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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

       Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G eg غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em و

ٌ nun  N En 

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

ٌ ya‟ Y Ye 

 Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ي  

 fatḥah dan wau Au a dan u و  

Contoh : 

ُْف     kaifa : ك 
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 haula : ه ىْل   

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ا|   ي......  َ  Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ي

 Dammah dan wau U u dan garis di و  

atas 

Contoh  

ات    mata :ي 

ي ً  ر  : rama 

ُْمْ   ق  : qila 

ىْت     ً  َ : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

"h".  

Contoh:  

و    ة  اْلأ طْف  ل  ر  ض  : raudal al-at fal 

ه ة    َْن ة  اْنف ا ض  د    ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً كْ  al-hikmah :        ا نْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 



 

xii 
 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ٍ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ِ(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletk di awal kata, ia 

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
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kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Astri Nengsi Hamid 

NIM  : 50900119085 

Judul  :Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui 

Usaha Rumah Tangga Kripik di Desa Panciro Kecamatan. Bajeng 

Kabupaten. Gowa 

 

Penelitian ini bertujuan untuk peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi 

keluarga melalui usaha rumah tangga di Desa Panciro yang kemudian menyajikan 

dua subtansi permasalahan yaitu: (1) Bagaimana upaya perempuan dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha rumah tangga di Desa Panciro 

Kecamatan. Bajeng Kabupaten. Gowa (2) Bagaimana Kendala peran perempuan 

dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha rumah tangga di Desa Panciro 

Kecamatan. Bajeng Kabupaten. Gowa? 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 

bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.  pada 

pedagang keripik berlokasi di Desa Panciro. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan analisis data yang 

digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran perempuan dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha rumah tangga di Desa Panciro 

Kecamatan. Bajeng Kabupaten. Gowa seperti, Menambah penghasilan suami dan 

pendapatan keluarga, Terpenuhinya kebutuhan keluarga adapun kendala : yaitu 

Modal usaha, faktor Pendidikan dan kurangnya sumber daya manusia. 
 Implikasi penelitian yaitu: 1. Diperlukan perhatian dari pemerintah setempat 

tentang pemberdayaan perekonomian masyrakat dengan potensi yang sudah ada yaitu 

usaha rumah tangga untuk masyarakat setempat agar lebih bisa memberdayakan 

masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi terutama untuk 

para suami yang belum memiliki pekerjaan tetap supaya terciptanya lapngan 

pekerjaan walapun bersifat sampingan. 2. Harus dilakukan nya pembagian kerja 

dalam rumah tangga seperti laki-laki/suami juga seharusnya bisa ikut membantu 

pekerjaan rumah supaya istri tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan yang sangat 

banyak, mencari uang untuk tambahan ekonomi keluarga dan masih melakukan 

banyak pekerjaan di rumah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran dan tanggung jawab perempuan dalam menciptakan keluarga yang 

sakinah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab kaum laki-laki, keduanya saling 

melengkapi satu sama lain. Laki-Laki dan Perempuan adalah team work yang 

menciptakan keluarga yang baik.  

Adapun peran perempuan lebih rinci adalah pertama peran Perempuan sebagai 

istri, melalui proses pernikahan maka berubahlah status perempuan sebagai istri dan 

laki-laki sebagai suami.
1
  

Peran perempuan sebagai istri untuk suami adalah sebagai mitra dalam 

kebutuhan non fisik suami, misalnya dalam hal berhubungan, menjalin keharmonisan 

dengan keluarga, saling menghormati, mencintai dan adanya kepedulian terhadap 

anggota keluarga. Sedangkan sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan suami adalah 

dalam rumah tangga zaman dahulu hingga sekarang bahkan sampai masa datang 

bahwa perempuan yang menjadi istri dipandang baik, dan bertanggung jawab atas 

rumah tangganya dan mendampingi suami dalam menyiapkan hal-hal yang 

dibutuhkan suami. Seperti, makanan, pakaian, pemeliharaan berbagai alat perabot 

rumah dan sebagainya. 

                                                           

1Faisar Ananda Arfa, “Wanita dalam Konsep Islam Modernisme”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2015), h. 101. 
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Peran perempuan sebagai ibu, Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan 

fungsi penentu keberlangsungan jenis manusia. Sejumlah hukum yang berkaitan 

dengan, kehamilan, kelahiran, penyusuan, pemeliharaan bayi, ataupun iddah 

diberikan kepada kaum perempuan. Untuk itu perempuan harus siap dan ikhlas dalam 

mendidik anak.
2
 

Peran perempuan dalam masyarakat, Perempuan mengharapkan potensi yang 

dimilikinya dapat diwujudkan dalam kehidupan. Islam menetapkan hukum yang sama 

antara laki-laki dan perempuan dalam masalah kewajiban berdakwah, kewajiban 

menuntut ilmu serta kewajiban menunaikan ibadah.  

Peran perempuan dalam politik dan pembanguan, Perempuan merupakan 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Allah telah menciptakan manusia 

dalam dua jenis, untuk hidup bersama dalam masyarakat, yaitu laki-laki dan 

perempuan yang keduanya diberi potensi yang sama yaitu berupa akal. Ketika kaum 

lakilaki dan perempuan berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk 

mengurusi dan menyelesaikan masalah manusia, berarti telah melakukan peran 

politik.Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam permasalahan ini cukup baik, 

suami yang menjadi kepala rumah tangga berusaha memenuhi kewajibannya dalam 

hal nafkah. 

Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah 

kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal 

                                                           

2Abdullah Gymnastiar, “Sakinah Manajemen Qalbu untuk Kelurga”, (Bandung: MQ 

Publishing, 2014), h.144. 
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dalam memenuhi ekonomi keluarga. Maka muncul sebuah peran seorang istri dalam 

rangka membantu suami mencari nafkah.  

Agar bisa meningkatkan pendapatan keluarga tidak sedikit perempuan 

memilih bekerja di sektor informal, dalam usaha berdagang dianggap lebih cocok 

bagi perempuan karena pekerjaan ini sesuai dengan simbol-simbol keperempuanan, 

seperti fisik yang lemah, sifat telaten, dan sabar.  

Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia adalah makhluk Tuhan yang satu, 

memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, dan karena itu memiliki 

penghargaan yang sama dari Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Maka, 

diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin, warna kulit, kelas, ras, 

teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali 

dalam ajaran Tauhid. Hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah yang menjadi ukuran 

perbedaan kelak di hari pembalasan. 

Jika kita meneropong realitas sosial Indonesia, lebih-lebih jika kita fokuskan 

pada kehidupan kaum perempuan, niscaya yang akan kita temukan adalah sebuah 

keprihatinan. Mengapa posisi kaum perempuan tidak menguntungkan? Memang, 

pada satu sisi kita bisa mengatakan bahwa realitas sosial yang tidak menguntungkan 

kaum perempuan tersebut terkait dengan terlalu dominannya budaya patriarki. 

Oleh karena itu, memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah 

kemanusiaan dalam konsepsi kemasyarakatan adalah penting. Salah satu pendekatan 

yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat 

harkat martabat perempuan adalah pemberdayaan perempuan. 
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Usaha rumah tangga adalah jenis kegiatan usaha berskala kecil yang pada 

umumnya sering ditemukan pada daerah perkampungan dan sekitar rumah di dalam 

wilayah kota maupun pedesaan. Selain itu, industri rumahan juga dapat di artikan 

sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi dengan nilai pendapatan 

bersih mencapai Rp200 juta - Rp1 miliar per tahunnya yang dihasilkan oleh warga 

negara Indonesia. Biasanya, kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh pelaku 

usaha industri rumah tangga adalah dengan cara menitipkan produk dagangannya 

pada warung dan minimarket terdekat di sekitar tempat usaha. Adapun salah satu 

contoh usaha rumah tangga yang di sesuaikan dengan keadaan atau jaman di era yang 

sekarang, Jualan online, Rumah tangga juga bisa memulai usaha jualan online baik 

lewat ecommerce, facebook, instagram, media sosial, atau lewat toko online pribadi. 

Jualan online bisa dilakukan oleh home industri. Tidak perlu karyawan terlalu 

banyak, dan Aneka macam gorengan Untuk orang-orang yang tinggal dekat pasar, 

bisa membuka usaha rumahan berupa aneka macam gorengan dan kue-kue.Karena 

lokasi yang strategis maka usaha ini cocok dilakukan. Usaha ini juga bisa 

berkembang ke penyediaan snack untuk acara rapat kantor, pertemuan, dan acara 

hajatan. 

B.  Deskripsi Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian ini agar ruang 

lingkup apa yang akan diteliti lebih jelas dan lebih didasarkan pada tingkat 
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kepentingan/urgensi dari masalah yang akan diteliti. Penulis memfokuskan penelitian 

tentang “Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha 

rumah tangga di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa” 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan focus penelitian di atas , dapat dideskripsikan bahwa penelitian ini 

adalah samata-mata untuk mengetahui  peran perempuan dalam meningkatkan 

meningkatkan ekonomi melalui usaha rumah tangga keluarga di Desa Panciro 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

a.  Peran Perempuan 

 Peran perempuan merupakan kegiatan atau aktivitas yang di kerjakan atau 

dianggap menjadi tanggung jawab perempuan, yaitu kegiatan istri seperti seputar 

dapur (memasak), mengurus rumah, sumur (mencuci), mengurus anak, mendidik 

anak, dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami).
3
 

b.  Usaha Rumah Tangga 

Apakah usaha rumah tangga itu? Usaha rumah tangga adalah jenis kegiatan 

usaha berskala kecil yang pada umumnya sering ditemukan pada daerah 

perkampungan dan sekitar rumah di dalam wilayah kota maupun pedesaan. Selain itu, 

industri rumahan juga dapat di artikan sebagai penggerak utama dalam pembangunan 

ekonomi dengan nilai pendapatan bersih mencapai Rp200 juta - Rp1 miliar per 

                                                           

3Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga”. (On-Line), tersedia di: 

http://mbaawoeland.blogspot.co.id/2011/12/peran-ganda-perempuan.html (diakses pada tanggal 1 

Agustus 2017) 
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tahunnya yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia. Biasanya, kegiatan penjualan 

barang yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumah tangga adalah dengan cara 

menitipkan produk dagangannya pada warung dan minimarket terdekat di sekitar 

tempat usaha. Adapun salah satu contoh usaha rumah tangga yang di sesuaikan 

dengan keadaan atau jaman di era yang sekarang, Jualan online, Rumah tangga juga 

bisa memulai usaha jualan online baik lewat ecommerce, facebook, instagram, media 

sosial, atau lewat toko online pribadi. Jualan online bisa dilakukan oleh home 

industri. Tidak perlu karyawan terlalu banyak, dan Aneka macam gorengan Untuk 

orang-orang yang tinggal dekat pasar, bisa membuka usaha rumahan berupa aneka 

macam gorengan dan kue-kue.Karena lokasi yang strategis maka usaha ini cocok 

dilakukan. Usaha ini juga bisa berkembang ke penyediaan snack untuk acara rapat 

kantor, pertemuan, dan acara hajatan. 

c. Peningkatan Ekonomi Keluarga 

Usaha peningkatan pendapatan keluarga adalah segala bentuk kegiatan 

ekonomi, baik yang diusahakan keluarga secara kelompok maupun perorangan, yang 

modalnya secara swadaya atau bantuan pihak swasta dan pemerintah. 

“Usaha ekonomi keluarga ini bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi 

keluarga, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga,”Ekonomi adalah 

pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia 

secara perorangan atau pribadi, atau kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, 

Negara dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada 

sumber daya pemuas yang terbatas. Keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari 
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ayah, ibu anak dan anggota keluarga lainnya.Pendapat lain menyatakan bahwa 

keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang 

ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, 

bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah 

khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran perempuan dalam 

Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Rumah Tangga. Dari pokok 

permasalahan tersebut maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui 

usaha rumah tangga di desa panciro kecamatan bajeng kabupaten gowa? 

