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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث s\a s\ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح h}a h} ha (dengan titik di bawah

خ Kha Kh kh dan ha

د Dal D De

ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy es dan ye

ص s}ad s} es (dengan titik di
bawah)

ض d}ad d}
de (dengan titik di
bawah)

ط t}a t} te (dengan titik di
bawah)

ظ z}a z} zet (dengan titik di
bawah)

ع ‘ain ‘ apostrof terbalik

غ Gain G Ge
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ف Fa F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء Hamzah ‘ Apostrof

ي Ya Y Ye

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

tanda apa pun. 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:
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

فَ كَیْ  : kaifa

هَوْلَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ  : maata

رَمَى : ramaa

Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا

Nama Huruf Latin NamaTanda

fathah dan yaa’ ai a dan i َْـى

fathah dan wau au a dan u َْـو

NamaHarakat dan
Huruf

Huruf dan
Tanda

Nama

Fathah dan alif atau
yaa’

| ... َ◌ا... 
َ◌ى

Dammah dan wau ُوـ

a>

u>

a dan garis di atas

kasrah dan yaa’ i> i dan garis di atas

u dan garis di atas

ـى
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ْلَ  قِ : qiila

یمَُوْتُ  : yamuutu

4. Taa’ marbutah

Transliterasi untuk taa’ marbutah ada dua, yaitu: taa’ marbutah yang hidup

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan taa’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

taa’ marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طْفَالِ  رَوْضَةُا : raudah al-atfal

 َُ اَلمَْدِینْةَُاَلفَْاضِ : al-madinah al-fadilah

اَلحِْكمْةَُ  : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,(ــّ)

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبناَ  : rabbana

نجَیْناَ  : najjaina

اَلحَْقّ  : al-haqq

مَ  نعُِّ : nu“ima

دَُو : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
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kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf ,(ـــــِىّ ) maddah menjadi i.

Contoh:

لىَِ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبى : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 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 (-).

Contoh:

مْسُ  اَلش : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

 َ اَلزلزَْ : al-zalzalah (az-zalzalah)

اَلفَْلْسَفَة : al-falsafah

اَلبْلاَدُ  : al-bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

مُرُوْنَ  تَ : ta’muru>na

اَلنوْعُ  : al-nau‘

ءٌ  شيَْ : syai’un

مِرْتُ  : umirtu
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Tabaqat al-Fuqaha’

Wafayah al-A‘yan

9. Lafz al-Jalalah (الله)

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah.

Contoh:

 ِ دِینُْا dinullah  ِ ِ billah

Adapun taa’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafzal-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِيرَْحمَْةِاللهِ همُْ  hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (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). Contoh:

Inna awwala baitin wudi‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu Al-Hasan, ditulis menjadi: Abu Al-Hasan,
‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni.(bukan: Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Da>r
Qutni Abu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,
Nasr Hamid Abu)
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swt = subhanallahu wata’ala

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-salam

Cet. = Cetakan

t.p. = Tanpa penerbit

t.t. = Tanpa tempat

t.th. = Tanpa tahun

t.d = Tanpa data

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS. …/…: 4 = QS. Al-Hujurat/49: 13 atau QS. Al-Ankabut/29: 46

hlm = Halaman
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ABSTRAK

Nama : Andi Khaerul Imam
Nim : 30400114073
Jurusan : Sosiologi Agama
Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Partai Politik (Studi

Kasus DPC PPP Kota Parepare

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama bagaimana partisipasi
perempuan dalam kegiatan partai politik, Kedua faktor-faktor apa yang menjadikan
perempuan ikut serta dalam kegiatan partai politik di Kota Parepare dan ketiga
bagaimana upaya yang dilakukan partai politik untuk mendorong keterwakilan
perempuan di Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan
wawancara serta dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah, Pendekatan
Sosiologis dan Teologi. Data dari penelitian bersumber dari data primer dan
sekunder, sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode observasi,
wawancara dan dokumentasi, serta tekhnik pengolahan data yang digunakan adalah
reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) Partisipasi politik
perempuan dalam berbagai kegiatan di Kota Parepare merupakan partisipasi aktif dan
pasif dalam kegiatan-kegiatan partai politik mereka menunjukkan bahwa partisipasi
dengan adanya perbuatan dan pergerakan yang nyata sehingga muncul pembaharuan
dalam bentuk sekecil apa pun. (2) Melalui pendekatan kontekstual ( lingkungan
sosio-ekonomi dan politik ). tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat
dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses produksi
(kelasnya) dan oleh struktur politik yang ada. (3) Pendidikan politik merupakan
proses di mana para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai,
norma-norma dan simbol- simbol politik masyarakat dengan negaranya. Atau dapat
pula dirumuskan sebagai proses melalui para anggota masyarakat.

Implikasi penelitian ini berdasarkan penelitian yaitu: Kepada masyarakat
khususnya perempuan  akan kesadaran pentingnya aktif dan berpartisipasi di dunia
politik dan yang kedua untuk partai politik terkhusus DPC PPP Kota Parepare agar
selalu mendorong dan melibatkan perempuan di kepengurusan partai politik agar
memenuhi kuota yang telah di tetapkan UU No.10 Tahun 2008 dengan sekurang-
kurangnya 30% tingkat pusat serta memberikan bimbingan seperti sosialisasi dan
pendidikan politik kepada perempuan yang akan bersaing sebagai calon anggota
legislatife.

Kata kunci: Partisipasi, Perempuan dan Partai politik.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran perempuan di tanah air telah dimulai sejak zaman penjajahan.

Munculnya tokoh perempuan Indonesia seperti R.A Kartini, R. Dewi Sartika, dan

Cut Nyak Dien dan lain lain. dapat menjadi motivasi perempuan di Indonesia.

Harus diakui bahwa meski sudah banyak tokoh perempuan yang sukses, namun

pada sisi lain masih banyak pula hambatan yang dialami kaum perempuan untuk

tampil dalam sektor publik, misalnya terkait peran perempuan dalam politik,

hampir di seluruh negara, khususnya di negara berkembang, menghadapi

sejumlah kendala baik kultur maupun kendala struktur.1

Kendala kultur saat ini yang dihadapi perempuan masih terkait dengan

budaya partiarki dengan menempatkan posisi perempuan kelas dua terkait dengan

faktor budaya dalam masyarakat seperti menempatkan perempuan hanya di

wilayah domestik, sistem sosial di mana laki-laki sebegai pemegang kekuasaan

utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik. Kendala struktur

tersebut sering kali berkaitan dengan permasalahan pendidikan, status sosial,

ekonomi, dan pekerjaan. Pekerjaan perempuan masih sering diidentikkan dengan

pekerjaan “kelas dua” yang sulit berimbang dengan laki-laki.

1 Susi Susanti dan Adelita Lubis, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik UMA
(Partisipasi Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan), (Medan : Universitas
Medan Area 2015), hlm. 1.
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Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang ingin berpartisipasi

di dunia politik seperti yang berbunyi UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan

yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal

30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini

didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang

menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu

perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam

lembaga-lembaga publik. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan

bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan

menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada

kepengurusan partai politik tingkat pusat.2 Perempuan cukup ideal untuk menjadi

politisi di Indonesia, keterwakilan perempuan di dunia politik menjadi tanggung

jawab besar dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan Gender.

Politik gender adalah memilih kebijakan yang lebih mendukung dan

sejalan dengan kaum perempuan (tanpa diskriminatif sedikitpun) dan mereka

menjadi objek utama sebagai praktisi kebijakan terbabik, baik di bidang politik,

maupun di bidang lain sejenisnya. Politik gender bukan hanya menganalisis

pemberdayaan gender, namun politik gender juga menganalisis gender dan

diskriminasi serta tidak menyangkal gender dalam berbagai kegiatan. Membatasi

kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalah

melemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan. Ini

adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan politik gender yang terjadi di

2 https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q
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Indonesia dan provinsi Aceh selama masa konflik atau sebelum masa reformasi.

Rendahnya persentase perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik

dan negara itu juga bukti yang sangat signifikan yang disebabkan oleh suatu

lembaga maupun provinsi Aceh. Akibatnya dari rezim orde baru (ORBA) dengan

format politik yang otoriter menyebabkan terbatasnya kesempatan partisipasi

perempuan dalam kehidupan politik Indonesia terhalangi.3

Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan.

Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan

dibandingkan rasionalitas. Konstruksi yang demikian membuat masyarakat

berpikir bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tak berdaya dalam

menguasai sesuatu, termasuk dalam hal berpolitik. padalah di dalam Agama

Islam tidak mengenal istilah larangan bagi kaum wanita seperti dikatakan dalam

Al - Qur’an sebagaimana Firman Allah swt dalam Qs. An-nisa Ayat 32 Berbunyi

:

                
               
 

3 Rasyidin, Jurnal gender dan politik (keterwakilan perempuan dalam politik), (Aceh
Utara: Universitas Malikus Saleh 2018), hlm. 48.
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Terjemahnya :

32. dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang

laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita

(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala

sesuatu.4

Ayat di atas menjelaskan secara implisit dapat dikatakan kriteria

pemimpin tidak didasarkan pada perbedaan gender, melainkan pada kemampuan

dan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan itu sendiri Islam hanya mem

buat perbedaan berdasarkan nilai ketaqwaan dan amal saleh.5

Doktrin Islam (Al-Qur’an dan Sunah) antara laki-laki dan perempuan

diberi beban tugas yang sama untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak

ada pengecualian antara laki-laki dan perempuan diberi juga kesempatan untuk

meraih kesempatan memimpin.6 Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam

Qs. Al-Taubah 71

4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Yayasan
Penyelengara dan Penterjemah /Pentafsir Al-Qur’an, 1971) hlm.567

5 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi  Nusantara (Memahami Sosiologi Integralistik), hlm. 281.

6 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi  Nusantara (Memahami Sosiologi Integralistik), hlm. 275.
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Terjemahnya:

71. dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan

diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.7

Ayat ini jelas menunjukkan nalar antara kedua gender, orang-orang yang

beriman laki-laki dan perempuan saling menjadi pelindung satu sama lain mereka

menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan

shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah.8 Penjelasan diatas menujukkan bahwa perempuan

di beri kebebasan dalam menentukan hidupnya baik yang ingin bergelut dan

berpartisipasi di dunia politik.

Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya

kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan

suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara

eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses

7 Kementrian Agama RI, (Al-Qur’an dan Terjemahannya) hlm.567
8 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi  Nusantara (Memahami Sosiologi Integralistik), hlm. 276.
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politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran

dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya

masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi

dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam

berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan,

masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai

anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.9

Perempuan dalam menunjukkan eksistensinya dalam kegiatan

perpolitikan, misalnya dalam kursi parlementer, DPRD, dan pemerintahan,

salah satu partai politik di Kota Parepare yang peranannya perlu diteliti lebih jauh

adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP menarik untuk diteliti karena

berdasarkan pertimbangan bahwa PPP hadir sebagai sebuah partai politik yang

sangat jauh berbeda dengan partai politik lainnya. Mengingat PPP  sebagai partai

politik tidak hanya mengutamakan aspek politis dalam kegiatan partai politik,

tetapi juga menjadikan moral agama sebagai basis gerakannya, sehingga tidak

jarang PPP dijuluki sebagai partai politik dakwah atau partai politik yang

tampilannya lebih gerakan dakwah atau partai politik islam.

