
PERAN GANDA KELUARGA NELAYAN DALAM MEWUJUDKAN  

KELUARGA YANG HARMONIS DI  DESA TANGNGA-TANGNGA 

KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI 

MANDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Sosiologi Agama Pada 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

 

MUNIRAH 

NIM.30400115054 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

2019 



 



 



iv 
 

KATA PENGANTAR 

حِيْمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ االلهِ الرَّ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa 

yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. 

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar 

Rasulullah Muhammad SAW, sang pemimpin agung yang selamanya menjadi 

teladan umat manusia, para sahabat, keluarganya serta pengikutnya yang suci 

sebagai penggenggam cahaya Islam hingga akhir zaman. 

Berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah kepada seluruh umat manusia, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan 

selama penulis menuntut ilmu pada Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Peran 

Ganda Keluarga Nelayan Dakam Mewujudkan Keluarga Yang Harmois Di 

Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 

Mandar”. Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat memperoleh 

Gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar. 

Penulis sangat menyadari dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini telah 

banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, berupa bimbingan, motivasi, 

pikiran, tenaga dan doa. Olehnya itu, selayaknya menyampaikan ucapan terima 

kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, untuk 

itu ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada Ayahanda Supriadi dan Ibunda Bunga, serta seluruh keluarga 

besark atas dukungannya dari awal hingga akhir pendidikan penulis.  

Kemudian ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah 

meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya hingga penulisan skripsi ini selesai.  

Dan ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada: 



v 

 

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M. Ag. Dr. Wahyudin, M. 

Hum. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. Dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, 

M.Ag. Selaku wakil rector I, II, III dan IV Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 

2. Dr. Muhsin, M. Th.I, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan 

Politik, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.H.I dan 

Dr. Abdullah M.Ag. selaku wakil dekan I, II, III Fakultas Ushuluddin, 

Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

3. Wahyuni, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Agama 

 Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar.  

4. Prof. Dr. Hj. Syamsudhuha Shaleh, M.Ag., selaku pembimbing I dan Dr. 

Dewi Anggarian, M.Si, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan 

mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. 

5. Dr. Indo Santalia., M.Ag. Selaku penguji I dan Hj. Suriani., S.Ag., M.Ag 

selaku penguji II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam 

penyusunan skripsi ini hingga selesai.  

6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. 

7. Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik, 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

8. Kepala Desa Tangnga - Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan izin 

kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 



vi 

 

9. Para Ibu dan Bapak rumah tangga yang menjadi informan peneliti atas 

kesediannya untuk diwawancarai dan atas data-data yang telah diberikan 

sehingga membantu terselesaikannya skripsi ini. 

10. Kepada Ruslan yang telah banyak membantu, dalam hal apapun, selalu 

bersedia mengantar kesana kemari, memberi dukungan dan selalu 

menyemangati,selama penyelesaian skripsi ini. 

11. Serta adekku Karrmila Yang selalu membantu mengantar kemana selama  

dalam proses penelitian kusampai selessai. 

12. Kepada saudara Zulkifli, Ruslan, Sudirman, Suriana dan yang lainnya 

yang tidak bisa aku sebut satu-satu, yang sudah membantu dari awal mulai 

pendaftaran yang selalu mengantar kesana kemari dan Kak Nasaruddin Ali 

yang sudah memberi dorongan sehingga akhinya aku dapat kuliah di UIN 

Alauddin ini. 

13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Jurusan Sosiologi Agama. 

Terspesial untuk Ramlah, Lyra Virna TP, dan Siti Fatmawati Sesady, 

Diansiarah, Jurmiani yang telah mengukir banyak cerita yang penuh warna 

selama penulisan skripsi ini, suka dan duka kita lewati bersama hingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

14. Semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih telah 

banyak membantu. 

Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan berkah-Nya kepada 

kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang 

sempurna. Begitupun dengan penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari 

kekurangan dan kesalahan.  

 

 



vii 

 

 

 

  



viii 

 

DAFTAR ISI 

SAMPUL ....................................................................................................................    ii  

PEENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI....................................................................    ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................................   iii 

KATA PENGANTAR ................................................................................................   iv 

DAFTAR ISI ..............................................................................................................   viii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................   x 

DAFTAR TABEL ......................................................................................................  xi 

PODOMAN TRANSLITERASI ...................................................................... xii 

ASTRAK .....................................................................................................................   

BAB    I  PENDAHULUAN ............................................................................. 

A. Latar Belakang ............................................................................... 1 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .......................................... 8 

C. Rumusan Masalah .......................................................................... 9 

D. Tujuan Penelitian ........................................................................... 9 

E. Manfaat Penelitian ......................................................................... 10 

F. Kajian Pustaka ...............................................................................  10   

BAB II TINJAUAN TEORITIS ......................................................................  14 

A. Konsep Keluarga ............................................................................  15 

B. Konsep Siwaliparriq Dalam Budaya Mandar  ............................... 21 

C. Pandangangan Islam tentang keluarga Harmonis ..........................  22 

D. Teori struktural Fungsinal .............................................................  24  

BAB  III METODE PENELITIAN .................................................................  31 

A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian ...........................................  31  

B. Pendekatan Penelitian ....................................................................  31  

C. Sumber data ................................................................................... 32 

D. Metode  Pengumpulan Data ........................................................... 33 



ix 

 

E. Instrumen Penelitian ...................................................................... 34 

F. Penentuan Informan ....................................................................... 35 

G. Tehnik pengolahan dan Analisis data ............................................ 35 

BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................................ 37 

A. Gambaran Umum lokasi penelitian ............................................... 37 

B. Bagaimana pembagian kerja keluarga nelayan dalam mewujudkan 

keluarga yang harmonis di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar  ..................................... 46 

C. Bagaimana strategi dan Bentuk  Peran Keluarga Nelayan Dalam 

Mewujudkan Keluarga yang Harmonis di Desa Tangnga-Tangnga 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar ................... 55 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 64 

A. Kesimpulan .................................................................................... 64 

B. Saran Dan Masukan ....................................................................... 65 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

  



x 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 Peta Lokasi ...................................................................................... 38 

 

  



xi 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tangnga-Tangnga ......................................... 42 

Tabel 4. 2 Tingkat Pendidikan Penduduk ........................................................... 43 

Tabel 4. 3 Struktur Mata Pencarian Menurut Sektor .......................................... 45 

Tabel 4.4 Struktur Industri Kecil dan Kerajian Rumah Tangga ......................... 45 

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Desa ................................................................. 46 

Tabel 4.7 Sarana Transfortasi Umum ................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

PODOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat 

pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y Ye ئ

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

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

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.  Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 

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

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََ ي ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan 

seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

(alif lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
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qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

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

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf (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). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:7 dan 11 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halama 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Munirah 

NIM  : 30400115054 

Judul : Peran Ganda Keluarga Nelayan dalam Mewujudkan 

Keluarga yang Harmonis di Desa Tangnga-Tangnga 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar  

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana peran ganda keluarga 

nelayan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis? pokok masalah tersebut 

kemudian dibagi menjadi beberapa submasalah. Yaitu: 1) Bagaimana pembagian 

kerja dalam keluarga nelayan di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar? dan 2) Bagaimana strategi dan bentuk peran ganda 

keluarga nekayan di Desa Tangnga-Tangnga kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis dan fenomenologi. Sumber data yang 

digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan 

langsung kelokasi penelitian, dan  sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari 

dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. 

Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Lalu, tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga 

tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pembagian kerja keluarga nelayan 

di putuskan oleh masing-masing pihak antara suami istri dalam keluarga 2) 

strategi keluarga nelayan dalam mewujudkn keluarga harmonis, yaitu 

mengembangkan prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, 

menciptakan rasa aman dalam keluarga, menghindari adanya kekerasan baik fisik 

maupun psikis, menjadikan keluarga sebagai hubungan partner, adil dan 

mincaptakan kedewasaan diri. Bentuk peran yang dilakukan suami yaitu mencari 

nafkah sebgai nelayan, dan juga bekerja di dalam rumah seperti cuci piring, cuci 

pakaian, memasak, dan mengurus anak. Istri berperan sebagai ibu rumah tangga 

yang mengurus suami anak dan pekerjaan rumah juga bekerja mencari nafkah 

seperti menjual ikan, memanggang ikan, dan membuat minyak kelapa. 

Implikasi penelitian ini adalah Bagi para nelayan dan istri nelayan untuk 

melaksanakan perannya dalam keluarga dan meningkatkan kerjasamanya dalam 

keluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan di Indonesia yang semakin pesat membuat kebutuhan 

rumah tangga semakin meningkat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil 

dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan 

yang tentram, aman, damai dan sejahtera, dalam  suasana cinta dan kasih sayang 

di antara anggota keluarganya. Juga bisa diartikan suatu ikatan hidup yang 

didasarkan karena terjadinya perkawinan.
1
 

Seiring kemajuan zaman diiringi dengan berkembangnya informasi dan 

tingkat kemampuan intelektual manusia. Bersama itu peran perempuan dalam 

kehidupan pun terus berubah, tak terkecuali mengenai peran perempuan dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga. Khususnya yang berstatus keluarga nelayan 

dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Mereka harus berperan ganda 

yaitu sebagai ibu rumah tangga yang harus mengerjakan berbagai pekerjaan 

rumah tangga seperti, memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak, juga 

bekerja mencari nafkah bagi keluarga mereka. Penghasilanpara istri bahkan 

menjadi ketup penyelamat ekonomi keluarga, karena penghasilan mereka cukup 

besar dan rutin setipa bulan.sedangkan penghasilan suami mereka tidak menentu, 

karena pekerjaan nelayan tergantung pada musim.
2
 

                                                             
1
Mufidah Ch, iPsikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang 

Press 2008), h.37. 
2
Muhammad Zid & Ahmad Tarmiji Akhudri, Ssiologi Pedesaan: Teoretisasi Dan 

Perkembangan Kajian Perkembangan Pedesaan DI Indonesia (Cet.I Jakarta: Kharisma Putra 

Utama Offset, 2016), h.102.  
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Kelangsungan hidup manusia terjadi melalui susunan keluarga.
3
 Manusia 

sebagai makhluk sosial berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Manusia memiliki 

rasa dan pikir, secara biologis membutuhkan pasangan yang lain jenis. Rumah 

tangga sebagai kerajaan kecildari suatu keluarga, memang sudah selayaknya 

dipimpin oleh seorang laki-laki, karena laki-laki bisa menjadi imam dalam 

keluarga. Namun demikian, derajat kepemimpinan laki-laki atas perempuan 

bukanlah derajat kemuliaan, melainkan lebih kepada derajat tanggung jawab 

dalam keluarga. 

Menurut teori gender, kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam 

keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur jalannya rumah tangga serta 

memelihara anak. Untuk menjalankan tugas sebagai istri dan ibu, perempuan 

diharapkan dapat memasak, menjahit, memelihara rumah, serta melahirkan. 

Sehubungan dengan tugas ini idealnya tempat istri adalah rumah.
4
Artinya dalam 

keluarga tugas perempuan atau istri hanya seputar pekerjaan rumah seperti 

mengatur rumah tangga, mengurus anak-anak, mengurus dan melayani kebutuhan 

suami. 

Suratman mengemukakan, peran adalah fungsi atau tingkah laku yang 

diharapkan ada pada individu seksual sebagai satu aktivitas. Berdasarkan 

tujuannya dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:
5
 

                                                             
3
Musdalifa, Kestabilan Keluarga Dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Jiwa Anak 

(Cet: I Alauddin University Press 2013), h. 9. 
4
 Usman Kholip dan Elly Malihah Setiadi, Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta dan 

Gejala Permasalahan Sosial Teori Aplikasi dan Pemecahanny, (Cet; l Jakarta: Prenamedia Group 

2011), h. 880 
5
Mardiana, “Sibaliparriq (Studi atas Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Nelayan) 

Di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar”, Skripsi (Samata: 

Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2016), h. 2-3. 
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1. Peran publik, yaitu segala aktifitas manusia yang biasanya dilakukan diluar 

rumah dan bertujuan untuk mendatangkan penghasilan, yang pada 

umumnya di lakukan oleh kaum laki-laki atau suami untuk memenuhi 

kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, persiapan 

materi dan berbagai jaminan masa depan. 

2. Pearan domestik, yaitu aktifvitas yang dilakukan di dalam rumah yang di 

kerjakan oleh kaum wanita, dan tidak dimaksudkan untuk mendatangkan 

penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan. 

Laki-laki diharapkan sebagai tumpun keluarga dalam mencari nafkah 

untuk memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. 

Sedangkan perempuan dianggap sebagai pendukung dalam menjalankan tugas 

laki-laki yang berperan penting dalam urusan rumah tangga, baik dalam mengurus 

anak-anak, dan mengurus suami. Sekalipun pembagian peran ini masih belum 

mencapai puncak kesetaraan tetapi dalam tatanan masyarakat pembagain peran ini 

setidaknya dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara tugas laki-lak dan 

perempuan. 