2. Bagaimana kendala perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga  

melalui usaha rumah tangga di desa panciro kecamatan bajeng kabupaten 

gowa? 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan 

perbandingan. Selain itu juga dapat menghindari anggapan kesamaan dengan 

penelitian ini. Peneliti dicantumkan oleh penulis adalah peran perempuan dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha rumah tangga di Desa Panciro 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Dan masalah ini memang sudah banyak dikaji 

oleh peneliti-peneliti lainnya seperti skripsi yang berjudul:  
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1. Andi Fuji Astuti “Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi 

Keluarga Perspektif Hukum Islam . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

yaitu bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam upaya meningkatkan 

ekonomi keluarga perspektif hukum Islam, dan faktor yang mempengaruhi peran 

perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Penelitian ini dilaksanakan 

di kota Gowa yang berlangsung 2 bulan mulai dari Maret sampai April 2019. Dalam 

menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kasus sosial dan 

ekonomi. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi 

kasus pada penelitian ini adalah 7 orang perempuan/istri yang sekaligus berperan 

sebagai pedagang di Pasar Sentral Kabupaten Gowa.
4
 

2. Ica Dwi Aniska ”Usaha Kripik Pisang Enggano Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Pengusaha Dan Karyawan Menurut Prinsip Usaha Dalam Islam”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta dampak 

usaha kripik pisang Enggano untuk meningkatkan ekonomi pengusaha dan karyawan 

menurut prinsip usaha dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi 

dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Faktor pendukung usaha 

ini ialah sumber bahan baku utama yang banyak, pengetahuan dan kemampuan dalam 

                                                           
4 Andi Fuji Astuti, “Peran Perempuan dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga 

Perspektif Hukum Islam”. Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2019” 
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berinovasi, keinginan yang kuat dari pengusaha dan karyawan (2) Faktor penghambat 

yaitu, proses produksi yang lambat, alat produksi yang sederhana, serta persaingan 

yang ketat. Usaha kripik pisang Enggano ini telah memberikan (3) Dampak positif 

dalam peningkatan ekonomi bagi pengusaha dan karyawan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya masing-masing.
5
 

3. Ita Rosita “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M.Quraish 

Shihab”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab merumuskan peran 

perempuan sebagai pendidik berdasarkan apa yang sudah menjadi sifat dalam diri 

perempuan tersebut, yaitu: sebagai model dan pembentuk karakter anak yang 

memiliki sifat jujur dan menanamkan kejujuran, memiliki sifat lemah lembut dan 

mendidik anak dengan penuh kasih dan sayang, memiliki rasa sabar dalam mendidik 

anak dan menghadapi kelakuan anak-anak, adil dalam memberikan kebutuhan 

terhadap anak-anak, serta memiliki sifat keibuan yang mampu dalam menghadapi 

segala kondisi anak, yang mampu menyayangi anak-anaknya dan mampu mendidik 

anak-anaknya.
6
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan 

masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka dikemukakan 

                                                           
5 Ica Dwi Aniska, “Usaha Kripik Pisang Enggano Dalam Meningkatkan Ekonomi Pengusaha 

Dan Karyawan Menurut Prinsip Usaha Dalam Islam” Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi 

dan Islam Instutit Agama Islam Negeri (IAIN) bengkulu (2020). 
6 Ita Rosita “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M.Quraish Shihab” Skripsi Yang 

Diterbitkan Oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

2017. 
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tujuan kegunaan penelitian : 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam perumusan masalah yang 

dikemukakan pada pembahasan pendahuluan maka perlu dikemukakan sebagai 

berikut. 

a. Untuk mengetahui upaya perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga 

melalui usaha rumah tangga. 

b. Untuk mengetahui kendala perempuan dalam meningkatkan ekonomi 

keluarga  melalui usaha rumah tangga. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi calon 

peneliti yang memiliki penelitian yang sama. Penulisan ini juga di harapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat mengenai peran perempuan dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha rumah tangga?  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Peran Perempuan 

1. Definisi Peran 

 Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila 

seorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang 

harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Peranan 

berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Jadi peran adalah orang 

yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan 

seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh 

seseorang, yang menduduki suatu posisi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran juga diartikan sebagai 

tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung 

jawab dan lainnya).
1
 Di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan 

kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam 

mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik 

kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. 

                                                           

1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2008, h. 10-51. 
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Peran menurut Suratman merupakan fungsi atau tingkah laku yang 

diharapkan ada pada individu seksual, sebagai satu aktivitas menurut tujuannya 

dapat dibedakan menjadi dua: 

a. Peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah dan biasanya 

tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan melainkan untuk 

melakukan kegiatan kerumahtanggaan. 

b. Peran publik, yaitu secara aktivitas manusia yang biasanya dilakukan diluar 

rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan. 

Peran didefenisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait 

dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional 

individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh 

perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka 

harus bertindak terhadap orang lain Peran penting dari pemahaman sosiologi, 

karena mendemonstrasikan bagaimana aktivitas individu dipengaruhi secara sosial 

dan mengikuti pola-pola tertentu. Para sosiolog telah menggunakan peran sebagai 

unit untuk menyusun kerangka intitusi sosial. Sebagai contoh, sekolah sebagai 

sebuah institusi sosial bisa dianalisis sebagai kumpulan peran murid dan pengajar 

yang sama dengan semua sekolah lain. Secara sederhana makna peran dapat 

dikemukakan seperti berikut:  

1) Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di 

sekitar hak dan kewajiban tertentu. 

2) Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau 

situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain 
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terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang 

bersangkutan.  

3) Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (image) yang ingin 

dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan 

pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.  

4) Penilaian terhadap terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai 

baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender yang 

dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu 

masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan 

atau lelaki yang sudah mencakup aspek penilaian.  

Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran 

yang dilakukan. Dalam melaksanakan perannya, perempuan berhadapan dengan 

nilai-nilai yang disematkan masyarakat kepadanya, nilai-nilai yang terkadang 

diskriminatif hanya karena perbedaan jenis kelamin dengan laki-laki. 

Peran juga diartikan sebagai tindakan individu atau sekelompok individu 

dalam suatu peristiwa juga pembentuk perilaku yang diharapkan dari individu 

yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Secara garis besar, peran 

seseorang meliputi tiga hal seperti, Peran merupakan bagian dari peraturan 

dan/atau norma yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peran 

merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan individu dalam masyarakat. 
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Peran merupakan perilaku individu yang berperan penting dalam struktur sosial 

masyarakat.
2
 

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan setatus. Artinya, 

seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Suatu 

peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu : 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat  

2. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat  

3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat 

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berprilaku, karena fungsi 

peran sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Memberi arah pada pada proses sosialisasi 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan  

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat  

4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan 

kehidupan masyarakat 

 

 

                                                           

2Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga”. (On-Line), tersedia di: 

http://mbaawoeland.blogspot.co.id/2011/12/peran-ganda-perempuan. (diakses pada tanggal 1 

agustusi 2017). 
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2. Bentuk-Bentuk Peran 

a) Keberagaman Agama 

Perlu diketahui, Indonesia termasuk negara beragama. Setidaknya hingga 

saat ini ada enam agama di Indonesia yang diakui dan sah secara hukum dianut 

atau dipeluk oleh masyarakat. Keenam agama yang sah dan resmi, yaitu Agama 

Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

b) Adat Istiadat 

Keberagaman masyarakat di Indonesia membentuk adat istiadat. Terdapat 

berbagai jenis adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Misalnya 

dalam hal aturan mengenai konsensus dan kesepakatan dalam menjalankan nilai 

dan norma di masyarakat.
3
 

3. Definisi Perempuan 

Istilah perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wanita 

atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan 

menyusui. Pembicaraan tentang wanita pada masa lalu berkisar pada 

penggambran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah itu akan 

dikatakan bahwa tugas perempuan adalah melahirkan anak, memasak dan 

berdandan. Oleh karena itu perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang 

hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil didepan
4
. Seberapa banyak 

uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah. 

                                                           

3Levinso dan Soekanto, Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta, 2009. h. 213. 

4Sultan Muh. Zain Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pustaka Sinar Harapan, 

2003), h. 141. 
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Di Negara-negara kuno seperti Yunani, Romawi, Persia, juga masyrakat 

Masehi dan Arab sebelum Islam, mereka dalam memandang perempuan, seperti 

yang terdapat dalam sastra, budaya dan peradaban sangat mendiskreditkan 

perempuan. Ia adalah asal segala bencana, tiap dosa dan kejahatan pria pasti 

karena andil perempuan, sementara pria dianggap suci. Perempuanlah yang 

menyeretnya ke dalam dosa, hal ini pengaruhnya masih dirasakan sampai 

sekarang.
 

Di dalam istilah gender, perempuan diartikan sebagai manusia yang lemah 

lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di dunia timur 

maupun barat, perempuan digariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan 

kehidupan ini, sifat yang dikenakan pada perempuan adalah makhluk yang 

emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk 

tugas rumah tangga. 

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan 

fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis 

komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut 

pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. 

Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang 

melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam 

pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat 

reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, 

melahirkan dan menyusui. 
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Perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar‟ah, jamaknya al nisaa’ sama 

dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata 

an-nisaa‟ berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab al-Rijal yang 

berarti gender laki-laki. Padanannya dalam bahasa Inggris adalah woman (bentuk 

jamaknya women) lawan dari kata man.
5
 

Menurut Nugroho disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia 

yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, 

mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang 

semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau 

sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan 

adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan 

yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara 

emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan. 

4. Tugas Perempuan 

Tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu:  

a. Tugas perempuan sebagai ibu dalam keluarga;  

b. Tugas perempuan sebagai istri;  

c. Tugas perempuan sebagai anggota masyarakat. 

Dalam kesempatan kali ini pemaparan lebih ditekankan pada tugas 

perempuan sebagai ibu dalam keluarga, sebagai istri dan anggota masyarakat 

dalam hal membina kesehatan mental bagi dirinya, keluarganya maupun 

                                                           

5Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, 

(Yogyakarta: LkiS, 2003 ), h. 34. 
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masyarakatnya. Agar dapat melakukan peran atau tugasnya dengan baik, maka 

perlu dihayati benar mengenai sasaran dan tujuan dari peran itu.  

Di samping itu, perempuan harus menguasai cara atau teknik memainkan 

peran atau melaksanakan tugasnya, disesuaikan dengan setiap situasi yang 

dihadapinya. Sebagai ibu, pendidik anak-anak perempuan harus mengetahui porsi 

yang tepat dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan anaknya, yang disesuaikan 

dengan tahap perkembangannya. Sikap maupun perilakunya harus dapat dijadikan 

contoh bagi anak-anaknya. Sebagai seorang istri, wanita harus menumbuhkan 

suasana yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami 

untuk hal-hal yang positif. Sebagai anggota masyarakat, wanita diharapkan peran 

sertanya dalam masyarakat. Keberhasilan melakukan peran di atas, tentunya 

bukan merupakan hal yang mudah, yang penting adalah kemauan dan usaha untuk 

selalu belajar.  

Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari tugas perempuan tersebut. 

1) Peran Perempuan sebagai Ibu  

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi 

kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. 

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan 

pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan 

latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. Dan diharapkan dari 

keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak dan dewasa. 

Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya 
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adalah ibu. Pendidikan dalam keluarga dapat berarti luas, yaitu pendidikan iman, 

moral, fisik/jasmani, intelektual, psikologis, sosial, dan pendidikan seksual.  

2) Tugas Perempuan sebagai istri Pendamping Suami  

Berbicara masalah peran ibu sebagai istri pendamping suami tentunya 

tidak lepas dari peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Tetapi ada baiknya dilihat 

beberapa peran yang pokok seorang wanita sebagai pendamping suami. 

a. Istri Sebagai Teman/Partner Hidup  

b. Istri sebagai penasehat yang bijaksana 

c. Istri sebagai pendorong suami 

Pada prinsipnya dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, pendorong dan 

penasehat yang bijaksana. Dan yang paling penting bahwa semua peran itu dapat 

dilakukan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang 

baik dan saling pengertian. 

3) Tugas Perempuan dalam Masyarakat  

Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari 

keterikatannya dengan manusia lain. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya 

berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusi untuk 

memenyhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antar pribadi ini, tumbuhlah 

perasaan diterima, ditolak, dihargai tidak dihargai dan diakui tidak diakui. Di 

samping itu dari hubungan antar pribadi ini, manusia dapat lebih mengenal dirinya 
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sendiri, banyak mendapatkan penilaian 
6
dan memberikan penilaian. Bergaul 

dengan individu lain, membuka kesempatan bagi wanita untuk dapat menyatakan 

diri dan mengembangkan kemampuannya.  

Sehubungan dengan kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan 

individu lain, Islam mengajarkan umatnya untuk menjalankan silaturahmi sebagai 

usaha untuk mempererat persaudaraan dengan sesama umat. Dari silaturahmi 

inilah awal tumbuhnya Ukhuwah Islamiyah, yang merupakan suatu cara untuk 

mencapai terwujudnya masyarakat Islam yang bersatu. Keberhasilan kita dalam 

menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat pada umumnya, maupun 

sesama muslim pada khususnya dapat ditentukan oleh kemampuan untuk 

memberikan kasih sayang, menghindarkan diri dari sifat kasar, dengki, fitnah, dan 

saling curiga mencurigai.  

5. Peran Perempuan 

Peran perempuan tidak bisa dilepaskan dari anggapan anggapan dasar 

tertentu terkait dengan sifat khusus yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural, dan menjadi 

dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dengan perempuan. Perempuan 

dikenal lemah lembut, keibuan, dan emosional sehingga cocok untuk mengerjakan 

tugas-tugas domestik yang membutuhkan kesabaran. Laki-laki juga di anggap 

kuat, rasional dan perkasa oleh masyarakat diposisikan di sektor publik guna 

mencari nafkah bagi keluarganya. Melalui proses sosialisasi yang panjang, 

perbedaan-perbedaan tersebut yang merupakan konstruksi sosial dianggap sebagai 

                                                           
6 Dewi Nurul Musjtari “Tugas Perempuan Dalam Keluarga” Yogyakarta, 26 Maret 

2016. h. 16.  
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kodrat yang seakan-akan tidak bisa diubah lagi dan menjadikan seorang laki-laki 

dan perempuan berperan sebagaimana perbedaan tersebut.
7
 

Membahas tentang peran diatas, peneliti menghubungkan antara peran 

perempuan dengan lapangan kerja. Pembedaan seks dalam dunia kerjapun 

bergaung sampai kerumah tangga, yang mana seorang perempuan sering 

menangani tugas seputar memasak, bersih-bersih rumah, mengasuh anak, 

memberikan dukungan emosional dan semacamnya. Pada gilirannya status dan 

upah rendah bagi pekerja perempuan, yang pada umumnya dianggap tidak 

terampil, menyebabkan mereka tergantung secara ekonomis pada pendapatan 

kaum laki-laki, dan semakin mengukuhkan tanggung jawab seorang perempuan 

atas tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. 

