis.sosial politik.yang berdampak.besar bagi negaraIIndonesia. Saat itu, tingkat 

inflasi.yang tinggi.menurunkan daya.beli masyarakat dan sebagian kalangan 

berpendapat.rendah. Perubahan..jumlah..uang..dapat mempengaruhi tingkat suku 

bunga dan fungsi konsumsi sehingga jumlah uang menyebabkan perubahan 

permintaan secara keseluruhan (Hanoatubun, 2020). 

Berdasarkan  sudut pandang ekonomi, pandemi COVID-19 yang terjadi 

diseluruh dunia sejak awal tahun 2020 merupakan peristiwa non-ekonomi yang 
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berdampak buruk pada perekonomian. Perekonomian sedang dikejutkan baik 

disisi penawaran maupun disisi permintaan. Sisi penawaran disebabkan 

kekhawatiran akan risiko kesehatan jika proses produksi barang dan jasa yang 

dikendalikan (penutupan pabrik, kantor, restoran, hotel, dll) dan menyebabkan 

munculnya  gerakan baru (Sakri, 2020). 

B. Ekonomi Perempuan 

Ekonomi perempuan merupakan sebuah gerakan perempuan yang 

menuntut kesamaa hak terhadap kaum pria. Berbicara tentang perempuan, berarti 

itu berhubungan dengan persamaan hak, peranan, tugas dan tanggung jawab 

perempuan. Gerakan perempuann mengkritisi struktur patriarki yang ada 

dimasyarakat dan berusaha menciptakan struktur sosial yang berkeadilan, hal ini 

dapat tercapai karena adanya perubahan baik dalam peranan kaum laki-laki 

maupun kaum perempuan dimana peranan dibagi secara merata (Hommes, 1992). 

Menurut Wollstonecraft (dalam Hidayati, 2018) yang mengatakan bahwa, 

dalam konteks abad kedua puluh satu merupakan proses pembebasan perempuan 

terkait.dengan kemajuan.umum.dan akan menjadi.pencerahan bagi masyarakat 

secara.keseluruhan. Status perempuan dalam masyarakat harus dievalusi 

dalam.arti masyarakat.sebagai satu.kesatuan yang.utuh, serta J.S Mill juga 

berpendapat bahwa, sebagian kecil dunia hanya mengubah satu konteks tetapi 

seluruh. pertimbangan.dan relokasi berbagai. bagian dunia.sosial berubah. Selama 

itu perdebatan perempuan pasca.gaya Wollstonecraft. terus.memperjuangkan 

perlakuan.yang  sama antara.perempuan dan laki-laki.baik dirana sosial.maupun 

domestik. Gerakan ini masih.mengalami resistensi terhadap keyakinan bahwa 

secara alami ada perbedaan yang tidak berubah antara laki-laki  dan perempuan. 
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Sebagai bagian dari satu aliran pemikir dan gerakan perempuan, 

perempuan memiliki karakteristik yang sama yaitu menentang segala bentuk 

penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh sistem patriarki terhadap 

perempuan. Mies dan Shiva sangat kritis terhadap pengetahuan modern dan 

teknologi karena keduanya menganggap sebagai kegiatan tersembunyi dikalangan 

kapitalis, patriarkal, reduksionis dan bahkan penindasan. Dalam konsep 

perempuan Vandana Shiva, manusia dan alam memiliki.keterkaitan yang.tidak 

dapat.dipisahkan karena manusia dan.alam merupakan.satu kesatuan.yang saling 

terikat dan saling menjaga, sama halnya dengan laki-laki dan perempuan tidak 

akan terpisah (Shiva, 1998). 

Menurut Warren (1996), perempuan transformasional memiliki beberapa 

karakteristik. Pertama, perempuan transformasional mengakui hubungan antara 

manusia dan bumi. Kedua,.perempuan transformasional adalah keragaman 

pengalaman perempuan. Ketiga, perempuan transformasional menolak.logika 

dominasi..Keempat, perempuan .transformasional memikirkann kembali 

apa.artinya menjadi.manusia dan.dengan berani memikirkan kembali bagaimana 

seharusnya manusia.memahami.kesadaran. Kelima, perempuan transformasional 

adalah pandangan tentang etika yang bebas manusia saling terkait dan saling 

berhubungan denga nilai-nilai tradisional perempuan. Terakhir, perempuan 

transformasional menegaskan bahwa sains dan teknologi hanya digunakan untuk 

melindungi bumi. Perempuan transformasional menyediakan ruang.berpikir 

dimana wanita dan pria dari.seluruh dunia.dapat berkumpul dari perspektif 

perempuan yang beragam. Sebagai seorang perempuan sosialis transformasional 

seperti Mies, Shiva percaya bahwa mereka memiliki cukup kesamaan dalam 
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memberi memotivasi terhadap perempuan untuk bekerja.sama.melawan 

kapitalisme, patriarki.dan destruktifisme lain.yang diciptakannya. Sebagai bukti, 

minat bersama mereka dalam menyelamatkan perempuan dari alam. .Mies dan 

Shiva memberikan.banyak contoh.dunia ketiga dan dunia pertama yang berjuang 

melawan kehancuran. Menurut mereka, perempuan memimpin perjuangan agar 

dapat menyelamatkan dasar kehidupan kapanpun dan dimanapun. 

Hidup dan kebebasan merupakan tema dari perempuan sosial yang bersifat 

transformatif. Kebebasan yang dimaksud oleh Mies dan Shiva bukanlah jenis 

kebebasan seperti kebebasan yang dibicarakan oleh Marxis yang mengharuskan 

manusia agar mengatur alam yang lebih sesuai, sehingga kebebasan membuat kita 

harus mengakui dan menerima kondisi tubuh, fisik dan kematian kita. Alam 

merupakan komoditas yang harus dijaga dan diselamatkan karena komoditas alam 

lama kelamaan yang akan habis, sehingga kita harus sesederhana mungkin dalam 

memanfaatkannya. Apabila kita ingin mengembangkan perspektif mata 

pencaharian, maka kita harus memikirkan bagaimana tingkat kehidupan dalam 

keluarga. Dalam konsep Shiva and Mies (2005),  perspektif subsisten  berprinsip 

pada beberapa dasar. Pertama, kegiatan ekonomi merupakan suatu tujuan untuk 

mengumpulkan barang dan uang agar kehidupan dapat terpenuhi. Kedua, 

perspektif subsisten merupakan akar rumput yang didasari pada peningkatan 

partisipasi. Ketiga, perspektif subsisten  mengharuskan adanya paradigma-

paradigma terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan 

dikembangkan. Keempat, perspektif subsisten  tidak mengizinkan adanya 

privatisasi properti publik seperti udara, tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. 

Kelima, perspektif subsisten  yang diungkap tersebut menekankan jika proyek 
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Utopia perspektif subsisten  ini, bukan semata dari oleh dan untuk perempuan 

tetapi dalam hal ini juga diperlukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. 

Maka, demikian penulis buku  perspektif subsisten ini mengeluarkan pendapat 

tentang tugas perempuan yang pada saat ini harus bersama-sama menanggung 

beban dan tanggung jawab diperukaan bumi.  

Perempuan transformasional memberi tawaran perspektif, teori dan 

kegiatan yang baru dilaksanakan. Perspektif yang tidak memandang laki-laki dan 

perempuan, jiwa dan raga, serta alam sebagai dualisme yang saling meniadakan. 

Perempuan transformasional memberi tawaran perspektif holistik, pluralistik, dan 

inklusif yang selanjutnya membantu laki-laki dan perempuan membangun 

hubungan egaliter, menghalangi adanya tindak kekerasan dan perang serta 

melindungi lingkungan. Ekofeminis seperti gobal dan feminisme multikultural 

merupakan aliran feminis yang dilihat dari berbagai bentuk bantuan kepada 

manusia, dan berbagai macam bantuan yang manusia lakukan seperti manusia 

mempengaruhi alam. Ketergantungan manusia pada alam karena peran laki-laki  

pada prinsip ini, pengembalian peran dan takdir perempuan tidak ingin dilakukan 

oleh perempuan, tetapi kesadaran perempuan dapat dilihat dari terjalinnya relasi 

opresif dalam wacana lingkungan (Shiva and Mies, 2005). 

Meskipun Corner (dalam Chant, 2006) berpendapat bahwa, dalam proses 

pengelolaan data diperlukan waktu yang lama agar kualitasnya dapat menembus 

daya pandang perempuan, agar semakin banyak perempuan yang berkontribusi 

untuk ekonomi negara berkembang, ini sangat penting bagi kebijakan karena 

perempuan sering kali tidak dimuat dengan tugas menyelesaikan kemiskinan dan 

seperti yang telah di catat oleh Elson (dalam Chant, 2006) bahwa, beban waktu 
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perempuan merupakan kendala penting dalam pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi. 

 Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan 

pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera apabila para 

perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang 

diungkapkan oleh Vivekananda (dalam Darwin, 2005) bahwa negara dan bangsa 

yang tidak menghormati kaum perempuan tidak akan menjadi besar, baik disaat 

ini maupun dimasa yang akan mendatang. Perempuan juga memiliki hak atas 

pembangunan dimana kesempatan dan kewajiban yang sama dengan pria dalam 

kegiatan pembangunan disegala bidang kehidupan.  Pemberdaayaan perempuan 

merupakan suatu peran bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pemihakan, 

serta perlindungan agar kaum  perempuan memiliki hak yang seimbang agar 

tercipta rasa percaya diri dan memiliki peran aktif dalam mencari solusi untuk 

memecahkan masalah. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan perempuan merupakan 

suatu upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan melaui proses yang 

lebih menekan pada peningkatan kemampuan, baik keterampilan maupun 

ekonomi. Peran perempuan dalam pembangunan perkotaan dan pedesaan harus 

selalu ditingkatkan dalam menentukan hasil pembangunan dan pengembangan 

SDM yang baik. Perempuan merupakan orang yang memiliki potensi dan 

kemampuan untuk selalu berkembang. Pada dasarnya, ada tiga peran yang harus 

dimainkan dalam sektor pembangunan: perempuan sebagai SDM dalam 

pembangunan, perempuan sebagai orang yang berperan dalam pembangunan dan  

perempuan sebagai  penasehat keluarga. 
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         Peran perempuan sebagai sumber daya manusia dapat dilihat dalam 

pelibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan tidak hanya memiliki sifat 

kemanusiaan, tetapi juga merupakan sifat yang efisien. Pertambahan penghasilan 

dapat diwujudkan dengan cara adanya partisipasi dari pihak keluarga, baik itu dari 

pihak perempuan maupun laki-laki. Perempuan mempunyai faktor pendukung 

dalam meningkatan ekonomi dalam keluarga. Terdapat beberapa faktor yang 

membuat perempuan yang telah berumah tangga harus bekerja, pertambahan 

penghasilan dalam keluarga merupakan sebuah alasan yang membuat perempuan 

bekerja seperti laki-laki, selain itu agar tidak bergantung terus-menerus kepada 

suami. Kemauan untuk mengusir rasa jenuh tinggal dirumah juga merupakan 

salah satu alasan perempuan yang telah berumah tangga untuk bekerja. 

Pembangunan nasional merupakan bagian dari partisipasi perempuan dalam 

ketahanan ekonomi keluarga seperti halnya perekonomian dimana perempuan 

memiliki hak untuk membantu membiayai rumah tangga.  

Perempuan berperan tidak hanya membantu menasehati dan membimbing 

anak, tetapi juga membantu keluarga. Alasan meningkatnya peran perempuan 

dalam kegiatan ekonomi adalah pertama, mengubah cara pandang dan pemikiran 

masyarakat mengenai perlunya pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, 

perempuan menjadi sadar akan perilaku perempuan dan laki-laki.  Kedua, 

keinginan perempuan untuk mandiri secara ekonomi, yaitu usaha mereka untuk 

membiayai hidup mereka sendiri serta kebutuhan anggota rumah tangga karena 

pendapatan yang mereka hasilkan dan ketiga, tersedia lapangan pekerjaan untuk 

keluarga seperti kerajinan tangan dan industri ringan (Haryanto, 2008). 
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Pada dasarnya alasan perempuan bekerja ialah, agar dapat membantu 

dalam  pemenuhan keperluan dalam keluarga. Kondisi ekonomi kini tidak tentu, 

peluang kerja yang tak terbatas diakibatkan oleh semakin banyaknya persaingan 

yang semakin sulit, meningkatnya  harga dari kebutuhan  pokok serta pendapatan 

yang tidak tetap sehingga menyebabkan perekonomian dalam keluarga terganggu. 

Keadaan seperti inilah yang membuat perempuan yang awalnya hanya mengurus 

rumah tangga kini ikut berperan dalam proses pemenuhan kebutuhan dalam 

keluarga. Sebagai pekerja perempuan dimana pekerjaan yang lebih ditekuni ialah 

bekerja pada sektor informal, dimana dalam kontes ini agar perempuan dapat 

membagi waktunya antara megurus rumah tangga dan bekerja. 

Jika dicermati sepanjang abad 19 sampai dengan 20, ada dua corak tradisi 

dalam diskusi keperempuanan. Kelompok awal ialah orang-orang yang membuat 

wacananya di USA  dan Inggri ; seperti J.S Mill, et.all (dalam Hidayati, 2018) 

bahwa, isu-isu yang dibuat merupakan sebuah isu yang penting bagi pendidikan 

perempuan, proses keseluruhan sistem sosial merupakan suatu perjuangan yang 

dilakukan oleh perempuan untuk memperjuangkan hak pilih perempuan dalam 

proses pemilu yang dapat disebut sebagai gerakan perubahan perempuan, 

sedangkan yang kedua diungkapkan oleh Marx dan Engels (dalam Hidayati, 2018) 

bahwa, keduanya sepakat tentang pentingnya hubungan antar struktur sosial dan 

peran emansipasi perempuan berbasis gender dalam sistem sosial masyarakat 

harus memperhatikan sektor industri. Masih pada adab ke 19 Freud (dalam 

Hidayati, 2018) yang mengatakan  bahwa, keaslian sifat perempuan dan laki-laki 

yang tidak bisa diubah yang selama beradab-abad yang seakan membatu 

diakibatkan oleh pergeseran sudut pandang yang signifikan terhadap diskursus. 
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Menurutnya, yang terpenting adalah memberikan perempuan bagian penting 

dalam hubungan sosial, baik secara materil maupun simbolis.  

C. Kemiskinan 

       Masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat sulit untuk dihadapi 

diseluruh dunia khususnya Indonesia, masalah yang perlu untuk dituntaskan dan 

mendapat respon dari pemerintah serta cara penyelesaianya. 

       Menurut Glencoe (2001), standar hidup dan pendapatan serta ukuran relatif 

yang tergantung pada harga komoditas dapat disebut sebagai kemiskinan. 

Keluarga dan individu dikatakan miskin apabila pendapatan mereka rendah 

dibawah tingkat tertentu, sedangkan menurut Ciuffeteli (2017), Kemiskinan 

adalah ketidakmampuan seseorang untuk bekerja. Kekuatan ini tidak dimiliki oleh 

keputusasaan dan kepercayaan diri sampai akhirnya merasa tidak ada harapan 

untuk bangkit. 

       Menurut Devicienti (2014), kemiskinan dapat dilihat dari dua perspektif. 

Sudut pandang pertama adalah kemiskinan dari perspektif pendapatan rendah dan 

sudut pandang kedua adalah sudut pandang kehidupan yang tidak mencukupi. 

Adapun pendapat  Chamsyah (2006), mengidentifikasi lebih jauh mengenai 

maksud dari pengertian keiskinan diatas, dimana kemiskinan dapat kita saksikan 

dari sisi pandang sang pencipta dari manusia itu sendiri, sang pencipta 

menciptakan manusia dan alam yang luas dan manusia dibekali keahlian dalam 

pengelolaan serta pembangunannya. Menurutnya, semua yang Tuhan ciptakan 

harus dijaga dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai agama karena jika tidak, 

maka akan menimbulkan awal terjadinya kemiskinan teologis, kemiskinan jenis 
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ini merupakan suatu  kemiskinan yang paling buruk dan dapat membuat orang 

masuk dalam kekafiran. 

        Temuan tentang kemiskinan individu yang dijelaskan oleh Charles (2007), 

menunjukkan bahwa, rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dan laki-laki 

tentunya berbeda dimana rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan cenderung 

mengalami kemiskinan dibanding dengan laki-laki, sehingga perempuan yang 

memimpin rumah tangga akan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang lebih.  

Tegegne dan Egziabher  (2010), menjelaskan bahwa hal yang memperburuk 

kondisi kemiskinan disuatu wilayah dan tingkat pendidikan yang rendah adalah 

kemiskinan yang dimana identik seperti kekurangan asupan kalori berupa asupan 

makanan. Egziabher juga menambahkan bahwa kurangnya keterampilan dan 

kesempatan kerja berasal dari kemiskinan individu. Hal yang sama dijelaskan oleh  

Nguyen (2013), bahwa pendidikan yang rendah dan pekerjaan yang tidak terampil 

membuat kepala rumah tangga mengalami kemiskinan. Kemiskinan memiliki 

hubungan yang kuat dengan sumber daya manusia, yang dimana penyebabnya 

adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas terbaik. Penyebab  

sulitnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia diakibatkan oleh 

adanya belenggu kemiskinan. 