Sebagaimana dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah tanggung 

jawab suami. Hal tersebut tertera dalah surah al-Baqarah ayat 2:233 

...                          ...    
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Terjemahannya : 

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu 

dengan cara yang ma'ruf...”.
6

 

 

Ayat di atas Allah telah menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi 

perempuan, dan keluarga adalah suami dan betanggung jawab untuk menafkahi 

keluarganya dan memberi pakaian dengan cara yang baik-baik. Hal ini karena 

seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah dari harta yang 

mereka miliki kepada keluarganya. Sedangkan perempuan dalam keluarga adalah 

ibu rumah tangga. Seorang istri adalah pemimpin rumah suaminya dan 

bertanggung jawab atas rumah yang ditempatinya. 

Sedangkan tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik 

kepada suami dan anak-anaknya, dan mendidik anak-anaknya dengan baik. 

Pekerjaan ini tidak kalah beratnya dengan pekerjaan suami yang keluar mencari 

nafkah. Pekerjaan yang membutuhkan keseriusan dan keteladanan tanpa ada batas 

waktu. Peran suami dan isrti, harus di jalankan dengan sungguh-sungguh karena 

akan di mintai pertanggung jawabannya oleh Allah.  

Mengenai tanggung jawab dan kewajiban setiap anggota rumah tangga 

terhadap rumah tangganya itu, lebih jelas lagi dinyatakan dalam salah satu hadits 

Nabi sebagai berikut: 

ًَّ صَهىَ  ٌْ لُ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَزٍ عَنِ اننَّب كُهكُُمْ مَسْئُ ًَ ًَ سَهمََ انوَُ قبَلَ:أَ لاكَُهُّكُمْ رَاعِ  ُ عَهيْوِ  اللََّّ

جُمُ رَاعِ عَهىَ أىمِ  لُ عَنْ رَعِيَّتِ, ًانزَّ ٌْ ٌَ مَسْئُ ىُ ًَ  رَعِيَّتوِِ.فبَلأمَِيْزُ انَّذِيْ عَهًَ اننَّب سِ رَاعِ 

لٌ عَنْيمُْ, ًانمَزْأةَُ رَ  ٌْ ٌَ مَسْئُ ىُ ًَ ًَ بيَْتوِِ  ندَِهِ  ًَ ًَ ٌْ نتٌَ عّنْيمُْ, ًا اعِيتَُ عَمَ بيَْتِ بعَْهِيبَ  ًَ مَسْئُ   نعَبْدُرَاعٍ ىِ

                                                             
6
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 

Jumanatul Ali-ART, 2004). h. 37 
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لٌ عَنْ رَعِيَّتوِِ. )رًاه مسهم( ٌْ كُهكُُمْ مَسْئُ ًَ لٌ عَنْوُ, ألَاَ فكَُهُّكُمْ رَاعٍ  ٌْ ٌَ مَسْئُ ىُ ًَ عَهى مَبلِ سَيْدِهٍ 
7

 

Artinya: 

“Diriwayatkan dari ibnu Umar dari Nabi saw, ia bersabda; lngatah, kalian 

adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari yang 

dipimpinnya. Penguasa atas rakyat adalah pemimpin, dimintai 

pertanggung jawaban atas rakyatnya, laki-laki pemimpin dalam rumah 

tangga dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarga yang 

dipimpinnya. Perempuan adalah pemimpin rumah suaminya dan anak-

anaknya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang 

dipimpinnya, dan hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan 

dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya”. 

 

Dijelaskan dalam hadist di atas bahwa dalam kehidupan keluarga ada tugas 

dan tanggung jawab masing-masing pihak baik suami maupun istri di dalam 

rumah tangga. Ada hak istri yang harus di penuhi oleh suami dan juga menjadi 

kewajibannya, sebaliknya suami juga memiliki hak dan harus dipenuhi oleh isrti, 

sekaligus menjadi kewajibannya. Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi 

kewajibannya atau keduanya. Maka akan sulit membentuk keharmonisan dalam 

keluarga. 

   Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala 

keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah 

satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Saling ketergantungan artinya 

saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.
8
 

Keharmonisan rumah tangga adalah keluarga yang harmonis dan 

berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib disiplin, saling 

menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong, dalam kebajikan, memiliki etos 

                                                             
7
Muslim Ibn al-H}ajja>j Abu> al-H}asan al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, Al-Musnad al-

S}ah}i>h} al-Mukhtas{ar bi Naql al-„Adl „An „Adl ila> Rasu>lilla>h saw./S}ah}i>h} Muslim, 

Juz. III (Cet.I: Baerut: Da>r Ihya>„ al-Tira>s} al-„Arabi>), h. 1459. 
8
Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Cet. l Alauddin 

University Press 2013), h. 35. 
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kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat pengerjaan ibadah, 

berbakti kepada yang lebih tua, memanfaatkan waktu luang dengan hal yang 

positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.
9
 

Seiring berjalannya waktu perubahan pembagian kerja semakin 

meningkat, pekerjaan luar rumah (publik) yang semestinya dilakukan oleh pihak 

laki-laki. Sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja di lingkup publik dan 

juga mengerjakan pekerjaan rumah (domestik). Hal tersebut memicu terjadinya 

kesenggangan dalam kehidupan rumah tangga yang dapat mengakibatkan 

meningkatnya angka perceraian seperti halnya di Sulawesi Selatan, khususnya di 

Makassar angka perceraian terus mengalami peningkatan.
10

 Hal tersebut bisa saja 

berhubungan dengan peran ganda seperti yang ditunjukkan dari hasil penelitian. 

Sitti Nikmah Marzuki, Hukmiah Husain dan Uswatun Hasanah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Watampone, perceraian disebabkan oleh peran ganda dan 

penghasilan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang akhirnya 

menimbulkan konflik keluarga yang berakhir pada perceraian.
11

 

Berbeda dengan yang terjadi di Mandar sejak dulu para perempuan sudah 

berperan ganda, walaupun berperan ganda mereka tetap harmonis, karena paraistri 

orang mandar sangat menjunjung konsep yang ada di mandar yaitu siwaliparri 

yang artinya kebersamaan, kegotongroyongan atau sekaligus kesetaraan.
12

 

                                                             
9
Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 111. 

10
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://news.rakyatku.com(D

iakses 3 Juli 2019) 

 
12

Jabariah dkk, Siwaliparri Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan, (Cet.I 

Yogyakarta: Beranda Cendekia Konsultan Mammesa Balaniva Bublishing, 2006), h.16. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://news.rakyatku.com
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Sementara di kota juga banyak perempuan yang bekerja dirana publik tapi 

ternyata angka perceraian sangat tinggi.  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Desa Tangnga-Tangnga 

merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar. Perempuannya bekerja di luar rumah, dengan berbagai macam 

pekerjaan. Bahkan para suami yang tidak mampu sepenuhnya, bertanggung jawab 

untuk kebutuhan keluarga baik dari ekonomi dan kebutuhan lainnya. Maka istri 

bekerja untuk membantu ekonomi keluarga seperti: menjual rempah, menjual 

ikan, pegawai negeri, pedagang di pasar, maupun petani. Tidak jarang sang istri 

yang bekerja banting tulang untuk membantu sang suami mencari nafkah, bahkan 

suami yang tinggal di rumah istri yang bekerja di luar rumah untuk mencari 

nafkah (publik). 

Kegiatan ibu rumah tangga yang ikut serta dalam pemenuhan ekonomi 

keluarga dan juga mengurus keluarga dan pekerjaan rumah lainnya. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa ibu rumah tangga mempunyai peran ganda. Tapi meskipun 

demikian keluarga mereka tetap harmonis. Oleh karena itu, fenomena tersebut 

menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Harmonisasi keluarga 

dengan peran ganda di Desa Tangnga - Tangnga Kecamatan Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian 

ini pada pembagian kerja dalam keluarga nelayan dengan melihat peran ganda 
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keluarga nelayan di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten 

Polewali Mandar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat dideskripsikan beberapa hal 

yang menjadi bagian-bagian penting (substansial) dalam memahami fokus 

penelitian. 

Keluarga harmonis yang dimaksud adalah keluarga yang saling membina 

keselarasan, kecocokan, keserasian atau keseimbangan dan kesesuaian diri dari 

segi perasaan, alam pikiran, dan perbuatan individu , sehingga tidak terjadi hal-hal 

ketegangan yang berlebihan dalam rumah tangga, maksudnya suatu keluarga yang 

anggotanya selalu merasa nyaman hidup dilingkungan anggota keluarga yang lain 

dimana saling mengasihi dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing 

serta saling mendukung dan mendorong anggota keluarga agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Keluarga disini adalah keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri atas orang 

tua (ayah dan ibu) dan anak-anaknya yang belum menikah. Anak sebagai anggota 

dari keluarga inti, baik anak kandung maupun anak tiriatau anak angkat. Yang 

bersama-sama memelihara suatu keutuhan dalam rumah tangga. 

Peran ganda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran yang 

dilakukan oleh ayah dan ibu dalam keluarga yaitu peran domestik dan peran 

publik, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga. 
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Peran domestik adalah pekerjaan rumah seperti memasak, cuci piring, 

mencuci piring, membersikan rumah, mengurus anak. Peran publik adalah 

pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi untuk kebutuhan keluarga. 

C. Rumusan masalah 

Adapun pokok masalah penelitian adalah bagaimana peran ganda keluarga 

nelayan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pembagian kerja dalam keluarga nelayan di Desa Tangnga-

Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar? 

2. Bagaimana strategi dan bentuk peran ganda keluarga nelayan diDesa 

Tangnga-Tangnga kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

aleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pembagian kerjadalam keluarga nelayandi Desa 

Tangnga- Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 

2. Untuk mengetahui strategi dan bentuk peran ganda keluarga nelayan di 

Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali 

Mandar. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mempunyai manfaat atau kegunaan, adapun 

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Berguna bagi penulis dan peneliti-peneliti berikutnya sebagai bahan 

informasi yang mengkaji hal yang sama. 

2. Untuk digunakan sebagai pemecahan masalah atau jalan keluar bagi 

permasalahan yang akan diteliti. 

3. Sebagai bahan masukan bagipihak-pihak yang terkait khususnya orang tua 

untuk mempertahankan keluarga yang harmonis walaupun berperan ganda 

dalam mengurus kelangsungan hidup keluarga. 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang topik yang terkait dengan penelitian ini yang tentu 

sudah pernah oleh para peneliti terkait dengan penelitian ini sebelumnya. Dalam 

penelitian ini penulis melakukan telaah pustaka untuk membedakan penelitian 

yang diteliti sebelumnya dan yang akanpenulis teliti. Penelitian juga akan 

menjelaskan tempat penelitian dalam tinjauan pustaka. Penelitian-penelitian 

sebelumnya yang didapatkan penulis di antaranya sebagai berikut: 

Pertama penelitian Iati Nur Hidayati, tentang Pengaruh pembagian kerja 

terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Sindet, Wukirsari, Imogiri, Bantul 

Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembagian kerja 

berpengaruh terhadapa keharmonisan keluarga di Masyarakat Dusun Sindet, 

Wukisari, Imogiri, Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

metode pengumpulan data menggunakan kusioner, variabel pembagian kerja 

dankeharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 
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terdapat pengaruh yang positif antara pembagian kerja terhadap keharmonisan 

keluarga.
13

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu oleh Isti Nur Hidayah dan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pertama letak geografis yang berbeda dan 

focus penelitian terdahulu lebih mengarah kepada pengaruh pembagian kerja 

terhadap keharmonisan keluarga di dusun Sindet, Wukirsari, Imogiri, Bantul 

Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih pada keluarga 

khususnya di Mandar dalam membentukkeharmonisan dalam keluarga meski 

harus berperan ganda, dan istri sebagai pencari nafkah tambahan dan dampaknya 

terhadap relasi (hubungan) suami istri. 

Ketiga Umi Jamilatus Syukur, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Istitut Agama Islam Negeri Salatiga meneliti tentang 

Peran wanita karier dalam pembentukan keluarga harmonis (Studi terhadap 

Perempuan pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan tahun 2017). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 

(1) Potret wanita karier di Dusun Madu Desa Batur, bekerja sebagai pendidik dan 

buruh, rata-rata penghasilan mulai dari 800.000,00 sampai 1.000.000,00. 

Berkarier untuk membantu perekonomian keluarga. (2) Potret keluarga wanita 

karir yang harmonis di Dusun Madu Desa Batur berusaha menjadi yang terbaik 

untuk keluarga, menjaga kesetiaan terhadap suami, wanita karier membutuhkan 

bantuan dari keluarga untuk menjaga anak ketika ditinggal kerja. Tetapi dalam 

                                                             
13

Isti Nur Hidayah, “Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Keharmonisan Keluarga di 

Dusun Sindet, Wukirsari , Imogiri, Bantul Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Fak Ilmu Sosial dan 

Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h.13 

https://www.google.com/=http://digilib.uin-suka.ac.id/23076/1/12720018  (Diakses 17 

Januari 2019) 

https://www.google.com/=http:/digilib.uin-suka.ac.id/23076/1/12720018
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menyelesaikan pekerjaan rumah mereka mengerjakan sendiri. (3) Upaya wanita 

karier dalam pembentukan keluarga harmonis, berupaya memenuhi kebutuhan 

keluarganya, berusaha bangun pagi, dan menyiapkan sarapan serta bersih-bersih 

rumah. (1) Upaya wanita karier  dalam membentuk  ahlak keluarga, mereka 

berupaya dalam membentuk ahlak keluarga terutama kepada anak-anaknya 

mereka mengajarkan tentang ahlak dirumah, mengajak shalat berjama‟ah, 

menyekolahan di  sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, demi 

mendapatkah pendidikan akhlak yang baik.
14

 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat 

diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. Dalam hal istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan 

di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

ini menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan objek serta kondisi 

lingkungan dan sosial yang berbeda. Pada penelitian ini penulis akan terfokus 

pada keluarga khususnya di Mandar dalam mengurus keluarganya sehingga tetap 

harmonis meski harus berperan ganda, dimana istri sebagai pencari nafkah 

tambahan dan dampaknya terhadap relasi (hubungan) suami istri. 