Di dalam konsep pendapatan rumah tangga, yang menjadi pembenaran 

atas akses kaum laki-laki terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berupah layak, 

membentuk serangkaian interelasi antara patriarki dan kapitalisme yang 

merupakan fakta penting untuk memahami penindasan atas kaum perempuan. 

Meskipun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi pekerjaan perempuan terus 

mengalami perubahan penting dari waktu ke waktu, namun cara tersebut 

senantiasa di definisikan kembali lewat berbagai cara sehingga tetap terpisah dari 

pekerjaan laki-laki. Feminis Australia, Game dan Pringle, mengemukakan tetap 

berlangsungnya pembedaan pandangan tentang peran perempuan dan laki-laki 

dalam lapangan kerja meski dipahami baik sebagai fenomena simbolis maupun 

ekonomis, yakni dengan kaitannya dengan berbagai makna sosial. Kemudian 

                                                           
12Mansur Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2000), h. 7-11 
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Pringle mengkritik pandangan Weberian yang menyamakan organisasi birokrasi 

modern dengan impersonalitas dunia publik dan rasionalitas. 

Peran dan beban perempuan sering disamarkan, sehingga memanipulasi 

penilaian kita tentang perekmbangan pengetahuan perempuan. Perempuan 

berkiprah di ranah publik dan domestik adalah hal yang sering kita temui. Tidak 

sedikit perempuan yang memegang posisi tertinggi di sebuah bidang pekerjaan 

yang dia geluti, sukses karir dan sukses keluarga. Peran perempuan pada dua 

ranah tersebut pada akhirnya menciptakan pergeseran nilai dalam keluarga. 

Perempuan yang belum berkeluarga, memiliki peran untuk memikirkan diri dan 

masa depannya sendiri. Ia berkarir untuk kepentingannya sendiri dan bagaimana 

bisa berguna bagi masyarakat disekitarnya. 

Peran seorang perempuan juga sebagai makhluk sosial, yakni mengabdi 

kepada agama dan lingkungan masyarakatnya. Sementara perempuan yang sudah 

berkeluarga, maka seorang perempuan itu juga memiliki peran yang ganda bahkan 

kompleks. Yakni sebagain individu yang senantiasa menyesuaikan diri dengan 

komponen lingkungan keluarganya serta lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 

Tidak hanya itu saja, seorang perempuan tersebut juga harus 

menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaannya, jika wanita karier yang 

merangkap jadi ibu. Peran ganda perempuan membawa dampak pergeseran nilai 

dalam keluarga berupa perubahan struktur fungsional dalam kehidupan keluarga 

sepertii pola penggunaan waktu dan kegiatan keluarga, urusan rumah tangga, 

pekerjaan, sosial ekonomi, pengembangan diri dan pemanfaatan waktu luang. 
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Jika dilihat peran wanita dalam kehidupan sosial maka dapat di golongkan 

antara lain: 

b. Peran Tradisional 

Peran tradisional adalah wanita harus mengerjakan semua pekerjaan 

rumah, dan membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta 

segala hal yang berkaitan dengan rumah tangnga, pekerjaan-pekerjaan rumah 

tangnga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak 

dapat diukur dengan rupiah. Ibu adalah figure yang paling menentukan dalam 

membentuk pribadi anak. Hal ini disebabkan karena anak sangat terikat dengan 

ibumya sejak anak masih dalam kandungan. 

c. Peran Transisi 

Peran transisi merupakan peran wanita yang juga berperan atau terbiasa 

bekerja untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja wanita atau ibu disebabkan 

karena beberapa faktor, misalnya bidang pertanian, wanita dibutuhkan hanya 

menambah tenaga yang ada, sedangkan di bidang Industri peluang bagi wanita 

untuk bekerja sebagai buruh industri, khususnya industri kecil yang cocok bagi 

wanita yang berpendidikan rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang 

mendorong lebih banyak wanita untuk mencari nafkah. 

Meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah dan kenyataan 

bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga (family 

status production), bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran 

tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian, sehingga jika 

peran yang satu dilakukan dengan baik, maka yang lain terabaikan sehingga 
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timbullah konflik peran. Seorang istri yang menjadi ibu rumah tangga dan pencari 

nafkah (berperan ganda) harus memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai ibu 

rumah tangga dan diharapkan dapat menjalankan peranannya sebagia seorang istri 

dan pencari nafkah.
8
 

1) Perempuan Bekerja 

Fenomena perempuan bekerja sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru 

ditengah masyarakat kita. Secara ekonomi, bekerja dapat didefinisikan sebagai 

kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk digunakan 

Sendiri maupun maupun untuk mendapatkan imbalan. Menurut Moore, definisi 

tentang kerja sering kali tidak hanya menyangkut apa yang dilakukan seseorang, 

tetapi juga menyangkut kondisi yang melatarbelakangi kerja tersebut, serta 

penilaian sosial yang diberikan terhadap pekerjaan tersebut. 

Keterlibatan perempuan dalam bekerja, dapat dipengaruhi oleh beberapa 

sebab diantaranya: tekanan ekonomi, lingkungan keluarga yang mendukung, 

untuk kepuasan batin dan sebagian lagi bekerja untuk kepentingan mereka 

Sendiri. Adanya peningkatan atau kenaikan jumlah perempuan di Indonesia, 

selain karena dorongan untuk mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga juga 

karena terbukanya kesempatan kerja di berbagai sektor yang banyak menampung 

tenaga kerja perempuan, seperti pertanian, perdagangan dan jasa. Adanya tuntutan 

untuk keluarga menyebabkan sebagian besar suami istri secara bersama-sama 

harus mencari nafkah. Sehingga, banyak perempuan justru memasuki masa-masa 

dan dunia yang jauh lebih sulit dari sebelum menikah. Beban ekonomi keluarga 

                                                           
8Tapi Omah Ihromi, Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda (Cet. 1; 

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2007), h. 3. 
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dan segala urusan rumah tangnga kemudian lebih banyak jatuh kepundak 

perempuan.
9
 

Apa yang dikaitkan dengan karakteristik perempuan dalam bentuknya 

yang ideal biasanya disebut dengan “feminitas”. Misalnya yang ditemukan di 

Negara- negara Asia Tenggara ialah gambaran soal kerendahan hati dan ketaatan 

seorang perempuan. Dikatakan bahwa sifat ini diinternalisasikan oleh kaum 

perempuan melalui sosialisasi dalam keluarga. Ciri lain yang banyak dikaitkan 

dengan perempuan adalah soal keterampilan tangannya dan diajarkan pula dalam 

rumah. Banyak literature tentang kerja perempuan di pabrik. Pandangan ideal 

mengenai feminitas ini yang memengaruhi jenis pekerjaan yang diberikan 

padanya. 

2) Perempuan dan Peranannya dalam Keluarga 

Seorang perempuan mempunyai peran dalam kehidupan berumah tannga 

untuk mengatur segala urusan rumah tangga, terutama memberikan kasih sayang 

kepada anak-anaknya. Pengertian secara umum, studi perempuan berarti segala 

studi yang fokus perhatiannya tentang perempuan misalnya, studi tentang sejarah 

perempuan, tentang faktor-faktor yang memengaruhi posisi perempuan di 

masyarakat yang berbeda-beda, tentang perempuan dicerminkan dalam sastra atau 

kesenian, bagaimana feminitas diciptakan dan subyektifitas terbentuk, bisa 

digolongkan dalam studi perempuan. Apabila perempuan dilihat secara historis, 

yaitu sebagai perwujudan dari kesadaran yang semakin besar akan hubungan-

hubungan khusus atas dasar jenis kelamin. 

                                                           

9http:www.repositori.usu.ac.id>bitsream>handle.naskahpublikasi ( diakses pada tanggal 

20 Mei 2020). 

http://www.repositori.usu.ac.id/
http://www.repositori.usu.ac.id/


26 

 
 

Sehubungan dengan penelitian ini, ada bebrapa pandangan pokok-pokok 

yang mewarnai tentang perempuan yang sekarang ini sulit untuk dikaitkan dengan 

satu aliran tertentu, diantaranya yaitu: 

a. Adanya pengakuan keanekaragaman perempuan atas dasar kelas, rasa tau 

nasionalitas yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi. 

b. Di rumah tangga yang berkaitan dengan konteks ekonomi masyarakat 

tersebut. Adanya fokus pada deskriminasi seksual ditempat kerja atau 

c. Adanya pengaitan ideologi patriarki dengan system produksi dari masyarakat 

yang bersangkutan.
10

 

  Loekman Soetrisno dalam bukunya mengatakan, bahwa perempuan 

dituntut untuk memiliki suatu sikap mandiri, disamping suatu kebebasan untuk 

mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya, disatu sisi 

perempuan dituntut berperan semua actor, tetapi disisi lain muncul pula tuntunan 

lain agar perempuan tidak melupakan kodrat mereka sebagai perempuan. Peranan 

perempuan dalam lingkungan keluarga sangat penting, oleh karena itu sesuai 

dengan kedudukan tugas dan fungsinya. 

3) Perempuan sebagai Anggota Keluarga 

Di dalam hukum islam, kedudukan perempuan dalam keluarga sangat 

mulia dan terhormat, oleh karean itu seseorang perempuan harus dihormati dan 

dihargai,  ibu dalam kelompok keluarga merupakan tumpuan harapan pemenuhan 

rasa aman dan rasa kasih sayang setiap anggota keluarganya, hal yang dimaksud 

dapat memberikan dampak positik terhadap positif terhadap perkembangan dan 

                                                           

10 Ratna Saptari dan Brigitte Holzer, Perempuan Kerja dan Perubahan sosial, (Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 55. 
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kesehatan fisik dan mental setiap anggota masyarakat. 

4) Perempuan sebagai Ibu Rumah Tangga 

Dalam keluarga konvensional, suami bertugas mencari nafkah sedangkan 

istri bertugas mengurus rumah tangga, tetapi dengan tumbuhnya kesempatan bagi 

wanita bersuami untuk bekerja, maka pola kekeluargaan berubah dan muncul apa 

yang disebut sebagai dualisme karir. Nilai-nilai tradisional yang ada dalam 

masyarakat memang dapat menjadi tekanan sosial. Seorang wanita jawa dari 

keluarga bangsawan akan tetap mengingat tentang 3M, yaitu masak,macak,manak 

(memasak, bersolek, melahirkan anak) sebagai tugas utamanya.Peranan 

perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga yang bahagis yang mana 

perempuan berperan sebagai ibu yang melahirkan anak dan merawat, memelihara 

dan juga mengayomi anggota keluarganya. 

Perempuan adalah separuh bagian dari sebuah masyarakat, dia juga 

bahkan menjadi patner lelaki dalam memakmurkan bumi dan merealisasikan 

sebuah pemberdayaan. Dengan adanya kerjasama diantara keduanya, kehidupan 

bisa berlangsung dan berjalan lurus, masyarakat dapat berkembang dan panji-

panji keadilan serta kebaikan pun dapat berkibar. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, banyak ibu 

rumah tangga yang awalnya hanya melakukan pekerjaan rumah saja, kini banyak 

yang memutuskan untuk bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah peningkatan akan kebutuhan hidup yang semakin mahal dan 

pendapatan yang didapatkan oleh suami terbilang kurang sehingga mengakibatkan 

ibu rumah tangga memiliki keinginan untuk ikut membantu dalam hal pendapatan 
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demi memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya. 

Posisi ibu dalam keluarga adalah penunjang suatu sistem di dalam 

masyarakat antara lain :  

a. Sebagai unit ekonomi tempat untuk memproduksi pembentukkan angkatan 

kerja yang baru dan juga sebagai arena konsumen.  

b. Merupakan tempat pembentukan kesatuan keluarga secara biologis, sistem 

nilai, kepercayaan, agama dan kebudayaan.  

c. Sebagai tempat terbentuknya suatu kegiatan biososial yaitu hubungan antara 

anak ibu dan bapak. 

Sajogyo mengatakan bahwa ibu berusaha memperoleh (bekerja) 

disebabkan adanya kemauan ibu untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu 

berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan bagi kebutuhan orang lain yang 

menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri. Adanya kebutuhan untuk 

menambah penghasilan keluarga, dikarenakan pendapatan suami yang rendah dan 

tuntutan kebutuhan yang tinggi, kemungkinan lain makin luasnya kesempatan 

kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan 

tangan dan industri lain yang dilakukan oleh wanita 

Peran Ibu Bekerja, secara alami wanita diciptakan untuk menjadi seorang 

istri dan ibu rumah tangga. Sedangkan pria diciptakan untuk menjadi seorang 

suami dan mencari nafkah. Tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan 

teknologi dan tuntutan zaman , peran ini juga telah bergeser, saat ini semakin 

banyak wanita yang memutuskan untuk bekerja. Keputusan ini dipengaruhi oleh 
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beberapa faktor yaitu : 

a. Tuntutan hidup Saat ini harga kebutuhan hidup semakin meningkat. 

Penghasilan dari seorang suami belum tentu mencakupi kebutuhan rumah 

tangga. Akibatnya, banyak ibu rumah tangga yang memutuskan untuk bekerja 

membantu perekonomian keluarga.  

b. Pendapatan tambahan keleluasaan finansial Fenomena ibu bekerja tidak 

hanya terjadi di keluarga yang perekonomiannya lemah. Beberapa wanita 

karir di kota besar memiliki suami yang sudah cukup mapan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarganya. 