        Bambang (2003), juga mengemukakan penyebab dari kemiskinan individu 

yang dimana, itu didasarkan pada masalah aksesibilitas, karena kurangnya akses 

keterbatasan membuat orang memiliki pilihan terbatas untuk meningkatkan 

kehidupan mereka selain melakukan apa yang bisa dilakukan.  Ansoms (2012) 

juga menyebutkan bahwa, kemiskinan tidak boleh dilihat dari seberapa banyak 

harta melainkan juga harus dilihat seberapa orang tersebut memilih pekerjaan.  



32 
 

 

        Menurut Riddell et.all  (1987) mengemukakan bahwa, kemiskinan terdiri 

dari dua jenis yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan 

absolut didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat begitu sulit dalam 

proses  pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga, sedangkan kemiskinan relatif 

ialah suatu keadaan dimana kemiskinan relatif lebih baik dari pada kemiskinan 

absolut. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana pendapatan seseorang 

tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ini dikarenakan 

kurangnya kemampuan dan skill yang dimiliki serta kurangnya lapangan kerja.  

       Menurut  Lewis (1987), pendapatan merupakan suatu karakteristik yang 

sangat menonjol dari kemiskinan. Kategori yang termaksud dalam kemiskinan 

absolut ialah mereka yang sudah tidak bisa membuat kebutuhan sehari-hari 

terpenuhi, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan primer seperti makanan, 

pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan yang termaksud dalam kemiskinan relatif 

ialah suatu kondisi dimana mereka saling membandingkan satu sama lain. 

Menurut  Rustanto (2015), keadaan kemiskinan yang terjadi di Indonesia 

merupakan tidak mampunya seseorang atau individu dalam memenuhi kebutuhan 

hidup tersebut atau kelompok. Contohnya ialah rendahnya pendidikan, banyaknya 

pengangguran karena tidak bekerja dan sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sehingga menyebabkan ketidakmampuan banyak penduduk untuk mengakses 

program dan layanan pemerintah. Sama halnya dengan yang diungkapkan  oleh 

Baumol dan Alan (1988) dimana, karakteristik dari masyarakat miskin ialah 

mereka yang memiliki pendidikan rendah dan kesehatan yang tidak stabil 

sehingga mereka hidup dengan jumlah anggota keluarga yang banyak.  
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  Kemiskinan adalah keadaan dimana kehidupan mengacu pada kondisi 

serba tidak ada. Seringkali keadaan tersebut didefinisikan adanya kesulitan dalam 

proses pemenuhan kebutuhan hidup. Todaro et.all (2006), mendefinisikan 

kemiskinan dengan masalah yang sama, yaitu kemiskinan absolut yang parah 

disertai dengan tingkat distribusi pendapatan per kapita yang tidak merata. 

Kemiskinan absolut sering dilihat sebagai gambaran dari kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar minimum. Pada tingkat pendapatan tertentu, semakin 

tinggi pendapatan per kapita maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan 

absolut yang terjadi. Akan tetapi, kadang pendapatan per kapita tidak menjamin 

tingkat kemiskinan absolut yang lebih rendah. Untuk memahami distribusi 

pendapatan yang benar maka diperlukan analisis dari setiap masalah kemiskinan 

di negara-negara berpenghasilan rendah.   

         Umumnya, banyak negara memiliki pendapatan sedikit yang dirasakan 

oleh masyarakat yang tinggal didaerah pedesaaan, sektor pertanian dan bidang 

lainnya memiliki keterkaitan yang kuat dalam bidang ekonomi tradisional. 

Banyak perempuan dan laki-laki dewasa memiliki kontribusi dalam melakukan 

pekerjaan. Jika dibandingkan dengan kondisi kehidupan masyarakat miskin 

hampir diberbagai negara, terlihat bahwa perempuan dan anak-anaklah yang 

merasakan penderitaan, kurangnya gizi, mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

minim, sanitasi, air bersih serta banyak lagi macam jasa sosail. Ada beberapa hal 

yang dapat dilihat mengenai kriteria miskin ialah komsumsi dasar tidak dapat 

terpenuhi, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha karena 

keterbatasan fisik, ketersedian SDM dan SDA, serta minimnya pendapatan yang 

diperoleh dalam suatu bidang (Kamal, 2017).  
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D. Kerangka Pemikiran 

  Pandemi COVID-19 merupakan suatu masalah yang begitu besar, dimana 

dengan adanya pandemi membuat seluruh lapisan masyarakat merasakan 

dampaknya, terutama pada bidang ekonomi.  Salah satu dampakanya ialah 

perempuan harus ikut serta dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, 

dikarena pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga tidak mencukupi, untuk 

mengetahui bagaimana pendapatan perempuan miskin pada masa pandemi 

COVID-19, serta dampak dari BLT bagi penghidupan perempuan miskin, dan 

strategi bertahan hidup perempuan miskin di Desa Limampoccoe, Kabupaten 

Maros dapat dilakukan dengan melakukan wawancara kepada perempuan miskin 

yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. 
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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif yang 

bersifat deskriptif. penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana 

studi kasus merupakan suatu cara yang digunakan dalam melaksanakan penelitian 

yang dimana berfokus terhadap fenomena yang terjadi serta  pengalaman hidup 

seseorang (Yin, 2003). Penelitian ini dilakukan  di Desa Limampoccoe, 

Kabupaten Maros. Peneliti memilih tempat tersebut karena lokasi penelitian dan 

tempat tinggal lebih dekat dan mudah untuk dijangkau, terlebih lagi kita berada 

dimasa pandemi COVID-19. 

B. Pendekatan penelitian 

   Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus ialah model pendekatan yang 

dipakai untuk memahami dan menyelidiki suatu perkara atau kejadian yang terjadi 

guna mencari dan mengumpulkan berbagai jenis informasi yang akan diolah agar 

memperoleh jalan keluar terhadap masalah yang sedang diungkap sehingga dapat 

diselesaikan.  

C. Sumber Dan  Jenis Data 

Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data yakni: 

1. Data Primer 

Data primer didapatkan dengan melakukan observasi dan wawancara di 

lapangan. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data cadangan sehingga menjadi pelengkap 

apabila dibutuhkan. Adapun jenis data sekunder terdiri dari artikel, buku-buku, 

skripsi, jurnal, tesis, dan masih banyak lagi. 

D.  Teknik  Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan.data dibutuhkan beberapa teknik:  

1. Observasi 

Teknik yang pertama adalah observasi, dimana untuk memperoleh data 

maupun informasi yang dibutuhkan, diperlukan penelusuran secara langsung 

dengan objek yang akan diteliti. 

2. Wawancara.  

 Teknik yang kedua adalah wawancara, dimana untuk memperoleh 

informasi  peneliti harus bertemu secara langsung dengan informan dan membawa 

beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan lebih dahulu (Emzir, 2014). 

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan guna 

mendapatkan informasi dengan menulis data yang telah ada dalam dokumen 

(Muhammad, 2015). 

E. Teknik  pengolahan Dan Analisis.Data 

Apabila telah melakukan pengumpulan data, maka tahap berikutnya ialah 

pengolahan data dan  analisis data. Tujuannya ialah agar dapat memperoleh data 

yang sistematis, baik dan terstruktur. Tahapannya dapat dilihat di bawah ini: 
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1. Editing (pengeditan) 

Pengeditan adalah langkah pemeriksaan ulang terhadap informasi dan 

tulisan yang dikumpulkan oleh peneliti. Maksudnya, dalam penelitian yang 

dilakukan, peneliti kembali melakukana penelitian ulang terhadap data-data yang 

telah diperoleh baik itu berupa data primer maupun sekunder yang memiliki 

hubungan dalam proses penelitian yang dilakukan, agar peneliti dapat mengetahui 

apakah data tersebut sudah benar. 

2. Verifying ( pembuktian) 

Verifying ialah kembali membuktikan apakah data yang telah didapatkan 

sudah benar sehingga keakuran dan validitas informasinya mudah untuk 

diketahui, sehingga peneliti perlu menemui informan yang telah diwawancarai 

sebelumnya dan memberikan informasi berupa hasil wawancara, agar informan 

memeriksa dan menanggapi informasi tersebut sehingga kita dapat mengetahui 

dimana letak kekurangannya serta kita juga dapat melakukan penambahan-

penambahan informasi dan membenarkan kesalahan-kesalahan apabila ditemukan 

kesalahan dalam memberikan informasi.  