PPP adalah partai yang ikut mendukung tercetusnya kebijakan kuota 30%

keterwakilan perempuan, sebagai partai gerakan dakwah yang memiliki

keterikatan sejarah dengan proses perumusan Undang-Undang seharusnya PPP

bisa lebih sensitif terhadap partisipasi politik kaum perempuan, akan tetapi jika

9 Rasyidin, Jurnal gender dan politik (keterwakilan perempuan dalam politik), (Aceh
Utara: Universitas Malikus Saleh 2018), hlm. 39.
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melihat timpangnya jumlah kader antara laki-laki dan perempuan yang terpilih

dan kecilnya jumlah perempuan anggota legislatif di Kota Parepare maka

menjadi wajar apabila partisipasi peranan perempuan dalam PPP di Kota

Parepare masih di pertanyakan dan perlu mendapat perhatian. Berdasarkan

permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian yang berjudul Partipasi Perempuan Dalam Kegiatan Partai

Politik Studi Kasus DPC PPP Kota Parepare.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Partai

Politik (Studi Kasus DPC PPP Kota Parepare) penelitian ini berfokus kepada

partisipasi perempuan, kegiatan dan partai politik yang ditinjau dari aspek

Sosiologis, Agama dan Gender di kota Parepare.

2. Deskripsi Fokus

a. Partisipasi perempuan merupakan pengurus yang aktif baik perorangan

ataupun kelompok yang tercamtum dalam struktur kepengurusan DPC PPP Kota

Parepare untuk ikut serta atau  merencanakan kegiatan.

b. Kegiatan adalah pekerjaan yang dilaksanakan dalam Pemilihan umum

untuk mencapai tujuan tertentu yaitu Kegiatan Pemilihan, Lobby, Kegiatan

Organisasi.

c. Partai Politik DPC PPP Kota Parepare merupakan partai politik yang

cukup lama ikut berpartisipasi dan partai politik yang melibatkan perempuan
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dalam kegiatan partai di Kota Parepare untuk mengajak, mendorong,

menunjukkan kesempatan dan mengikutsertakan anggota masyarakat dalam

proses politik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan partai politik.?

2. Faktor-faktor apa yang menjadikan perempuan ikut serta dalam kegiatan

partai politik di Kota Parepare.?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk mendorong

keterwakilan perempuan di pemerintahan Kota Parepare. ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan oleh

peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah pustaka untuk

membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti juga

akan memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjauan pustaka. Berikut beberapa

penelitian sebelumnya yang didapatkan peneliti:

Penelitian Pertama oleh Ahmad Nawawi pada tahun 2009 yang berjudul

“Partisipasi Politik Perempuan: Studi kasus bupati perempuan dalam

pemerintahan Kabupaten Karanganyar dalam penelitian ini, penulis membahas

(1) Bagaimana partisipasi politik perempuan dalam kepemerintahan Kabupaten

Karanganyar, (2) Bagaimana isu gender mempengaruhi strategi politik yang

dibuat oleh bupati karanganyar. Hasil Kajian ini adalah perempuan di era

globalisasi seperti saat ini telah memiliki peluang untuk tampil dalam
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perpolitikan. Sebagai konkretisasi penyetaraan gender, perempuan bahkan

dapat memegang peranan penting dalam pemerintahan. Hal itu sebagaimana

yang tercermin dari kepemimpinan Hj. Rina Iriani Ratnaningsih, S.Pd.,

M.Hum., dalam pemerintahanKabupatenKaranganyar.10

Penelitian Kedua oleh Evi Mulyasari Akmul  yang berjudul “Analisis

Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo Dalam

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat kaum perempuan dalam jabatan

politik sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan dan apa yang

mempengaruhi rendahnya jumlah kaum perempuan dalam jabatan politik di

Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wajo, dengan informan

penelitian ini adalah anggota DPRD perempuan, kepala desa perempuan, caleg

perempuan, anggota KPU, kepala bagian pemberdayaan perempuan serta ibu

rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan

wawancara mendalam. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Beberapa temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo masih

rendah. Peluang dan kesempatan telah diberikan kepada perempuan namun

perempuan belum memaksimalkan peluang tersebut. Kedua, Dari jumlah

perempuan yang terlibat dalam jabatan politik, beberapa kepala desa menjabat

karena meneruskan periode setelah suaminya bukan karena pendidikan dan

pengalaman organisasinya. Ketiga, Banyak permasalahan-permasalahan di

10 Ahmad Nawawi, “Partisipasi Politik Perempuan: Studi kasus Bupati Perempuan
dalam pemerintahan Kabupaten Karanganyar,” Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, 2009) hlm.9
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Kabupaten Wajo yang membutuhkan peningkatan partisipasi perempuan dalam

jabatan politik. Keempat, minat perempuan untuk terlibat dalam jabatan politik di

Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat

yaitu : (1) Tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi (2) Faktor budaya (3)

Faktor kebijakan (4) minat perempuan di luar bidang perpolitikan.11

Penelitian Ketiga oleh Oktaviani Adhi Suciptaningsih di Universitas Sunan

Muria Kudus, Jawa Tengah Indonesia tahun 2010 Partisipasi perempuan dalam

politik merupakan bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk

mencapai kesetaraan gender. dalam penelitian ini, saya mengeksplorasi

bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal

dan bagaimana peran perempuan dalam penentuan kebijakan di Lembaga

Legislatif di Kabupaten Kendal. Metode penelitian menggunakan pendekatan

kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam

Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal masih sangat rendah, dari 45 orang

anggota dewan legislatif, hanya 4 orang saja yang perempuan. Padahal jumlah

penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Rendahnya

partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang

menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif,

diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang sedikit

inipun tidak memiliki kompetensi yang baik untuk memperjuangkan keadilan

11 Evi Mulyasasri Akmul “Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik di
Kabupaten Wajo” Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014) hlm.14



11

jender dalam kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang belum

berperspektif gender.12

Penelitian Keempat oleh Aisah Putri Budiatri yang berjudul “Peran Partai

Politik dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR PI dan

DPRD) penelitian ini menunjukkan bahwa, angka tertinggi representasi

perempuan dalam parlemen di Indonesia adalah 18% yang diperoleh dari

Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 lalu. Partai politik (parpol) sebagai satu-satunya

“kendaraan politik” formal yang diakui oleh undang-undang tentu saja memiliki

peran penting untuk mengatasi persoalan tersebut. Penelitian yang berdasar pada

teori keterwakilan politik Anne Phillips dan Burnheim ini menemukan bahwa

partai politik memiliki komitmen yang rendah untuk melibatkan perempuan

dalam struktur partai dan pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian

kualitatif, maka ditemukan hasil bahwa peran partai yang besar dalam proses

politik belum optimal digunakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di

parlemen.13

Hasil dari kajian pustaka diatas mendeskripsikan beberapa penelitian

terkait perempuan dan politik seperti partisipasi perempuan di dalam

12 Oktaviani Adhi Suciptaningsih “Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di
Kabupaten Kendal” Jurnal ( Kudus: Jurnal Komunitas Indonesia, 2010 ) Hlm.1

13 Aisiah Putri Budiatri “Peran Partai Politik dalam meningkatkan keterwakilan
Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPR PI dan DPRD)” Jurnal (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2012)
hlm.1
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pemerintahan, analisis keterlibatan perempuan perempuan dalam jabatan politik

dan peran perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Dewan

Perwakiilan Rakyat Daerah, Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis

sendiri adalah untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan di DPc PPP kota

Parepare, faktor – faktor apa yang menjadikan perempuan ikut serta dalam

kegiatan partai politik di kota Parepare dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh

partai politik untuk mendorong keterwakilan perempuan di pemerintahan kota

Parepare.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

Untuk mengetahui :

1. Partisipasi perempuan dalam kegiatan partai politik.

2. Faktor-faktor perempuan ikut serta dalam kegiatan partai politik di Kota

Parepare.

3. Upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk mendorong

keterwakilan perempuan di Pemerintahan Kota Parepare.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada

umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya sosiologi gender, politik

Agama dan kajian mengenai hubungan sosial.
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b. Untuk menambah referensi hasil penelitian yang juga dijadikan sebagai

rujukan untuk penelitian bagi mahasiswa sosiologi selanjutnya, serta

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas

cakrawala pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi sumbangan pemikiran untuk perempuan yang aktif di partai

politik dan lembaga keagamaan agar meningkatkan hubungan sosial

pada setiap masyarakat.

b. Untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak atau

lembaga- lembaga yang membutuhkannya, terutama bagi kaum

perempuan yang aktif di lembaga partai politik
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BAB II

Tinjauan Teoritis

A. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksaan kebijakan umum, dan dalam

memilih pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud adalah

mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan

kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum dan memilih

para wakil rakyat dalam pemilihan umum1. Partai politik mempunyai fungsi

mengajak, mendorong, menunjukkan kesempatan dan mengikutsertakan

anggota masyarakat dalam proses politik.

Herbert Miclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian

dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung

dalam proses pembentukan kebijakan umum.2

Norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan batasan partisipasi

politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang loyal sedikit banyak langsung

bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat/pejabat negara tindakan tindakan

yang diambil oleh mereka yang teropon terutama adalah tindakan yang bertujuan

1 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm. 282.
2 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm.. 129
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mempengaruhi keputusan pemerintahan yaitu usaha untuk mempengaruhi alokasi

nilai secara otoritatif untuk masyarakat.3

Berbicara tentang partisipasi sedikit banyak akan menyentuh persoalan

sejauhmana seseorang (dalam hal ini perempuan) telah memberikan

kontribusi dalam sebuah tatanan. Menunjukkan partisipasi mengindikasikan

adanya perbuatan dan pergerakan yang nyata, sehingga muncul perubahan dan

pembaharuan dalam bentuk sekecil apa pun. Partisipasi perempuan dalam

ranah politik dapat dilihat pergerakan yang dilakukan oleh perempuan itu

sendiri untuk negara Indonesia.

Peran serta masyarakat merupakan kata lain dari istilah standar dalam

ilmu politik, yaitu partisipasi politik. Ilmu politik partisipasi diartikan sebagai

upaya warga masyarakat baik secara individual maupun kelompok, untuk ikut

serta dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah

negara.4

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap

individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya

mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan

organisasi, serta ambil bagian dalam setiap individu pertanggung jawab

bersama.5

3 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm. 129
4 Afan Gaffar,”Merangsang Partisipasi Politik Rakyat”, (Jakarta : Pustaka Cidesindo,

1998), hlm. 240
5 Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Persoektif Struktural Fungsional
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Setidaknya ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah

partisipasi lebih luas dalam proses politik, seperti yang disampaikan Myron

Weiner, yaitu :

1. Modernisasi; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang

meningkat, meyebarnya kepandaian baca tulis, pengembangan media

komunikasi massa.

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, ketika terbentuk suatu kelas

baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses

industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berhak

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan

mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; kaum

intelektual seperti sarjana, wartawan dan penulis sering mengeluarkan

gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membangkitkan tuntutan

akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Dan

sistem transportasi dan komunikasi modern memudahkan dan mempercepat

penyebaran ide dan gagasantersebut.

4. Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik; jika timbul

kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah

mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-

gerakan partisipasi rakyat.

5. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial,

(Surabaya : Penerbit SIC, 2002), hlm. 240
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ekonomi dan budaya; jika pemerintah terlalu mengkooptasi masalah masalah

sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-

tuntutan yang terorganisir untuk berpartisipasi.6

Partisipasi politik menurut Huntingtong dan Joan Nelson adalah sikap

politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (action), yang mempunyai

relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam

pengambilan keputusan pemerintah. Pendapat senada di ungkapkan oleh Rasinski

dan Tyler yang mengungkapkan bahwa inti partisipasi politik adalah tindakan

masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Asumsinya orang yang

paling tahu tentang keinginan (masyarakat) adalah masyarakat atau individu. Oleh

karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam

menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang menyangkut harkat kehidupan

mereka. Akan tetapi, jika partisipasi politik ditawarkan oleh pemerintah, apakah

individu harus mendukung secara mutlak program-program yang di rancang oleh

pemerintah, atau individu itu yang berperan dalam pembuatan program-

program/kebijakan-kebijakan, atau masyarakat diposisikan sebagai mitra

pemerintah?