5) Perempuan sebagai Istri 

Peranan perempuan sebagai istri yang mendampingi suami, tidak kalah 

pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Melaksanakan tugas 

sebagai istri tentu akan banyak menemui bermacam-macam cobaan dan ujian, 

juga mendapatkan kesempurnaan dalam keluarga.
17 

6) Perempuan sebagai Pencari Nafkah 

  Perempuan masuk dalam dunia kerja secara umum, biasanya terdorong 

untuk mencari nafkah karena tuntutan ekonomi keluarga yang terus meningkat, 

dan tidak seimbang dengan pendapatan yang tidak ikut meningkat. Hal ini banyak 

terjadi pada lapisan masyarakat bawah, bisa kita lihat bahwa kontribusi 

perempuan terhdap penghasilan keluarga dalam lapisan kebawah sangat tinggi. 

Ada dua alasan pokok yang melatar belakangi keterlibatan perempuan 

dalam bekerja yakni: 

a. Keharusan dalam arti sebagai refleksi dan kondisi ekonomi rumah tangga yang 
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rendah, sehingga bekerja dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rumah 

tangga adalah sesuatu yang sangat penting. 

b. Memilih untuk bekerja sebagai refleksi dari kondisi sosial ekonomi pada 

tingkat menengah keatas. Bekerja bukan semata-mata diorientasikan untuk 

mencari tambahan dana untuk ekonomi keluarga tapi merupakan salah satu 

bentuk aktualisasi diri mencari wadah untuk sosialisasi.
11

 

 Jika demikian, maka gambaran di atas telah menunjukkan bahwa 

sesungguhnya masuknya perempuan dalam ekonomi keluarga adalah kenyataan 

bahwa perempuan merupakan sumber daya yang produktif. Oleh sebab itu, 

diperlukan juga perbaikan kondisi dan penciptaan kesempatan kerja yang sesuai 

dengan realitas dan perubahan saat ini. 

7) Perempuan di Sektor Industri 

Keterlibatan buruh perempuan dalam sektor industri tidak sedikitnya 

karena diakibatkan masalah ekonomi. Dalam hal tersebut, buruh perempuan 

dihadapkan dengan dua tuntutan peran yaitu sebagai ibu rumah tangga dan 

pencari nafkah yang keduanya menuntut kewajiban dan tanggung jawab untuk 

dilakukan secara bersamaan. Seringkali buruh perempuan mengalami dilema atas 

dua peran tersebut, perasaan bersalah muncul ketika dihadapkan dengan situasi 

yang mengharuskan keberadaannya dalam keluarga. Namun disisi lain terikat 

oleh jam kerja yang panjang dan tidak teratur membuat buruh perempuan sulit 

mengatur tugas dalam keluarga. Karna sebagian waktu buruh perempuan 

duhabiskan di tempat kerja untuk mengejar target produksi industri. Hal tersebut 

                                                           

11 Loekmana Soetrisno, Kemiskinan, dan Pemberdayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 

h.23. 
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akan menimbulkan konflik-konflik dalam diri perempuan maupun keluarga. Tak 

jarang diantara buruh perempuan mengalami stress, emosi serta gangguan 

kesehatan.
12

 

Berbagai studi menggambarkan situasi yang bekerja dipabrik dan 

menganalisis dampak kerja mereka terhadap posisi mereka dirumah dan di 

masyarakat. Ada tiga pandangan umum dalam literature mengenai perempuan dan 

industrialisasi, yaitu: 

a. Pandangan yang melihat bahwa kerja dipabrik berdampak positif terhadap 

perempuan, karena dianggap mendobrak rendahnya posisi perempuan dalam 

rumah tangga. Jadi industrialisasi mengangkat derajat perempuan. 

b. Pandangan yang beranggapan bahwa terserapnya perempuan dalam industry 

modern, merupakan suatu hal yang negative dan bersifat pemanfaatan 

(eksplotif) karena upah dan kondisi, hubungan dengan majikan maupun 

dengan sesame pekerja laki-laki lebih bersifat patriarki dan menjadi sarana 

kekersan seksual. 

c. Pandangan yang menolak anggapan dalam dua pandangan ekstrim diatas dan 

pandangan ini mengatakan bahwa kedua dimensi tersebut sama-sama bisa 

memperoleh pekerjaan yang eksploitatif, tetapi pekerjaan itu bisa membawa 

perbaikan posisi dan ekonomi bagi dirinya karena tidak ada alternatif lain 

dalam struktur pekerjaan yang ada.
13

 

                                                           

12Www.researchgate.   Net,   Peran Ganda  Perempuan Sektor Industri dalam Keluarga. 

(diakses pada 20 Mei 2020). 

13Ratna Saptari dan Brigitte Holzer, Perempuan Kerja dan Perubahan sosial, (Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 365-366. 
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Keberadaan perempuan pekerja semakin penting terutama sumbangan 

ekonomi bagi keluarga. Bekerja dengan upah yang relatif rendah menjadi 

tumpuhan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi 

perempuan yang masih gadis bekerja dapat membantu orang tuanya dalam 

mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan bagi burh yang sudah berkeluarga 

dapat membantu suaminya. Meskipun sumbangan mereka cukup penting, namun 

tetap kurang mendapat pengakuan sama dengan laki-laki. Mereka dianggap hanya 

sekedar membantu atau hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan saja bagi 

keluarga, dan itu menunjukkan kurangnya pengakuan terhadap perempuan, 

setidaknya pengakuan ekonomi. Implikasi lebih jauh, perempuan tetap terbatas 

ekonominya dalam keluarga, karena beberapa kebutuhan masih berada di tangan 

laki-laki ataupun suami.
14

 

Memahami dasar-dasar tentang peran perempuan, terdapat banyak 

pandangan berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang 

kehidupan suatu bangsa yang mewarnai kehidupan sosial dan kebudayaannya, 

serta berbagai faktor penyebab lainnya. 

B.  Tinjaun Tentang Peningkatan Ekonomi Keluarga 

1. Pengertian Ekonomi Keluarga 

 Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku 

manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk 

badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan pemerintah) 

                                                           

14 Irwan Abdullah, Sangkan Peran Jender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar untuk PKK ugm, 

2003), h. 144-145. 
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dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual 

dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, 

sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas. 
15

 

Adam Smith, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu kekayaan atau 

ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan 

memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari 

kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Keluarga” : ibu bapak dengan 

anak-anaknya, satuan yang sangat mendasar di masyarakat
16

. Keluarga berasal 

dari bahasa Sansekerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” 

dan“kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang 

yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Murdock menguraikan bahwa 

keluarga meruakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, 

terhadap kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Keluarga inti 

(nuclear family) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. 

Istilah Keluarga ( families ) dan rumah tangga (household) cukup sulit 

untuk dibedakan. Oleh karena itu, perlu diperjelas arti kedua istilah itu. Bryant 

and Dick, membedakan antara keluarga dan rumah tangga, walau menurut mereka 

perbedaan itu begitu samar. Rumah tangga adalah mereka yang tinggal bersama, 

menggunakan sumber daya kolektif untuk mencapai tujuan. Sementara keluarga 

adalah orang-orang yang memiliki sosial biologis melalui pernikahan, kelahiran 

                                                           

15 Ali Yafie,Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung;Penerbit Mizan), h.265-267 

16 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 471. 
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atau adopsi, tidak hidup bersama, dan menggunakan sumber daya secara bersama- 

sama (kolektif ) untuk mencapai tujuan bersama.
17

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Status sosial ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa faktor 

yang mempengaruhi, yaitu: 

a. Pekerjaan 

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. 

Manusia disebut sebagai makhluk yang suka bekerja, manusia bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, sandang, papan, serta 

memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan 

dan sebagainya. Jadi, untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari 

pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut: 

1)  Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, 

pemimpin  ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun 

swasta, tenaga administrasi tata usaha. 

2)  Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan 

jasa. 

3)  Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkut atau 

bengkel. 

b.  Pendidikan 

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat 

bermanfaat seumur hidup manusia. 

                                                           

17Shinta Doriza, Ekonomi Keluarga, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 3. 
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c. Pendapatan 

Christoper dalam Sumardi mendefinisikan pendapatan berdasarkan kamus 

ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah sewa, 

bunga, laba dan lain sebagainya. 

d. Jumlah Tanggungan Orang Tua 

Proses pendidikan anak dipengaruhi oleh keadaan keluarga. 

e. Pemilikan 

Pemilikan barang-barang yang berhargapun dapat digunakan untuk ukuran 

tersebut. 

f. Jenis Tempat Tinggal 

Untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat 

dilihat dari Status rumah yang ditempati, Kondisi fisik bangunan,Besarnya rumah 

yang ditempati. 

C. Tinjauan Islam Tentang Perempuan 

1. Definisi Perempuan Dalam Islam 

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan adalah kelompok yang 

sangat diuntungkan oleh kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Nabi 

mengajarkan keharusan merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi 

Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak 

waris bagi perempuan di saat perempuan diperlakukan hanya sebagai obyek atau 

bagian dari komoditas yang diwariskan.Nabi menetapkan mahar sebagai hak 

penuh kaum perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar 

itu sebagai hak para wali. Nabi melakukan koreksi total terhadap praktek poligami 
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yang sudah mentradisi dengan mencontohkan perkawinan monogami selama 28 

tahun. Bahkan, sebagai ayah, Nabi melarang anak perempuannya Fatimah 

dipoligami. Nabi memberi kesempatan kepada perempuan menjadi imam shalat 

dikala masyarakat hanya memposisikan laki-laki sebagai pemuka agama. Nabi 

mempromosikan posisi ibu yang sangat tinggi, bahkan derajatnya lebih  tinggi 

tiga kali dari ayah di tengah masyarakat yang memandang ibu hanyalah mesin 

produksi.Nabi menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami di saat masyarakat 

hanya memandangnya sebagai obyek seksual belaka.
18

 

Fakta historis tersebut melukiskan secara terang-benderang bahwa Nabi 

melakukan perubahan yang sangat radikal dalam kehidupan masyarakat, 

khususnya kaum perempuan.Dari posisi perempuan sebagai obyek yang dihinakan 

dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan.Nabi 

memproklamirkan keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan saudara 

mereka yang laki-laki.Keduanya sama-sama manusia, sama-sama berpotensi 

menjadi khalifah fi al-ardh (pengelola kehidupan di bumi).Tidak ada yang 

membedakan di antara manusia kecuali prestasi takwanya, dan soal takwa hanya 

Allah semata yang berhak menilai.Tugas manusia hanyalah berlomba-lomba 

berbuat baik. 

2. Kedudukan Perempuan Dalam Islam 

Al-Qur‟an dengan tegas menolak berbagai bentuk penindasan terhadap 

wanita, membela kedudukan serta kepribadian wanita, dan menyatakan kepada 

                                                           

18 Siti Musdah Mulia, Islam dan Kesetaraan Gender, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), h. 

v. 
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penduduk dunia nilai keberadaan dan kebebasannya.
19

 

Dalam Islam perempuan juga memiliki kedudukan tinggi sebagai manusia 

karena perempuan dan laki-laki tidak berbeda dalam sisi kemanusiaan. Manusia 

di dalam al-Quran disebutkan sebagai khalifah Allah Swt yang memperoleh 

kemuliaan. 

QS. Al-Isra/ 17:70. 

ن ق دْ  يْن ا و  ً   ك رَّ و   ب ن  اد  ه ىْ  ء  ٰـ هْن   ً ح  ٱنْب حْر   ٱنْب ر   فً  و  ه ى و  ٰـ قْن  ز  ر  ٍ   و  ث   ي  ٰـ ه ىْ  ٱنطَُّ ب  ٰـ هْن  ف ضَّ  و 

 ًٰ ه  ر    ع  ثُ  ٍْ  ك  ًَّ ه قْن ا ي  ُلًۭ  خ    ٠٧ ج فْض 

Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat 

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. 
20

 

 

Menarik untuk dicatat pernyataan M. Quraish Shihab: 

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada 

masa kini telah ada pada masa Nabi Saw. Namun, betapapun, sebagian ulama 

menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai 

kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya 

secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga pemerintah maupun 

swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, 

serta mereka dapat memelihara agamanya, dan dapat pula menghindarkan 

dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.
21

 

Demikian Allah secara lugas dan tegas menyatakan bahwa manusia (baik 

                                                           
19 Hadi Dust Muhammadi, Bukan Wanita Biasa, (Jakarta : Cahaya, 2005), h. 77 
20 Kementerian Agama RI, (2012). Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Syamil Qur‟an 
21M. Quraish Shihab, Lentera Hati, Jakarta: 2012. h. 307. 
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pria maupun wanita) dimuliakan dan bahkan lebih dari itu juga diberi kemampuan 

menciptakan dan memanfaatkan alat angkutan berupa kendaraan bermotor, baik 

mobil dan motor, kapal udara, dan kapal laut sebagai alat pengangkut kebutuhan 

hidup mereka dari suatu negeri ke negeri lain. Dengan Allah. Di samping itu, 

Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang 

yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak 

yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, 

tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing.
22

 

Dapat diambil kesimpulan bahwa secara fitrah,fisiologis dan psikologis, 

maka prialah yang mempunyai tugas untuk memimpin, membela dan melindungi 

istrinya, karena Allah telahmembentuk pria itu dengan tubuh yang kuat, otot-otot 

yang kuat yangdapat dipakai untuk berkelahi melindungi keluarganya. Tubuh 

pria itu menggambarkan kekuatan dengan jiwa yang rasionil jauh dari emosionil 

yang didorongkan oleh perasaan yang mudah tersinggung, sebagaimana yang 

terdapat pada kaum wanita.
23

 

Dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan berat 

pada masa kini dan yang menjadi lebih berat lagi pada masa mendatang (abad ke-

21), maka wanita Islam Indonesia perlu dan harus mampu memilih prioritas dari 

serentetan kewajiban.Yang jelas adalah bahwa kualitas wanita Islam Indonesia 

yang rata-rata masih berada di bawah garis standar wawasan keislaman, kondisi 

                                                           

22Fauzie Nurdin, Wanita Islam dan Transformasi Sosial Keagamaan, (Yogyakarta: 

Gama Media, 2009), h. 38. 