Jika telah selesai mengolah informasi dengan memakai tahapan diatas, 

maka yang harus dilakukan berikutnya ialah peneliti melakukan analisis data 

dengan menggunakan teknis deskriptif kulititatif, yaitu dengan berupaya memberi 

gambaran dan menginterpretasikan ulang data yang sudah dikumpulkan mengenai 

studi ekonomi perempuan miskin pada masa pandemi COVID-19, di Desa 

Limampoccoe Kabupaten Maros. Data-data nantinya akan berbentuk kata-kata 

atau lisan yang dapat diamati dan ada juga data yang berupa angka. Nantinya, 

penelitian ini  juga akan berisi kutipan-kutipan informasi baik dari hasil 
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wawancara dengan informan maupun catatan-catatan dari lapangan dan lain 

sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, informasi 

yang ada diuraikan ulang  kedalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga 

akan mudah untuk mengerti, dan pada akhirnya dapat dengan mudah untuk 

diperoleh gambaran yang jelas secara  deskriptif kualitatif tentang bagaimana 

sebenarnya studi ekonomi perempuan miskin pada masa pandemi COVID-19, di 

Desa Limampoccoe Kabupaten Maros. 

F. Uji Keabsahan Data 

Menguji keabsahan data sangat penting untuk dilakukan agar terhindar 

dari jawaban informan yang kurang tepat. Teknik yang dipakai untuk melakukan 

pengujian dari data  tersebut ialah teknik triangulasi.  

  Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menguji kebenaran 

informasi yang didapatkan dari berbagai sumber data disebut dengan triangulasi 

(Sugiyono, 2018). 

Untuk menguji keabsahan data diperlukan dua triangulasi yakni :  

1. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik merupakan suatu cara yang digunakan untuk untuk 

mengecek kebenaran data yang diperoleh dari hasil observasi agar memperoleh 

data yang valid.  

2. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti dalam 

melakukan wawancara, dimana peneliti melakukan wawancara dengan informan 

diwaktu pagi hari karena pada saat itu, pemikiran informan belum kemana-mana 

dan belum banyak memikirkan hal lain. Adapun manfaat dari wawancara dipagi 
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hari ialah agar dapat memperoleh informasi yang benar.  Triangulasi waktu juga 

dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan wawancara yang dilakukan pada 

waktu atau situasi yang berbeda untuk mendapatkan data yang benar. Apabila  

informasi  yang didapat berbeda, maka perlu dilakukan secara berulang-ulang 

sampai ditemukan  kepastian datanya. 

G. Instrument Penelitian 

Alat yang digunakan dalam membantu penulis untuk memperoleh data 

yang diperlukan, agar penulis dapat menjadi mudah dan sistematis disebut dengan 

instrument penelitian  (Arikunto, 2013). 

Penulisan ini, peneliti melakukan wawancara serta observasi langsung 

terhadap informan agar memperoleh data yang diperlukan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Letak Geografis, Keadaan Iklim dan Tanah,  Sumber Daya Manusia, 

Sarana Prasarana, dan Karakteristik Informan 

1. Lokasi Geografis 

Desa Limampoccoe merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan 

Cenrana Kabupaten Maros. Desa Limampoccoe berjarak 35 km dari ibu kota 

Kabupaten Maros. Desa Limampoccoe terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Kampala, 

Dusun Kaluku, Dusun Jambua, Dusun Bontopanno, Dusun Watangbengo, Dusun 

Samata dan Dusun Mappasaile.  Desa Limampoccoe meliputi area seluas  23,37 

Km
2
 dengan sebagian besar penduduknya bertani, berdagang dan beternak ayam. 

Batas wilayahnya adalah : 

a. Bagian utara berbatasan langsung dengan desa Rompegading. 

b. Bagian selatan berbatasan langsung dengan desa Labuaja dan desa   

Lebbotengae. 

c. Bagian barat berbatasan langsung dengan desa Labuaja dan Kecamatan      

Bantimurung. 

d. Bagian timur berbatasan langsung dengan desa Cenrana Baru dan desa 

Laiya. 
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2.  Sumber Daya Manusia 

a. Jenis Kelamin  

 Menurut jenis kelamin, penduduk dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. 

Berikut pembagiannya dapat diliat berdasarkan tabel dibawah ini : 

 Tabel 1. 

Penduduk Menurut Jenis Kelamin  

   di Desa Limampoccoe Kabupaten Maros tahun 2019.  

No Penduduk Jumlah Persentase (%) 

1 Pria 1.621 48,4 

2 Wanita 1.726 51.6 

 Total 3.347 100 
       Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah 2021. 

b. Usia  
 

 Penduduk adalah orang bermukim pada suatu wilayah tertentu dan 

merupakan salah satu potensi untuk pengembangan pertanian. Kemajuan suatu 

daerah tergantung dari tingkat usia dan kemampuan masyarakat dalam 

membangun daerahnya. Jumlah penduduk Desa Limampoccoe adalah 3.347 jiwa 

dan jumlah KK 984, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini: 

 Tabel 2. 

 Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia  

   di Desa Limampoccoe Kabupaten Maros tahun 2019.  

No Usia Penduduk (Orang) Persentase (%) 

1 0-14 835 25 

2 15-59 2.210 66 

3 >60 302 9 

4 Total 3.347 100 
       Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah 2021. 

Tabel diatas menunjukkan bahwa usia yang terbanyak berada pada 

golongan umur 15 - 59 tahun sebanyak 2.210 orang,  ini berarti Desa 

Limampoccoe mempunyai tenaga kerja yang produktif untuk membangun 

daerahnya. 
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c. Tingkat Pendidikan  

  Penduduk mempunyai tingkat pendidikan yang bermacam-macam, mulai 

dari tingkat sekolah dasar sampai menegah atas serta jenjang perguruan tinggi, 

untuk lebih tepatnya dapat dilihat secara langsung pada tabel dibawah ini : 

 Tabel 3 . 

Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

   di Desa Limampoccoe Kabupaten Maros tahun 2019.  

No Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Belum Sekolah 535 16 

2 SD 1.450 43,4 

3 SMP 483 14,4 

4 SMA 703 21 

    5 Diploma 176 5,2 

 Total 3.347 100 
 Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah 2021. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketaui bahwa sebagian besar masyarakat 

di Desa Limampoccoe adalah lulusan sekolah dasar sebanyak 1.450  jiwa, 

sedangkan paling sedikit adalah tamat Diploma/Sarjana sebanyak 177 jiwa, 

dengan demikian tingkat pendidikan Desa Limampoccoe cukup memadai dalam 

pengelolaan potensi lahan pertanian. 

d. Mata Pencaharian Penduduk 

Tabel 4. 

Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan  

di Desa Limampoccoe  Kabupaten Maros tahun 2019. 

No Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Petani 721 39  

2 Wiraswasta 344 18,4 

3 PNS 105 6 

4 Buruh 67 4 

    5 Pedagang 52 3 

    6 Pengrajin 7 0,4 

    7 Peternak 530 28,3 

 Total 1.871 100 

   Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, yang bermata pencaharian 

sebagai petani sebesar 721 jiwa, ini disebabkan karena Desa Limampoccoe 

mempunyai potensi dan sangat cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian. 

3. Karakteristik Informan 

Informan yang diambil sebanyak 15 orang, adapun informan tersebut yaitu 

wanita yang menjadi kepala keluarga, wanita yang membantu ekonomi keluarga 

sekaligus wanita yang mendapat bantuan di tengah pandemi COVID-19. 

Tabel 5. 
Informan Penelitian 2021 

Pedagang Petani 

1. Dg. Ratnawati 

2. Dg. Farida 

3. Dg. Salma 

4. Dg. Mardiana 

5. Dg. Mirna 

6. Dg. Rappe 

7. Dg. Nurmi 

8. Kurnia 

9. Sarida 

10. Mega 

1. Dg. Musdalifa 

2. Dg. Misja 

3. Dg. Singara 

4. Dg. Lia 

5. Dg. Linda 

 

B. Tingkat Pendapatan Perempuan Miskin Sebelum dan Pada Saat  

Pandemi COVID-19 di Desa Limampoccoe, Kabupaten Maros 

Tabel 6. 