Partisipasi politik, lebih lanjut Huntington dan Nelson menjelaskan

mengenai spectrum partisipasi politik tersebut, menurut mereka, ada dua jenis

partisipasi politik yang bergerak pada suatu garis spectrum. Pertama, partisipasi

otonom adalah jenis partisipasi yang di harapkan oleh setiap masyarakat. Pada

6 Afan Gaffar, Merangsang Partisipasi Politik Rakyat, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hlm.
130-131
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jenis ini, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai ide dan

konsep tentang suatu hal pada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi

kelompok penekan bagi pemerintah, memberikan haknya pada pemilihan umum,

dan sebagainya, merupakan rangkaian yang diinginkan bersama oleh masyarakat

dan pemerintah. Adapun partisipasi yang dimobilisasi lebih mengedepankan

dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi

maupun sosial. Artinya dalam partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan

tekanan dari pihak lain (state ataupun private) sangat signifikan terhadap

partisipasi individu atau kelompok dalam bahasa loekman Soetrisno disebutkan,

kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah

yang dirancang dan ditentukan tujuanya oleh pemerintah.7

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi poitik dapat

digunakan dua kerangka ketegori teori yaitu pendekatan politik, sebagai berikut :

1. Pendekatan kontekstual ( lingkugan sosio-ekonomi dan politik ). Pendekatan

ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau sekelompok orang sangat

dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya, kedudukannya dalam proses

produksi (kelasnya) dan oleh struktur plitik yang ada. Dengan kata lain, bagi

pendekatan ini individua aktor politik cenderung tidak otonom atau cenderung

di tentukan, bukan menetukan.

7 Muslim Mufti, Teori-Teori Politik, (Bandung; CV Pustaka Setia 2013) hlm.151-152
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2. Pendekatan individual-psikologis. Pendeketan ini dapat di bagi menjadi dua,

yaitu :

a. Yang memandang perilaku politik sebegai kegiatan tak internasional

(tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil faktor

psikologis yang memengaruhi aktor politik pada peringkat bawah

sadar, dan

b. Yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar untuk

mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

1. Pendekatan Disposisional

Masalah yang hendak dijelaskan dalam pendekatan ini adalah mengapa

seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan politik, dan mengapa

mereka memilih untuk melakukan tindakan politik tertentu bukan tindakan

politik lainnya. Dalam pendekatan ini di bagi atas dua faktor yaitu :

a. Factor lingkungan tak langsung yaitu tidak berpengaruh terhadap

kepribadian secara langsung.

b. Factor social langsung yaitu mempengaruhi factor kepribadian dan

situasi yang langsung mempengaruhi perilaku politik.8

2. Pendekatan Kontektual

Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaki sikap dan perilaku seseorang

indivudi dalam masyarakat di tentukan oleh lingkungan sosial ekonomi dan

politik masyarakat tampa individu tersebut hidup. Pendekatan ini melihat

individu sebagai tidak otonom terhadap pengaruh lingkungan. Faktor- faktor

8 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm. 148
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yang termaksud kedalam ketegori ini adalah antara lain status sosial, status

ekonomi, kelas, subkultur dan tipe rezim yang berkuasa dalam suatu

masyarakat.9

C. Perilaku Dan Partisipasi Partai Politik

Interaksi Politik merupakan salah satu objek kajian-kajian Sosiologi, jika

objek didalam kajian politik yang mengganggu pendekatan behavioralis lebih

menekankan politik sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia baik secara

individual maupun secara kelompok yang berpengaruh pada gejala politik.10

Kegiatan politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan

interaksi politik, ada beberapa yang menjadi objek tujuan kegiatan politik  adalah:

a) Para fungsionaris partai tertentu atau kadidat politik dari kegiatan

politiknya membuahkam hasil yaitu kekuasaan.

b) Para pendukung partai atau pendukung kadidat politik mengharapkan

keterpihakan suattu kebijakan hasil proses politik kepada dirinya.

c) Pihak-pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan politik sehinnga

mereka melakukan aksi tuntutan kepada pihak-pihak yang saat itu

yang memegang kekuasaan.

9 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik hlm. 155
10 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik hlm. 130
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Sehingga proses politik adalah proses interaksi individu versus individu,

individu versus kelompok, kelompok versus kelompk. Yang menghasilkan produk

politik.11

Partipasi politik dapat dibedakan menjadi tiga dimensi yaitu Partisipasi

aktif, Partisipasi Pasif, dan partisipasi tidak aktif. Secara umum dapat dibedakan

bahwa partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya memengaruhi proses input

politik seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat pemerintah.

Partispasi politik pasif adalah tindakan melaksanakan output politik seperti

menaati hukum, membayar pajak, serta memelihara ketertiban dan keamanan,

sedangkan partisipasi politik tidak aktif adalah tindakan untuk tidak melakukan

apa-apa seperti tidak memiliki, tidak membayar pajak, tidak menaati hukum

secara sengaja, tidak menghadiri kampanye politik dan tidak menjadi anggota

partai politik.12

D. Bentuk Partisipasi Politik

Mode partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik.

Model ini terbagi ke dalam 2 bagian besar: Conventional dan Unconventional.

Conventional adalah mode klasik partisipasi politik seperti Pemilu dan kegiatan

kampanye. Mode partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak

tahun 1940-an dan 1950-an. Unconventional adalah mode partisipasi politik yang

tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (New Social Movements). Dalam

11 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik hlm. 131
12 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik hlm. 142
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gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan (environmentalist),

gerakan perempuan gelombang 2 (feminist), protes mahasiswa (students protest),

dan teror.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi

politik menjadi:

1. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum,

mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon

legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil

pemilu;

2. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik

dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;

3. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik

selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan

keputusan oleh pemerintah;

4. kontak yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan

dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka,

dan

5. Tindakan kekerasan (violence) yaitu tindakan individu atau kelompok guna

mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik
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manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta,

pembutuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.13

E. Fungsi Partai Politik

Secara sekilas dapat dikemukakan beberapa fungsi partai yaitu sebagai

berikut :

1. Pelaksana Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses dimana para anggota masyarakat

mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol- simbol politik

masyarakat dengan negaranya. Atau dapat pula dirumuskan sebagai proses

melalui para anggota masyarakat. Proses pendidikan ini berlangsung sejak kecil

sampai dia meninggalkan dunia fana, yang diperoleh secara sengaja lewat

pendidikan formal, kursus-kursus, penataran dan kaderisasi maupun secara tak

sengaja lewat pengalamn individual dalam kehidupan sehari-hari baik dalam

keluarga maupan dalam masyarakat.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan dan pelaksanaan memilih pemimpin-

pemimpin pemerintahan.

13 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm. 130
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3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi angkatan

seseorang atau sekelompk aktor politik untuk menduduki dan menjalankan

peranan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan,

seperti untuk menjadi anggota DPRD/DPR, Bupati, Walikota, Gubernur maupun

Presiden. Partai politik mempunyai salah satu fungsi untuk menyeleksi dan

memilih atau mengangkat seseorang untuk menduduki dan melaksanakan perana

politik tertentu dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan

4. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaikan informasi mengenai politik

dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Partai

politik dalam hal ini berfungsi sebagai komunikator politik untuk menyampaikan

aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat atau kelompok-kelompok

masyarakat kepada pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.14

F. Perempuan dan Partisipasi politik

Membahas tentang partisipasi politik perempuan diranah perpolitikan

nasional, selama ini selalu mengalami dinamika dan konstelasi yang tidak

dapat difahami oleh kaum laki-laki yang selalu memiliki persepsi bahwa

perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan memiliki kodrat dan

naluri lemah serta terlalu halus. Sehingga kemungkinan untuk dapat terlibat

14 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm. 182
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secara langsung dan aktif dilapangan memiliki peluang yang sangat tipis.

Menilik perjalanan sejarah dan dikaitkan dengan peran serta aktifitas

seorang tokoh kenamaan asal Jepara R.A Kartini yang telah mengawali bahwa

persamaan gender dan peran perempuan yang sudah semestinya disetarakan

dengan posisi kaum laki-laki dalam berbagai ruang lingkup serta dimensi

kehidupan, baik dalam hal memperoleh pendidikan, beraktivitas dalam

lingkungan sosial-masyarakat, sosial, budaya bahkan dalam ranah politik.

Gerakan reformasi serta tuntutan rakyat menyebabkan diadakannya

berbagai perubahan dalam tatanan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia,

sampai pada diselenggarakannya otonomi daerah pada awal Januari 2001

yang berbarengan dengan dirumuskan dan ditetapkannya UU No. 22 Tahun

1999 Tentang Pemerintahan Daerah, setidaknya dapat diambil suatu pelajaran

yang sangat berharga terutama dalam hal partisipasi publik di dalam

pemerintahan. Hingga sampai pada direvisinya UU No. 22 Tahun 1999

menjadi UU No. 32 Tahun 2004, sehingga keberadaan masyarakat dalam

berpartisipasi dalam dunia pemerintahan semakin terbuka. Begitu pula kondisi

kaum perempuan yang semula berada pada level terbawah sedikit-demi sedikit

mulai terangkat keatas permukaan, hingga sampai pada obsesi untuk meraih

kekuasan, baik dalam posisi di eksekutif maupun legislatif.

Pengaruh kaum perempuan dalam mengendalikan situasi sosial dalam

hal kekuasaan, termasuk di dalamnya termasuk pengambilan kebijakan yang

berpihak pada gen yang sama yakni kaum perempuan, semua itu sangat

ditentukan oleh seberapa besar dan kuat keterlibatan mereka pada posisi-
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posisi strategis untuk merumuskan serta mengesahkan kebijakan tersebut.

Singkatnya, seberapa besar potensi yang dimiliki oleh perempuan untuk

mempengaruhi orang lain bahkan gen yang nantinya disesuaikan dengan

posisi sistem maupun siklus keberadaannya dalam sebuah sistem sosial,

politik, agama serta budaya, dan semuanya itu tergantung pada seberapa besar

kekuasaan yang dimilikinya untuk meyakinkan bahkan memaksa pihak lain

melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya.15

Mengingat hak-hak politik diperlukan dalam beberapa hal, maka perlu

diberlakukan tugas-tugas politik yang kadang-kadang merupakan suatu jenis

perkara lain yang dibolehkan bagi perempuan. Perempuan diharuskan selalu

tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar rumah kecuali karena suatu

kepentingan yang sangat mendesak.16 Hadist di bawah ini mejelaskan tentang

kepemimpinan seorang wanita ada beberapa larangan yang menyebutkan

perempuan tidak berhak menjadi pemimpin karena dikhawatirkan akan terjadi

kekacauan dan ketidaksuksesan negara yang dipimpinnya. Bagi sebagian

kelompok yang melarang perempuan menjadi pemimpin, kerap kali mendasarkan

pada hadis berikut:

15 Riane Elean, Perempuan dan Kekuasaan, artikel diakses pada tanggal 13 Agustus 2008,
dari http://www.parliament.net.ac.id/pdffile/perempuandankekuasaan _index.php?action=vie

16 Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan
Gender (Bandung: Amzah, 2002), hlm. 41.
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لنَْ یفُْلحَِ قوَْمٌ وَلوَْ أمَْرَھمُْ إمِْرَأةَرٌواه البخارى و النسائى و الترمذى و أحمد

Artinya :

Tidak akan sukses suatu kaum jika urusan mereka dikuasai oleh

perempuan. (HR. Al-Bukhari, an-Nasa’i. Al-Tirmidzi, Ahmad).17

Para ulama hadis memahami makna hadis di atas dengan konteks asbab al-

wurud. Ketika Nabi Muhammad Saw mendengar bahwa saat itu kerajaan Persia

(Kisra) memimpin sebuah Negara, yang membentang antara Bashrah dan Omman

mendapatkan sebuah surat dakwah dari Nabi Muhammad Saw. tetapi surat

tersebut disobek oleh raja tersebut. Seperti diceritakan dalam ‘Umdatul

Qari, bahwa raja tersebut pada akhirnya meninggal dan kerajaan Persia tidak

memiliki keturunan yang mampu untuk melanjutkan kerajaan, kecuali seorang

gadis kecil.