23 Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih, (Jakarta: Pustaka Antara), h. 34 
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intelektual dan kondisi ekonomi sosial, perlu mendapatkan prioritas pertama. 

3. Peran Perempuan Dalam Islam 

Teori peran ini muncul dan berkembang dalam kerangka ilmu sosial barat 

walaupun peran ini dipergunakan dalam hal-hal yang lain, baik dalam psikologi 

maupun dan ilmu politik. Inilah sebab yang membuat beragamnya pembatasan 

konsep ini ketika dipergunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. 

Dengan melihat peran wanita di dalam masyarakat, kita dapat menemukan 

bahwa menurut teori ini banyak sekali kelompok yang bersaing untuk 

mengambil perannya masing-masing, yaitu sebagai anak wanita, ibu, istri, 

pegawai wanita, wanita pedagang, dan peran-peran lainnya.
24

 

Aspek peranan dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan 

masyarakat, dimulai dengan kedudukannya dalam rumah tangga, kesatuan yang 

paling kecil, yang merupakan sendi dasar masyarakat ramai. 

Peranan-peranan yang dimaksudkan adalah: 

a. Perempuan Sebagai Istri 

Seorang wanita yang sedang menjabat pemimpin rumah tangga itu seakan-

akan menjabat selaku Menteri Dalam Negeri, yang antara kewajibannya selain 

bertanggung jawab kepada Kepala Negara, pun bertanggung jawab kepada 

segenap rakyat dan warga Negaranya. Dia penuh bertanggung jawab atas 

keamanan rumah tangganya, keamanan ahli famili dan keluarga yang ada dalam 

rumah tangganya. Maka kalau dia pandai dan cakap mengendalikan dan/atau 

memimpin rumah tangga, nama selaku kehormatan atas dirinya tentu diberikan 

                                                           
24 Hibbah Rauf Izzat, Wanita dan Politik Pandangan Islam, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya), h, 63. 
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oleh suaminya, yang selanjutnya oleh pergaulan dalam lingkungan masyarakat.
25

 

Salah satu fungsi pakaian adalah menutup aurat/hal yang rawan serta 

kekurangan-kekurangan.Ini berarti masing-masing memiliki kekurangan yang 

tidak dapat ditutupi kecuali dengan bantuan lawan jenisnya.
 

Perempuan diciptakan Allah untuk mendampingi lelaki, perempuan dan 

lelaki diciptakan sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi, 

perempuan dan laki-laki saling menjaga satu sama lain untuk keharmonisan 

keluarganya. Begitulah istri yang cantik perangai nya, akan menjadikan suami 

yang baik budi pekertinya.
 

Islam memberikan status dan peran utama bagi wanita bukanlah sebagai 

pemasok keuangan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi islam 

mengajarkan kewajiban itu dibebankan kepada kaum lelaki, baik sebagai suami 

atau sebagai saudra dalam keturunan.
 

Wanita dan laki-laki diinginkan Allah bekerja sama dalam melaksanakan 

amar makruf nahi munkar sebagai tanggung jawab mereka dalam membina 

kehidupan, termasuk dalam keluarga sebagai kelompok terkecil dalam 

masyarakat. Akan tetapi kewajiban ini bukan berarti wanita dalam hal ini tidak 

disamakan sepenuhnya dengan pria.Wanita melaksanakan kewajiban itu sesuai 

dengan dunia kewanitaannya.
 

a. Perempuan Sebagai Ibu Rumah Tangga 

  Ibu dalam bahasa Al-Qur‟an dinamai dengan umm. Dari akar kata yang 

sama dibentuk imam (pemimpin) dan ummat. Kesemuanya bermuara pada makna 

                                                           

25 Moenawar Chalil, Wanita dalam Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. h. 126. 
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“yang dituju” atau “yang diteladani”, dalam arti pandangan harus tertuju pada 

umat, pemimpin, dan ibu untuk diteladani. Umm atau “ibu” melalui perhatiannya 

serta keteladanannya, serta perhatian anak kepadanya, dapat menciptakan 

pemimpin-pemimpin dan bahkan dapat membina umat. Sebaliknya, jika yang 

melahirkan seorang anak tidak berfungsi sebagai umm, maka umat akan hancur 

dan pemimpin (imam) yang wajar untuk diteladani pun tidak akan lahir.
26

 

  Agaknya, ketika Al-Qur‟an menempatkan kewajiban berbuat baik kepada 

orangtua khususnya kepada ibu pada urutan kedua setelah kewajiban taat kepada 

Allah, bukan hanya disebabkan ibu memikul beban yang berat dalam 

mengandung, melahirkan, dan menyusui anak.Tetapi juga karena ibu dibebani 

tugas menciptakan pemimpin-pemimpin umat. 

   Perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga.Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan 

pendidikan kepada anaknya sebagai generasi penerus bangsa. 

   Islam sangat memberi penghormatan dan penghargaan atas kaum ibu yang 

sungguh cakap dan cukup menjadi pemimpin rumah tangga, pendidik anak-anak 

yang dibawah asuhannya, dan memberikan perjanjian yang berupa kemuliaan dan 

ketinggian derajat atau mereka. Karena dengan pimpinan para ibu, anak-anak 

menjadi orang Islam, menjadi pemimpin Islam, menjadi hakim Islam dan lain 

sebagainya. 

  Dari zaman dahulu sampai pada waktu ini, kaum perempuan memegang 

peranan yang penting sekali sebagai ibu rumah tangga yang meliputi segala 

                                                           

26M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur‟an : Kisah dan Hikamah Kehidupan, (Bandung 

: PT Mizan Pustaka, 2014), h. 213. 
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macam pekerjaan berat ringan, seperti mengatur rumah, memasak, mencuci 

mengasuh, dan mendidik anak dan sebagainya, yang oleh sebagian besar daripada 

kaum ibu Indonesia harus dikerjakan sendiri, tanpa bantuan tenaga orang lain. 

Seringkali kaum ibu harus bekerja siang malam, tanpa waktu yang cukup untuk 

melepaskan atau sekedar mencari hiburan. 

Tingkat kehidupan rakyat sudah barang tentu mempengaruhi nasib kaum 

ibu.Bila suatu keluarga menderita kekurangan, maka umumnya kaum ibulah yang 

paling banyak menderita, karena kebanyakan diantara mereka bersifat 

mengorbankan diri untuk kepentingan keluarga. 

  Bagaimana besarnya pengaruh semangat kaum perempuan, dapat dilihat 

misalnya pada waktu perjuangan kemerdekaan. Meskipun kaum laki-laki harus 

bertanggungjawab sendiri atas keputusan akan tetap bekerja sebagai pegawai 

Republik yang serba kekurangan atau sebagai pegawai Nica (Natherlands Indies 

Civil Administration) yang hidupnya mewah, akan tetapi tidak dapat disangkal, 

bahwa umumnya sifat dari yang disebut “garis belakang” itu sangat 

mempengaruhi keputusannya, dan selama kaum ibu masih kuat bertahan, maka 

kaum bapak ternyata masih tetap setia pada cita-cita kemerdekaan.
27

 

b. Perempuan Sebagai Pekerja 

Sampai zaman R.A kartini hanya perempuan dari lapisan bawahan dapat 

bertindak dan bergerak dengan leluasa dalam masyarakat ramai.Karena terpaksa 

oleh tekanan ekonomi mereka mencari nafkah sendiri atau menambah penghasilan 

suami dengan bekerja sebagai petani, pedagang kecil, pembantu rumah tangga, 

                                                           

27 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indnesia : Dalam Hukum dan Masyarakat, 

(Jakarta: Balai Aksara), h. 242. 
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buruh dan sebagainya.Perempuan yang telah bersuami harus melakukan segala 

pekerjaan itu di samping urusan rumah tangga. Keinginan mereka yang utama 

yaitu pembebasan dari kemiskinan dan kesengsaraan, dengan perkataan lain 

perbaikan sosial.
28

 

 Sedang kaum perempuan dari lapisan menengah dan atas, yang hidupnya 

terjamin tetapi terkurung dalam rumah, ingin mendapat kesempatan untuk 

bergerak dan bekerja di luar rumah, agar kehidupan mereka lebih luas dan 

pembebasan mereka dari ikatan-ikatan yang lama, memungkinkan mereka untuk 

memperluas lapangan bekerja bagi perempuan. Sebagai reaksi terhadap keadaan 

dahulu ketika tidak ada pekerjaan lain yang terbuka bagi perempuan selain 

daripada urusan rumah tangga, pada waktu pertama mereka yang mula-mula 

mencari nafkah diluar rumah itu, memandang rendah terhadap segala urusan 

rumah tangga. Tetapi kemudian, seringkali karena pengalaman- pengalaman yang 

pahit, mereka harus mengakui bahwa disamping pengetahuan yang luar, 

kehidupan rumah tangga penting juga untuk keseimbangan jiwa dan kebahagiaan 

hidup kaum perempuan. 

 Muhammad Quthb dalam bukunya, Ma‟rakat At- Taqalid, menyatakan 

bahwa ayat itu bukan berarti Islam melarang wanita bekerja.Hanya, Islam tidak 

menganjurkan atau mendorong agar kaum wanita bekerja di luar rumah, tetapi 

Islam membenarkan kaum wanita yang bekerja diluar rumah, karena kondisi 

darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar. 

                                                           

28 Fauzie Nurdin, Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penafkah Utama, h. 

49. 



44 

 
 

D. Fungsi – Fungsi Keluarga 

1. Fungsi Keagamaan  

Keluarga menjadi tempat untuk menumbuh kembangkan nilai-nila agama, 

sehingga anak menjadi manusia yang berakhlak baik dan bertakwa. Selain itu, 

keluarga juga mampu mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan tidak mengabaikan nilai-nilai 

toleransi karena keluarga di Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang 

beragam.  

Nilai-nilai dalam fungsi agama yaitu: Iman, Takwa, Kejujuran, Tenggang 

rasa, Rajin, Kesalehan, Ketaatan, Suka membantu, Disiplin, Sopan santun, Sabar 

dan ikhlas, Kasih sayang  

2. Fungsi Sosial Budaya  

Keluarga menjadi wahana utama untuk pembinaan dan penanaman nilai-

nilai luhur budaya bangsa. Keluarga juga menjadi ruang pertama bagi anak untuk 

belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta belajar 

memahami dan menghormati berbagai adat istiadat yang berlaku di sekitarnya.  

Nilai-nilai dalam fungsi sosia budaya yaitu: Toleransi dan saling 

menghargai, Sopan santu, Gotong royong, Kerukunan dan kebersamaan, Peduli, 

Cinta tanah air  

3. Fungsi Cinta Kasih  

Keluarga menjadi tempat untuk menciptakan suasana penuh cinta dan 

kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernergara, sehingga dapat menciptakan generasi yang penuh cinta kasih lahir 
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batin.  

Nilai-nilai dalam fungsi cinta kasih: Empati, Akrab, Adil, Pemaaf, Setia, 

Suka menolong, Pengorbanan, Tanggung jawab  

4. Fungsi Perlindungan  

Keluarga menjadi tempat berlindung dan bernaung seluruh anggotanya, 

sehingga dapat tumbuh rasa aman dan kehangatan.  

Nilai-nilai dalam fungsi perlindungan: Aman, Pemaaf, Tanggap, Tabah,  

Peduli. 

5. Fungsi Reproduksi  

Keluarga menjadi tempat untuk mendidik anggotanya memiliki pengaturan 

reproduksi keturunan yang sehat dan berencana. Tujuannya adalah menciptakan 

generasi bangsa yang berkualitas.  

Nilai-nilai dalam fungsi reproduksi: Tanggung jawab, Sehat, Teguh.  

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan  

Keluarga menjadi tempat utama dan pertama untuk memberikan 

pendidikan kepada anak-anaknya sebagai bekal masa depan. Selain itu, keluarga 

menjadi tempat untuk anak belajar bersosialisasi dan berinteraksi sehingga 

mampu berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat luas secara baik dan 

sehat.  

Nilai-nilai dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan: Percaya diri, Luwes, 

Bangga, Rajin, Kreatif, Tanggjung jawab, Kerjasama. 

7. Fungsi Ekonomi  

Keluarga menjadi tempat utama untuk memberikan pembinaan dan nilai-
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nilai kepada anak dan anggota keluarganya tentang bagaimana mengatur dan 

menggunakan keuangan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan 

mewujudkan kesejahteraan keluarga.  

Nilai-nilai dalam fungsi ekonomi: Hemat, Teliti, Disiplin, Peduli, Ulet.  

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan  

Keluarga memiliki peran untuk mengelola kehidupan dengan tetap 

memelihara keselarasan hubungan yang harmonis dengan lingkungan di sekitar, 

baik fisik, sosial, mikro, meso dan makro.  

Nilai-nilai dalam fungsi pembinaan lingkungan: Bersih, Disiplin, 

Pengelolaan,Pelestarian. 