Rincian Pemasukan dan Pengeluaran Sebelum Pandemi COVID-19  Perbulan 

No Nama Jenis Pekerjaan Pemasukan Pengeluaran 

1 Dg. Ratnawati  Pedagang Campuran 500.000 400.000 

2 Dg. Musdalifah  Berkebun  500.000 350.000 

3 Dg. Farida  Pedagang Sayur 600.000 500.000 

4 Dg. Salma  Pedagang Campuran 650.000 500.000 

5 Dg. Mardiana  Pedagang Sayur 500.000 400.000 

6 Dg. Mirna  Penjual  Kerupuk 400.000 250.000 

7 Dg. Nurmi  Penjual Kue 700.000 500.000 

8 Dg. Misja  Petani 500.000 400.000 

9 Dg. Rappe  Warung Kerupuk 450.000 300.000 

10 Kurnia  Penjual Ubi 400.000 250.000 
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11 Dg. Singara  Petani 500.000 400.000 

12 Lia  Petani 500.000 350.000 

13 Dg. Sarida  Penjual Kue 650.000 350.000 

14 Dg. Mega  Penjual Sayur 500.000 300.000 

15 Dg. Linda  Petani 500.000 250.000 

 

Tabel 7. 

Rincian Pemasukan dan Pengeluaran pada Saat Pandemi COVID-19 Perbulan 

No Nama Jenis Pekerjaan Pemasukan Pengeluaran 

1 Dg. Ratnawati  Pedagang Campuran 500.000 350.000 

2 Dg. Musdalifah  Berkebun  250.000 200.000 

3 Dg. Farida  Pedagang Sayur 350.000 290.000 

4 Dg. Salma  Pedagang Campuran 400.000 350.000 

5 Dg. Mardiana  Pedagang Sayur 300.000 230.000 

6 Dg. Mirna  Penjual  Kerupuk 250.000 150.000 

7 Dg. Nurmi  Penjual Kue 500.000 350.000 

8 Dg. Misja  Petani 400.000 320.000 

9 Dg. Rappe  Warung Kerupuk 350.000 300.000 

10 Kurnia  Penjual Ubi 300.000 200.000 

11 Dg. Singara  Petani 400.000 350.000 

12 Lia  Petani 400.000 280.000 

13 Dg. Sarida  Penjual Kue 400.000 300.000 

14 Dg. Mega  Penjual Sayur 400.000 250.000 

15 Dg. Linda  Petani 400.000 270.000 

 

Tabel 8. 

Selisih Pendapatan Bersih Sebelum dan pada Saat Pandemi  Perbulan 

No Nama Jenis Pekerjaan Sebelum  Pada Saat 

1 Dg. Ratnawati  Pedagang Campuran 100.000 50.000 

2 Dg. Musdalifah  Berkebun  150.000 50.000 

3 Dg. Farida  Pedagang Sayur 100.000 60.000 

4 Dg. Salma  Pedagang Campuran 150.000 50.000 

5 Dg. Mardiana  Pedagang Sayur 100.000 70.000 

6 Dg. Mirna  Pedagang sayur 150.000 100.000 

7 Dg. Nurmi  Penjual Kue 200.000 150.000 

8 Dg. Misja  Petani 100.000 80.000 

9 Dg. Rappe  Warung Kerupuk 150.000 50.000 

10 Kurnia  Penjual Ubi 150.000 100.000 

11 Dg. Singara  Petani 100.000 50.000 

12 Lia  Petani 150.000 120.000 

13 Dg. Sarida  Penjual Kue 200.000 100.000 

14 Dg. Mega  Penjual Sayur 200.000 150.000 

15 Dg. Linda  Petani 250.000 130.000 

 



45 
 

   
 

 

COVID-19 merupakan bencana yang hampir dialami oleh semua 

masyarakat di Indonesia, khususnya di Desa Limampoccoe. Seluruh aktivitas 

lumpuh dikarenakan adanya COVID-19 dan itu menyebabkan tingkat pendapatan 

dalam rumah tangga  mengalami penurunan. Terkhusus bagi perempuan yang 

menjadi tulang punggung keluarga, dimana pastinya sangat merasakan dampak 

dari adanya pandemi COVID-19. Ada bebeapa faktor yang menyebabkan 

sehingga perempuan menjadi tulang punggung keluarga yakni suami telah 

meninggal, berpisah dan juga dikarenakan suami sedang sakit sehingga peran laki-

laki dalam keluarga digantikan oleh  perempuan, dalam hal tersebut dapat 

dikatakan bahwa, perempuan menjadi kepala rumah tangga yang hidup dibawah 

garis kemiskinan. Masa pandemi COVID-19, peran perempuan sangat dibutuhkan 

disektor publik maupun pada sektor domestik, dimana keadaan pandemi betul-

betul menjadi penopang dalam keadaan sosial. Kerentanan ekonomi pada 

perempuan dimasa pandemi  cenderung terjadi. Akan tetapi, perempuan juga 

dapat bertahan pada barisan terdepan dalam menyelamatkan keadaan ekonomi 

rumah tangga dengan melakukan berbagai aktivitas. Keikut sertaan kaum 

perempuan dalam penanggulangan kerentanan sosial yang diakibatkan oleh 

pandemi COVID-19, sehingga perempuan akan dapat mengoptimalkan perananya 

dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga guna untuk mempertahankan 

kondisi ekonomi pada keluarga. 

Sama halnya di Desa Limampoccoe, banyak perempuan yang menjadi 

tulang  punggung keluarga yang disebabkan oleh ketiga faktor tersebut, yang 

dimana perempuan mengharuskan dirinya bekerja semaksimal mungkin ditengah 
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pandemi COVID-19, guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya beserta 

keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara, Dg. Ratnawati mengatakan: 

“Keadaan pandemi COVID-19 sangat meresahkan, dimana dengan adanya 

pandemi ini kami dilarang untuk beraktivitas diluar rumah. Apabila saya 

hanya beraktivitas dirumah, bagaimana saya mendapatkan tambahan 

penghasilan sedangkan pekerjaan sehari-hari hanya berdagang. Betul-betul 

pandemi COVID-19 membuat dagangan saya mengalami penurunan 

dimana biasanya penghasilan yang didapatkan mencukupi kebutuhan 

sehari-hari tapi dengan kemunculannya membuat kebutuhan tersebut tidak 

mencukupi, dan hal yang perlu saya lakukan agar kebutuhan dapat 

terpenuhi ialah menghemat pengeluaran dengan membeli bahan-bahan 

yang penting saja” (Dg. Ratnawati, Wawancara, 10 November 2020). 

 

Adapun hasil wawancara dari Dg. Mirna sebagai penjual sayur mengatakan  

bahwa: 

“Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kerugian yang sangat besar 

terhadap usaha saya,  dimana tempat saya berdagangan kini mulai sepi, 

meskipun begitu, saya tetap berjualan agar tetap memperoleh penghasilan 

meski tak seberapa, karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan 

selain berdagang” ( Dg. Mirna, wawancara, 25 Januari 2021). 

 

Pendapatan masyarakat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 sangat 

jauh berbeda, dimana pendapatan yang awalnya banyak keuntungan tapi dengan 

adanya pandemi membuat pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan. 

Akibatnya, masyarakat harus menghemat pengeluaran dalam rumah tangga agar 

kebutuhan dapat tercukupi.  

Keadaan pandemi COVID-19 merupakan suatu kondisi yang membuat 

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan 

pendapatan berdampak secara langsung terhadap masyarakat. Adapun sedikit 

masukan kepada pemerintah setempat untuk membantu masyarakat yang 

merasakan dampak dari pandemi ialah selain memberikan bantuan berupa bantuan 
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langsung tunai, harusnya pemerintah juga memberikan bantuan berupa kebutuhan 

pokok seperti sembako. Selain itu petugas atau mitra sosial juga memberikan dana 

bantuan usaha baik itu berupa tunai maupun berupa fasilitas usaha bagi 

masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan ditengah pandemi COVID-

19. 

C. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Sehingga Perempuan  Harus 

Membantu Ekonomi Keluarga di Tengah Pandemi COVID-19. 

Pada dasarnya kegiatan perempuan adalah mengurus rumah beserta anak, 

tapi sebenarnya tidak seperti itu. Seiring dengan perkembangan zaman peran 

perempuan berangsur-angsur berubah. Peran perempuan dalam membantu 

perekonomian keluarga merupakan fenomena umum yang sudah cukup lama 

dimasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa perempuan tidak 

hanya berperan dalam sektor rumah tangga tetapi perempuan juga berperan 

penting dalam sektor perekonomian. Banyak faktor yang melatar belakangi 

sehingga perempuan diharuskan untuk terjun kesektor perekonomian diantaranya. 