 

 

 

 

                                                             
14

Umi Jamilatus Syukur, “Peranan Wanita Karier Dalam  Pembentukan Keluarga 

Harmonis :Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Madu Desa Batur Kecamatan Getasan”, 

(Salatiga: Fak Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri  Salatiga, 2017), h. 9  

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1934/1 (Diakses 17 Januari 2019) 

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1934/1
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Keluarga  

1. Pengertian Keluarga 

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan Keluarga adalah ibu bapak 

dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.
15

 

Keluarga (family) adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang 

berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, 

damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota-

anggotanya. Dalam pengertian yang sempit anggota keluarga meliputi orang tua 

dan anak-anaknya.
16

 Menurut Abu Zahrah institusi ini mencakup suami, istri, 

anak-anak dan keturunan mereka, juga mencakup garis keturunan keatas, 

termasuk bapak,ibu, kakek, dan nenek, suadara-saudara kandung dan anak-anak 

mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek,  paman, dan bibi serta anak-

mereka (sepupu).
17

 

Keluarga dalam pengertian psikologi adalah sekumpulan orang yang hidup 

bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merasakan 

adanya pertautan batin seingga terjadi saling mempengaruhi, saling 

memperhatikan, saling menyerahkan diri. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, 

keluarga adalah satu persekutuan hidup yang terjalin oleh kasih sayang antara 

                                                             
15

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1985), 

h. 146.  
16

Abu Ahmadi, “Sosiologi Pendidikan” (Cet:ll Jakarta:PT. Rineka Citra, 2004), h. 108. 
17

Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Islam, h. 39.  

13 
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pasangan dua jenis manusia yang dilakukan dengan pernikahan, yang bermaksud 

untuk saling menyempurnakan.
18

 

Keluarga mempunyai tanggung jawab untuk mempertahannkan 

kelangsungan biologis organisme dari manusia. Artinya, dalam keluargalah 

manusia individu memperoleh kesempatan untuk tetap bertahan. Hal ini 

menyangkut kepentingan yang lebih kompleks lagi yang melibatkan generasi yang 

ada sekarang dan generasi yang mendahului serta generasi yang megikuti. 

Keluarga mempunyai peran mempertahankan kesinambungan biologis dari 

spesies manusia.
19

 

a. Tipe - tipe keluarga 

Berdasarkan jenis anggota keluarga, menurut pendapat Goldenberg (1980) 

membagi menjadi dua type keluarga yakni nuclear family dan extended family.
20

 

1. Keluarga inti (nuclear family) adalah keluarga yang terdiri dari suami istri, 

dan anak kandung. 

2. Keluarga besar (extended family) adalah keluarga yang keluarga inti, juga 

sanak saudara lainnya, baik menurut garis vertical (ibu, bapak, kakek, 

nenek, mantu, cucu, cicit), maupun menurut garis horizontal (kakak, adik, 

ipar) yang berasal dari pihak suami atau pihak istri. 

Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting dalam suatu 

masyarakat, keluarga merupakan group atau kelompok yang terbentuk dari 

berhubungan laki-laki dan perempuan sehingga sedikit lama melahirkan dan 

                                                             
18

Mohammad Shochib, “Pola asuh Orang Tua, Dalam Membantu Anak Mengembangkan 

Disiplin diri”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 17. 
19

Wiliam J Goode, sosiologi keluarga, ( Jakarta : Bina Aksara , 19830) , h. 15. 
20

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/

wiki (Diakses 3 Juli 2019) 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/wiki
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membesarkan anak-anak. Jadi keluarga dalam bentuk murni merupakan suatu 

kesatuan sosial yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama. 

Sebagai kelompok yang terdiri dari beberapa unsur, keluarga selalu 

dihadapkan pada problematika yang kompleks, baik masalah internal maupun 

eksternal rumah tangga. Kaitannya dengan pembagian peran dalam keluarga, 

perbedaan anatomi secara biologis antara laki-laki dan perempuan melahirkan 

seperangkat konsep budaya yang mengatur peran suami dan istri secara skematis. 

Perempuan diidentikan dengan tugas-tugas domestik, sementara suami lebih 

identik dengan tugas publik. Konkritnya, istri bertugas mendidik anak dan 

mengurus rumah tangga, sementara laki-laki selain sebagai pemimpin di dalam 

rumah tangga juga diidentikkan dengan pencari nafkah.
21

 

Keluarga secara kodratnya terdapat pembagian tugas, tanggung jawab, dan 

fungsi-fungsi masing-masing. Ayah merupakan keuarga dan bertanggung jawab 

sepenuhnya dalam lingkungan keluarga, oleh karena itu kedudukannnya sangat 

menentukan. Akan tetapi seorang Ibu juga memiliki tugas dan tanggung jawab, 

serta fungsi-fungsi tertentu dalam keluagra. Sehubungan dengan hal itu dalam 

menyelenggarakan kehidupan keluarga harus di ciptakan keharmonisan dan 

keserasian antara anggota kelurga sehingga akan tercipta keluarga yang sejahtera.   

Keluarga terdiri atas seorang ibu, seorang ayah dan dua atau tiga anak 

(keluarga inti). Namun begitu keluarga inti adalah hanyalah suatu bentuk 

pengelompokan rumah tangga dan bentuk pengelompokan keluarga inti tersebut, 

merupakan bentuk pengelompokan rumah tangga yang umum ditemui dalam 

                                                             
21

Sri Mulyati, Relasi Suami Istri Dalam Islam (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 

h. 39-40. 
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masyarakat.
22

Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan satuan sosial 

terkecil dalam kehidupan masyarakat, didalamnya terdapat seorang bapak, ibu dan 

anak-anaknya. 

b. Fungsi fungsi keluarga 

Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi 

yang sulit diubah dan digantikan oleh orang lain. Fungsi-fungsi pokok tersebut 

antara lain seperti yang dijelaskan oleh Khaeruddin berikut:
23

 

1. Fungsi edukasi 

Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan 

anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada 

umumnya. Fungsi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaan melainkan 

menyangkut pula penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari upaya 

pendidikan, perencanaan dan pengelolaannya. 

2. Fungsi sosialisasi  

Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga dalam mengembangkan individu 

anak menjadi yang mantap, juga meliputi upaya membantu dan 

mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan berprestasi dalam 

kehidupan pribadi. 

3. Fungsi proteksi dan perlindungan 

Fungsi proteksi atau perlindungan adalah fungsi keluarga dalam 

melindungi anak dari ketidakmampuannya bergaul dengan lingkungannya 

                                                             
22

Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 

65. 

 
23

Khaeruddin, Sosiologi Keluarga, (Cet.1: Yogjakarta: Liberty, 2002), h. 58. 
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melindungi dari pengaruh yang tidak baik yang mungkin mengancamnya lebih-

lebih dalam kehidupan dewasa ini. 

4. Fungsi efeksi dan perasaan 

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial antara anak dan orang tua-nya 

yang didasari dengan kemesraan.hubungan efeksi ini tumbuh sebagai akibat 

hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, persahabatan, identifikasi, 

dan persamaan mengenai nilai-nilai. 

5. Fungsi religius 

Keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajarkan anak dan 

anggota keluarganya kepada kehidupan beragama.  

6. Fungsi ekonomi 

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga dalam mencari nafkah, 

perencanaan pembelanjaan, dan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan para anggotanya.  

7. Fungsi rekreasi 

Keluarga memerlukan suasana akrab, rumah yang hangat diantara 

anggota-anggota keluarga dimana hubungan antar keluarga bersifat saling 

mempercayai bebas tanpa beban dan diwarnai suasana santai. Rekreasi 

memberikan imbalan pada pengeluaran energi dalam melaksanakan tugas sehari-

hari yang rutin dan mungkin menimbulkan kejenuhan. Rekreasi dsisini tidak 

berarti keluarga itu harus pergi berlibur kesuatu tempat tetapi dapat dilakukan 

dirumah misalnya dengan meluangkan waktu sehari-hari untuk berkumpul dan 

bersantai dengan seluruh anggota keluarga. 
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8. Fungsi biologis 

Fungsi biologis adalah fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan anggotanya. Salah satunya adalah kebutuhan akan perlindungan fisik 

guna kelangsungan hidupnya, perlindungan kesehatan,perlindungan dari rasa 

lapar, haus dan kedinginan, kepuasan bahkan kenyamanan dan kesegaran jasmani, 

termasuk juga kebutuhan biolgis ialah kebutuhan seksual dengan keinginan untuk 

mendapatkan keturunan yang dapat dipenuhi dengan wajar dan layak sebagai 

suami istri dalam keluarga.  

2. Keluarga Nelayan 

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya 

tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan 

ataupun budidaya, mayoritas suami dibantu oleh istrinya untuk melakukan 

pekerjaan tersebut. Seperti keluarga pada umumnya, keluarga nelayan juga terdiri 

dari suami, istri dan anak. Sebagai keluarga yang hidup dipesisir pantai, kadang-

kadang semua bekerja sebagai nelayan, sehingga semua penghasilan ekonomi 

rumah tangga berasal dari mata pencaharian sebagai nelayan. 

Masyarakat tertentu di kenal struktur sosial patron klien atau dalam 

budaya mandar, di sebut Punggawa dan sawi. Punggawa terdiri dari dua yaitu 

punggawa darat (nelayan yang mempunyai modal) dan punggawa laut nelayan 

yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dalam usaha penangkapan ikan, 

dimana orang tersebut yang mempunyai alat - alat penangkapan ikan, perahu dan 

sarana - sarana lainnya dalam masyarakat tertentu dikenal struktur sosial. 

Sedangkkan sawi merupakan nelayan penggarap, yang hanya memiliki modal 
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tenaga dan keterampilan di dalam melakukan usaha penangkapan ikan. Dalam 

sebuah masyarakat akan ada yang namanya lapisan - lapisan masyarakat atau 

strata masyarakat dalam berbagai hal baik dalam tingkat ekonomi atau taraf hidup, 

misalnya mengenai adanya orang - orang kaya maupun miskindan untuk orang 

yang berkedudukan atau berstatus sosial tinggi dalam masyarakat biasanya 

memiliki kehormatan, gaya hidup nilai - nilai dan kebiasaan.
24

 

Pandangan orang mandar, terutama mereka yang bersuamikan nelatan, 

ketika suami pergi berlayar mencari ikan dilaut lepas selama berhari-hari istri 

mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga, seperti mendidik 

anak dan tetap di rumah mencari nafkah, sambil menunggu dan begitu suami 

pulang. Penerapan nilai siwaliparri tidak terhenti ketika suami (yang berprofesi 

nelayan). Dimana prinsif siwaliparriq ialah pemahaman masyarakat mandar 

bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. 

B. Konsep Sibaliparriq Dalam Budaya Mandar 

1. Pengertian Sibaliparriq 

Secara etimologi Siwaliparriq terdiri atas tiga suku kata; si yang artinya 

saling, berhadapan; baliartinya lawan atau musuh, sedangkan parri mengandung 

arti suka dan duka. Demikian jika ketiga suku kata ini digabung, maka menjadilah 

subuah frase “Sibaliparriq” yang mengandung arti berbagi rasa dalam suka dan 

duka antara dua orang atau lebih.
25

 Sibaliparriq dalam satu pengertian 

dikemukakan oleh Muh. Idham Kholid Bodi Sibaliparriq sebuah konsep dan 

                                                             
24

Bambang Pranowo, Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosologi 

Perspektif, (Cet.lll; Jakarta, 2013), h.97. 
25

Ansar, Aktualisasi Nilai- Nilai Budaya Lokal Pada Perkawinan Adat Mandar 

(Makassar: De La Macca, 1986), h.72. 
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sistem nilai budaya mandar yang bermakna kepedulian, yang sekaligus berarti 

sebagai kepedulian suami istri dan anggota keluarga (anak), utamanya dalam 

mencari nafkah sabagai bahagian dari cara untuk menjaga keutuhan rumah tangga 

selain itu, Sibaliparriq juga bermakna kepedulian masyarakat terhadap berbagai 

aktivitas - aktivitas sosial kemasyarakatan, utamanya kepedulian masyarakat 

terhadap pembangunan di dalam wilayah komunitas masyarakatnya.
26

 

Menurut Ansar konsep Sibaliparriq mengandung makna gotong royong, 

saling pengertian, saling membantu, ikhlas, mitra sejajar antara suami istri dan 

seisi rumah tangga termasuk anak dan siapa saja yang ada dalam rumah tangga 

yang harmonis dan langgeng.
27

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sibaliparriq 

adalah budaya saling tolong menolong bekerja sama antara satu orang dengan 

yang lainnya untuk menciptakan keluarga atau masyarakat yang sejahtera. 