 

47 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode 

yang menekankan objek penelitiannya terhadap keunikan manusia atau gejala sosial 

yang tidak dapat dianalisis dengan metode statistik.
1
 

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial dengan 

variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas sistematis, 

faktual, akurat dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan 

pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana 

adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-

benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.
2
 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek 

yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai 

                                                           

1Sitti Mania, “Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial”, Makassar: Alauddin University 

Press, 2013, h.38 

2Sugiyono, “Metodologi Penelitian Administrasi”Cet, XIV; Jakarta: Alfabeta, 2006, h. 16 
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dengan judul, maka penelitian ini berlokasi, di Desa Panciro Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa yang menjadi sasaran penelitian, Alasan peneliti memilih tempat 

penelitian tersebut karena tempat tersebut mudah dijangkau oleh penulis. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ilmu pekerja sosial. Pendekatan 

ilmu pekerja sosial dibutuhkan menganalisis masalah sosial, yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat termasuk termasuk masalah kemiskinan. Di dalam menangani 

permasalahan sosial , tentunya menggunakan praktek pekerjaan sosial yang berlaku 

dalam upaya memberikan pelayanann sosial yang tepat sasaran.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder.  

1. Sumber data primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis 

dilapangan, cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, dan 

wawancara dengan informan yang telah penulis tetapkan guna mendapatkan 

informasi yang akurat. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dokumentasi yang penulis 
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lakukan melalui rekaman wawancara dan foto atau dokumentasi yang terkait dalam 

permasalahan yang diteliti. 

D.  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada 

beberapa metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu; 

1. Observasi  

Observasi adalah metode mengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam 

penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui 

kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu mengenai peran perempuan dalam 

meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha rumah tangga di desa Panciro 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan  secara 

langsung kepada kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau di 

rekam dengan alat perekam. Selanjutnya peneliti dapat menjabarkan    lebih luas 

informasi tersebut melalui pengolahan data secara konfrehensif, sehingga wawancara 

tersebut dpat memungkinkan peneliti untuk dapat mengetahui  bagaimana peran 
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perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha rumah tangga di 

desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan agar penulis memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 

dengan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan dari informan untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti 

foto-foto, catatan hasil wawancara dan hasil rekaman dilapangan.  

E. Instrumen Penelitian 

 Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. 

Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan 

dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh 

karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat 

untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; observasi, 

wawancara dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera, alat 

perekam dan buku catatan. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya untuk 

meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan sebagai temuan 

bagi orang lain. Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data kedalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan.
3
 Menjadikannya langkahlangkah 

analisa data yang digunakan adalah: 

1. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 

menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data. Informasi dari lapangan 

sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan 

pokokpokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Kemudian dari penyajian data 

tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan mana data yang subtantif dimana 

data pendukung. 

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan  

                                                           

3Noenmuhajirin, Metode Penelitian kualitatif, (Yogyakarta; Rake Sarasin 2010), h.183 
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Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus 

selama berada dilapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti 

penjelasan-penjelasan. Kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan 

sehingga terbentuk. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis Wilayah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Panciro. Letak dan Luas Wilayah Desa Panciro 

merupakan salah satu dari 14 Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Bajeng yang 

terletak 5 Km ke arah Utara dari Kecamatan Bajeng. Desa ini memiliki luas wilayah 

seluas ± 1.940 Hektar 795 Meter. Dengan jumlah penduduk Desa Panciro + 6.087 

Jiwa.
1
 

Secara Geografis Desa Panciro memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara : Desa Je‟netallasa Kec. Pallangga 

- Sebelah Timur : Desa Pa‟nakukang Kec. Pallangga 

- Sebelah Selatan : Desa Bontosunggu-Bajeng, Desa Tinggimae 

     Barombong 

- Sebelah Barat : Kelurahan Lembang Parang Kec. Barombong 

Desa panciro merupakan hasil pemekaran yang terdiri atas empat dusun yaitu 

Dusun Mattirobaji, Dusun Kampung Parang, Dusun Bontoramba, dan Dusun 

Bontoramba Selatan. Untuk mencapai desa ini dapat ditempuh dengan menggunakan 

berbagai kendaraan karena jalan yang menghubungkan antara desa ini dengan ibu 

kota kecamatan seluruhnya jalan aspal. Demikian pula jalan yang menghubungkan 

antara satu dusun dengan dusun yang lainnya pada desa ini adalah jalan aspal. 

                                                           
1 Data Dari Kantor Kepala Desa Panciro 
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Mudahnya dijangkau desa ini, selain karena dukungan sarana dan prasarana 

trasportasi yang memang memadai juga karena lokasinya relatif dekat dari Ibu Kota 

Kabupaten Gowa. 

Secara geografis Desa Panciro merupakan dataran rendah yang subur, maka 

wajarlah jika penggunaan tanah di Desa Panciro didominasi areal persawahan dan 

selebihnya diperuntukkan sebagai lahan pemukiman, sarana sosial seperti mesjid, 

sekolah, pasar dan sebagainya, serta kebun campuran. Iklim Desa Panciro  

mempunyai iklim kemarau dan penghujan,  hal tersebut  mempunyai pengaruh 

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Panciro Kecamatan Bajeng. 

2. Keadaan Penduduk 

 Data pada buku profil Desa Panciro pada tahun 2021 menunjukka bahwa 

penduduk Desa Panciro berjumlah + 6.087 Jiwa dengan perincian sebagai berikut: 

      Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Panciro Diperinci Menurut Dusun 

No. Nama Dusun 
Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. Mattirobaji 609 622 1.231 

2. Kampung Parang 783 810 1.593 

3. Bontoramba 932 981 1.913 

4. Bontoramba Selatan 698 652 1.350 

 Jumlah  3.022 3.065 6.087 

 Sumber : kantor Desa Panciro  
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 Berdasarkan tabel 4.1 diatas maka dapat diketahui jumlah penduduk Desa 

Panciro pada tahun 2021 menunjukkan bahwa berjumlah 6.087 jiwa yang terdiri atas 

3.022 jiwa laki-laki dan 3.065 jiwa perempuan yang tersebar pada dusun yang ada di 

desa tersebut. Di Dusun Mattirobaji jumlah laki-laki adalah 609 sementara 

perempuan adalah 622 sehingga jumlahya 1.231 jiwa.  Di Dusun Kampung Parang 

jumlah laki-laki adalah 783 sementara perempuan 810 sehingga jumlahnya 1.593 

jiwa. Di Dusun Bontoramba jumlah laki-laki adalah 932 sementara perempuan adalah 

981 sehingga jumlahnya 1.913 jiwa. Di Dusun Bontoramba Selatan jumlah laki-laki 

adalah 698 sementara perempuan adalah 652 sehingga jumlahnya 1.350 jiwa. 

3. Tingkat dan Fasilitas Pendidikan 

Pendidikan merupakan barometer kualitas sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh suatu wilayah. Disektor ini, pendidikan tidak hanya diarahkan untuk mencetak 

manusia pintar saja, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan mutu moral 

bagi manusia yang bersangkutan seperti keteguhan dan rasa tanggung jawab. 

Desa Panciro yang berpenduduk 6.087 jiwa memiliki tingkat pendidikan yang 

sangat bervariasi. Mulai dari SD sampai tamat perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Formal Pendidikan Desa Panciro 

No. Mata Pencaharian Jumlah 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Sarjana 

Diploma 

SLTA atau sederajat 

SLTP atau sederajat 

SD atau sederajat 

Tidak Sekolah/tidak tamat SD 

182  orang 

143  orang 

2.532  orang 

1.624  orang 

415  orang 

1.191 orang 

 Sumber : Kantor Desa Panciro 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas maka dapat diketahui penduduk Desa Panciro 

yang berpenduduk 6.087 jiwa memiliki tingkat pendidikan yang sangat bervariasi. 

Mulai dari tamat SD, sampai tamat perguruan tinggi. Masyarakat yang tidak sekolah 

ataupun tidak tamat SD berjumlah 1.191 orang, masyarakat yang tamat SD 415 

orang, yang tamat SLTP 1.624 orang, masyarakat yang tamat SLTA 2.532 orang, 

masyarakat yang tamat Diploma 143 orang, masyarakat yang tamat Sarjana 182 

orang.
2
   

 Minimnya tingkat pendidikan penduduk Desa Panciro disebabkan karena 

kurangnya kesadaran masyarakat terutama pihak orang tua pada jenjang pendidikan 

anak. Adapun potensi Desa Panciro yang bersifat Sarana Prasarana adalah sebagai 

berikut : 

 a. Jalan Desa    = 15  Jalan 

                                                           
2 Data Desa Panciro 
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 b. Pustu    =  1  Unit 

 c. Masjid/Mushalla   = 13  Unit 

Potensi Desa di Bidang Pendidikan ada 6 Unit sebagai berikut: 

1. SMA Muhammadiyah Lempangang  =  1  Unit 

2. MTs. Muhammadiyah Lempangang  =  1  Unit 

3. SD Negeri Panciro    =  1  Unit 

4. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontosunggu =  1  Unit 

5. TK. ABA Aisyiyah Cabang Lempangang =  1  Unit 

6. PAUD SPAS Desa Panciro   =  1  Unit
3
 

4. Mata Pencaharian Penduduk 

Penduduk Desa Panciro memiliki tingkat pekerjaan yang sangat beragam 

beragam, ada yang pegawai negeri, pegawai swasta, ABRI, petani dan buruh tani 

serta pedagang. Mata Pencaharian Desa Panciro merupakan Desa Pertanian, di Desa 

Panciro itu sendiri terdapat banyak lahan sawah sehingga besar kemungkinan 

sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Mata Pencaharian Desa Panciro 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. Petani 350 orang 

                                                           
3 Data Desa Panciro 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Karyawan, PNS/ABRI 

Pensiunan/Purnawirawan 

Buruh Tani 

Pedagang/Wiraswasta 

Lain-lain 

155 orang 

70 orang 

51 orang 

50 orang 

4.744 orang 

 Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka dapat diketahui penduduk yang bekerja 

sebagai petani berjumlah 350 orang, yang bekerja sebagai karyawan, PNS/ABRI 

berjumlah 155 orang, pensuinan/purnawirawan berjumlah 70 orang, buruh tani 

berjumlah 51 orang, pedagang/wiraswasta berjumlah 50 orang, dan lain-lainnya 

berjumlah 4.744 orang.     

Adapun keadaan ekonomi Desa Panciro sebagai berikut : 

a. Kerajinan : Menjahit, pembuatan sofa/springbed, kursi 

    rotan,pot 

       b. Industri    : pembuat roti,jalangkote,telur asin dan kerupuk  

c. Pertanian : Padi, kacang hijau, kangkung 

d. Olah Pangan : Jagung pipilan, Gaplek, Kripik Peyek 

e. Peternakan : Ayam, itik, kambing
4
 

B. Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha 

rumah tangga Di Desa Panciro Kec Bajeng Kab Gowa 

Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang berperan penting dalam keluarga 

sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat dan sudah berstatus sebagai istri 

                                                           
4 Data Desa Panciro 
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sekaligus ibu bagi suami dan anak-anaknya. Ibu rumah tangga memiliki tugas dan 

tanggung jawab terhadap pengaturan segala sesuatu yang ada didalam rumah tangga. 

Tugas ibu rumah tangga yakni menjalankan pekerjaan rumah, merawat anak-anak, 

memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

keadaan didalam rumah. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan 

zaman, banyak ibu rumah tangga yang awalnya hanya melakukan pekerjaan rumah 

saja, kini banyak yang memutuskan untuk bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah peningkatan akan kebutuhan hidup yang semakin mahal 

dan pendapatan yang didapatkan oleh suami terbilang kurang sehingga 

mengakibatkan ibu rumah tangga memiliki keinginan untuk ikut membantu dalam hal 

pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan 

keluarganya. Jadi, wanita bekerja jelas lebih banyak memberikan manfaat dalam 

berbagai segi seperti dikemukakan diatas. Tetapi banyak juga yang menimbulkan 

banyak problema baik dari yang bersangkutan maupun bagi pihak keluarga dan 

pihak-pihak lainnya.  

Ibu rumah tangga yang bekerja adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai Ibu 

rumah tangga dan juga berperan sebagai seorang pekerja, dimana faktor yang 

mendorong ibu rumah tangga yang bekerja adalah untuk bisa hidup mandiri dan 

berkeinginan untuk memperbesar penghasilan keluarga disamping penghasilan suami. 

 Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang telah menikah yang bertanggung 

jawab menjalankan pekerjaan rumah, merawat anak-anak, memasak, membersihkan 

rumah dan tidak bekerja diluar rumah. Ibu rumah tangga adalah wanita yang sangat 
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berperan penting dalam keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

1. Menambah penghasilan suami dan pendapatan keluarga  

Ikutnya seorang perempuan bekerja demi membantu suami dan keluarga dalam 

mencukupi ekonomi rumah tangga tidak dipermasalahkan oleh suami/keluarga selagi 

ia mampu untuk bekerja dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ia bekerja atas 

keinginannya sendiri, ikutnya seorang perempuan untuk bekerjapastinya akan 

mempengaruhi pada beban suami/keluarga yang pendapatannya kecil. Dengan 

perempuan bekerja maka akan menambah pendapatan dan meringankan beban yang 

dipikul oleh suami/keluarganya yang berpendapatan kecil. Penghasilan yang diberi 

perempuan untuk membantu pembiayaan kebutuhan rumah tangga, sehingga 

konstribusi yang diberikan perempuan pekerja dapat membantu meringankan beban 

suami/keluarganya.  

Perempuan berkontribusi bekerja dikarenakan sejumlah alasan, contohnya 

penghasilan keluarga yang rendah serta tak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. 