1. Penghasilan dari Kepala Keluarga Tidak Mencukupi 

Suami merupakan kepala keluarga yang memiliki peran dalam memenuhi 

kebutuhan dalam rumah tangga. Suami yang sudah berkeluarga dan memiliki istri 

serta anak diwajibkan untuk memenuhi  kebutuhannya seperti kebutuhan pokok. 

Kebutuhan pokok  yang dimaksud adalah kebutuhan dalam rumah tangga, akan 

tetapi pada kenyataannya, penghasilan yang diperoleh terkadang tidak mencukupi, 

itu disebabkan oleh sedikitnya penghasilan yang diperoleh serta jenis pekerjaan 

yang ditekuni hanya menghasilkan sedikit upah sehingga untuk membeli 

keperluan sehari-hari tidak cukup ditambah kondisi saat ini dilanda COVID-19. 
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Keadaan yang kekurangan dan keterbatasan pendapatan serta keadaan seperti ini 

mendorong seorang istri untuk membantu suami agar dapat menambah 

penghasilan sehingga kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi. Hal 

tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Dg. Farida  yang dimana ia berjualan 

sayur dipasar selama kemunculan pandemi COVID-19, ia mengatakan bahwa:  

“ Jika hanya kepala keluarga yang mencari nafkah, kebutuhan dalam 

sehari-hari tidak mencukupi, ditambah kebutuhan anak-anak yang semakin 

hari semakain banyak. Maka dari itu, saya membantu suami mencari 

tambahan pemasukan meskipun yang saya peroleh tidak seberapa, 

setidaknya sudah membantu” ( Dg. Farida, wawancara11 November 2020).  

 

Selain faktor kekurangan dan keterbatasan pendapatan yang diperoleh oleh 

suami, juga karena faktor tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus 

meningkat, keadaan inilah yang banyak membuat para perempuan membantu 

suami dalam mencukupi kebutuhan dalam keluarganya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryanne 

(2015) yang mengatakan bahwa meskipun suami berkewajiban sebagai pencari 

nafkah yang utama dalam keluarga, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi istri 

untuk bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga dan tentunya bertujuan 

untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Senada dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Raodah (2013) yang mengatakan bahwa perempuan bekerja semata-mata 

hanya untuk memperoleh penghasilan, karena penghasilan yang diperoleh oleh 

suami dari melaut tidak mencukupi, kegiatan mencari nafkah ini dianggap sebagai 

upaya bersama suami dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. 
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2. Kepala Keluarga Tidak Bekerja 

Orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga adalah kepala 

keluarga. Kepala keluarga adalah suami, ia yang bertugas untuk memenuhi segala 

kebutuhan dalam rumah tangga, tapi banyak suami yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut diakibatkan oleh tidak bekerjanya seorang suami dimana ia 

tidak bekerja dikarenakan sedang sakit parah. Maka dari itu, perempuan harus 

mengambil alih peran kepala keluarga karena jika mengharapakan suami untuk 

bekerja itu sangat tidak memungkinkan karena keterbatasan fisik, sehingga 

banyak perempuan membagi waktunya setengah untuk urusan rumah tangga dan 

setengahnya lagi untuk mencari nafkah, sehingga kebutuhan sehari-hari dalam 

rumah tangga dapat terpenuhi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Darayani (2015) yang mengatakan bahwa keadaan ekonomi 

mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi disektor informal, agar 

kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi. Peningkatan partisipasi 

perempuan dalam kegiatan ekonomi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya 

perubahan pendapatan yang diperoleh dan adanya kemauan perempuan 

menggantikan peran suami dalam mencari nafkah.  Sebagaimana dikemukakan 

oleh Dg.Nurmi, yang mengatakan bahwa:  

“ Saya terpaksa harus bekerja dengan berkeliling kampung menjual kue, 

karena jika tidak seperti itu, bagaimana caranya agar mendapatkan 

penghasilan. Sebelumnya saya berjualan dipasar tapi dikarenakan 

pasarnya hanya buka dua kali seminggu, maka selebihnya saya berkeliling 

kampung menjual kue untuk menambah pemasukan dari pada harus tinggal 

berdiam diri dirumah” ( Dg. Nurmi, wawancara, 10 November 2020).  
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3. Kepala Keluarga Sudah Meninggal  

Situasi saat ini, masalah keuangan yang semakin berkurang dalam rumah 

tangga membuat perempuan berinisiatif membantu perekonomian, salah satunya 

disebabkan karena suami telah meninggal dunia sehingga perempuan diharuskan 

untuk menggandakan perannya. Agar kebutuhan dapat terpenuhi, hal yang harus 

meraka lakukan ialah mereka harus banting tulang mencari nafkah agar kebutuhan 

yang diperlukan dapat terpenuhi terutama bagi mereka yang mempunyai anak. 

Dengan keadaan tersebut, perempuan harus mampu melihat potensi yang ada dan 

peluang yang dapat dikembangkan sehingga peluang tersebut dapat diperluas agar 

menjadi jaringan yang luas. Skala peran perempuan merupakan metode yang 

dapat dilakukan yaitu apabila situasi perekonomian dalam keluarga mengharuskan 

wanita untuk mencari jalan keluar agar dapat menolong kondisi perekonomian. 

Bahkan sebelumnya, pekerjaan yang hanya dijadikan sampingan kini dijadikan 

pekerjaan tetap agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. 

Sebagai kepala keluarga, perempuan perlu memenuhi beberapa peran 

untuk bertahan hidup. Sebagai tulang punggung dalam rumah tangga, perempuan 

harus memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan pekerjaan rumah tangga 

dengan urusan publik. Seorang perempuan yang merupakan kepala rumah tangga 

harus terus berusah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah 

tangga serta memenuhi kasih sayang dalam keluarnya. Perempuan memiliki peran 

yang sangat penting dalam rumah tangga dimana sumber kenyamanan dan 

ketenteraman bersumber dari perempuan, tanpa perempuan dalam rumah tangga 

akan kacau. Salah satu hal yang dapat membuat keharmonisan dan kebahagiaan 
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dalam rumah tangga adalah diperukanya seorang sosok perempuan yang mampu 

merawat anak-anaknya.  

Sulit  bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala keluarga. Selain 

memikul beban dan tanggungan keluarga, ia juga mengurus seluruh keluarga. 

Perempuan memiliki dua peran dalam keluarga yaitu mencari nafkah sekaligus 

mengurus urusan dalam rumah tangga. Peran wanita sebagai tulang punggung 

dalam keluarga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga. seperti yang di 

jelaskan oleh Dg.Musdalifa (35 tahun) bahwa: 

“ mempunyai peran ganda menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi 

tulang punggung keluarga sangat lah sulit, tapi tidak ada jalan lain selain 

menggandakan peran mencari nafkan untuk anak dan diri sendiri, sebelum 

suami meninggal, urusan cuman megurus suami dan anak, tapi setelah 

suami tiada, saya sendiri yang harus turun tangan mencari nafkah agar 

semua kebutuhan dapat terpenuhi”( Dg. Musdalifa, wawancara, 11 

November 2020). 

 

  Pada dasarnya, islam tidak mengatur secara jelas tentang memperbolehkan 

istri bekerja dan mencari nafkah, menurut M. Quraish Shihab (dalam Wartini, 

2013) mengatakan bahwa, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, 

karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. 

Perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan, dimana 

perbedaan tersebut tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang berikan oleh 

Allah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki 

tingkat kemampuan dan kecerdasan dalam berfikir, dalam Al qur,an hanya 

menjelaskan wanita dan pria sama haknya dalam bekerja, sebagaimana firman 

Allah dalam surah Al-isra ayat 84: 
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ٖۗ فَرَبُّكُمْ اعَْهَمُ بمَِهْ هُىَ اهَْدٰي سَبيِْلً   قمُْ كُمٌّ يَّعْمَمُ عَهًٰ شَاكِهتَِه 

Terjemahnya: 

“Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya’ masing-masing”,. Maka 

tuhanmu lebih mengetahui apa yang lebih benar jalanNya”. 

 

Dan juga surah An-Nisa ayat 32:  

ا اكْتسََبىُْا ٖۗ وَنِهىسَِّا   مَّ جَالِ وَصِيْب  مِّ ُ بِه  بَعْضَكُمْ عَهًٰ بعَْضٍ ٖۗ نِهرِّ مَ اللّٰه ا وَلََ تتَمََىَّىْا مَا فَضَّ مَّ ءِ وَصِيْب  مِّ

َ كَانَ بكُِمِّ شَيْءٍ عَهِيْمًااكْتسََبْهَ ٖۗ َ مِهْ فَضْهِه  ٖۗ انَِّ اللّٰه  وَسْـَٔهىُا اللّٰه

 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) 

bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, 

dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang meraka usahakan, 

dan mohonlah kepadaAllah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.  