Hadis tersebut, para ulama mengomentarinya sesuai dengan asbab al-

wurudnya. Imam al-Baghawi memberikan alasan bahwa seorang imam

(pemimpin) harus keluar untuk berjihad dan mengurus urusan (permasalahan)

umat. Sedangkan perempuan tidak mampu untuk mengatur urusan orang banyak

(umat) karena ia lemah (li ‘ajziha) dan juga kurang memiliki kecakapan

(naqsiha). (al-Baghawi, Syarh as-Sunnah).

Konteks itulah, hadis Nabi tentang larangan perempuan memimpin

mendapatkan maknanya. Keumuman ‘perempuan’ dalam redaksi hadis tidak bisa

17 https://bincangsyariah.com/kalam/kepemimpinan-perempuan-dalam-fikih-islam/, diakses
pada tanggal 02 November 2019.
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dijadikan sebuah dalil pelarangan perempuan menjadi pemimpin. Sebagaimana

dalam istilah ahli tafsir, al-‘Ibratu bi Khusus al-Sabab la bi ‘Umum al-Lafazh.

Konteks yang lebih substantif, pesan Nabi bisa kita pahami sebagai upaya

prefentif terhadap orang yang tidak layak untuk memimpin sehingga

mendatangkan kemudharatan bagi rakyat. Mafhum mukhalafah-nya, selama

perempuan itu kuat dan mampu untuk melakukan tata-kelola pemerintah dan

profesional, maka perempuan berhak untuk menjadi pemimpin.18

G. Teori Gender dan Kesetaraan gender dalam negara demokrasi

Arus demokrasi (demos=people, rakyat dan kratos=strength/kekuatan,

power/kekuasaan, rule) dari Yunani Kuno melalui Aristoteles mengalir kuat ke

seluruh dunia, dan diadaptasi oleh berbagai negara, terutama Amerika Serikat

(Abraham Lincoln 1863, dan hingga sekarang dapat disaksikan melalui patung

liberty-nya), demikian juga dengan Inggris (Abad ke 17 melalui John

Lock=live and let live), di Perancis (melalui revolusi dahsyat 1789, dengan

pemenggalan kepala rajanya Louis XVI dan permaisurinya Marie

Antoinette/1793 dengan 3 slogan utamanya (liberte, equalite, fraternite).19

Demokrasi memberikan pencerahan terhadap kekuatan rakyat dalam

sistem pemerintahan Negara, yang mampu meluluh-lantahkan sistem monarchi

18 https://bincangsyariah.com/kalam/kepemimpinan-perempuan-dalam-fikih-islam/, diakses
pada tanggal 02 November 2019.

19 Evi Mulyasari Akmul, Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di
Kabupaten Wajo (Makassar : Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin, 2014) Hlm. 20
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maupun sistem oligarki yang dianggap tidak relevan dengan kemanusiaan.

Konsep ini sangat menarik, mempesona, dan bahkan menjadi ideologi dunia

yang mengedepankan hak asasi manusia/individu/rakyat.

Demokrasi kemudian memberi konstribusi yang sangat besar terhadap

gerakan perempuan di seluruh dunia. Demokrasi menjadi pemicu kebangkitan

perempuan untuk ikut andil dalam segala hal yang berhubungan dengan negara.

Demokrasi bagai pil kuat perempuan untuk bangkit di tengah keterpurukannya

di dalam melawan hegemoni negara yang lebih mengedepankan laki-laki di

arena publik ketimbang perempuan. Demokrasi bagaikan obat mujarab yang

tidak boleh tertolak oleh kaum perempuan yang bijak terhadap negara, terhadap

kebaikan bersama, terhadap keentingan bersama. Demokrasi memberi roh

kebangkitan untuk tempat bersandar/bertumpunya kaum perempuan yang

tertindas dan termarginalisasikan oleh kultur maupun struktur. Demokrasi

menjadi instrumen kaum perempuan untuk memuluska jalannya menuju

keadilan peran.20

Dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak

memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum

dan Undang-Undang. Sejumlah perempuan yang konsisten tetap eksis di jalur

politik terlepas atas pro dan kontra, bahkan satu diantaranya yakni Megawati

(yang justru terlihat sangat keibuan), sukses menjadi presiden Republik

20 Evi Mulyasari Akmul, Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di
Kabupaten Wajo (Makassar : Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin, 2014) Hlm. 20



30

Indonesia. Sang presiden perempuan ini telah berhasil meluluh lantahkan

pandangan pesimis terhadap kaum perempuan Indonesia memasuki wilayah

politik pemerintahan

Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen bangsa indonesia yang

pelaksanaanya menjadi tanggungjawab seluruh pihak eksekutif, legislatif,

yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai

dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggungjawab untuk

merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional

maupun daerah, yang pelaksanaanya dapat memberikan hasil terwujudnya

kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang dan pembangunan.

Studi sosiologi tentu banyak teori dan juga paradigma sebagai cara

berpikir ilmiah, sebagaimana yang banyak dikemukakan oleh George Ritzer

dalam karyanya a multiple paradigm scince. Menjadi tiga paradigma,

paradigma fakta sosial dengan melahirkan teori fungsional struktural,

konflik dan general system. Paradigama definisi sosial yang justru

melahirkan teori tindakan sosial, interaksionisme-simbolik dan

fenomenological. Terakhir paradigma perilaku sosial yang melahirkan teori

perilaku dan teori pertukaran21 Menurut Gramsci hegomoni merujuk pada

pengertian tentang situasi sosial-politik, dalam terminologinya disebut

‘momen’ yang berarti praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan

21 George Ritzer, a multiple paradign science, (terj), Alimandan, Sosiologi Ilmu
Berparadigma Ganda (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),
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seimbang. Dominasi menjadi konsep dari realitas yang menyebar melalui

masyarakat dalam sebuah lembaga.

Pengaruh dari ‘spirit’ ini berbentuk moralitas, adat, religi, prinsip-

prinsip politik dan relasi sosial, terutama intelektual.22 Konstruksi Gender

yang menjadi tema pokok dalam kajian ini, yang secara eksplisit akan

mengkaji tentang relasi gender di organisasi Muhammadiyah. Bertolak dari

konstruksi sosial-budaya yang terjadi dalam masyarakat melalui legitimasi

doktrin, dogma, ideologi dan struktur yang kemudian di sisi lain

menampilkan ketidakadilan gender, terutama persoalan peran, fungsi akses,

kontrol dan manfaat.

Julia Cleves Mosse mengartikan bahwa gender berbeda dengan jenis

kelamin biologis yang merupakan pemberian, namun jalan yang

menjadikan kita maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok biologis

dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Sehingga gender pada

dasarnya adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng

di teater. Perangkat perilaku mencakup sikap, bekerja domestik dan publik,

peran dan tanggungjawab.23 Gender merupakan interpretasi budaya

terhadap jenis kelamin, yang pada gilirannya melahirkan seperangkat

konsep budaya24 Sehingga kemudian menjadi sistem sosial dalam

22 Nezar Patra dan Andi Arif, Antonio Gramsci, Nagara dan Hegomoni (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2003), hlm.12

23 Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan, hlm. 2-3.
24 Sri Suhandjati, (ed), Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender (Yogyakarta:

Gama Media kerjasama dengan Pusat Studi Jender IAIN Walisongo Semarang, 2002), hlm. 3
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masyarakat dan menjadi kultur sebagai perangkat dalam kehidupan.

Sedangkan Mansour Fakih memaknai gender merupakan suatu sifat yang

melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara

sosial maupun kultur.25

Memahami konsep gender harus di bedakan kata gender dengan kata seks

(jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau

pembagian dua jenis kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang

melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya bahwa manusia jenis laki-laki

adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini; laki-laki

adalah manusia yang memiliki penis dan memproduksi sperma. Sedangkan

perempuan memiliki alat produksi seperti rahim dan saluraran untuk

melahirkan, memproduksi telur memiliki vagina dan mempunyai alat

menyusui. Alat alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis

perempuan dan laki laki selamanya. Secara permanen tidak berubah dan

merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau

kodrat.26

Sedangkan kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi,

status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari

bentukan (Konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari

satu generasi ke generasi berikutnya. Gender adalah hasil kesepakatan antar

25 Mansur Fakih, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008).hlm. 8.

26 Mansour Fakih, Analis Gender & Tranformasi Sosial hlm. 7-8.
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manusia yang tidak bersifat kodrat. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu

tempat ke tempat ke tempat lain dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender

tidak bersifat kodrat, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu

ke manusia lainya tergantung waktu dan budaya setempat.27

Kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan

biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya

berujung oleh pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati

manfaat dari sumber daya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas,

kedudukan dan kewajiban yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki oleh

perempuan yang sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainya.

Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas

dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi seseorang

perempuan untuk sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada

juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam memperbolehkan laki-laki dan

perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya perempuan di

perbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik ke atap rumah atau

memanjat pohon kelapa, sedangkan laki-laki sebagian besar menyambung

ayam untuk berjudi.28

27 Herien Puspitawati, Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia,
(Taman Kencana Bogor : PT IPB Pres,2012) hlm. 41

28 Herien Puspitawati, Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia,) hlm.
42-43
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan

metode deskriptif kualitatif1 yaitu mendeskripsikan data dan informasi dari

informan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai

informan yang representative dan dianggap dapat mendukung dan menunjang

dalam penulisan penelitian ini.

Moleong menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif bertolak dari paradigma

ilmiah yakni realitas empiris yang terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural,

saling terkait satu samalain, sehingga fenomena sosial harus diungkap secara

holistik”.2

Penelitian kualitatif dipilih agar hasil penelitian tidak bertolak dari teori

saja, melainkan dari fakta sebagimana adanya di lapangan sehingga menjamin

keaslian sumber data.

1 Lexy J. Moleong, Metode penelitian Kualitatif (Cet. XXXI; Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2013), hlm. 5.

2 Moleong dalam U. Maman Kh, dkk, Metodelogi Penelitian Agama; Teori dan Praktek
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 24.
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2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kota Parepare. Pemilihan lokasi

didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan DPC PPP Kota

Parepare sangat aktif dalam kegiatan Partai Politik.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sosiologis

Manusia dalam bermasyarakat merupakan sebuah tatanan hidup yang

saling terkait. Pendekatan ini digunakan untuk membantu menganalisis sejauh

mana partisipasi perempuan berkegiatan terhadap partai Politik.

2. Pendekatan Teologis

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang

bersumber dari al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan pandangan

perempuan. Hal ini disebabkan karena karena konstruksi pemikiran

fundamentalis menurut banyak analisis, salah satunya disebabkan oleh

penafsiran para ahli agama atas teks-teks suci mereka.