2. Sibaliparriq sebagai nilai kearifan lokal 

Sibaliparriq berangkat dari konsep rumah tangga (domestik) masyarakat 

Mandar, yakni pemahaman bahwa perempuan Mandar, selain sangat setia juga 

pandai menempatkan diri sebagai perempuan dan sebagai istri dan juga mapu 

bekerja membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya. Menurut Nurland 

keterlibatan istri dalam mencari nafkah sangat besar bagi upaya pemenuhan 

kebutuhan hidup minimal rumah tangganya.
28

 Dalam sebuah perkawinan bagi 

orang Mandar tujuan utama dan sekaligus menjadi dasar atau alasan utama dalam 

                                                             
26

Muh. Idham Kholid Bodi, Sibaliparriq; Gender Masyarakat Mandar (Jakarta: Graha 

Media Celebes, 2005), h.115 
27

Ansar, Aktualisasi Nilai-Nilai  Budaya Lokal Pada Perkawinan Adat Mandar, h.72 
28

Farida Nurland, “Alokasi Waktu Dan Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Etnis Bugis 

Makassar dan Mandar Di Sulawesi Selatan”, Disertasi (Bogor: Program Pascasarjana Institut 

Pertanian Bogor, 1993), h.18 
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meminang seorang wanita ialah jika wanita itu dan sekeluarganya dapat hidup 

ber-sibaliparriq kerja sama bantu membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik 

pekerjaan ringan maupun yang berat, jadi dalam hal ini menyangkut kerja sama 

dalam membina rumah tangga dengan suaminya beserta keluarganya.  

Keluarga istri atau wanita memiliki kodrat seperti hamil menyusui 

melahhirkan dan memproduksi yang tidak dapat diambil alih oleh pria atau suami. 

Akan tetapi selain tugas yang bersifat kodrati tersebut wanita bisa membantu sang 

suami dalam mencari nafkah. Dimana sang suami umumnya bertugas mencari 

nafkah bagi anggota keluarganya. Namun dengan konsep Sibaliparriq pada 

masyarakat Mandar, antara satu tugas dengan tugas yang lain bisa saling 

membantu antara suami istri dan anak demi kesejahteraan keluarga.  

Sibaliparriqtimbul karena adanya faktor seperti sosial kultur, tuntutan 

ekonomi, pendidikan, etos kerja, motivasi kerja, sehingga Sibaliparriq merupakan 

hal yang paling penting dalam sebuah perkwinan orang Mandar dengan adanya 

kerja sama, saling membantu dalam mengerjakan sesuatu, baik untuk mencari 

nafkah maupun urusan rumah tangga.  

Menurut Koentdjaroningrat nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi 

yang hidup dalam alam fikiran sebahagian besar warga masyarakat mengenai hal-

hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam satu masyarakat 

dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya 

yang dimiliki seseorang memengaruhinya dalam menetukan alternatif, cara-cara, 

alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. 
29
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Koentdjaroningrat, Sejarah Antropologi (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.85. 
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Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Sibaliparriq yaitu: 

a. Persaudaraan (Palluluareang) 

Sibaliparriq muncul sebagai rasa persaudaraan kepada sesama. Hal 

inilah yang menjadi dasar dari konsepsi Sibaliparriq bahwa semua 

manusia adalah saudara. Sehingga, Sibaliparriq dalam eksistensinya 

merupakan pilar jati diri yang tetap dimiiki oleh orang mandar.  

b. Kasih sayang (Siasayangnge) 

Makna terdalam dalam Sibaliparriq adalah kasih sayang yang saling 

mengasihi dalam lingkungan rumah tangga dan masyarakat luas.  

c. Kepedulian (Siamanaoang pa‟mai) 

Sibaliparriq juga tidak dapat dipungkiri lahir dari rasa peduli kepada 

sesama. Seperti itulah yang tampak pada masyarakat Mandar, mereka 

tidak tega melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya.  

d. Ikhlas (Sukku mattulung) 

Makna terpenting yang dikandung Sibaliparriq adalah keihklasan 

dalam membantu saudaranya.
30

 

 Konsepsi budaya Sibaliparriq sejalan dengan apa yang diajarka di dalam 

Al-Qur‟an tentang konsep kerja sama berupa gotong royong yang saling 

membantu dalam ajaran moral atau pendidikan akhlak bagi manusia. Allah SWT 

berfirman dalam QS. AL-Maidah 5:2  

                                                             
30

Muh. Idham Kholid Bodi, Sibaliparriq; Gender Masyarakat Mandar, h.155 
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   Terjemahannya:  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksanya.
31

 

 

C. Pandangan Islam tentang Keluarga Harmonis 

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai 

makhluk sosial. Rumah tangga merupakan pondasi awal dari bangunan 

masyarakat serta sebagai penentu, kekuatan kekokohan dan keselamatan suatu 

masyarakat.
32

 Menurut terminologi keluarga harmonis dalam Islam disebut 

dengan keluarga sakinah. Konsep keluarga harmonis (keluarga sakinah mawaddah 

wa rahmah) merupakan sosok keluarga ideal dari suatu perkawinan. Konsep ini 

pada dasarnya merupakan kontruksi keluarga ideal dalam Islam yang kemudian 

digunakan secara luas dalam konteks masyarakat Indonesia.Kata sakinah 

mawaddah wa rahmah sendiri yang berasal dari bahasa Arab dapat diartikan 

sebagai kondisi keluarga yang lapang, tentram dan dilandasi oleh ikatan cinta dan 

kasih sayang yaitu merupakan merupakan gambaran keluarga yang sejahtera lahir 

dan batin.
33
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Depertemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: 

Toha Putra, 1989 ), h.157  
32

Mustafa Masyhur, Qudwah di jalan Dakwah, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), h.71. 
33
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Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian dari sebuah anggota 

keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak. Namun membangun keluarga yang 

harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang dihadapi 

dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya 

keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tidak mampu atau gagal 

dalam usahanya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam 

keluarga tersebut. 

K.H Muhammad Hissein, mendefinisikan keluarga harmonis atau sakinah 

sebagai keluaraga dimana orang-orang yang ada di dalamya terlindungi dan dapat 

menjalani kehidupannya dengan tenang dan tentram tanpa ada rasa takut.
34

 

Menurut Quraish Shihab sakinah berarti ketenangan atau anatonim 

kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap 

rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi 

dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan 

lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus 

dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian 

hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran 

sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya. Hati harus 

disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.
35

 

Pengertian diatas sesuai dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum 

ayat 21:  
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Muhammad Hussein, Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami-Istri (Jakarta: 

Rahima, 2008), h.  8.  
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M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur‟an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku, (Cet.l; 

Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82. 
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Terjemahannya:  

 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya dan jadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21) 

 

Menurut ayat di atas pernikahan merupakan keterpaduan antara 

ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).  

Menjelaskan bahwa sakinah adalah rasa tenang dan tentramnya hati yang 

dirasakan dan dapatkan dari pasangan, tidak hanya istri bagi suami juga 

sebaliknya suami bagi istri. Sebab istri bisa menjadi tempat suami mendapatkan 

ketentraman jika istri mendapatkan ketentraman pula dari suami.  

Keluarga yang sakinah bukan berarti keluarga yang perjalanannya terus 

mulul tanpa konflik atau masalah-masalah dalam rumah tangga akan tetapi 

bagaimana seseorang itu dapat menyelesaikan konflik atau masalah-massalah 

dalam suatu rumah tangga. Dan bagaimana seorang suami yang di ibaratkan 

sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga dapat membawa dan melindungi 

keluarganya. Dari gelombang perjalanan rumah tangganya yang akan 

menghantam keluarga.  Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin 

pesat, di samping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif 

terhadap eksistensi rumah tangga. Bahkan dapat merusak nilai-nilai agama dan 

menyebabkan timbulnya keretakan dalam suatu rumah tangga itu sendiri. 
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Sedangkan Islam memberikan ajaran agar rumah tangga menjadi surga 

yang dapat menciptakan ketentraman, ketenangan dan kebahagian. Maka dari itu 

seorang yang akan menuju ke jenjang pernikahan harus siap dalam segala hal, 

baik siap lahir maupun batin. Menjalankan sunnah Rasulullah untuk menuju 

rumah tangga yang sakinah, tidak akan terwujud jika kedua belah pihak pihak 

tidak ada rasa saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling 

melengkapi dan menutupi kekuran dan kelebihan masing-masing.  

Beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulakan bahwa 

keluarga sakinah adalah keluarga yunit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari 

ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, 

ketenangan dan kedamaian. 

D. Teori struktural Fungsinal  

Salah satu teori sosiologi yang melandasi studi keluarga diantaranya 

adalah Teori Struktural Fungsional. Struktur dalam hal ini adalah hubungan atau 

interaksi antara berbagai komponen masyarakat yang relatif bertahan lama. Pada 

tingkatan yang paling umum adalah masyarakat secara keseluruhan yang dapat 

dilihat sebagai sistem tunggal yang menaunginya. Pada tingkatan dibawahnya 

adalah rangkaian struktur-struktur yang lebih khusus yang saling berkaitan 

membentuk masyarakat, seperti organ-organ dari organnisme yang hidup. Setiap 

struktur lapisan kedua ini dirincikan oleh spesialisasi tugas yang berbeda-beda.
36

 

Penguraian struktur-struktur seperti diatas berujung pada perilaku individu 

itu sendiri. Dalam prespektif struktural fungsional, setiap individu menempati 
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suatu status dalam masyarakat. Individu yang memiliki status memiliki hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan peranan dalam status tersebut. 

Jadi, status dan peranan memiliki status hubungan yang sangat erat. 

Menurut Leslie dan Korman dalam buku Ihromi, diantara sosiolog amerika 

pendekatan struktural fungsional paling sistematis diterapkan dalam kajian 

terhadap keluarga oleh Talcot Parsons. Penerapan teori ini pada keluarga oleh 

Parsons adalah sebagai reaksi dari pemikiran-pemikiran tentang melunturnya atau 

berkurannya fungsi keluarga karena adanya modernisasi.
37

 Teori ini, untuk 

mencapai harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, sangat ditentukan oleh 

efektivitas konsensus nilai-nilai. Keutuhan masyarakat dipengaruhi oleh hubungan 

fungsional antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Talkot Parsons salah 

seorang penggagas teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak 

didasari pada kompetisi, tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di 

dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan menjalankan perannya masing-

masing. 
38

 

Teori struktural fungsional adalah salah satu teori yang memandang bahwa 

masyarakat sebagai suatu sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak 

lembaga dan masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri.
39

 Dengan 

menggunakan asumsi dasar yaitu setiap struktur dalam sistem sosial, dimana 
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bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang 

lain. 

1. Asumsi Teori Struktural Fungsional  

Ralf Dahredorf mengemukakan tentang asumsi dasar yang dimiliki oleh 

teori struktural fungsional sebagai berikut.
40

 

a. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif 

mantap dan stabil. 

b. Elemen-elemen struktur tersebut terintegrasi dengan baik 

c. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan 

pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem  

d. Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai 

diantara para anggotanya. 

2. Sturktural Fungsional Dalam Keluarga 

Pendekatan struktural fungsional menekankan pada kesimbangan sistem 

yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Pendekatan 

teori sturktural fungsional ini dapat digunakan dalam menganalisi peran keluarga 

agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga fungsiona keutuhan keluarga dan 

masyarakat. 

Penerapan teori struktural dalam keluarga dapat dilihat melalui struktur 

dan aturan yang diterapkan. Tanpa adanya pembagian tugas masing-masing 

anggota keluarga dengan jelas sesuai dengan status sosialmya maka fungsi 
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keluarga akan terganggu. Pembagian peran dan tugas dalam keluarga dibutuhkan 

untuk dapat saling berfungsi dengan baik. 

Pandangan teori struktural fungsional, dapat dilihat dua aspek yang saling 

berkaitan satu sama lain yaitu aspek struktural dan aspek fungsional. 

a. Aspek struktural  

Berdasarkan status sosial keluarga inti biasanya disusun oleh tiga struktur 

utama yaitu: suami, istri,dan anak-anak. Struktur ini dapat pula berupa figur-

figur seperti pencari nafkah,ibu rumah tangga, anak balita, anak remaja dan 

lain-lain.keberadaan status sosial ini penting karena dapat memberikan 

identitas kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu, dan anak-anak dalam 

sebuah keluarga, serta memberikan rasa memiliki karena ia merupakan 

bagian dari sistem. 

b. Aspek fungsional 

Aspek fungsional sulit dipisahkan dengan aspek struktural Karena keduanya 

saling berkaitan. Keluarga sebagai sebuah sistem mempunyai fungsi yang 

sama seperti yang dihadapi oleh sistem sosial yang lain yaitu menjalankan 

tugas-tugas, untuk meraih tujuan yang dicita-citakan,integrasi dan solidaritas 

sesama anggota,memelihara kesinambungan keluarga. Keluarga inti maupun 

sistem sosial lainnya,mempunyai karakteristik yang hampir sama yaitu ada 

diferensiasi peran,struktur yang jelas,yaitu ayah,ibu,dan anak-anaknya. 

Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh fungsionalisme, teori konflik 

maupun interaksionalisme kini memproleh bentuk-bentuk baru yang semakin 

kompleks. Bahkan kemudian muncul tawaran teori lain, salah satu di antaranya 
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adalah role theory. Teori ini beranggapan bahwa orang dalam hiidup 

bermasyarakat senantiasa melakukan peran seperti dikehendaki oleh orang lain. 

Dengan demikian, identitas seseorang adalah bentuk dalam rangka memberi 

respon dari perlakuan dan harapan orang lain. Tindakan seseorang lahir sebagai 

produk dari bagaimana orang lain memperlakukan dirinya, sekaligus sebagai hasil 

dari keinginannya sendiri bagaimana supaya dapat diterima oleh orang lain.
41

 

Peran tidaklah sekedar kesempatan melakukan kesempatan melakukan 

tindakan, tetapi lebih lebih daripada itu adalah cara bagaimana kontak dan 

komunikasi seharusnya dilakukan. Peran yang yang melekat dalam diri seseorang 

memungkinkan orang membangun pola bertingka laku dan bersikap. Peran adalah 

sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi 

perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana 

seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat.
42

 

Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi 

atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat (social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan 

tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan preran lebih banyak 

banyak menunjukkan pada fusngsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi 

tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling 

sedikit mencakup 3 hal yaitu:
43
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1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

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

dalam massyarakat  

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

sosial masyarakat. 

Menzies menyebutkan tiga langkah yang harus dilakukan untuk membuat 

analisis-analisis dengan berlandaskan pada teori peran, yaitu:  

1. Mengidentifikasi berbagai harapan yang sangat penting berkaitan dengan 

topik yang hendak dikaji. 

2. Memperlihatkan bagaiman anggota masyarakat disosialisasi ke dalam 

harapan–harapan tersebut dan bagaimana mereka membangun a 

selfconception. 

3. Mendiskusikan tindakan yang muncul dari harapan tersebut, dengan 

asumsi situasi yang melingkupi secara internal tidak berubah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar, 

dan juga penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian  yang turun langsung ke lapangan untuk melihat objek penelitian 

penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi dari harmonis peran 

ganda perempuan dalam keluarga di Mandar. 

2. Lokasi penelitian  

Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali 

Mandar merupakan lokasi yang di pilih penulis  sebagai objek penelitian, dengan 

pertimbangan peneliti berasal dari daerah tersebut dan banyak ibu rumah tangga 

yang bekerja di luar dari pekerjaan ibu rumah tangga yang semestinya, dan sesuai 

dengan topik penelitian yang akan penulis lakukan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pokok permasalahan berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka 

peneliti mengkaji, bagaimana harmonisasi keluarga dengan peran ganda di Desa 

Tangnga-Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Motede 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Pendekatan sosiologis  

Penelitian dalam pendekatan sosiologis adalah kajian sebuah studi untuk 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Menurut pandangan Hasan shandy 

bahwa pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mempelajari 

tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatanantara 

manusia yang menuasai hidupnya.
44

 Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui 

bagaiamana Perempuan Mandar mengatur membagi waktu dalam bekerja baik 

dalam pekerjaan luar rumah dan pekerjaan rumah, sehingga mereka tetap 

harmonis. 

2. Pendekatan Fenomenologis 

Pendekatann ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan berbagai persoalan kehidupan yang ada, yang terjadi pada objek 

penelitian dengan memahami inti penelitian dari suatu penomena yang terjadi 

pada masyarakat. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu:  

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber 

pertama di lapangan. Dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditanganinya. Data ini dikumpulkan sendiri 
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oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian 

dilakukan.
45

 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau disebut 

juga sumber  sekunder, yang dikumpulkan untuk maksud mengungkap 

data yang diharapkan. Data ini dapat membantu memberi keterangan, atau 

data pelengkap sebagai bahan perbandingan.
46

 

D. Metode  Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

melakukan penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Metode Pengamatan (Observasi)  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan manusia dengan menggunakan 

pancaindramata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra yang lainnya 

seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu observasi adalah 

kemampuan seseorang atau peneliti untuk menggunakan pengamatannya melalui 

panca indra mata yang kemudian di bantu oleh panca indra yang lainnya untuk 

menghimpun data penelitian. 

2. Metode wawancara (Interview)   

Metode wawancara (interview) merupakan salah satu cara pengumpulan 

data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara 

merupakan suatu elemen penting dalam proses penelitian, wawancara sering juga 
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di sebut sebagai suatu proses komunikasi  dan interaksi antara dua orang atau 

lebih. Sebagai suatu proses komunikasi karena antara pewawancara dan 

responden dengan menggunakan symbol - simbol tertentu yang dapat dimengerti 

oleh kedua belah pihak sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara.
47

 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dalam penelitian ini adalah 

wawancara berstruktur, dimana peneliti mengunjungi tempat penelitian yaitu Desa 

Tangnga - Tangnga Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan turun langsung ke lokasi penelitian 

untuk mendapatkan data yang tepat. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengambilan 

data melalui dokumen-dokumen seperti kamera. Keuntungan dalam menggunakan 

teknik dokumentasi lebih mudah, waktu dan tenaga lebih efisien. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah untuk memperoleh data yang diperlukan 

ketika berada pada tahap pengumpulan informasi dilapangan. Tiga metode yang 

digunakan peneliti dalam innstrumen penelitian yang berujuk pada metode 

penelitian yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat yang digunakan 

seperti pulpen, buku, untuk mencatat informasi yang penting yang di dapatkan 

pada saat penelitian dilakukan, dan kamera untuk mengambil gambar pada saat 

penelitian berlangsung.
48
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F. Penentuan Informan  

Penelitian kulaitatif dalam hal ini yang menjadi pertimbangan pertama 

dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif 

tidak digunakan istilah populasi. Tehnik sampel yang digunakan oleh peneliti 

adalah purposive sampel. 

Purposive sampel adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini berpedoman pada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: 

1. Pengambilan sampel harus didasarkkan atas ciri-ciri, sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

2. Subyek yang diambil sebagai sampel merupakan subyek yang paling 

banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat.
49

 

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah penelitian terkumpul maka dibutuhkan metode dalam pengamatan 

data-data dari hasil penelitian sehingga hasil yang didapatkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian yang akan diteliti.  oleh karena itu, peneliti menggunakan 

metode analisis data yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang membagi data kedalam 

beberapa kategori, sehingga data lebih terarah, dan lebih fokus pada data-data 
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tentang Keharmonisan Perempuan Mandar dalam rumah tangga ditengah 

kesibukannya, yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan 

pekerjaan rumah. Kemudian data yang terkumpul dari hasil penelitian akandipilih 

dan pemusatan perhatian.
50

 

2. Display Data 

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam suatu 

bentuk tertentu, dengan cara menjelaskan permasalahan khusus yakni 

menguraikan setiap permasalahan, dalam permasalahan penelitian ini menjelaskan 

pemaparan secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih 

khusus. Yang dimana display data adalah penyajian dan pengorganisasian data 

kedalam atau bentuk tertentu, sehinggga terlihat sosoknya secara lebih utuh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geogeafis  

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 (lima) 

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan luas wilayah sebesar 2.022.30 

km2. Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi kedalam 16 

Kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan 

Tubbitaramanu dengan luas wilayah 356,95 km2 atau 17,65 persen dari luas 

wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah 

terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayah 21,34 km2 atau 1,06 

persen. Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan terjauh yang berjarak 70,3 

km antar pusat kecamatan dari ibukota kabupaten. Kecamatan kecamatan tersebut 

terbagai atas a144 Desa, 23 kelurahan dan 682 dusun. Kabupaten Polewali 

Mandar terletak kurang lebih 195 km sebelah selatan Mamuju, ibukota Provinsi 

Sulawesi Barat atau kurang lebih 250 km sebelah utara Kota Makassar, Ibu kota 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 

3.47,83” LS – 3.323,79” LS dan 118.53.57,55” BT- 119.29.33,31” BT.
51

 

2. Topografi dan Iklim  

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas daratan tinggi, rendah, 

dan pesisir patai termasuk juga daerah sekitar aliran sungai besar Mandar dan 

Maloso. Kecamatan yang menampung di wilayah bagian utara pada umumnya 

memiliki perbukitan dan perbekalan yang di butuhkan yang disediakan untuk 

pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kecamatan yang memuat bagian 

pantai yang memiliki garis pantai yang lebih rendah yang dibutuhkan yang 
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dibutuhkan untuk pembangunan pertanian. Perkebunan dan perikanan daratan dari 

laut. Sebgaian besar wilayah (>78% dari luar kabupaten). Memiliki topografi 

bergunung, dengan kelas lereng dominan 41-60%dan 60% sisanya di ubah oleh 

topografi datar dengan dengan kelas lereng 2. Kabupaten ini memiliki tidak krang 

dari 43 gunung dan 35 sungai di menyetujui 5 aliran golongan besar yang 

mengaliri wilayah kabupaten ini. Dua sungai terpanjang adlah sungai Maloso dan 

suangai Mandar, masing-masing 95 km dan 90 km.
52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Peta Lokasi Penlitian 

(www.polrespolman.com/p/peta-wilayah.html%3fm%3d0&ved) 

Kecamatan Tinambung merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang ada 

di Kabupaten Polewali Mandar. Luas wilayah Kecamatan Tinambung tercatat 

21,34 km2 atau 1,06 persen dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Kecamata 

Tinambung terdiri atas satu kelurahan dan tujuh desa, yaitu Kelurahan 

Tinambung, Desa Tandung, Desa Tangnga - Tangnga, Desa Karama, Desa 
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Batulaya, Desa Sepabatu, Desa Lekopadis, dan Desa Galung Lombok. 

Berdasarkan letaknya, empat desa memiliki wilayah yang berbatasan dengan laut, 

yaitu Desa Tandung, Desa Tangnga -Tangnga, Desa Karama, dan Desa Sepebatu. 

Berdasarkan posisi geografisnya, dan Kecamatan Tinambung memiliki batas - 

batas:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Limboro 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Balanipa 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene.
53

 

Desa yang memiliki wilayah paling luas adalah Desa Galung Lombok. 

Luas wilayah Desa Galung Lombok sebesar 6,50 km2 atau 30,46 persen dari 

wilayah Kecamatan Tinambung. Sebaliknya Desa Tangnga – Tangnga merupakan 

Desa dengan wilayah paling sempit yaitu 1,13 km2.
54

 

Jumlah penduduk Kecamatan Tinambung sebanyak 24,099 jiwa. 

Sedangkan jumlah rumah tangga mencapai 5,090 rumah tangga. Sehinngga rata - 

rata jumlah anggota rumah tangga mencapai 5 jiwa. Jika dilihat dari distribusi 

penduduk pada tingkat desa, atau kelurahan, Desa Karama memiliki jumlah 

penduduk paling banyak. Penduduk Desa Karama berjumlah 5,484 jiwa atau 

sekitar 22,76 persen dari penduduk Kecamatan Tinambung. Sebaliknya, Desa 

Batulaya memiliki jumlah penduduk paling sedikit yakni 1,928 jiwa.
55

 

Penduduk laki - laki dan perempuan Kecamatan Tinambung masing - 

masing berjumlah 11.519 jiwa dan 12,580 jiwa. Untuk mengetahui perbandingan 

jumlah penduduk laki – laki dan perempuan, dapat melihat nilai rasio jenis 

kelamin. Nilai rasio jenis kelamin Kecamatan Tinambung sebesar 916.  Hal ini 
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berarti, di Kecamatan Tinambung terdapat 91 laki – laki untuk setiap 100 

perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Tinambung mencapai 1.129 jiwa 

per/km2. Tingkat kepadatan penduduk antar desa atau kelurahan bervariasi. Desa 

kelurahan yang memilkiki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan 

Tinambung adalah Desa Tangnga-Tangnga.  

Desa Tangnga-Tangnga memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 

2.877 jiwa per/km2. Sebaliknya Desa Galung Lombok memiliki kepadatan 

penduduk yang paling rendah yaitu 350 jiwa per/km2.
56

 

Desa Tangnga-Tangnga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Desa ini adalah desa yang dikenal 

sebagai produsesn perahu sandeq.  

Perahu sandeq adalah perahu tradisional suku Mandar. Penamaan sandeq 

berasal dari bahasa Mandar yang sama“sande” yang berarti runcing, sebagaimana 

bentuk perahu tersebut yang memang nampak runcing di bagian haluan dan 

buritanya.
57

Secara gegrafis wilayah Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan 

Tinambung dengan luas desa 113 Ha kordinat Bujur 199 1‟43 – 1472 dan kordinat 

Lintang 3 30‟44 – 4528‟‟.  