 

Ayat yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya laki-laki dan 

perempuan untuk berusaha sesuai kemampuannya masing-masing dan pengaruh 

lingkungan sekitar, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya persamaan 

hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang mereka 

masing-masing usahakan. Dari kedua ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas 

kehidupan keseharian dengan berusaha menurut kemampuan masing-masing dan 

juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara 

bebas tanpa terikat apapun. 

Peran perempuan dalam membantu perekonomian memang menarik, 

biasanya peran perempuan hanya untuk melakukan pekerjaan rumah tangga 
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seperti melakukan pekerjaan rumah serta mengurus anak dan suami. Tapi dilain 

hal, perempuan dengan keadaan yang disebutkan sebelumnya harus dapat bekerja 

tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan maka dari itu, perempuan harus  

mengembangkan kesadaran akan kemampuan yang dimilikinya sehingga potensi 

tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai usaha, agar dapat mempoleh 

penghasilan tambahan bagi keluarga dan juga dapat bermanfaat bagi 

perekonomian, sehingga perempuan tidak mesti bekerja disektor formal atau 

mencari pekerjaan diluar cukup dengan meningkatkan kemampuan agar dapat 

memanfaatkan sumber yang ada.  

D. Dampak Bantuan Langsung Tunai Bagi Penghidupan Masyarakat di 

Tengah Pandemi COVID-19 

Bantuan langsung tunai adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada 

masyarakat, dimana kondisi saat ini membuat masyarakat sangat membutuhkan 

bantuan dari pemerintah untuk membantu mereka dalam menghadapi kesulitan 

ekonomi ditengah pandemi COVID-19. Akan tetapi dengan adanya bantuan maka 

dapat membuat masyarakat selalu berharap akan bantuan tersebut, dimana yang 

kita ketahui bahwa, bantuan langsung tunai hanya ada ditengah pandemi, apabila 

pandemi selesai atau berakhir maka bantuan juga akan berakhir bahkan sebelum 

pandemi berakhir bantuan langsug tunai yang biasa didapatkan selesai sebelum 

pandemi menghilang.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herdiana 

(2021) yang dimana hasil penelitiannya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan 

bahwa tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadikan 
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dana desa  mampu memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan dan 

tidak memunculkan rasa ketergantungan masyarakat akan bantuan tersebut. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Iping (2020) mengatakan bahwa 

pemberiaan BLT sebagaimana dijelaskan diatas secara umum dapat membantu 

meringankan ekonomi keluarga dimasa pandemi, dimana orang dianjurkan untuk 

berdiam diri dirumah. Secara ekonomi program ini telaah membantu 

perekonomian masyarakat dalam meningkatkan daya beli, meskipun bantuan ini 

bersifat sementara.  

Bantuan langsung tunai merupakan salah satu bentuk dari perlindungan 

sosial, sehingga tujuan adalah agar dapat menjaga dan melindungi warga dari 

kerentanan agar dapat bertahan hidup.  

Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi masalah global. 

Beberapa pemerintahan kewalahan namun terus berusaha menahan penyebaran 

virus dan mengatasi berbagai hal. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 

adalah faktor ekonomi, di Desa Limampoccoe perekonomian masyarakat menurun 

akibat pandemi dan pemerintah  tidak berhenti untuk mengatasinya. Salah satu hal  

dapat dilakukan pemerintah ialah melakukan refocusing anggaran dari berbagai 

pos anggaran yang ada, dan dana desa merupakan salah satu pos anggaran yang 

dipakai dalam refocusing anggaran. Sebanarnya, dana desa dikeluarkan untuk 

membangun dan mengembangkan desa, tapi dengan adanya pandemi sehingga 

dana desa dialihkan untuk membantu perekonomian masyarakat.  
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Untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap 

wanita di Desa Limampoccoe, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

perempuan yakni Lia, di mana Lia mengatakan bahwa: 

“ Dampak dari bantuan langsung tunai sangat membantu, mengingat 

keadaan pandemi sekarang ini membuat banyak orang kehilangan mata 

pencaharian dan juga menyebabkan menurunnya pendapatan. Tapi disisi 

lain bantuan yang saya dapatkan tidak berjangka panjang, hanya ada 

ditengah pandemi dan bahkan tidak cair lagi sebelum pandemi berakhir”    

( Lia, wawancara 15 November 2020). 

 

Sedangkan Dg.Mardiana mengatakan bahwa: 

“ Dengan adanya bantuan langsung tunai, dapat membantu mencukupi 

kebutuhan rumah tangga dalam satu bulan, dimana bantuan langsung tunai 

yang saya dapatkan sebesar enam ratus ribu rupiah pada tahap pertama, 

ditahap kedua saya hanya mendapatkan sebesar tiga ratus ribu rupiah dan 

itu tidak menukupi kebutuhan rumah tangga dalam satu bulan, tapi dengan 

adanya bantuan ini saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kerena 

setidaknya telah membantu meringankan beban kami. Akan tetapi, ketika 

bantuan ini sudah ditiadakan, maka bisa jadi kebutuhan dalam rumah 

tangga tidak akan terpenuhi, jadi saya berharap agar bantuan ini selalu 

ada” ( Dg. Mardiana, wawancara 15 November 2020). 

 

Selanjutnya Dg.Salma juga mengatakan bahwa; 

“ Bantuan langsung tunai ini memang sangat membantu kami ditengah 

pandemi, tapi sisi lain bantuan ini memliiki dampak negatif bagi kami yaitu 

kami akan selalu mengharapkan bantuan tersebut yang tak lain bantuan itu 

hanya ada ditengah pandemi, apabila pandemi ini telah berakhir maka 

tidak akan ada lagi bantuan langsung tunai yang akan cair  dan itu hanya 

akan membuat kami ketergantungan akan bantuan dari pemerintah.”  

 (Dg.  Salma, wawancara 18 November 2020). 

 

Selain itu, Dg.Misja pun mengatakan bahwa: 

 “Berkat adanya bantuan langsung tunai ini, kebutuhan dalam rumah 

tangga bisa diterpenuhi dimana pekerjaan sehari hari saya hanyalah 

bertani dan memiliki pendapatan yang sedikit, di tambah dengan 

kemunculan pandemi pendapatan saya semakin berkurang. Tapi saya 

bersyukur bisa mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah 
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setidaknya itu bisa menutupi kekurangan dari pendapatan saya, tapi disisi 

lain terdapat dampak yang buruk bagi kami terhadap adanya Bantuan  

langsug tunai, dimana kami akan terus menerus mengharapkan akan 

bantuan ini yang dimana kami sadar jika bantuan ini hanya bantuan jangka 

pendek yang hanya ada ditengah pandemi.” (Dg. Misja, wawancara 25 

Januari 2021). 

 

Berbagai padangan diatas dapat kita simpulkan bahwa, dengan adanya 

bantuan langsung tunai yang diberikan pemeritah memiliki dampak positif dalam 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat walaupun dalam jangka pendek, 

sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat akan selalu berharap akan 

bantuan tersebut, yang dimana masyarakat berharap agar bantuan langsung tunai 

yang mereka dapatkan selalu cair tiap bulannya ditengah pandemi COVID-19. 

     Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maknolia 

(2020) yang mengatakan bahwa pemberian bantuan langsung tunai sangat 

bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dalam keluarga, selain itu juga dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat tapi disisi lain bantuan langsung tunai ini 

tidak efektif dimana penyalurannya tidak merata dan hanya berjangka pendek. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Solina (2021) yang mengatakan 

bahwa bantuan yang diberikan pemerintah ditengah pandemi COVID-19 sangat 

membantu daya beli masyarakat tapi, bantuan tersebut memiliki dampak yang 

kurang efektif dimana akan membuat masyarakat ketergantungan akan bantuan 

tersebut. 
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E. Strategi Bertahan Hidup Perempuan Miskin di Tengah Pandemi 

COVID-19 

Strategi bertahan hidup adalah cara yang dilakukan agar kebutuhan dalam 

sehari-hari dapat terpenuhi, sehingga keadaan itulah yang membuat perempuan 

untuk bekerja dan menyusun strategi agar pekerjaan yang ditekuni tetap berjalan 

dengan stabil ditengah pandemi COVID-19. Berbagai macam pekerjaan 

sampingan yang mereka lakukan guna terpenuhinya kebutuhan dalam rumah 

tangga.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri (2021), 

yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan para ibu 

memberdayakan diri dan mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup. Para 

ibu dari keluarga kelas menengah hidup hemat dan selektif saat membeli sesuatu 

yang mereka butuhkan. Sementara ibu dari keluarga kelas bawah melakukan 

mekanisme kelangsungan hidup yang berbeda, mulai dari pengeluaran yang 

dikurangi, berhutang dan membuka usaha dengan menggunakan tabungan.  