C. Sumber Data

Penelitian yang penulis lakukan, maka ada beberapa sumber data yang

membantu dalam proses penyelesaian penelitian serta tercapainya hasil penelitian

yang maksimal, diantaranya:
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1. Sumber data primer, yaitu informasi yang diperoleh penelitian bersumber

dari hasil observasi dan wawancara (purposive sampling) dengan masyarakat

Khususnya Perempuan yang terlibat sebagai anggota Partai Politik.

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau

studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena

yang dilakukan secara sistematis.3 Observasi yang dipilih pada penelitian ini yaitu

observasi partisipatif. Peneliti memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan

apa yang dikatakan, mempertanyakan kepada informan yang menarik dan

mempelajari dokumen yang dimiliki. Observasi ini dilakukan untuk mengamati

partisipasi perempuan dalam kegiatan partai politik yang berada di Kota Parepare.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden

untuk mendapatkan informasi.4 Dalam konteks penelitian ini jenis interview yang

penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, dimana penulis mengunjungi

langsung ke rumah atau tempat tinggal tokoh atau orang yang akan diwawancarai

3 Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif (ED. II; Erlangga: Jakarta, 2009), h. 101.

4 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 333.



37

dalam hal ini perempuan yang ada di DPC PPP kota Parepare untuk menanyakan

secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan mengenai partisipasi

perempuan di kegiatan partai politik, faktor yang menjadikan perempuan ikut

serta di dunia politik. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian

ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki

data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang

bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan

menjadi informasi narasumber (key informan).

3. Studi Dokumentasi

Peneliti menggunakan studi dokumentasi, yakni catatan peristiwa yang

berlalu. Dokumen tersebut berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang

dimasud berupa gambar, catatan harian, ceritera, biografi, peraturan dan

kebijakan. Dokumen berbentuk gambar berupa foto. Studi dokumentasi

merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah

peneliti itu sendiri. Maksudnya peneliti merupakan instrument inti. Kemudian

peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan

jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Oleh

karena itu, dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat
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untuk mendapatkan data yang akurat dalam suatu penelitian, berupa catatan

observasi, pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan alat tulis-menulis5.

F. Tehnik Pengelolaan Dan Analisis Data

Agar data yang diperoleh lebih akurat, maka penulis menggunakan metode

pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif. Untuk menemukan

pengertian yang diinginkan penulis mengolah data yang ada untuk selanjutnya di

interpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek

pembahasan.6

Teknik pengelolahan data dan analisis data yang akan digunakan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan Banyaknya Data cukup. Oleh karena

itu, peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Selanjutnya peneliti melakukan

analisis data melalui reduksi data. Reduksi data artinya merangkum, memilih hal-

hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendispalykan

data. Yakni dengan menguraikan setiap permasalahan, dalam pembahasan

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, hlm. 222.
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2006), hlm. 129
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penelitian ini dengan cara pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam

pembahasan yang lebih spesifik.

3. Analisis Perbandingan (Komparatif)

Teknik ini, peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan

secara sistematis dan mendalam, lalu membandingkan satu data dengan data yang

lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan (Conclusion drawing/verification)

Langkah selanjutnya dalam menganilis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementaradan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.Upaya penarikan

kesimpulan yang dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di

lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian

berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.7

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B, hlm. 247-252.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Kota Parepare

1. Letak Geografis

Kota Parepare terletak sebelah barat pada bagian tengah Propinsi Sulawesi

Selatan (± 155 km ke arah utara Kota Makassar) dan merupakan poros jalan

Trans-Sulawesi dengan luas total 99,33 km2, ± 4,4% dari luas total wilayah

Propinsi Sulawesi Selatan (43.723 km2). Keseluruhan wilayahnya secara geografis

mempunyai dataran tinggi bergelombang dan berbukit, kecuali di pusat kota atau

sekitar wilayah pelabuhan yang berdataran rendah hingga landai. Hal tersebut,

memberikan pengaruh terhadap aktivitas perekonomian masyarakatnya yang

sebagian besar terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu saja, seperti di

wilayah pesisir kota (kota lama).1

Kota Parepare berada pada ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut

dengan sebagian besar berada pada kelas lereng 2 – 15% sebanyak 34%,

kemiringan lereng 15 - 40% sebanyak 22% dan di atas kemiringan lereng 40%

sebanyak 22,17 %. Kondisi iklim dan cuaca Kota Parepare dengan temperatur

rata-rata 28,5°C suhu minimum 25,7ºC dan suhu maksimum 31,6ºC, temperatur

minimum terjadi pada bulan Januari, Maret, Juni, dan Agustus sedang

kelembaban udara terjadi pada kisaran 81 – 85%. Curah hujan berkisar 0 – 398

mm dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember dan curah hujan terendah

1 Sumber Data, https://pareparekota.go.id/, diakses pada tanggal 10 Maret 2019
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pada bulan Agustus dengan jumlah hari hujan berkisar antara 0 – 20 hari, dengan

kecepatan angin rata-rata 1,7 - 2,6 m/det. Berdasarkan pembagian tipe iklim

menurut Oldemen, Kota Parepare termasuk iklim C2, yaitu bulan basah antara 5 –

6 bulan dan bulan kering 2 – 3 bulan.2

Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3057’39” – 4004’49” Lintang

Selatan dan 119036’24” – 119043’40” Bujur Timur, dengan batas-batas

administratif yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, sebelah

Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Barru dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat

Makassar dan Teluk Parepare. Kedudukan Kota Parepare sangat strategis, karena

berada tepat pada posisi silang jalur transportasi poros Utara-Selatan dan Timur-

Barat bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Letak strategis tersebut

merupakan salah satu modal dasar Kota Parepare untuk berperan sebagai

1. Secara Wilayah, ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan, pusat

pelayanan dan wilayah andalan pada bagian tengah Sulawesi Selatan dengan

daya dukung daerah tetangga yang sangat potensial terutama dalam hal

produksi sektor pertanian (padi, palawija, perikanan, peternakan, dan

perkebunan).

2. Secara Regional, Kota Parepare akan sangat mudah berintegrasi dengan pusat

wilayah pengembangan lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan, seperti Kota

Makasssar, Kabupaten Majene, Kota Palopo, Kabupaten Bulukumba dan

Kabupaten Bone.

2 Sumber Data, https://pareparekota.go.id/, diakses pada tanggal 10 Maret 2019
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3. Secara Nasional, Kota Parepare merupakan titik sentral wilayah Nusantara

dan memegang fungsi sebagai pintu gerbang keluar masuknya penumpang,

barang dan jasa ke kota-kota di wilayah Nusantara utamanya di Kalimantan

Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua.

2. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Kota Parepare berdasarkan jenis kelamin pada sensus penduduk

tahun 2005 berjumlah 114.000 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 57.450

jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 56.550 jiwa. Sedangkan pada sensus penduduk

pada tahun 2007 berjumlah 116.309 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak

59.342 jiwa dan jumlah laki-laki sebanyak 56.967 jiwa. Kepadatan penduduk

Kota Parepare pada tahun 2005 sebesar 1.148 jiwa/Km sedangkan kepadatan

penduduk pada tahun 2007 sebesar 1.171 jiwa/Km. Berdasarkan kondisi tersebut,

maka laju pertambahan penduduk harus dikaitkan dengan peningkatan jumlah

pelayanan baik yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur maupun

pelayanan publik.

Kondisi pembangunan pendidikan sepenuhnya belum mampu memberi

pelayanan secara merata, berkualitas dan terjangkau. Hal ini ditunjukkan oleh

masih adanya penduduk yang buta aksara, layanan pendidikan bagi anak usia dini

dan masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan

menengah pertama sampai dengan pendidikan tinggi. Sebagian penduduk masih

belum dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan mahal, sementara itu

pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi

masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai suatu bentuk investasi.
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Jumlah sekolah TK beberapa tahun terakhir semakin meningkat, pada tahun

2005 sebanyak 488 unit dengan jumlah murid sebanyak 2.175 orang, sedangkan

pada tahun 2007 sebanyak 52 unit dengan jumlah murid 2.354 orang dan jumlah

guru sebanyak 272 orang.

Jumlah SD pada tahun 2005 sebanyak 99 unit dengan murid 16.579 orang

dan guru 1.010 orang. Pada tahun 2007 jumlah sekolah bertambah menjadi 96 unit

dengan murid sebanyak 17.187 orang dan guru sebanyak 2.417 orang, dengan

ratio guru dan murid sebanyak 1 : 7. Jumlah SLTP/MTsN pada tahun 2005

sebanyak 28 unit dengan siswa sebanyak 6.914 orang dan guru sebanyak 671

orang. Sedangkan pada tahun 2007 jumlah sekolah sebanyak 28 unit dengan

murid sebanyak 6.902 orang dan guru sebanyak 731 orang dengan ratio guru dan

murid sebanyak 1 : 9. Jumlah SLTA/MA pada tahun 2005 sebanyak 26 unit

dengan siswa sebanyak 7.582 orang dan guru sebanyak 935 orang. Sedangkan

pada tahun 2007 jumlah sekolah sebanyak 27 unit dengan jumlah siswa sebanyak

7.316 orang dan jumlah guru sebanyak 2.337 orang dengan ratio guru dan siswa

sebanyak 1 : 3. Pembangunan sumber daya manusia juga harus didukung dengan

pelayanan kesehatan yang memadai, baik pelayanan rumah sakit maupun

pelayanan dasar pada unit puskesmas ataupun unit terkecil pada tingkat kelurahan.

Jumlah rumah sakit, baik negeri maupun swasta sebanyak 7 unit terdiri dari rumah

sakit umum dan rumah sakit bersalin. Kondisi pembangunan sumberdaya manusia

di bidang kesehatan diharapkan mampu melayani masyarakatnya secara

maksimal, dan tahun demi tahun jumlah tenaga kesehatan cukup bervariasi sesuai

kebutuhan. Jumlah tenaga medis, tenaga paramedis perawatan, tenaga paramedis
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non keperawatan dan tenaga non medis yang bertugas di Kota Parepare sebanyak

586 orang.

Pembangunan agama merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang

berakhlak mulia, maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan penuh

toleransi, selaras seimbang dan berkesinambungan. Oleh karenanya pembangunan

agama di Kota Parepare menjadi hal yang diprioritaskan. Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan jumlah rumah ibadah pada tahun 2005 sebanyak 186 unit yang

terdiri dari masjid dan mushallah 166 unit, gereja sebanyak 17 unit, vihara

sebanyak 2 unit dan langgar 1 unit. Sedangkan jumlah rumah ibadah pada tahun

2007 sebanyak 192 unit yang terdiri dari masjid dan mushalla dan langgar 168

unit, gereja sebanyak 19 unit, vihara sebanyak 4 unit dan langgar 1 unit.