Desa Tangnga-Tangnga terletak dibagian utara wilayah Kecamatan 

Tinambung dengan batas - batas wilayah:
58

 

a. Sebelah utara  : desa Batulaya 

b. Sebelah Selatan  : Laut 

c. Sebelah Timur  : Desa Karama 

d. Sebelah Barat  : Sungai Mandar 

 

3. Kependudukan dan sosial budaya masyarakat 
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Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. Diakses Tanggal 25 Agustus 2019. 
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Desa Tangnga - Tangnga mempunyai jumlah penduduk 3.081 jiwa yang 

terdiri dari. Penduduk ini tersebar dalam tiga dusun dengan rincian sebagai 

berikut:
59

 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa Tangnga-Tangnga 

No 
DESA TANGNGA-

TANGNGA 

JUMLAH 

KK 

JUMLAH 

PENDUDUK 
JUMLAH 

L P L+P 

1 Dusun Tangnga-Tangnga 291 557 591 1.148 

2 Dusun Babarura 250 511 533 1.044 

3 Dusun Ga‟de 250 463 476 939 

 Jumlah 791 1.531 1.600 3.131 

Sumber data:Profil Desa Tangnga-Tangnga, Tahun 2017  

Menggambarkan bahwa jumlah penduduk Desa Tangnga-Tangnga  yaitu 

3.081 jiwa dengan perincian dusun Tangnga-Tangnga sebanyak 1.148 jiwa, dusun 

Babarura  sebanyak 1.044 jiwa, dan dusun Ga‟de sebanyak 889 jiwa. 

4. Penduduk menurut tingkat pendidikan  

Salah satu sumber daya manusia yang paling potensial adalah dilihat dari 

segi pendidikan, di mana pendidikan ikut berperan dalam memajukan sebuah 

desa, termasuk untuk mengurangi kemiskinan. Banyak masyarakat yang salah 

menyadairi pendidikan memiliki urgensi bagi masa depan, baik untuk keluarga 

maupun lingkungan. Namun banyak masyarakat yang memiliki persepsi tentang 

mahalnya biaya pendidikan tinggi. Sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki 

pengharapan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih 

tinggi. 
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Pada era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut masyarakat untuk dapat 

bersaing dalam kondisi persaingan yang semakin erat. Pemenuhan untuk bisa 

mendapatkan mendapatkan pendidikan yang bagus juga seharusnya dapat 

didukung dengan sarana prasarana yang memadai, pada tingkat yang lebih mudah 

dijangkau oleh masyarakat salah satunya sarana dan prasarana yang terdapat di 

lingkungan atau di desanya. Tingkat pendidikan sangat erat dengan dengan pola 

pikir seseorang, semakin tinggi pendidikan maka wawasan dan pikirannya 

semakin baik, selain itu semakin tinggi pendidikan seseorang makin cepat pula 

daya tangkap dalam dalam menerima setiap ilmu - ilmu baru yang ditawarkan, 

sebab pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. 

Tingkat pendidikan di Desa Tangnga-Tangnga, memang diakui 

bahwasanya masih banyak warga yang masih terbatas mengenyam pendidikan 

dasar, dan bahkan masih terdapat warga yang buta aksara. Secara administratif 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
60

 

Tabel 4.2 

Tingkat Pendidikan Penduduk 

Jenis 
Laki – Laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

Usia 3-6 Tahun yang belum TK 12 8 

Usia 3-6 Tahun yang sedang TK 75 62 

Usia 7-18 Tahun yang tidak pernah sekolah - - 

Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah 118 99 

Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah  32 30 

Usia 18-56 Tahun tidak tamat SD 24 121 

Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTP 49 103 

Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTA 6 205 

Tamat SD/Sederajaat 432 403 

Tamat SMP/Sederajaat 308 123 

Tamat SMA/Sederajaat 501 315 

Tamat D1/Sederajaat 1 - 

Tamat D2/Sederajaat 6 - 

Tamat D3/Sederajaat 22 32 
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Tamat S1/Sederajaat 27 18 

Tamat S2/Sederajaat 2 - 

Tamat S3/Sederajaat - - 

Tamat SLB A 2 - 

Tamat SLB B 2 - 

Tamat SLB C 3 3 

Jumlah 1.622 1.517 

Jumlah Total 3139 

Sumber data: Profil Desa Tangnga-Tangnga, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk tingkat pendidikan 

yang mendominasi di Desa Tangnga - Tangnga yaitu  penduduk dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 432 jiwa untuk laki-laki dan 403 

jiwa perempuan, penduduk yang menjadi tamatan pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) yaitu sebanyak 308 jiwa untuk laki-laki dan 123 jiwa untuk 

perempuan, penduduk yang memiliki tamatan pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat 

Atas (SLTA) yaitu sebanyak  503 jiwa untuk laki-laki dan 315 jiwa perempuan, 

dan penduduk yang memiliki tamatan pendidikan  Diploma (D1, D2, D3) yaitu 

sebanyak   61 jiwa, penduduk yang memiliki tamatan pendidikan Sarjana (S1) 

yaitu 21 jiwa untuk laki-laki dan 18 jiwa perempuan, sedangkan   penduduk yang 

memiliki pendidikan Pascasarjana (S2) sebanyak 2 orang. Selain itu ada juga uang 

tamatan SL A, SL B, dan SL C, yaitu sebanyak 10 orang. hal ini berarti, untuk 

tingkat pendidikan di daerah  tersebut belum cukup baik dikarenakan masih 

banyak warga yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya bahkan ada yang 

tidak dapat menempuh pendidikan 

5.  Mata Pencaharian 

Wiilayah desa Tangnga-Tangnga merupakan kawasan perikanan dan 

mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Selain 

bermata pencaharian nelayan ada pula yang beternak, buruh dan lain-lain.
61
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Tabel 4.3 

Struktur Mata Pencarian Menurut Sektor 

Sektor mata  pencaharian 
Jumlah pemilik Usaha 

(Orang) 

Pertanian 19 

Perkebunan - 

Peternakan 36 

Nelayan 592 

Kehutanan - 

Pertambangan dan bahan galian - 

Perdagangan 27 

Sumber data: Profil Desa Tangnga-Tangnga, Tahun 2017 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Mata pencaharian yang 

paling dominan di Desa Tangnga-Tangnga adalah Nelayan, diliat dari tabel di atas 

dan yang paling sedikit itu adalah dibidang pertanian.  

Tabel 4.4 

Struktur Industri Kecil dan Kerajian Rumah Tangga 

Sektor Mata Pencaharian Jumlah (Orang) 

Montir 2 

Tukang batu 36 

Tukang kayu 18 

Tukang Sumur - 

Pemulung - 

Tukang jahit 8 

Tukang kue 17 

Tukang Anyaman - 

Tukang rias 3 

Karyawan perusahaan swasta - 

Karyawan perusahaan pemerintah - 

Sumber data:Profil Desa Tangnga-Tangnga, Tahun 2017 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa  komposisi mata 

pencaharian penduduk pada tingkat yang paling tinggi adalah nelayan atau 

perikanan dan di komposisi mata pencaharian yang paling rendah yaitu montir 

yang hanya berjumlah 2 orang. 

6. Saran dan Prasarana desa 
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Tabel 4.5 

Sarana dan Prasarana Desa 

NO JENIS JUMLAH 

1 Kantor Desa 1 

2 TK/Paud 4 

3 SD 3 

4 Posyandu 3 

5 Masjid  4 

6 Mushollah 1 

Sumber data:  Profil Desa Tangnga-Tangnga, Tahun 2017 

Tabel 4.6 

Sarana Transfortasi Umum 

No Jenis SaranaTransportasi  Unit Kondisi 

01 Jembatan Beton 1 Baik 

02 Ojek  74 Baik 

03 Angkutan Umum  - - 

04 Dokar  10 Baik 

Sumber data: Profil Desa Tangnga-Tangnga, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di 

Desa Tangnga - Tangnga Kecamatan Tinambung tidak cukup memadai. Ini 

terlihat dari tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan 

masyarakat. 

B. Pembagian kerja keluarga nelayan di Desa Tangnga-Tangnga Kecamatan 

Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

1. Pekerjaan Publik  

a. Pekerjaan publik yang dilakukan oleh suami 

Pekerjaan publik adalah pekerjaan yang menghasilkan nilai ekonomi yang 

pada umumnya di kerjakan oleh laki-laki seperti pada keluarga nelayan yang 

bekerja sebagai nelayan. Bukan hanya sebagai nelayan para laki-laki juga bekerja 

sebagai tukang pmca batu, tukang ojek, membuat perahu, membuat jala, kuli 

bangunan, beternak. 
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b. Pekerjaan publik yang dilalukan oleh istri  

Selaian pekerjan domestik permpuan nelayan juga bekerja di publik seperti 

menjual ikan, menjual kue, panggang ikan, membuat tusuk ikan, beternak, tukang 

pembersi ikan, tukang tusuk ikan, tukang tusuk ikan, membuat minyak kelapa. 

2. Pekerjan Domestik 

a. Pekerjaan domestik yang dilakukan oleh istri 

Pekerjaan perempuan (istri) pada umumnya adalah pekerjaan domestik 

yaitu pekerjaan yang di lakukan di dalam rumah yang tidak menghasilkan nilai 

ekonomi seperti mengurus anak, mengurus suami, menyapu, membersikan, 

memasak, mencuci pakaian, mencuci piring. 

b. Pekerjaan domestik yang dilakukan oleh suami 

Selaian pekerjaan publik laki-laki (suami) nelayan juga bekerja dirana 

domestik seperti, memasak, menyapu, mengurus anak, memberi makan anak, 

mencuci piring, mencuci pakaian.  

Sejak dulu para keluarga orang mandar sudah melakukan peran ganda baik 

istri maupun suami khususnya di Desa Tangnga-Tangnga Kec. Tinambung 

Kabupaten Polewali Mandar cukup harmonis dimana sejak dulu, para kaum laki 

juga ikut dalam membantu pekerjaan perempuan seperti mengurus anak, angkat 

air, menyapu, memasak, dan lain-lain. Sebagaimana menurut hasil wawancara 

penulis dengan   Ustadt.H. Abdul Rasyid, sebagai Imam Masjid Abdul Rahman 

Babarura ia mengatakan bahwa: 

“Memang di Mandar itu sejak dulu gotong royongnya itu sangat kental, 

seperti halnya juga dalam keluarga dalam hal ini suami istri, yang saling 

membantu baik dalam rumah maupun di luar rumah. Seperti yang saya lihat 

kalau saya pergi ke masjid pada subuh hari itu pasti ada saja itu ibu - ibu 
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yang antar suaminya untuk pergi melaut, sampai ikut membawakan 

peralatan laut suaminya. Kemudian kalau suaminya pulang istrinya 

menunggu di pinggir laut, setibanya suaminya dari laut kalau ada ikan yang 

di dapat oleh sang suaminya itu istrinya disitu pergi kepasar untuk menjual 

ikan tersebut. Walaupun banyak hadist yang menyebutkan bahwa tugas atau 

tanggung jawab mencari nafka bagi keluarga itu adalah tugas laki-laki atau 

sang suami, akan tetapi itu jika sang suami memang betul-betul mampu 

menafkasi keluarganya dengan baik. Meskipun demikian jika memang sang 

suami tidak mampu maka tidak apa-apa jika sang istri juga ikut mencari 

nafka yang penting masi dalam batas wajar. Bukan saja sang istri yang 

bekerja mengertjakan pekerjaan sang suami ada juga suami yang 

mengerjakan pekerjaan rumah, yang mana pekerjaan rumah itukan identik 

dengan pekerjaan istri atau perempuan, na di mandar juga itu banyak laki-

laki atau sang suami yang mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti halnya 

saya lahsaya itu kalau lagi di rumah itu saya kadang mencuci pakain 

menjemur, menyapu kadang juga cuci piring. Sebagaimana dari konsep 

yang memang sudah dari dulu orang mandar junjung itu konsep siwali parri, 

siwali parri ini maksudnya antara suami dan istri itu saling membantu dari 

segi apapun, tanpa melihat ini itu, yang penting keluarga tetap sejahtra, 

sebagaimana dalam islam itu sakikna mawaddah warohma, keluarga akan 

dapat terwujud sebagai keluarga yang sakina mawaddah warohma jika 

dalam keluarga itu ada pengertian anatara satu dengan yang lain”.
62
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 Pernyataan diatas menjelaskan bahwa memang dari dulu di Mandar 

memang sudah melakukan yang namanya peran ganda baik laki-laki maupun 

perempuan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan perempuan, utamanya 

istri memiliki cara-cara atau terobosan yang sangat berarti dalam membantu suami 

untuk menunjang kelangsungan ekonomi rumah tangga mereka. Istri juga dituntut 

untuk ikut berperan dalam mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi 

kebutuhan keluarga, sehingga mereka tidak hanya tinggal diam di rumah untuk 

menanti dan membelanjakan penghasilan suami mereka dari melaut, namun 

mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. Peran perempuan dalam 

nafkah rumah tangga dimulai ketika perahu mulai berlayar hingga kembali dari 

melaut dan membawa hasil tangkapan. Pada saat itu, perempuan terlibat dalam 

penjualan hasil tangkapan sang suami.   

a. Perempuan Nelayan 

Sejak dulu sampai sekarang masyarakat Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar cukup harmonis dalam berinteraksi antar 

sesama baik dari masyarakat luar maupun masyarakat Desa Tangnga - Tangnga 

yang mayoritas perempuan melakukan aktivitas dalam hal membantu pendapatan 

keluarga misalnya: menjual ikan, panggang ikan, membersikan ikan, membuat 

tali, menjemur ikan dan membersihkan telur ikan. Sebagaimana menurut hasil 

wawancarara penulis dengan ibu Salmia sebagai Ibu rumah tangga dan sebagai 

penjual ikan, iya menyatakan bahwa: 

“Mua masalah pembagian kerja na, andangi tentu apa biasa mua lamba 

bomi mosasi papana, ya sangga iyau bomo dini di woyan jari iyau nasang 

lao majama nak, tapi mua dini bomi ya mengerti tomi tia, apa biasa mua 

diang ujama masiga lamba jari mua melo‟i lao ummande ya na urus tomi 

tia alawena, sanging mengeri pai tau nak”.
63

 

                                                                                                                                                                       
Wawancara, Di Babarura Desa Tangnga-Tangnga, 28 Agustus 2019 

63
Salmia, (48 Tahun, IRT/Penjual Ikan), Wawancara, Di Tanjung Manimbaya Kota Palu, 

25 Agustus 2019. 



50 
 

  

Artinya: 

Kalau masalah pembagian kerja nak, tidak tentu karena kalau misalnya 

bapak lagi berlayar. Ibu sendiri di rumah nak, jadi mau tidak mau ibu yang kerja 

semua tapi kalau bapak ada, kemudian ibu pergi keluar cepat, jadi kalau misalnya 

mau makan dia pergi urus sendiri, ya intinya sama-sama memaklumi satu sama 

lain. 