Maka dari itu untuk menolong suami mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, 

tujuan perempuan bekerja ialah menambah pendapatan supaya bisa menolong 

keluarga mencukupi perekonomiannya. Apabila perempuan bekerja dengan 

membuka usahanya sendiri maka makin tinggi penghasilan perempuan menyebabkan 

mereka makin mudah menolong peranan suami/keluarga. Dari penghasilan yang 

didapatkan nantinya akan digunakan untuk menambah penghasilan keluarga. 
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Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Rina berumur 45 tahun yang 

menyatakan bahwa : 

”Saya sudah mimiliki usaha ini sejak tahun 2012 dan yang membuat saya 

ingin memiliki usaha ini karna saya ingin memperbaiki perekonomian 

keluarga saya, karena suami saya hanya seorang kuli bangunan jadi mau tidak 

mau sekarang saya harus menutupi semua kebutuhan rumah serta biaya 

sekolah untuk ke 3 anak saya. Anak saya sudah besar dan mengerti jadi 

mereka mendukung, kalau saya tidak bekerja lalu saya mau kasih mereka 

makan dengan apa. Sebelum saya membuat kerupuk, saya harus mengerjakan 

tugas saya dulu sebagai seorang ibu, seperti memasak, bersih-bersih rumah 

tekadang anak saya yang pertama membantu saya sebelum dia pergi 

kesekolah. Pendapatan saya selama membuat kerupuk itu tidak menentu 

terkadang ada Rp. 200.000 kalau dibilang cukup atau tidaknya itu relatif, 

terkadang mereka memerlukan biaya yang banyak kadang juga sedikit, jadi 

saya belum bisa memprediksi apakah itu bisa dikategorikan cukup atau 

tidaknya. Dan dengan usaha ini saya dapat meningkatkan ekonomi keluarga 

saya”. 
5
 

 

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara oleh Ibu Rina dapat 

disimpulkan bahwa ibu rumah tangga yang bekerja ini. Tapi Ibu Rina tidak 

melupakan tugasnya sebagai seorang Ibu yaitu sebelum dia pergi bekerja terlebih 

dahulu Ibu Rina mengerjakan tugas dirumah baru melakukan pekerjaannya. Dengan 

itu ibu Rina dapat meningkatkan ekonomi keluarga. 

Berdasarkan hasil wawancara oleh Dg. Sangnging yang berumur 49 tahun 

yang menyatakan bahwa : 

“Saya sudah memiliki usaha ini selama 20 tahun dan alasan saya memiliki 

usaha ini yaitu saya ingin membantu suami saya karena suami saya hanya 

bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga dan 2 orang anak saya yang masih kecil dan 

masih membutuhkan banyak keperluan. Dengan saya memiliki uasaha ini 

sedikit demi sedikit bisa membantu perekonomian keluarga kami walaupun 
                                                           

5 Ibu rina (45) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
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hanya paspasan tapi kami selalu bersyukur dengan rezeki yang Allah kasih 

pada keluarga kami. Masalah keluarga mendukung atau tidaknya, kalau suami 

saya tidak memaksa saya harus bekerja dia memperbolehkan asalkan tidak 

melantarkan keluarga. Alhamdulillahnya saya selalu mementingkan tugas saya 

dulu sebagai seorang Ibu baru saya melanjutkan pekerjaan saya. Pagi-pagi saya 

menyiapkan makanan dan mengerjakan semua pekerjaan rumah setelah semua 

beres. Dan dengan usaha ini saya dapat meningkatkan ekonomi keluarga 

saya.”
6
 

 Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara Dg. Sangnging dapat 

disimpulkan bahwa alasan Ibu Rina dan Dg. Sangnging berbeda, Dg. Sangnging  

lebih untuk membantu suaminya karena penghasilan suaminya belum bisa mencukupi 

kebutuhan keluarganya maka dari itu Dg. Sangnging bekerja, dan Dg. Sangnging 

masih memiliki anak kecil yang harus dia ajak kalau dia harus bekerja. Tapi tidak ada 

bedanya dengan Ibu Rina, Dg. Sangnging melakukan pekerjaan atau mementingkan 

pekerjaan dirumah dahulu baru dia pergi untuk bekerja. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pekerjaan Ibu rumah tangga haruslah menjadi prioritas utama sebelum 

melakukan pekerjaan lainnya diluar rumah. Karena sudah menjadi kewajiban seorang 

wanita yang sudah menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga untuk menjalankan 

semua pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya jika pekerjaan sudah selesai dilakukan 

barulah dilanjutkan dengan pekerjaan sebagai seorang ibu yang bekerja. Dengan itu 

Dg. Sangnging dapat meningkatkan ekonomi keluarga. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Sumiati yang berumur 40 tahun 

yang menyatakan bahwa : 

                                                           
6 Dg. Sangnging (49) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 

2023 
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“Saya sudah memiliki usaha ini selama 10 tahun. Alasan saya memiliki usaha 

kerupuk sematamata hanya ingin membantu suami saya karen sudah 3 tahun 

terakhir ini dia sudah tidak bisa bekerja terlalu berat jadi saya membantu 

suami saya, sebelumnya saya dan suami sama-sama bekerja dan sekarang 

sayalah yang harus memenuhi kebutuhan keluarga saya. Anak saya ada 4 

orang 2 sudah berkeluarga 1 sudah memiliki pekerjaan dan 1 lagi masih 

duduk dibangku SMA. Anakanak saya selalu mendukung apa yang terbaik 

bagi keluarganya, apalagi anak-anak saya sudah pada besar jadi mereka 

mengerti. Alhamdulillah dengan saya bekerja disini, perekonomian saya bisa 

terpenuhi anak-anak saya bisa sekolah walaupun hanya sebatas SMA. Kalau 

pekerjaan rumah, saya selalu dibantu oleh anak bungsu saya dan kakaknya, 

mereka membagi tugas rumah dan saya hanya memasak, sebelum saya 

menggoreng kerupuk saya memasak untuk keluarga dan mengurus suami 

saya. Dan dengan usaha ini saya dapat meningkatkan ekonomi keluarga saya 

yang menurun akibat suami saya yang tidak bekerja.”
7
 

Berdasarkan pernyataan di atas hasil wawancara dengan mbak Sumiati dapat 

disimpulkan bahwa alasan mbak Sumiati memiliki usaha ini yaitu ingin membantu 

suaminya yang sudah tua, dia membantu mencukupi kebutuhan keluarganya 

walaupun kedua anak mbak Sumiati sudah menikah tapi kedua anaknya lagi yang 

harus dipenuhi. Awalnya suami mbak Sumiati bekerja tapi lantaran sudah tua dan 

sekarang sudah tidak sanggup bekerja yang keras-keras maka dari itu saat ini mbak 

Sumiati harus menjadi tulang punggung untuk keluarganya tetapi walaupun begitu 

mbak Sumiati tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri, dia selalu 

melakukan kewajiban dirumahnya dulu baru dia bekerja. Dengan itu mbak Sumiati 

dapat meningkatkan ekonomi keluarga.” 

Hasil wawancara menunjukan bahwa perempuan mempunyai konstribusi besar 

dalam mendukung dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Tujuan dari 

                                                           
7 Mbak Sumiati (40) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 
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perempuan bekerja yaitu untuk menambah penghasilan, supaya bisa menolong suami 

dalam memenuhi ekonomi keluarga dan menambah pendapatan keluarga.dengan 

perempuan bekerja sebagai pedagang maka penghasilan dan pendapatan dalam 

keluarga akan bertambah. Dari penghasilan yang didapatkan perempuan akan 

digunakan untuk menambah penghasilan suami serta pendapatan keluarga. 

2. Terpenuhinya kebutuhan keluarga  

Seorang laki-laki dalam keluarga yang pada umumnya dijadikan kepala keluarga 

memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Walaupun 

perempuan dalam rumah tangga tidak memiliki tanggung jawab untuk menafkahi 

keluarga nya , tetapi tidak ada salahnya apabila perempuan ikut membantu 

meringankan beban kepala keluarga dalam mencukupi keperluan diri serta anggota 

keluarga lainnya asalkan dikerjakan dengan tulus serta tidak melanggar kodrat selaku 

sosok perempuan. Tujuan perempuan bekerja yaitu guna menolong keperluan 

seharihari. 

 Untuk memperkuat informasi terkait peran ibu rumah tangga yang memiliki 

usaha kerupuk, ibu Salmia yang berumur 34 tahun dia berkata : 

“ Saya sudah menggeluti usaha kerupuk bawang dan kacang sembunyi ini dari 

tahun 2006, kurang lebih sudah 17 tahun lamanya. Awal mulanya saya hanya 

kecil-kecilan saja hanya menghabiskan 1-3 karung per harinya dan sekarang 

saya bisa mencapai 5-7 karung terigu per harinya. Jumlah penghasilan saya 

dulunya hanya 400-500 ribu per harinya dan hanya memiliki 2 orang 

karyawan Berdasarkan pernyataan hasil wawancara dengan ibu Salmia dapat 

disimpulkan bahwa usaha kerupuk bawang dan kacang sembunyi yang 

dimiliki ibu Salmia tersebut sangatlah menjanjikan karena usaha yang beliau 

miliki dimulai dari kecil dan lama-kelamaan mengembang dan dengan usaha 
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ini ibu Salmia bisa membuka lapangan pekerjaan untuk Ibu-ibu yang mau 

membantu suami maupun ingin meningkatkan perekonomian keluarganya.”
8
 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Satia yang berumur 55 tahun yang 

menyatakan bahwa : 

“ Usaha kerupuk yang saya miliki ini sudah berdiri kurang lebih sudah 17 

tahun usaha kerupuk saya ini berdiri. Pada saat itu karyawan yang saya miliki 

hanya 3 orang itupun terdiri dari saya. Suami dan anak saya hanya keluarga 

saya sendiri dengan penghasilan 300.000 per harinya, usaha yang saya miliki 

ini usaha turun temurun dari mulai orang tua saya, saya dan sekarang akan 

saya wariskan oleh anak saya. Awalnya usaha ini hanyalah usaha rumahan 

yang kecil dan lama-kelamaan lumayan besar dan saya sudah bisa 

memperkerjakan 6 karyawan dengan penghasilan mencapai 1.300.000 per 

harinya dengan upah yang saya berikan kepada karyawannya 500.000 ribu per 

bulannya. Dan dengan usaha ini saya dapat meningkatkan ekonomi keluarga 

saya.”
9
 

 Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Satia dapat disimpulkan bahwa usaha 

yang dimiliki oleh ibu Satia ini adalah usaha turun temurun yang diwariskan oleh 

keluarga. Ibu Satia juga sama halnya dengan Salmia dimulai dari kecil usaha yang 

dimilikinya lalu membesar, yang dulunya hanya mengandalkan bantuan dari anak dan 

istri sekarang ibu Satia bisa memperkerjakan karyawan agar mereka yang tidak 

bekerja bisa bekerja dan membantu perekonomian keluarga mereka.  

Hasil wawancara bersama perempuan pedagang yang membuat mereka ikut serta 

bekerja dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mendukung sehingga mereka ikut 

serta membantu memenuhi keperluannya sehari-hari, finansial rumah tangga yang 

kurang menyebabkan perempuan ikut bekerja dengan mereka bekerja akan membantu 

                                                           
8 Ibu salmia (34) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
9 Ibu satia (55) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
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menambah penghasilan dari berdagang, penghasilan akan bertambah dan dapat 

memenuhi kebutuhan keluarga. 

C. Kendala Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha 

Rumah Tangga di Di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa  

Peranan perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga yang bahagis 

yang mana perempuan berperan sebagai ibu yang melahirkan anak dan merawat, 

memelihara dan juga mengayomi anggota keluarganya. 

Seorang perempuan mempunyai peran dalam kehidupan berumah tannga 

untuk mengatur segala urusan rumah tangga, terutama memberikan kasih sayang 

kepada anak-anaknya. Pengertian secara umum, studi perempuan berarti segala studi 

yang fokus perhatiannya tentang perempuan misalnya, studi tentang sejarah 

perempuan, tentang faktor-faktor yang memengaruhi posisi perempuan di masyarakat 

yang berbeda-beda, tentang perempuan dicerminkan dalam sastra atau kesenian, 

bagaimana feminitas diciptakan dan subyektifitas terbentuk, bisa digolongkan dalam 

studi perempuan. Apabila perempuan dilihat secara historis, yaitu sebagai perwujudan 

dari kesadaran yang semakin besar akan hubungan-hubungan khusus atas dasar jenis 

kelamin. 

Kendala yang dihadapi perempuan dalam melakukan upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah faktor modal usaha, kurangnya sumber 

daya manusia. Dalam bab ini saya akan memaparkan hasil wawancara tentang faktor 
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penghambat yang di hadapi perempuan dalam usaha rumah tangga  untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga. 

1. Modal Usaha 

Modal Usaha adalah salah satu faktor utama yang diperlukan untuk 

mengembangkan usaha jualan. Pada umunya para perempuan yang memiliki 

penghasilan yang masih rendah kesulitan untuk mengembangkan usaha mereka 

karena hanya mempunyai modal yang kecil sehingga mereka menjalankan usaha 

seadanya.  

Menurut pendapat Ibu Rina mengatakan bahwa:  

“Saya terhambat dengan modal usaha dimana jika harga kebutuhan pokok 

seperti terigu,kacang dan minyak melunjak tinggi dan jika modal yang minim 

saya terpaksa tidak menjual dan menunggu harga barang turun lagi, saya tidak 

mempunyai modal yang banyak untuk menjual keripik, saya hanya 

mendapatkan keuntungan kecil dari keuntungan itu saya mengelola kembali 

untuk membeli bahan dagangan karena saya takut untuk mengambil dana 

KUR atau uang bank.”
10

 

 

Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

penghambat yang dihadapi ibu Rina dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 

yaitu modal usaha, Rina hanya mampu membeli bahan untuk jualan keripik untuk 

dijual kembali dengan jumlah yang sedikit karena hanya mempunyai modal yang 

sedikit. 