3. Kondisi Hukum, Pemerintahan dan Politik

Pelaksanaan pembangunan hukum secara umum belum menunjukkan hasil

reformasi hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat

walaupun dari segi pembangunan materi hukum secara local khususnya, cukup

banyak peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Namun pembangunan

materi hukum yang tidak diikuti dengan perbaikan dan pembenahan kelembagaan,

aparatur hukum, serta sarana dan prasarana yang memadai pada akhirnya

menyebabkan pembangunan hukum secara keseluruhan belum tercapai secara

optimal. Kondisi pemerintahan sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999

sampai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diupayakan untuk lebih

desentralistis dengan berupaya memberdayakan semua potensi yang ada, termasuk

masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
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Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Parepare telah

menetapkan organisasi perangkat daerah sebanyak 5 badan, 13 dinas, 5 kantor dan

2 sekretariat, sedangkan untuk kepentingan pelayanan administratif dibentuk 3

kecamatan dan 21 kelurahan. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka di

Kota Parepare telah ditetapkan sebanyak 7 badan, 12 dinas, 5 kantor, Inspektorat

Daerah, dan 2 Sekretariat (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD). Untuk

memenuhi pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien, maka pada tahun

2008 juga terjadi pemekaran kecamatan dan penambahan jumlah kelurahan, jadi

secara administratif Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

Kepentingan pelayanan, telah diupayakan langkah-langkah peningkatan

kinerja dengan membangun sistem pelayanan terpadu terbatas, peningkatan

kerjasama dan koordinasi dengan semua unsur mulai dari unsur pemerintahan,

yaitu pejabat wilayah, DPRD dan Muspida serta unsur kemasyarakatan, antara

lain LPMK, berbagai ormas dan kalangan lainnya. Pelaksanaan prinsip-prinsip

Good Governance secara bertahap mulai dilembagakan dengan tetap

mengedepankan terpeliharanya kondisi yang aman dan tertib.3

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNSD) Kota Parepare pada

tahun 2005 sebanyak 3.478 orang dengan tenaga fungsional sebanyak 2.138

orang, sedangkan pada tahun 2007 jumlah PNSD Kota Parepare sebanyak 4.123.

Untuk jumlah Eselon II yang terisi sebanyak 23 orang, Eselon III sebanyak 104

3 Sumber Data, https://pareparekota.go.id/, diakses pada tanggal 10 Maret 2019
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orang, Eselon IV sebanyak 390 orang, kondisi ini sama pada tahun 2005 dan

2007.

Jumlah partai politik pada tahun 2005 sebanyak 11 partai politik sedangkan

pada tahun 2007, sebanyak 13 partai politik dengan jumlah anggota DPRD

sebanyak 25 orang dari 7 partai politik.

Penataan Kelembagaan Pemerintah; peningkatan penataan kelembagaan

mencakup penataan wilayah / batas daerah, batas-batas administratif dalam

daerah, penataan struktur organisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan,

penerapan sistem anggaran berbasis kinerja, penguatan peran tenaga fungsional,

yang dicapai melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan

agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif; peningkatan efektifitas dan

efesiensi ketatalaksanaan dan prosedur administrasi pada semua tingkat dan antar

tingkat pemerintahan. Selain itu untuk tercapainya efektifitas dan percepatan

pengelolaan program-program pemerintah, maka perlu dilakukan pemberdayaan

dan pelembagaan Tim Kerja Pemerintah Daerah yang menangani program-

program lintas unit kerja dan program-program yang terkait dengan pelibatan

langsung masyarakat, termasuk pula dengan memanfaatkan berbagai model

advokasi, konsultasi pendampingan dan sebagainya yang dikerjasamakan dengan

tenaga-tenaga ahli atau lembaga-lembaga profesi.

Penyelenggaraan Pemerintahan; perwujudan pemerintahan yang demokratis,

bersih, kreatif dan dinamis serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan

tatakelola pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.
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Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan penanggulangan

penyalahgunaan wewenang, meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah

daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terpercaya,

berwibawa, bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan publik dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat tertib lingkungan dan keamanan.

Pengawasan Aparatur; peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan

aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan

pengawasan masyarakat; peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta

pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam

melaksanakan pengawasan aparat dan peningkatan sumberdaya aparatur untuk

memberi pelayanan publik yang efektif dan efisien.4

Pengembangan Kerjasama Pemerintahan; meningkatkan akses pemerintahan

yang dapat dikelola dan dilaksanakan antardaerah maupun dengan pihak ketiga

dan masyarakat, khususnya untuk hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan

potensi dan keunggulan daerah dalam berbagai sektor yang dapat memberikan

manfaat secara mutualistis bagi semua pihak.

Peran serta Masyarakat; meningkatkan fungsi pemerintahan sebagai

fasilitator, katalisator, dan dinamisator pembangunan yang mendorong tumbuh

dan berkembangnya partisipasi masyarakat, kerjasama antar berbagai pelaku

4 Sumber Data, https://pareparekota.go.id/, diakses pada tanggal 10 Maret 2019
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pembangunan dan lintas daerah serta peningkatan pemberdayaan masyarakat

dalam penyelenggaraan pembangunan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat

dalam penyelenggaraan pembangunan dicapai dengan peningkatan kualitas

pelayanan publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat; serta peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mandiri,

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan dilaksanakan

berdasarkan proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Pembangunan politik diarahkan pada peningkatan dan pengembangan

demokrasi dan peranserta semua lapisan masyarakat dalam berbagai sisi

kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan kondisi ideal bagi tumbuh

kembangnya kemandirian lokal.

Penataan Kelembagaan Politik; penataan kelembagaan politik

disempurnakan dengan titik berat pada proses pelembagaan demokrasi dengan

mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi

yang lebih kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi

sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; meningkatkan kemandirian partai-

partai politik agar dapat melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran

dan

Partisipasi politik masyarakat. Mengembangkan iklim dan budaya politik

yang demokratis dengan mengaktualisasikan perinsip persamaan, kesetaraan,

kebebasan dan keterbukaan yang berdasar pada konstitusi dalam kehidupan

bermasyarakat.
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Pembinaan Budaya Politik; pembinaan budaya politik dikembangkan

dengan titik berat pada proses penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan

melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik

demokratis terutama penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai

persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi politik. Peningkatan secara

terus-menerus proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para

pejabat politik dan publik serta calon pemimpin; perwujudan komitmen politik

yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat,

berkumpul dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi

politiknya masing-masing.

Pendidikan Politik Masyarakat; peningkatan pendidikan politik dan

partisipasi politik masyarkat dengan mengembangkan komunikasi politik yang

sehat menuju terwujudnya budaya politik yang kondusif terhadap kehidupan

masyarakat dan pembangunan daerah.5

4. Gambaran Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Partai politik yang terdiri dari

ragam komponen organisasi keislaman. Di dalamnya terdapat empat peserta

pemilu 1971yang tergabung sebagai respon kebijakan politik pemerintah orde

baru. Keempat partai tersebut adalah partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai muslim

Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Persatuan

Tarbiyah Islamiyah Indonesia (PERTI)

5 Sumber Data, https://pareparekota.go.id/, diakses pada tanggal 10 Maret 2019
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Kita patut mengapresiasi para ulama dan tokoh tokoh Islam saat itu yang

menggunakan istilah kimiawi yang pas untuk menggambarkan proses agresiasi

politik umat Islam ke dalam satu wadah yang bernama PPP. Sebagai wadah baru

hasil fusi dari berbagai fraksi partai partai Islam, PPP merupakan representasi

umat Islam di Indonesia. Semangat kebersamaan dalam Ukhuwah Islamiyah

sangat kental di tubuh partai ini. Situasi politik yang melatar belakangi lahirnya

PPP  penuh dengan tekanan-tekanan politik, menjadi semangat pemersatu umat

Islam pada saat itu.

Partai PPP di kota Parepare juga dikenal sebagai partai Islam atau partai

yang dekat dengan keagamaan, mayoritas bahkan semua pengurus yang

termaksud dalam struktur DPC PPP kota parepare itu beragama Islam karena

memang salah Satu persyaratan agar bisa menjadi pengurus atau simpatisan partai

tersebut itu harus beragama Islam, Begitu pula dengan partisipasi perempuan yang

terlibat aktif di PPP kota Parepare karena partai terbut sangat terbuka bagi siapa

saja yang ingin terlibat akfit di partai politik, PPP siap merangkul bagi yang siap

mengikuti aturan yang berlaku khususnya perempuan yang beragama Islam,

bahkan setiap pemilu yang diadakan di kota Parepare partai PPP selalu lolos

verifikasi berkas bukti bahwa aturan kouta 30% persen untuk perempuan selalu

memenuhi syarat yang berlaku untuk keterlibatan perempuan yang ingin aktif di

partai politik.

B. Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Partai Politik

Rasinski dan Tyler yang mengungkapkan bahwa inti dari partisipasi politik

merupakan suatu tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan
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politik yang Asumsinya orang yang paling tahu tentang keinginan (masyarakat)

adalah masyarakat atau individu. Secara umum partisipasi politik terbagi atas tiga

ketegori, pertama partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya memengaruhi

proses input politik seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat

pemerintah. Partispasi politik pasif adalah tindakan melaksanakan output politik

seperti menaati hukum, membayar pajak, serta memelihara ketertiban dan

keamanan, sedangkan partisipasi politik tidak aktif adalah tindakan untuk tidak

melakukan apa-apa seperti tidak memiliki, tidak membayar pajak, tidak menaati

hukum secara sengaja, tidak menghadiri kampanye politik dan tidak menjadi

anggota partai politik.6

Seperti halnya yang sampaikan oleh inforan yang bernama Hj. Zaenab

Syamsuddin, SH selaku ketua Majelis Pakar DPC PPP Kota Parepare yang beliau

berkata :

Saya melihat selaku mantan ketua DPC PPP sekaligus pimpinan majelis
pakar DPC PPP Kota Parepare melihat kepengurusan dan keaktifan
perempuan di partai PPP khususnya di Parepare itu selalu ada peningkatan
setiap tahunnya buktinya PPP selalu lolos verifikasi di KPU yang
pemenuhan kouta tingkat cabang 30% bahkan saat ini perempuan begitu
aktif terlibat dan terjung langsung ke masyarakat ikut mensosialisasikan
dirinya sebagai calon legistlative termaksud partainya .7

6 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik hlm. 142
7 Hj. Zaenab Syamsuddin, SH Ketua Majelis Pakar DPC PPP Kota Parepare, Wawancara,

17 Desembar 2018
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Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi

politik menjadi:

1. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum,

mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon

legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil

pemilu;

2. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik

dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;

3. Kegiatan Organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik

selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan

keputusan oleh pemerintah.

Sebagaimana yang di ungkapkan informan kami ibu Santi Selaku wakil

Ketua DPC PPP juga sebagai calon Legislative dapil Bacukiki Barat  Kota

Parepare mengungkapkan bahwa :

Kegiatan pemilihan yang baru-baru ini dilakukan oleh partai itu tidak pernah
memperioritaskan ini pekerjaan khusus laki-laki atau perempuan semua
punya aturan dan fungsinya masing-masing sesuai yang ketua DPC
tempatkan di SK kepengurusan partai, misalkan persoalan tim sukses itu ada
di devisi bidang pemenangan pemilu yang pengurus berikan SK dan di
dalamnya ada perwakailan laki-laki dan perempuan begitu pula dengan
devisi yang lain sebagai bentuk kerja sama antar pengurus.8

8 Ibu Santi Syarifuddin (38 Tahun), Wakil DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di
Kecamatan Bacukiki Barat, 19 Desember 2018.
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Informan kami selanjutnya ibu Juwita Selaku Ketua PAC DPC PPP juga

sebagai calon Legislative dapil Bacukiki Barat  Kota Parepare mengungkapkan

bahwa :

Partai PPP di kenal dengan partai Islam semua yang terlibat dalam struktur
PPP baik tingkat pusat atau pun sampai cabang semua wajib beragama
Islam, partai kami berbeda dengan partai lain karena setiap kegiatan yang
partai PPP lakukan di kota Parepare itu selalu berkaitan dengan keagamaan
seperti misalkan baru baru ini kami adakan Maulid Nabi, Isra Mi’Raj, Buka
puasa bersama dan kami selalu libatkan pemerintah kota dan masyarakat
melalui kegiatan organisasi ini kita promosikan inilah partai kami partai
yang di kenal dengan gerakan dakwah tujuan untuk mempengaruhi
pengambilan keputusan baik itu masyarakat tau pemerintah kota.9