Pernyataan ibu salmia diatas bahwa dalam persoalan pembagian waktu 

tidak ditetapkan, karna tidak setiap saat sang suami tidak di rumah. Dan ketika 

suami ada di rumah dan sang istri lagi ada kerjaan maka harus saling memahami 

satu sama lain agar kehidupan rumah tangga tetap sejahtra. 

Hal yang sama juga di kemukakan oleh ibu Rosnia sebagai ibu rumah 

tangga juga bekerja sebagai tukang panggang ikan, ia mengatakan bahwa: 

“mua pembagian kerja andangi mennassa , apa bassami di‟o mua andangi 

dini papana, biasa ubawa tappa mi ana‟u lamba mattapa, jari jama-jamang 

dini di woyan, pole wopa mattapa bau anna mappalissong boma”.
64

 

Artiny: 

 Kalau pembagian kerja itu tidak tetap karna kalau bapak lagi tidak di 

rumah, biasanya anak saya bawa pergi bakar ikan, jadi kerjaan rumah nanti di 

rumah baru saya membersikan. 

 Menurut Rosnia soal pekerjaan rumah maupun luar tidak terjadwal 

sedemikian rupah di karenakan sang suami terkadang tidak di rumah. Selama sang 

suami tidak berada di rumah semua pekerjaan rumah dan pekerjaan luar rumah di 

kerjakan oleh sang istri, seperti halnya mengurus anak. 

Hal tersebut juga di utarakan oleh salah satu informan Rina, selaku IRT 

juga bekerja di luar rumah sebagai pembuat tusuk ikan, dan juga sebagai pembuat 

tali mengatakan bahwa: 
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Rohania, (34 Tahun, IRT/Pembakar Ikan), Wawancara, Di Desa Tangnga-Tangnga Kec. 

Tinambung, 25 Agustus 2019 
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“kalau pembagain kerja ya‟tergantung ita‟ mua sibuk „a atau papana sibu 

ya saling mengerti mi tau siwantu tau, biasa mua diang ujama iau anna 

andian tia najama, ya biasa tappa ma‟ala i pikaer anna mekkaer‟i atau apa 

amo lao yang mala toi tia najama, biasa towandi mua maidi barang 

nabawa papana mosasi biasa di atar lambi sau di biring sasi”.
65

 

Artinya; 

Kalau pembagian kerja tergantung kita yang atur, biasanya kalau saya 

sibuk jadi harus saling mengerti satu sama lain, biasanya kalau ada saya kerja na 

sedang dia tidak ada kerjaan, biasanya dia langsung ambil sapu terus langsung 

menyapu atau apa aja yang bisa dia kerja. Biasa kalau banyak lagi nabawa barang 

pergi melaut saya antar sampai pinggir laut. 

Maksud dari pernyataan Rina diatas seperti halnya pernyataan Rosnia 

bahwasanya pembagian kerja tidak di atur sedemikian rupa, melainkan saling 

mengerti satu sama lain, dan saling membantu. Seperti halnya yang di katakan 

oleh ibu Zam Zam sebagai berikut: 

“Dalam pembagian kerja kami tidak begitu mempermasalahkan, karena 

kami jarang ketemu karna bapak terkadang kalau pergi melaut itu perginya 

sampai 3 bulan kadang sampai 4 bulan,dan selama itu saya hanya tinggal 

bersama anak-anak di rumah, komunikasi juga saya jarang karna berada di 

tengah laut. Terkadang komunikasinya itu satu kali dalam dua minggu 

itupun kadang hanya untuk kirim uang, karna kan namanya nelayan itu 

penghasilannya tidak tetap jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

disini, saya harus kerja untuk membantu suami”.
66

 

Hal serupa juga di kemukakan oleh ibu Muliana yaitu sebagai berikut: 

“Kalau masalah pembagian kerja, itu tidak di bagi-bagi sedemikian rupah, 

karna kalau mau kerja itu juga kerjaannnya tidak tetap terkadang kalau 

saya pergi kerjanya malam dari habis magrib sampai selesai”.
67

 

Maksudnya dari dari pernyataan ibu Zam Zam dan ibu Muliana di atas 

adalah pembagian kerja antara suami dan istri tidak di bagi sedemikian rupa, 

tergantung dari diri masing-masing.  
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Rina, (22 Tahun, IRT/Buat Tali dan Buat Tusuk Ikan), wawancara, Di Desa Tangnga-

Tangnga Kec. Tinambung, 25 Agustus 2019. 
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Keterlibatan istri dalam pekerjaan suami, dalam kehidupan para nelayan 

Mandar, dapat diamati mulai dari persiapan keberangkatan hingga setelah 

kedatangannya. Dalam mempersiapkan keberangkatan suami untuk pergi berlayar, 

istri turut sibuk menyiapkan semua perangkat dan kebutuhan yang diperlukan 

selama di laut.  

Hal tersebut juga di kemukakan oleh salah seorang yang sempat penulis 

wawancarai yaitu bapak Kaco sebagai Kepala rumah tangga dan Nelayan, ia 

mengatakan: 

“yari‟o mua majama I tau na, ya‟ita tomo ita lao ma ita keadaan apa-apa 

toita mala di jama, karna mua ammana na dieppei, itu kasian matanggal I, 

apa memmalimang I lambi lao sore majama tarrus, apa jarang towandi tau 

di woyan. Apa lagi mua lamba itau biasa mosasi si mabulan pai tau lamba 

mane pole womo biasa lambi si tallummbulan biasa towandi mallambi I lao 

patambulan, jari jarang I tau dini di woyan tapi, mua dini bomi tau di 

kappung biasa lambi towandi si tallumbulan dini, apa biasa tau melo me 

akke anna malembon sanna I, ya andang bomi tau jari, ya dani towandi tau 

di woyan ya di jama tomi ita inna mala di jama, apa ammana. Lamba to tia 

mabalu bau, mua andangi mabalu biasa mattapangan tappami baunna 

tau”.
68

 

Artinya: 

 kalau kita kerja nak, kita sendiri yang liat ke adaan apa-apa saja bisa di 

kerja, karna kalau ibu mau di tunggu, itu dia kecapean karna dari pagi sampai sore 

kerja terus, karna saya juga jarang dirumah nak,  biasa kalau kita pergi melaut itu 

sampai 3 bulanan baru kembali biasa juga sampai 4 bulan, jadi jarang kita di 

rumah, tapi kalau di kampung lagi biasa juga lama baru pergi biasa juga 3 bulanan 

baru pergi lagi, karena biasa kita mau pergi obaknya tinggi jadi tunda lagi, ya, dari 

pada kita dirumah saja kita lah yang mengerti apa - apa saja yang bisa di kerjakan 

di rumah ya kita kerja, karena ibu juga pergi jual ikan, kalau lagi tidak menjual 

ikan pergi bakar ikannya orang 
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Kaco, (53 Tahun, Kepala Keluarga/Nelayan), Wawancara, Di Desa Tangnga-Tangnga 

Kecamatan Tinambung, 24 Agustus 2019. 

 



53 
 

  

 Maksud dari pernyataan diatas adalah pada saat sang suami sedang berada 

di rumah harus saling membantuu karena sang suami jarang di rumah di 

karenakan tuntutan pekerjaan yang harus pergi berbulan - bulan, dan sang istri 

juga bekerja dari pagi sampai sore jual ikan, maka harus saling mengerti satu 

sama lain ketika istri sedang bekerja di luar sang sumi juga membantu sang istri 

dengan mengerjakan pekerjaan rumah.  

  Hal yang sama juga di kemukakan oleh Fadli seorang kepala rumah 

tangga bekerja sebagai nelayan, ia mengatakan: 

“Mua pembagian kerja andang to‟tia harus bassa die, harus ujama di‟e, ya 

tergantung ita damo, inna inna diulle di jama, ya baineu nawwa toi andang 

toi di passa, apa mua na di passai pole na siallai tau semata siwantu mi tau, 

apa andian topa ana”.
69

 

Artinya: 

 Kalau pembagian kerja tidak juga diharuskan begini begitu yang harus 

saya kerja, ya tergantung kita yang mana saja mau di kerja, Istri saya juga begitu 

tidak dipaksa juga kalau mau di paksa yang ada kita marahan. Intinya saling 

membantu lah begitu, apa lagi blum punya anak. 

Maksud dari pernyataan Fadli adalah soal pembagian kerja tidak di 

haruskan kerja ini kerja itu, hal yang harus dilakukan istri dan suami nelayan 

adalah sebagai bentuk kerjasama secara gotong royong dengan pengertian bahwa 

bukanlah semata-mata suami yang harus bekerja, tapi sang istri pun bertanggung 

jawab dalam memenuhi kehidupan rumah tangga. Istri melaksanakan kegiatan 

tersebut tidak berdasarkan pada perintah dari suami melainkan atas kemauan 

sendiri 

Umumnya perempuan mempunyai dua peranan yaitu sebagai ibu rumah 

tangga dan laki - laki sebagai pencari nafkah, sedangkan peran kedua sebagai 
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partner untuk mencari nafkah bagi kehidupan rumah tangganya. Sebagai 

perempuan dalam rumah tangga khususnya, sangat memperhatikan kegiatan 

rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, dan semua pekerjaan yang 

berhubungan dengan kerumahtanggaan, karena hal ini merupakan kewajiban 

perempuan. Sementara hak perempuan dalam rumah tangga adalah menentukan 

dan mengatur segala keperluan kerumahtanggaan. Dalam mengambil keputusan 

untuk melakukan suatu pekerjaan di luar kegiatan rumah tangga seperti menjadi 

penjual ikan, membuat tusuk ikan, panggang ikan, pembersih telur ikan 

merupakan hak setiap istri dalam membantu pendapatan suami atau menunjang 

perekonomian keluarga. Namun meskipun demikian tugas mencari nafkah adalah 

kewajiaban laki-laki tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengerjakan 

pekerjaan rumah, seperti memasak mengurus anak, menyapu, angkat air, cuci 

pakaian, cuci piring. Sebagai mana yang terjadi di Desa Tangnga - Tangnga 

bahwasanya perempuan itu selain bekerja di dalam lingkungan rumah juga 

bekerja di rana publik untuk mencari nafkah begitupun laki-laki yang kerja nya 

seharusnya di ruang publik tapi tidak menutup kemungkinan juga kerja di rumah 

sebagaimana yang terjadi di Mandar khususnya di Desa Tangnga-tangnga 

Kecamatan Tinambung yang mayoritas keluarga nelayan ini saling membantu 

dalam kerjaan masing-masing meskipun bukan kerjaannya pada umummnya. 

C. Strategi dan Bentuk Peran Keluarga Nelayan di Desa Tangnga-Tangnga 

Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar 

1. Strategi yang dilakukan untuk menjadi keluarga yang harmonis 

a. Strategi laki-laki (suami) 

Strategi suami untuk membentuk keluarga yang harmonis yaitu 

meluangkan waktu bersama keluarga secara rutin, seperti makan bersama, 

meluangkan waktu bersama istri, perbanyak komunikasi dengan istri. 
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b. Strategi perempun (istri) 

Strategi istri keluarga nelayan untuk membentuk keluarga harmonis yaitu  

sama halnya dengan sauami yaitu meluangkan waktu bersama keluarga yakni 

bersama suami dan anak-anak, menerima kelebihan dan kekurangan masing-

masing, jalin komunikasi dengan suami, memintamaaf terlebih dahulu, senantiasa 

berfikir positif, memperbaiki diri, dan berdo‟a. 

2. Bentuk peran keluarga nelayan 

Bentuk peran yang dilakukan keluarga nelayan khususnya di Desa 

Tangnga-Tangnga Ke. Tinambung dapat kita lihat di tabel berikut; 

 

Suami 

Pekerjaan Pokok Pekerjaan Sampingan 

Nelayan 

Kuli Bangunan 

Membuat kapal 

Tukang Beca 

Tukang Pemeca Batu 

Beternak 

Membuat Jala 

Tukang Ojek 

  

Istri 

Pekerjaan Pokok Pekerjaan Sampingan 

Ibu Rumah Tangga 

Menjual Ikan 

Panggang Ikan 

Membuat Tusuk Ikan 

Beternak 

Membuat Jala 

Membersikan ikan 

Tukang tususk ikan 

Membuat minyak kelapa 

 Memiliki keluarga yang harmonis, berbahagia, dan menyenangkan, 

pastilah menjadi impian bagi banyak orang. Namun, untuk mewujudkannya, 

memang diperlukan sebuah usaha yang konsisten. Untuk menbentuk keluarga 
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yang sejahtera, harmonis harus memiliki sifat terbuka, jujur saling mendukung 

dan memotifasi dalam perbuatan baik, saling membantu dalam setiap aktifitas. 