Strategi bertahan hidup perempuan miskin untuk kelangsungan hidupnya 

ditengah pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan berbagai usaha kecil-

kecilan, guna untuk membantu meningkatkan pendapatan ditengah pandemi. 

Seperti yang dikatakan oleh Dg.Nurmi tentang strategi bertahan hidupnya bahwa: 

“Dampak dari pandemi ini sangat saya rasakan, dimana awalnya saya 

hanya berjualan kue di pasar dan dagangan tiap kepasar selalu terjual 

habis, namun dengan adanya pandemi ini membuat dagangan saya kurang 

laris, dan itu menyebabkan penghasilan mengalami menurun. Maka dari 

itu, saya berjualan keliling kampung karena berjualan dipasar hanya dua 

kali seminggu, dan selain hari pasar saya juga bisa berjualan dengan 

berkeliling kampung untuk menambah penghasilan meskipun tak seberapa, 



58 
 

   
 

tapi setidakya ada pemasukan dan untuk menambah biaya kebutuhan rumah 

tangga.  selain itu untuk menambah penghasilan, saya melakukan pekerjaan 

sampingan yaitu membuat es untuk dijual” (Dg.Nurmi, wawancara 10 

November 2020). 

 

Selain itu, strategi bertahan hidup juga diungkapkan oleh  seorang pedagang sayur 

keliling yang bernama Farida, ia mengatakan bahwa: 

“Kerugian dari adanya pandemi ini sangat berdampak terhadap usaha 

saya, dimana pasar yang sering saya gunakan untuk mengambil barang 

dagangan kini terlihat sepi dan juga para pembeli semakin berkurang. Akan 

tetapi meskipun begitu, saya tetap berjualan dengan cara berkeliling agar 

memperoleh penghasilan karena memang itu mata pencaharian saya, 

dimana agar masyarakat tidak perlu kepasar guna mengurangi kerumunan, 

selain itu strategi bertahan hidup yang saya lakukan ditengah pandemi 

ialah dengan mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga, dimana saya 

hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan yang paling utama yaitu beras 

yang dikomsumsi setiap harinya.” (Farida, wawancara, 11 November 2020). 

 

Kemudian Dg. Sarida juga mengatakan bahwa, 

“Strategi bertahan hidup yang saya lakukan ditengah pandemi adalah 

dengan saya tetap berjualan, dengan cara berkeliling kampung setiap 3 kali 

seminggu. Karena jika hanya mengandalkan pasar itu tidak akan cukup 

untuk kebutuhan saya. Strategi yang saya gunakan untuk bertahan hidup 

ditengah pandemi Covid-19 ialah dengan mengurangi pengeluaran dimana 

saya hanya membeli kebutuhan-kebutuhan seperti makanan pokok” (Sarida, 

wawancara, 25 Januari 2021). 

 

Strategi bertahan hidup yang dilakukan Farida dan Dg. Sarida bisa 

dibilang  sama, dimana strategi bertahan hidup yang mereka lakukan ialah dengan 

mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga. 

Sedangkan Kurnia juga mengatakan bahwa: 

“Strategi bertahan hidup yang saya lakukan adalah dengan tetap berjualan 

meskipun hanya didepan rumah, setidaknya saya tidak tinggal diam saja, 

selain itu saya juga memanfaatkan lembaga kesejahteraan seperti mengikuti 

arisan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sekali” (Kurnia, 

wawancara, 25 Januari 2021). 
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Pendapatan yang terbilang sedikit tidak sebanding dengan jumlah  

kebutuhan dalam keluarga yang begitu banyak, sehingga dibutuhkan strategi 

dalam memenuhi kebutuhan tersebut agar keluarga tetap bertahan hidup. Seperti 

yang di katakan Dg.Mega bahwa: 

“Agar dapat bertahan hidup, saya menerapkan strategi aktif untuk 

menambah kebutuhan keluarga dengan cara melakukan pekerjaan 

sampingan yang dimana pekerjaan sehari-hari saya hanya berjualan 

sayur” (Dg. Mega, wawancara, 25 Januari 2021). 

 

Selain itu, strategi bertahan hidup juga diungkapkan oleh Dg. Singara, dimana Dg. 

Singara  mengatakan bahwa: 

“Hal yang saya lakukan agar kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi 

ialah dengan meminimalisir pengeluaran dalam rumah tangga, dimana 

saya harus berhemat agar semuanya dapat terpenuhi dengan membiasakan 

mengonsumsi seadanya, karena dengan mengonsumsi seadanya membuat 

saya dan keuarga bisa makan tiga kali sehari. (Dg. Singara, wawancara 25 

Januari 2021). 

 

Untuk tetap dapat bertahan hidup ditengah Pandemi COVID-19, hal yang 

harus dilakukan adalah  menghemat pengeluaran yaitu memilih pengeluaran yang 

bersifat penting. Dengan keadaan seperti ini, harusnya masyarakat mengurangi 

jumlah pengeluaran seperti pengeluaran untuk ngopi, kesalon dll. Begitupun 

dengan pengeluaran untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, usahakan memilih 

kebutuhan yang murah namun tetap sehat.  

Strategi utama yang perlu dilakukan agar masyarakat dapat bangkit dari 

kemiskinan ditengah pandemi ialah, meliputi integritas kebijakan afirmasi 

program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan 

penerima bantuan, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. 

Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan dengan dua hal yakni, mengurangi beban 
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pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Dapat disimpulkan 

dari hasil wawancara diatas bahwa, strategi bertahan hidup yang digunakan untuk 

tetap bertahan hidup ditengah pandemi COVID-19 ialah dengan menerapkan pola 

nafkah ganda, mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga, dan arisan.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garlans 

(2020), yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan 

perekonomian mengalami penurunan, akibatnya perekonomian disektor rumah 

tangga pun mengalami penurunan. Menghadapi tekanan ekonomi yang berat, 

ekonomi sektor rumah tangga masih memiliki peluang bertahan dan dapat 

menciptakan taraf hidupnya yaitu melalui ketetapan manajemen rumah tangga, 

berbagai pelatihan peningkatan skill. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pendapatan sebelum dan pada saat adanya pandemi COVID-19 di Desa 

Limampoccoe Kabupaten Maros sangat  jauh berbeda, dimana pendapatan 

sebelum adanya pandemi memberikan keuntungan yang besar, tapi dengan 

adanya pandemi membuat pendapatan dalam masyarakat mengalami 

penurunan sehingga meraka sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah 

tangganya.  

2.  Adanya bantuan langsung tunai yang diberikan pemeritah kepada  

masyarakat membuat kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi 

meskipun itu hanya jangka pendek, sedangkan dampak negatifnya adalah 

masyarakat akan selalu berharap akan bantuan tersebut, yang dimana 

masyarakat berharap agar Bantuan Langsung Tunai yang mereka dapatkan 

selalu cair tiap bulannya ditengah pandemi COVID-19. 

3. Strategi bertahan hidup, untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah 

tangga tentunya akan melakukan segala hal demi terpenuhinya segala 

kebutuhan, dimana dengan cara yang digunakan dapat menambah jumlah 

penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada seperti, 

menerapkan pola nafkah ganda, mengurangi pengeluaran dalam rumah 

tangga, dan arisan. 
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B. Saran 

1. Untuk tetap dapat bertahan hidup ditengah Pandemi COVID-19, hal yang 

harus dilakukan adalah menghemat pengeluaran yaitu memilih 

pengeluaran yang bersifat penting. Dengan keadaan seperti ini, harusnya 

masyarakat mengurangi jumlah pengeluaran seperti pengeluaran untuk 

ngopi, kesalon dll. Begitupun dengan pengeluaran untuk berbelanja 

kebutuhan sehari-hari, usahakan memilih kebutuhan yang murah namun 

tetap sehat.  

2. Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah melakukan kerja sama untuk 

memastikan apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran. Selain bantuan 

berupa tunai, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan logistik dan 

menentukan rantai pemasok yang tepat. Cara ini untuk menghindari 

kerumunan orang ketika menerima bantuan atau membeli logistik yang 

justru rentan memudahkan penularan COVID-19.  
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