Penulis juga mewawancarai Abdul Salam Latief selaku wakil ketua bidang

politik dan pemenangan pemilu DPC PPP Kota Parepare yang beliau berkata :

Dalam struktur organisasi DPC PPP dek, itu terdapat 4 anak ranting cabang
yang terdiri dari 4 kecamatan seperti kecamatan Bacukiki dan Barat, ujung,
dan soreang semuanya itu terlibat aktif perang perempuan di dalam sesuai
dengan tugasnya masing-masing contohnya di kecamatan Bacukiki Barat
yang di ketuai ibu Juwita dia juga calon legislative, tugas dan fungsinya
bagaimana cara dia mengkampanyekan dirinya untuk mendapatkan suara di
dapilnya begitu pula di dapil yang lain, jadi menurut saya partisipasi
perempuan di PPP sangat aktif dan perannya begitu kuat apalagi kalau dia
sebagai calon legislative.10

Ibu Santi Syarifuddin selaku wakil Ketua DPC PPP Kota Parepare memberi

tanggapan mengenai kegiatan Partai PPP di Kota Parepare tentang Isu Loby Dan

Kegiatan Organisasi Partai Beliau mengatakan :

9 Ibu Juwita (28 Tahun ), Ketua PAC DPC PPP Kota Parepare,, Wawancara, 17 Desembar
2018

10 Abdul Salam Latief wakil  ketua bidang politik dan pemenangan pemilu Kota Parepare,
Wawancara, 16  Desembar 2018
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Selama ini saya aktif di PPP  sebagai wakil ketua DPC PPP Kota Parepare
melihat selama pengurus PPP masih tetap konsisten dalam menjalankan
program kerja kepartaian jelas ada dari pengurus kami yang selalu aktif
menghubungi pimpinan politik dengan maksud tujuan mempengaruhi
keputusan mereka tentang suatu isu baik di bidang politik, ekonomi, sosial
tetapi tentu dengan pertimbangan yang baik kalau keputusan itu bermanfaat
untuk masyarakat kenapa tidak meskipun bertentangan dengan aturan yang
ada di partai politik begitu pula dengan kegiatan organisasi pengurus atau
pun pimpinan kami selalu aktif terkait isu – isu pengambilan keputasan dari
pemerintah, karena kegiatan organisasi sangant penting bagi kami khusus di
PPP kota Parepare.11

Penulis juga mewawancarai Aktivis Gender yang juga sebagai warga Kota

Parepare berada di jalan Amal Bhakti, Bukit Harapan beliau bernama ibu

Nurhamdah, mengatakan

Saya sebagai seorang perempuan warga kota Parepare juga tertarik adakan
penelitian di bidang Gender khususnya perempuan dan politik menilai
bahwa bagus dan setuju adanya keikutsertaan perempuan di partai politik
karena begini itu kan mengakomodir haknya perempuan masalahnya adalah
perempuan itu fitrahnya tidak seagresif laki-laki, perempuan itu perlu diberi
ruang kenapa karena perempuan tidak suka menonjolkan diri dari pada laki-
laki istilahnya majuru-juru kalau orang bugis bilang jadi perlu di beri ruang
maka dari saya pribadi setuju dan sepakat apalagi kalau terlibat di
pemerintahan.12

Penulis juga mewawancarai sebagian masyarakat Kota Parepare Tentang

Partisipasi Perempuan dalam kegiatan Partai Politik. Ibu jumriah, masyarakat ibu

rumah tangga yang berada di jalan Menara karena menganggap bahwa perempuan

itu hanya kodratnya berada di wilayah domestic seperti halnya dapur dan kamar,

belaiu mengatakan:

11 Ibu Santi Syarifuddin (38 Tahun), Wakil DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di
Kecamatan Bacukiki Barat, 19 Desember 2018.

12 Ibu Nurhamdah  (35 Tahun), Aktivis  Perempuan Kota Parepare, “wawancara” di
Kecamatan Ujung ,  25 Desember 2018.
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Saya tidak setuju kalau anak perempuan saya terlibat di politik karena
politik saat ini sudah melakukan cara-cara kotor untuk kepentingan dirinya
dan partainya tapi kalau perempuan itu kerjanya sebagai guru, dosen atau
staf di pemerintahan saya setuju-setuju saja yang penting pekerjaan  itu di
luar dari politik.13

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Andi Hatiba masyarakat Kampung

Pisang di Kecamatan Soreang di Kota Parepare mengungkapkan bahwa :

Saya tidak paham soal politik nag, tapi kalau saya lihat di beberapa
pemerintahan itu terlalu banyak laki-laki dari pada perempuan bahkan
hampir semua kayaknya kalau tidak salah saking laki-laki semua di dalam
nag, saya perhatikan juga politik ini baik tapi banyak yang salah gunakan
jabatannya tapi kalau di Tanya sama saya apakah setuju perempuan terlibat
politik, ya setuju saja sih tapi jangan karena pekerjaan politik lupa urus
suami sama anak kalau yang sudah berkeluarga karena itu penting.14

Berdasarkan informan yang beberapa penulis wawancarai diatas penulis

menyimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam berbagai kegiatan di

Kota Parepare sangat aktif dan antusias dalam kegiatan-kegiatan partai politik

mereka menunjukkan bahwa partisipasi dengan adanya perbuatan dan pergerakan

yang nyata sehingga muncul pembaharuan dalam bentuk sekecil apa pun.

C. Faktor-Faktor yang menjadikan perempuan ikut serta dalam kegiatan

pertai politik di Kota Parepare

Untuk menjelaskan gejala tinggi rendahnya partisipasi poitik dapat digunakan

dua kerangka ketegori teori yaitu pendekatan politik, sebagai berikut :

1. Pendekatan kontekstual ( lingkugan sosio-ekonomi dan politik ).

Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau

13 Ibu  Jumriah Masyarakat Kecamatan Soreang  Kota Parepare, Wawancara, 17
Desembar  2018

14 Ibu Andi Hatiba Masyarakat Kampung Pisang Kota Parepare, Wawancara, 18 Desember
2018



56

sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya,

kedudukannya dalam proses produksi (kelasnya) dan oleh struktur plitik

yang ada. Pendekata ini terbagi atas dua yaitu

a. Factor lingkungan tak langsung yaitu tidak berpengaruh terhadap

kepribadian secara langsung.

b. Factor social langsung yaitu mempengaruhi factor kepribadian dan

situasi yang langsung mempengaruhi perilaku politik.15

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan kami selaku ketua DPC PPP

Kota Parepare bernama Pak Jamaluddin beliau menjelaskan bahwa :

Faktor utama yang mejadikan perempuan ikut serta atau terlibat langsung
dalam partai politik itu dipengaruhi secara langsung dari lingkungan
sosialnya karena secara langsung meraka akan sadar bahwa pentingnya
ikut berpartisipasi di dunia politik, apalagi kalau tempat yang mereka
tempati itu mayoritas orang-orang berpolitik.16

2. Pendekatan individual – Psikologi, pendekatan ini dibagi menjadi dua yaitu

pendekatan yang memandang perilaku politik sebagai kegiatan tak

internasional ( tak sadar tujuan ) dan yang kedua pendekatan yang melihat

perilaku sebagai hasil usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu17, Lain

halnya yang di ungkapan oleh informan kami selaku wakil Sekretaris DPC

PPP Kota parepare yang bernama Santi Syarifuddin beliau menjelaskan

bahwa

Saya terlibat dan terjung langsung di partai politik karena pertama faktor
niat dan yang kedua karena memang latar belakang keluarga orang

15 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm. 148
16 Bapak Jamaluddin (42 Tahun), Ketua DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di

Kecamatan  Soreang,  20 Desember 2018.
17 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik, hlm. 148
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berpolitik bergitu pun dengan suami saya, saya waktu mahasiswa
kebetulan aktif di eksternal kampus oraganisasi HMI bersama dengan
suami begitu kami menjadi alumni terbentuk kesadaran kami bahwa
pentingnya ikut berpartisipasi di dunia politik apalagi kalau niat dan tujuan
kami baik untuk masyarakat.18

Pendekatan ini berasumsi bahwa perilaki sikap dan perilaku seseorang

indivudi dalam masyarakat di tentukan oleh lingkungan sosial ekonomi dan

politik masyarakat tanpa individu tersebut hidup. Pendekatan ini melihat individu

sebagai tidak otonom terhadap pengaruh lingkungan. Faktor- faktor yang

termaksud di dalam ketegori ini adalah antara lain status sosial, status ekonomi,

kelas, subkultur dan tipe rezim yang berkuasa dalam suatu masyarakat.19

Seperti informan bermana ibu Juwita beliau calon anggota Legislatif kota

Parepare juga ketua PAC PPP kota parepare :

Saya tertarik di terjung dan terlibat di partai ppp karena yang pertama
tentunya niat, latar belakang keluarga saya bukan dari partai dan kedua saya
melihat dan mengamati partai PPP adalah partai islam persyaratan untuk
menjadi kader apalagi pengurus adalah agama islam karena asas yang ada di
partai tesebut berlandaskan Al-Qur’an dan Sunna dan yang ketiga karena
memang tempat tinggal saya itu mayoritas dari partai PPP, ada juga
beberapa sahabat saya terlibat aktif di partai ini kemudian terakhir saya
menyadari bahwa perempuan juga bisa bukan hanya laki-laki apalagi kalau
saya perhatikan selama ini perempuan yang terjun di dunia politik masih
minim apalagi yang lolos di legislative itu masih belum memenuhi
persyaratan jadi melalui saya pribadi yang terlibat aktif di partai ini bahkan
berani mendaftar sebagai caleg untuk menyadarkan perempuan yang masih
anti terhadap politik bahwa perempuan juga bisa bersain dengan laki-laki.20

18 Ibu Santi Syarifuddin (38 Tahun), Wakil DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di
Kecamatan Bacukiki Barat, 19 Desember 2018.

19 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik hlm. 155
20 Ibu Juwita  (28 Tahun), Ketua PAC DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di

Kecamatan Bacukiki Barat, 19 Desember 2018.
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Selanjutnya penulis mewawancarai bendahara DPC PPP Kota Parepare

bernama Ibu Hasma beliau mengatakan :

Ketertarikan saya di politik tentunya tidak terlepas dari partai PPP tersebut,
kenapa karena dari lahirnya partai ini sampai saat ini hanya Partai PPP yang
konsisten dengan ideologinya berlandaskan al-quran dan hadist nabi. Saat
ini ada empat partai di Indonesia yang partai islam yaitu PAN, PKS, PKB
dan PPP tetapi hanya Partai PPP yang masih konsisten dengan Partai agamis
bahkan semua pengurus dari Partai PPP baik tingkat pusat sampai
Kecamatan Semua wajib beragama Islam, Partai Diluar dari PPP sudah
termaksud Partai Nasionalis.21

D. Upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk mendorong keterwailan

perempuan di Pemerintahan

Pemerintah Indonesia  memberikan kesempatan yang ingin berpartisipasi di

dunia politik seperti yang berbunyi  UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan

yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal

30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini

didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang

menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu

perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam

lembaga-lembaga publik. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan

bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan

menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada

kepengurusan partai politik tingkat pusat.22

21 Ibu hasma (40 Tahun), Bendahara DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di
Kelurahan  Lumpue, tgl. 22 Desember 2018.