Menurut pendapat Dg. Sangnging menuturkan bahwa:  

“Kendalanya yaitu modal usaha. Saya ingin mengembangkan usaha ini tapi 

dana tidak cukup. Sudah banyak yang menawari saya untuk meminjam uang 

                                                           
10 Ibu rina (45) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 

 



68 

 
 

untuk modal usaha jualan tetapi baik dari segi usaha warung maupun 

dagangan keripik tetapi, saya takut meminjam uang bank dan sumber dana 

yang lainnya karena akan menimbulkan masalah berat dikemudian hari, 

karena keuntungan saya kecil-kecilan takutnya nanti saya tidak bisa 

membayarnya”
11

 

Berdasarkan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor 

penghambat yang dihadapi Dg. Sangnging dalam meningkatkan kebutuhan 

keluarganya yaitu, modal usaha. Karena keripik yang ia jual mempunyai keuntungan 

yang minim sehingga  dananya untuk membeli bahan dagangan lainnya  tidak 

mencukupi. 

Sedangkan menurut pendapat mbak Sumiati juga mengatakan bahwa:  

“kendalanya tentu modal, karna dalam berdagang keripik, terkadang saya 

membayar bahan seperti terigu, gula, yang saya ambil dari grosiran itu tidak 

cash dan saya baru membayarnya setelah barangnya laku semua yah karena 

modal saya kecil”.
12

 

Berdasarkan pernyataan informan di atas bahwa faktor penghambat yang 

dihadapi mbak Sumiati dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kebutuhan 

keluarga yaitu modal usaha. Dia melakukan usaha dengan modal yang minim. 

“kendala saya awalnya mungkin ada karena saya belum biasa kerja dan juga 

modal usaha saya yang minim karena penghasilan suami saya yang tidak 

cukup tapi sekarang sudah terbiasa jadi bagi saya tidak ada kendala yang berat 

mungkin karena saya sudah menjadi orang tua jadi saya harus bisa memenuhi 

kebutuhan keluarga saya sendiri agar anak-anak saya tidak kekurangan. 

Dampak positif dengan saya bekerja disini yaitu saya bisa mendapat uang dan 

memenuhi kebutuhan keluarga saya, kalau dampak negatifnya kebersaman 

saya dengan anak-anak sedikit berkurang karena saya bekerja dari pagi 

sampai sore.”
13

 

                                                           
11 Dg. Sangnging (49) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 

2023 
12 Mbak Sumiati (40) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 

2023 

 
13Ibu salmia (34) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
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Berdasarkan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor 

penghambat yang dihadapi yaitu modal usaha dan pendapatan suami yang kurang 

sehingga dia harus berhenti berjualan jika harga kebutuhan pokok naik. Tetapi 

dengan itu ia juga bisa memenuhi kebutuhan keluaarganya. 

Adapun pernyataan dari ibu Satia yang menuturkan bahwa ia mengalami 

hambatan selama mempunyai usaha rumah tangga Adapun hasil wawancara dari ibu 

satia  

“Kesulitan saya karena saya masih mempunyai anak kecil yang mau tidak 

saya harus mengurus dulu dan harus menidurkan anak saya agar saya dapat 

membuat keripik karna tidak dia tidak ada yang menjaga kalau suami saya 

pergi kerja dan juga hambatan saya yaitu modal usaha karena saya tidak dapat 

bantuan dari pemerintah desa setempat jadi jika harga pokok naik saya harus 

menaikkan juga harga keripik atau mengurangi isi keripik agar saya juga 

mendapatakan untung walaupun sedikit karena dengan berdagang keripik itu 

bisa memnuhi kebutuhan keluarga saya terutama susu dan popok anak 

saya”.
14

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ibu Satia harus 

mengurangi isi keripiknya jika harga pokok naik sehingga ia bisa mendapatkan 

untung karena modalnya yang minim. 

2. Faktor Pendidikan 

Faktor pendidikan terhadap ekonomi keluarga. Pada umumnya para 

perempuan “pedagang kripik” Desa Panciro yang memiliki penghasilan yang masih 

rendah kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena rendahnya keterampilan 

                                                                                                                                                                       
 

14 Ibu satia (55) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
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yang mereka miliki.  

Ibu Rina menjelaskan bahwa:  

“Faktor pendidikan terhadap ekonomi keluarga. Saya dulu sekolah sampai 

tamat SD dan suami saya tamatan SMP, saya tidak lanjut SMP karena orang 

tua menikahkan saya saat tamat SD, karena kalau kemauan orang tau mau 

tidak mau harus diikuti. Saya sebagai anak tidak bisa berbuat apa-apa, saya 

hanya tamatan SD, kalau untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak 

diusahakan cukup agar anak bisa meneruskan pendidikannya”. 
15

 

Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pendidikan menjadi kendala dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Rina hanya 

tamatan SD dan suaminya tamatan SMP. Aminah berusaha untuk tetap 

menyekolahkan anaknya agar anaknya kelak hidup sejahtera. Sedangkan  

Dg. Sangnging menjelaskan bahwa: 

“Tentunya pendidikan sangat berpengaruh. Saya sekolah tamat SD kalau 

suami SD juga, dulu saya dinikahkan oleh orang tua saya saat umurku masih 

muda. Orang tuaku dulu kurang mengerti tentang menyekolahkan anak untuk 

kejenjang yang lebih tinggi apalagi anak perempuan kalau sudah tamat SD 

kalau ada yang lamar pasti langsung dinikahkan sama orang tua”.
16

 

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa menurut Dg. 

Sangnging pendidikan tentunya sangat berpengaruh delam meningkatkan ekonomi 

keluarga. Hamsinah hanya tamatan SD dan suaminya juga tamatan SD.  

Sedangkan Dg. Sangnging mendukung pendapat mbak Sumiati bahwa:  

“Tingkat pendidikan mempengaruhi dalam meningktakan ekonomi keluarga, 

pendidikan saya hanya sampai pada tingkat SD itu semua karena dari latar 

belakang keluarga. Kondisi ekonomi orang tua saya kurang mampu untuk 

                                                           
15

Ibu rina (45) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
16 Dg. Sangnging (49) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 
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biaya sekolah karena sebagian hasil jerih payah mereka dapatkan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, kalau suami saya tamat SD 

juga”.
17

 

Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

penghambat yang dihadapi mbak Sumiati dalam meningkatkan ekonomi keluarga 

dalam penelitian ini adalah faktor pendidikan yang sangat minim mbak Sumiati 

hanya tamatan SD, mbak Sumiati hanya mampu mendapatkan pekerjaan kecil saja. 

 Adapun pendapat Ibu Salmia tentang Pendidikan bahwa:  

“Tentu pendidikan sangat berpengaruh, saya sekolah sampai tamat SD kalau 

suami saya tamat SMP, dulu saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua 

saya disaat umurku masih muda. Orang tua saya kurang mengerti tentang 

pendidikan kalau ada yang lamar pasti langsung dinikahkan saja”.
18

 

Berdasarkan pernyataan informan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pendidikan sangat berpengaruh. 

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling utama dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga karena sumber adaya terletak pada diri. Sumber daya manusia 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus di kelola dengan 

baik. Segala potensi yang dimiliki oleh seseorang berupa akal pikiran, tenaga, 

keterampilan, emosi dan sebagainya dapat digunakan baik untuk dirinya sendiiri 

maupun untuk orang lain. 

                                                           
17 Mbak Sumiati (40) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 

2023 

 
18 Ibu salmia (34) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
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Sama halnya dengan perempuan pedagang kripik Desa Panciro yang 

kurangnya sumber daya yang dimiliki menjadi kendala dalam meningkatkan ekonomi 

keluarga, karena minimnya keterampilan yang dimiliki sehingga menjadi kendala 

dalam mengasah kemampuan untuk melestarikan sumber daya yang dimilikinya.  

Seperti yang terjadi di Desa Panciro para perempuan hanya merupakan 

tamatan SMP dan SD itupun ada yang tidak mengeyam pendidikan dasar sampai 

selesai karena dulu orang tua hanya menyekolahkan anaknya sebagai mengisi umur 

supaya bisa mengetahui pelajaran seperti membaca dan menulis setelah mereka pintar 

dan memahami pelajaran dibangku Sekolah Dasar dan SMP ketika umur sudah 

maksimal untuk dinikahkan maka tidak ada alasan anak untuk menolak karena alasan 

orang tua adalah kurangnya biaya, itulah yang menjadi penghambat mereka 

melanjutkan pendidikan.  

Bagi para perempuan pedagang kripik di Desa Panciro untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yaitu minimya pengetahuan dan skil yang mereka miliki. 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Satia: 

“Di Desa Panciro pada umumnya adalah masyarakat yang tingkat pendidikan 

rendah apalagi perempuan-perempuan yang telah berkeluarga paling tinggi 

tingkat pendidikan mereka adalah SD ada juga yang tamatan SMP-SMA tapi 

itu hanya sebagian kecil saja apalagi yang lanjut kuliah itu hanya bisa di 

hitung jari, karena dulu orang tua mereka cepat menikahkan anak mereka 

kalau sudah tamat SD dan umurnya sudah matang maka langsung dinikahkan 

saja, makanya kegiatan-kegiatan seperti pemberdayaan perempuan itu jarang 

tersentuh perempuan disini karena katanya hanya membuang-buang waktu 

saja lebih baik ke kebun saja membantu suami”. 
19

 

                                                           
19 Ibu satia (55) penjual kripik, Wawancara, Desa Panciro Kabupaten Gowa, 22 juni 2023 
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Pemahaman orang tua sekarang sudah maju banyak yang melanjutkan 

keperguruan tinggi dan tidak sedikit yang sudah melanjutkan pendidikan S2 karena 

mereka sudah memahami begitu pentingnya pendidikan itu dimasa yang akan datang 

bagi keluarga dan terkhusus bagi diri sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti yang dilakukan pada 

peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui 

home industri dilihat dari ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga 

melalui usaha rumah tangga di Kecamatan Bajeng Desa Panciro 

Kabupaten Gowa ini peran ibu rumah tangga sangat berpengaruh dalam 

perekonomian keluarga. Ibu rumah tangga, bekerja melalui usaha rumah 

tangga untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan 

membantu suami dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. 

2. Kendala yang dihadapi ibu rumah tangga yaitu kurangnya faktor 

pendidikan, kurangnya sumber daya manusia  dan modal usaha jika harga 

bahan pokok naik,sehingga ia bisa saja berhenti menjual dan mampu 

membuat keripik jika harga bahan pokok murah dan itu dapat membantu 

perekonomian keluarganya. 

B. Implikasi  

 Setelah berakhirnya penelitian ini maka peneliti anak menyampaikan 

saran berdasar pada hasil dan evaluasi dari penelitian yang telah peneliti lakukan, 

ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain : 
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1. Di perlukan perhatian dari pemerintah setempat tentang 

pemberdayaan perekonomian masyrakat dengan potensi yang sudah 

ada yaitu usaha rumah tangga untuk masyarakat setempat agar lebih 

bisa memberdayakan masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan 

yang lebih luas lagi terutama untuk para suami yang belum memiliki 

pekerjaan tetap supaya terciptanya lapngan pekerjaan walapun 

bersifat sampingan. 

2. Harus dilakukan nya pembagian kerja dalam rumah tangga seperti 

laki-laki/suami juga seharusnya bisa ikut membantu pekerjaan rumah 

supaya istri tidak terlalu terbebani dengan pekerjaan yang sangat 

banyak, mencari uang untuk tambahan ekonomi keluarga dan masih 

melakukan banyak pekerjaan dirumah. 
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PEDOMAN WAWANCARA PEDAGANG KRIPIK 

 

Tujuan wawancara untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan 

perempuan pedagang kripik dan kendala yang dialami dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga di Desa Panciro  

1. Siapa nama ibu ? 

2. Berapa umur ibu ? 

3. Siapa saja yang membantu ibu dalam berdagang kripik? 

4. Dari mana ibu mendapatkan modal? 

5. Sudah berapa lama ibu berdagang kripik ? 

6. Dari mana ibu mendapatkan modal? 

7. Di mana ibu mendapatkan bahan baku? 

8. Di mana ibu pasarkan produk? 

9. Dalam sehari berapa pendapatan yang di dapat? 
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DAFTAR INFORMAN  

 

 

NO             NAMA             PEKERJAAN 

1 RINA PEDAGANG KRIPIK 

2 DG SANGNGING PEDAGANG KRIPIK 

3 MBAK SUMIATI PEDAGANG KRIPIK 

4 SALMIA PEDAGANG KRIPIK 

5 IBU SATIA PEDAGANG KRIPIK 
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Gambar I 

Wawancara  dengan pedagang kripik Ibu Rina (45), Peda tanggal 22 Juni 

2023 di Desa Panciro 

 

Gambar II 

Wawancara  dengan pedagang kripik Dg. Sangnging (49), Pada tanggal 22 

Juni 2023 di Desa Panciro 
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Gambar III 

Wawancara  dengan pedagang kripik Mbak Sumiati (40), Pada tanggal 22 

Juni 2023 di Desa Panciro  

Gambar IV 

Wawancara  dengan pedagang kripik Ibu Salmia (34), Pada tanggal 22 Juni 

2023 Di Desa Panciro 
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Gambar V 

Wawancara  dengan Ibu Satia (55), Pada tanggal 22 Juni 2023 di Desa 

Panciro 
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