22 https://tirto.id/kuota-30-perempuan-di-parlemen-belum-pernah-tercapai-cv8q
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Berikut hasil wawancara penulis bersama Ketua DPC PPP Kota Parepare

bernama Pak Jamaluddin salah satu informan mengatakan bahwa :

Kendala minat berpolitik perempuan itu sedikit dibanding laki-laki yang
minatnya tinggi tetapi karena aturan wajib semua partai politik mencari
perempuan yang tangguh untuk membesarkan partainya termaksud partai
PPP karena ada Undang-Undang yang mengatur keterwakilan perempuan
30% semua Partai Politik ini berlaku untuk aturan ini baik tingkat  pusat,
provinsi bahkan sampai tingkat kecamatan, di partai PPP khusunya kami
selaku pengurus cabang tentunya akan mencari perempuan-perempuan
yang berpotensi, punya pengalaman untuk kita  berikan rekomendasi
semacam bimbingan, pendidikan politik dan sebaganyai bahkan partai siap
membantu terjung ke masyarakat karena partai PPP tentunya akan bangga
ketika ada pengurus dari partai kami yang bisa tembus di legislatif.23

Semua partai politik khususnya partai PPP di Kota Parepare akan selalu

memberikan ruang kepada masyarakat khususnya perempuan yang ingin terlibat

dan aktif sebagai kader partai karena sangat penting bagi partai apabila banyak

dari kaum wanita yang memang betul-betul sadar betapa pentingya kesadaraan

politik apalagi yang sering kita dengar mayoritas laki-laki selalu aktif

berpartisipasi di partai begitu pun informan kami yang yang bernama Ibu santi

juga sebagai pengurus di DPC PPP Kota Parepare.

Sejauh ini kami dari pengurus memberikan kesempatan siapa pun yang
ingin mendaftar jadi calon legistatif baik itu pengurus atau non kader kami
siap membantu, selagi calon tersebut siap mengukuti aturan dan asas yang
berlaku di partai PPP khususnya di Kota Parepare,24

Secara sekilas telah dikemukakan beberapa fungsi partai politik dalam suatu

sistem politik. Di bawah ini diuraikan fungsi partai politik yaitu :

23 Bapak Jamaluddin (42 Tahun), Ketua DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di
Kecamatan  Soreang,  20 Desember 2018.

24 Ibu Santi Syarifuddin (38 Tahun), Wakil DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di
Kecamatan Bacukiki Barat, 19 Desember 2018.
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1. Pelaksana Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses dimana para anggota masyarakat

mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol- simbol politik

masyarakat dengan negaranya. Atau dapat pula dirumuskan sebagai proses

melalui para anggota masyarakat. Proses pendidikan ini berlangsung sejak kecil

sampai dia meninggalkan dunia fana, yang diperoleh secara sengaja lewat

pendidikan formal, kursus-kursus, penataran dan kaderisasi maupun secara tak

sengaja lewat pengalamn individual dalam kehidupan sehari-hari baik dalam

keluarga maupan dalam masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak Ahmad Hidayat beliau seorang pengusaha

sekaligus Sekertaris DPC PPP Kota Parepare mengungkapkan bahwa :

Dari pengurus sendiri selalu memberi bimbingan atau semacam pendidikan
politik bagi perempuan untuk terbuka atau antusias dalam kampanye agar
calon tersebut bisa tertarik untuk berproses di ppp bahkan kalau bisa kader
atau pengurus bisa tembus di tingkat legislatif,25

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksaan kebijakan umum, dan dalam

memilih pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud adalah

mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan

kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijaksanaan umum dan memilih

25 Bapak Ahmad Hidayat (54 Tahun), Wakil Ketua PAC DPC PPP Kota Parepare,
“wawancara” di Kelurahan  Lumpue, tgl. 19 Desember 2018.
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para wakil rakyat dalam pemilihan umum26. Partai politik mempunyai fungsi

mengajak, mendorong, menunjukkan kesempatan dan mengikutsertakan

anggota masyarakat dalam proses politik.

Partai PPP di kota Parepare selalu melakukan kegiatan bersiafat keagamaan
seperti Maulid Nabi, buka puasa bersama, itu juga yang menjadi daya tarik
bagi partai PPP agar masyarakat bisa mengetahui bahwa partai PPP bukan
hanya sekedar partai dakwah tetapi kegiatan kegiatan yang selama ini ada di
ppp itu bersifat keagamaan melalui kegiatan ini kami mensosialisasi politik
kepada masyarakat untuk menilai dan memilih calon wakil rakyat dari partai
PPP di pemerintahan.27

Terakhir penulis mewawancarai aktifis perempuan yang aktif di muslimat NU

beliau kebetulan Dosen di IAIN Parepare mengatakan bahwa :

Karakteristik perempuan yang terlibat sebagai calon anggota dewan ada tiga
kategori yang pertama adalah pengurus punya banyak pengalaman tetapi
karena di tidak mempunyai banyak anggaran maka ia tidak di dorong
sebagai calon Legislatif kalau pun misalkan di dorong maka dalam keadaan
terpaksa hanya untuk memenuhi persyaratan kouta, kedua pengurus banyak
pengalaman juga mempunyai banyak anggaran maka ia maju sebagai calon
anggota dewan terakhir non kader/non pengurus tidak ada pengalaman
tetapi punya banyak uang maka dia dilirik oleh  partai untuk dijadikan calon
anggota dewan dan itu mayoritas terjadi di calon anggota dewan. Maka dari
itu partai selalu memberikan rekomendasi siapa pun yang siap tetapi begitu
dapat rekomendasi dari partai caleg tersebut dilepas begitu saja layaknya
bersaing seperti laki-laki tentu yang punya banyak uang dia yang leluasa
berkampanye, dan partai tidak bisa membantu dari segi anggaran.28

26 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik,  hlm. 282.

27 Ibu hasma (40 Tahun), Bendahara DPC PPP Kota Parepare, “wawancara” di
Kelurahan  Lumpue, tgl. 22 Desember 2018.

28 Ibu Nurhamdah  (35 Tahun), Aktivis  Perempuan Kota Parepare, “wawancara” di
Kecamatan Ujung ,  25 Desember 2018.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasakan deskripsi data hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada

bab-bab terdahulu, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi politik perempuan adalah partisipasif aktif yang merupakan

kegiatan yang sifatnya memengaruhi proses input politik seperti mengajukan

petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat pemerintah. Partispasi politik pasif

adalah tindakan melaksanakan output politik seperti menaati hukum,

membayar pajak, serta memelihara ketertiban dan keamanan, partisipasi

politik perempuan dalam berbagai kegiatan di Kota Parepare sangat aktif dan

antusias dalam kegiatan-kegiatan partai politik mereka menunjukkan bahwa

partisipasi dengan adanya perbuatan dan pergerakan yang nyata sehingga

muncul pembaharuan dalam bentuk sekecil apa pun

2. Faktor-faktor yang menjadikan perempuan ikut serta di partai politik adalah

dengan menggunakan pendekatan :

Pendekatan kontekstual ( lingkugan sosio-ekonomi dan politik ).

Pendekatan ini berasumsi bahwa tindakan politik seseorang atau

sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh status sosio-ekonominya,

kedudukannya dalam proses produksi (kelasnya) dan oleh struktur plitik
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yang ada. Dengan kata lain, bagi pendekatan ini individua aktor politik

cenderung tidak otonom atau cenderung di tentukan, bukan menetukan.

Pendekatan individual-psikologis. Pendeketan ini dapat di bagi menjadi

dua, yaitu : pertama yang memandang perilaku politik sebegai kegiatan tak

internasional (tak sadar tujuan) atau melihat perilaku politik sebagai hasil

faktor psikologis yang memengaruhi aktor politik pada peringkat bawah

sadar, dan kedua yang melihat perilaku politik sebagai hasil usaha sadar

untuk mencapai tujuan tertentu (bersifat intensional).

3. Pemerintah Indonesia  memberikan kesempatan yang ingin berpartisipasi di

dunia politik seperti yang berbunyi  UU No. 2 Tahun 2008 memuat

kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan

perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di

tingkat pusat dan UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik

baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan

sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan

partai politik tingkat pusat.
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B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian partisipasi perempuan dalam kegiatan partai

politik studi kasus DPC PPP yang ada di Kota Parepare. Mayoritas perempuan sudah

sadar akan pentingnya aktif dan berpartisipasi di dunia politik karena mereka sudah

menganggap bahwa perempuan juga bisa bersaing dengan laki-laki tentunya

berdasarkan niat dan respon dari keluarga, karena perempuan melihat bahwa selama

ini mayoritas dan aktif di partai politik itu hanya laki-laki. Maka dari itu peneliti

mengemukakan saran yang dianggap perlu yaitu, kepada Masyarakat khususnya

perempuan atau aktivis perempuan dan partai politik terkhusus buat DPC PPP Kota

Parepare agar selalu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kaum wanita

agar niat dan kesadaran perempuan akan terbuka pentingnya aktif dan berpartisipasi

di dunia politik.
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Gambar I. Peta Kota Parepare



Gambar 2. Wawancara Bersama Pengurus DPC PPP Kota Parepare.

Ketua DPC PPP Bendahara Umum DPC PPP

Ketua PAC DPC PPP / Caleg DPRP Kota Parepare Dapil 111 Soreang.



Gambar 3. Wawancara Bersama Masyarakat Kota Parepare.

Ibu Hj Septiana dan Ibu Janna (Masyarakat Lorong Maspul )

Ibu Jumriah (Masyarakat lorong Menara ) (Daftar Nama Caleg PPP Parepare)



( Wawancara Sekum DPC PPP Kota Parepare) (Bersama Caleg dari PPP)

( Wawancara Aktifis Muslimat Nu ) ( Kegiatan Maulid Nabi DPC PPP )





( Kegiatan Buka puasa bersama DPC PPP )

( Kegiatan Pembagian Takjil Oleh Pengurus DPC PPP Kota Parepare )



PEDOMAN WAWANCARA

Partisipasi perempuan dalam kegiatan partai politik

(Studi Kasus DPC PPP Kota Parepare)

A. Identitas Responden

1. Nama :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

5. Bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan partai politik.?

6. Apa yang menjadi kendala perempuan tidak ingin terjung di

dunia politik.?

7. Faktor apa saja menjadikan ibu ikut serta di partai politik.?

8. Bagaimana pandangan ibu tentang partai politik DPC PPP Kota

Parepare.?

9. Apa saja yang menjadi hambatan ibu selama terjung di partai

politik

10. Kegiatan apa saja yang ibu lakukan selama aktif di partai

politik.?

11. Sampai sejauh ini bagaimana perang partai dalam mengawal

atau melibatkan perempuan di partai poltik.?



DATA INFORMAN

NO NAMA /
PENDIDIKAN

JENIS
KELAMIN

UMUR STATUS
INFORMAN

AGAMA

1.
Jamaluddin, SE /
S1

Laki-laki 42 Tahun
Ketua DPC

PPP
Muslim

2.
Santi Syarifuddin.
SE / S1

Perempuan 38 Tahun
Wakil

Sekretaris
PPP

Muslim

3.
Juwita S.Pdi / S1 Perempuan 28 Tahun

Ketua PAC
Bacukiki PPP

Muslim

4. Ahmad Hidayat /
S1

Laki-Laki 54 Tahun
Sekretaris
DPC PPP

Muslim

5.
Janna Perempuan 40 Tahun

Bendahara
DPC PPP Muslim

6.
Abdul Salam Latef Laki-Laki 38 Tahun

Wak. Ketua
Bid. Politk

Muslim

7. Jumriah Perempuan 46 Tahun Wiraswasta Muslim

8. Nurhamdah      /
S1

Perempuan 35 Tahun Dosen Muslim

9. Hj. Sapsiana Perempuan 52 Tahun Wiraswasta Muslim

10 Hj. Zaenab
Syamsuddin, SH /

S1

Perempuan 40 Tahun Majelis Pakar
DPC PPP

Muslim

11 Andi Hatiba Perempuan 39 Tahun Wiraswasta Muslim
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