Sebagaimana dalam keluarga,Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak, 

berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, sebagai kepala keluarga. 

Sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peranan untuk mengurus 

rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak – anaknya, serta sebagai 

anggota masyarakat dari lingkungannya, disamping itu juga ibu dapat berperan 

sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. 

 Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Jannah salah satu informan yang 

sempat diwawancarai ia mengatakan bahwa: 

“Jamangan di luar rumah seperti ya‟mabalu bau, mua diang na dapat 

kannemu, tapi biasa towandi lamba lao mattapangan baunna tau o, 

mappiara towa beke, jarimaua marawian bomi ya lamba woma ma ala ande 

weke apa biasa mua dini kannemu ya iya biasa lamba ma ala tapi jarang 

tori apa andangi seta dini tia, biasa Towanda mattanangan anjorona tau, 

mua diang bomo”.
70

 

 

Artinya: 

 Kalau kerjaan luar rumah seperti jual ikan, kalau ada di dapat nenekmu 

biasa juga saya pergi bantu bakar ikannya orang, saya juga pekihara kambing, jadi 

kalau sudah soreh saya pergi lagi ambil mkanan kambing, apa biasa kalau 

nenekmu lagi ada di rumah, biasa dia bantu ambilkan makanan kambing. Kadang 

juga kalau ada yang suru saya juga buat minyak kelapa. 

 Maksud dari penyataan diatas, bentuk pekerjaan publik yang dilakukan 

oleh nenek Jannah adalah sebagai menjual ikan, membuat minyak kelapa, dan 

memelihara kambing dan panggang ikan.Kemudian di jual di pasar itu adalah ikan 

hasil tangkapan suami. Adapun informan lain bernama Salehatiyang pekerjaannya 
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serupa yang dilakukan oleh nenek jannah, yakni panggang ikan, namun ikan yang 

di panggang itu adalah ikan milik orang lain, ia mengatakan : 

“kalau di luar rumah saya juga kerja, mattapa bau, mua subu biasa ma es 

tau bau, anu na di tapa mua alloi, apa papana masae lambana andang tori 

tentu pepoleanna, apa nanaeke pa tia melo diwengan doi, mua lamba I 

massikolah”.
71

  

Artinya: 

 Kalau kerjaan di luar rumah, saya setiap pagi itu panggang ikan ikan orang 

lain.Karna papa juga tidak tetap kedatangannya, blum lagi anak-anak yang mau 

jajan pergi. 

 Pekerjaan ibu zamzam adalah sebagaitukang panggang ikan milik 

orang.Dan kedatangan sang suami yang tidak menentu. Pekerjaan yang sama juga 

di lakukan oleh informan yang bermana Salmia istri dari bapak Kaco, yang di 

wawancarai di tempat yang berbeda, yang bekerja sebagai tukang panggang ikan, 

tetapi ikan tersebut adalah milik sendiri, ia mengatakan: 

“Mua jamang selain dini di woyan ya Mattapa bau, mua dian bomo pole, 

apa ia pa tu diang bau mua diang bomo pole mambawa apa, apa papana 

lambai mosasi andangmi nabawa pole baunna nawaluang memangi, ya 

biasa towandi mambawa pole tapi andangi maidi, apa lagi si masaei 

lambana. Jari maali tau mane di tapai, mane lamba di waluan naung di 

pasar”.
72

 

Artinya: 

 Kalau pekerjaan selain dirumah saya panggang ikan, kalau ada lagi yang 

datang bawa ikan, karna kalau bapak pergi melaut itu perginya lama, dan ikan 

yang di dapat itu di jual, kadang juga bawa tapi tidak banyak. Jadi kita beli 

kemudian di panggang dan di jual di pasar. 

 Maksudnya pekerjaan yang di lakukan ibu Salmia selain pekerjaan rumah 

itu adalah panggang ikan dan menjual ikan di pasar. 
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 Begitupun kaum laki bukan saja perempuan yang mengerjakan pekerjaan, 

yang pada umumnya bukan tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab istri, 

seperti halnya istri yang bekerja di luar rumah untuk membantu ekonomi 

keluarga, sang suami juga mengerjakan pekerjaan rumah. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil wawancara dengan salah seorang nelayan yakni Kacoia mengatakan: 

“Mua dini woma di woyang maidi lao ujama, biasa meapi, biasa toa 

masassa, mau tu‟u lau se calana dalamna towaine di sassainasang tomi, 

mekkaer towa, di pura mai apa andiang mo anak keccu dolo tia mau na 

mambasei nanaeke biasa towa, biasa mua sibu leba boi ammana ma urus 

anakna ya iau lao meapi, tapi di te‟e andiang mo anak keccu jari sangga 

iya tappa mo di o mekkaer lau boyang massassa, meapi mua andangidini 

ammana”.
73

 

Artinya: 

 Kalau disini lagi di rumah banyak yang saya kerja, bisa saya masak, 

mencuci pakaian seperti pakaian istri sampai pakaian dalamnya pun saya cuci, 

menyapu halaman rumah. Dulu waktu ada anak kecil itu lebih banyak lagi karna 

bisa saya kasi makan, kasi mandi, biasa juga kalau ibu lagi sibuk urus anak ya 

saya yang masak, tapi sekarang sudah tidak ada anak kecil jadi itu saja yang saya 

kerja mencusi, menyapu, kadang-kadang juga masak kalau ibu lagi tidak dirumah. 

 Pekerjaan rumah yang dilakukan oleh bapak Kaco adalah menyapu, 

mengurus anak, memasak dan mencuci pakaian dari pakaian anak sampai pakaian 

dalam sang istri. Jikasang istri lagi sibuk dengan pekerjaan lain sang suami 

kemudian membantu dengan mengerjakan pekerjaan yang lain. Beda halnya 

dengan yang dikemukakan oleh informan yang pernama Johan sebagai kepala 

rumah tangga dan juga bekerja sebgai nelayan, ia mengatakan: 

“Kalau saya pribadi tidak perna kerja di rumah menyapu, apa semua tidak 

perna karna memang saya tidak tau dan tidak biasa, paling kalau istri saya 

lagi pergi kerja panggang ikan anak-anak semua sudah di kasi makan ya 

saya hanya bantu pakaikan baju, sama antar pergi sekolah” 
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 Beda halnya dengan pak Johan informan yang bernama Ridwan suami 

salah satu informan yang bernama Riska, ia mengatakan: 

“Mua iyau anggana rua nasangmo ujama mambasei andeang, meapi, urus 

anak, mencuci baju, makkellu anjoro, mattewe uwai apa di woyan andang 

pa diang masina jari lamba tau mattewe uawai. Biasa juga kasi makan 

anak”. 

 

Artinya: 

 Kalau saya hampir semua pekerjaan rumah saya kerja memasak, urus 

anak, cuci pakaian, cuci piring, parut kelapa, angkat air, karna dirumah tidak ada 

mesin, jadi kita masi pergi ambil air, biasa juga kasi makakan anak. 

 Maksud dari pernyataan Ridwan hampir semua pekerjaan rumah di 

kerjakan. Pekerjaan rumah yang di kerjakan oleh pak Ridwan adalah memasak, 

urus anak, cuci pakaian, cuci piring, parut kelapa, angkat air, dan memeri makan 

anak.  

Keluarga yang harmonis akan terwujud jika ada pemahaman antar suami 

dan istri sebagaimana yang di utarakan oleh bapak Salahuddin suami dari ibu Zam 

Zam ia mengatakan bahwa: 

“Ya‟supaya andangi tau siasiallangan, ya saling mengerti mi tau, apa moa 

moka I tau mengerti ya nasialla tu‟tau apa towaine moka toi tu‟tia mengala, 

ia motu‟u dio biasa anna siasiallangan‟i tau. Tapi namanya tau manusia 

biasa pasti na ruai tau sia-siallangan, apa lagi towaine lewa carewena, 

mau anu keccu nana pakayyang toi jari ita pa mengerti, apa mua andang 

bassa di o na sialla tongan‟i tu tau”.
74

 

Artinya: 

 Ya‟ supaya tidak berkelahi, kita saling mengerti satu sama lain, karna 

kalau kita tidak mengerti kita akan bertengkar, karena perempuan itu tidak mau 

juga mengala. namanya juga manusia biasa pasti perna bertengkar, apa lagi 

perempuan juga cerewet, kadang masalah kecil di besar-besarkan, jadi ita pa 

mengerti. karna itu biasa memicu perdebatan yang akan berunjung ke perkelahian. 

Maksud dari pernyataan Salahuddin di atas adalah dalam kehidupan 

rumah tangga, agar tidak terjadi perkelahian atau perdebatan kita harus mengerti 
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satu sama lain. Karna perempuan itu terkadang tidak mau mengalah jadi sebagai 

suami harus mengeri. 

 

Sebagaimana juga di kemukakan oleh informan yang bernama Husna, ia 

mengatakan: 

“untukmenjajari keluarga harmosis ya‟perlu saling menghargai, mua 

sewattu-wattu diang selisi paham, ya di musyawakan‟i supaya andang 

terjadi yang namanya adu mulu, apa biasa tu‟u mua masae mi tau sialla  

mala towandi mo tu‟u meanu. Ya harus toi tau bersyukur apa bassa di‟o 

mua nelayan andangi tu‟u tatta papoleanna jari, harus nasang di‟o 

disukuri”.
75

 

Artinya:  

Bahwa untuk menjadi keluarga yang harmonis perlu adanya yang namanya 

saling menghargai, kalaupun memang ada selisih paham, di cerita baik-baik, agar 

supaya tidak terjadi kesalah pahaman, hindari yang namanya adu mulut karna dari 

situ bisa terjadi yang namanya kontak fisik, juga harus bersyukur, kan namanya 

sebagai nelayan itukan tidak tetap pendapatannya. Jadi kalau rezekinya lagi 

sedikit ya, harus di syukuri begitu. 

Maksudnya adalah Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dalam 

sebuah keluarga harus ada yang namanya saling menghargai, walaupun ada yang 

namanya selisih paham, di musyawarahkan agat tidak terjadi yang namanya 

selisih paham, jika itu terjadi maka akan muncul yang namanya percekcokan 

dalam keluarga, dan kalau itu di biarkan maka akan memicu yang namanya 

kontak fisik, dan juga dalam rumah tangga itu harus pandai bersyukur karena 

sebagai seorang nelayan itu dengan pendapatan yang tidak tetap, kadang banyak 

kadang sedikit, dan sedikit banyaknya harus bersukur. 
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 Hal serupa juga di di utarakan oleh salah satu informan yang bernama 

Abdul Rahman, ia mengatakan bahwa: 

“Untuk menjadi keluarga yang harmonis kuncinya itu adalah saling 

mengerti satu sama lain, saling memahami satu sama lain, terbuka dalam 

hal apapun, jaga mulut agar sekiranya tidak mudah mengeluarkan kata-

kata kasar kepada istri maupun istri ke suami, karna kenapa jika hal 

tersebut tidak dapat di kontrol maka akan muda menimbulkan 

permasalahan dalam rumah tangga. Walaupun percercokan dalam rumah 

tangga itu tidak akan bisa tidak terjadi walaupun hal sepele tapi ya harus 

pandai-pandai melihat ke adaan, jagankan kita manusia biasa, piring sajadi 

tempat piring itu tanpa di sengaja kadang kita kasi senggol dengan piring 

yang lain, apa lagi kalau mnusia”.
76

 

Maksud dari pernyataan di atas adalah untuk menjadi keluarga yang 

harmonis strateginya adalah saling mengerti satu sama lain, terbuka dalam hal 

apapun baik persoalan sepele maupun serius, jaga omongan agar tidak sembatang 

mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung suami, begitupun suami juga 

harus menjaga omongannya jangan sampai ada ucapan menyinggung perasaan 

sang istri. Dan jika itu di biarkan maka akan menimbulkan yang namanya 

percekcokan dalam keluarga, dan itu harus di hindari. Meskipun tidak dapat di 

pungkiri bahwa tidak akan muncul yang namanya ke salah pahaman itu tidak 

mungkin, jangankan manusia piring dalam tempatnya saja itu kadang bersentuhan 

tanpa sengaja apa lagi kita sebagai manusia biasa. 

Hal tersebut juga di kemukakan oleh ibu Siti Kurniati, sebagai Ibu rumah 

tangga, juga sebagai guru paud, ia mengatakan: 

“strategi untuk membentuk keluarga yang harmonis itu, menurut saya pada 

intinya itu adalah saling pengerian, berkomunikasi dengan baik, tebuka 

dalam hal apapun, jangan selalu merasa benar dalam setiap perkara, 

pandai melihat situasi, hindari kontak fisik. Meskipun dalam rumah tangga 

pasti ada yang namanya kesala pahaman, itu sudah pasti ada, saya pribadi 

sering mengalami, dulu saya sampai pulang kerumah orang tua tapi karna 

banyak nasehat dari keluarga dan suami juga sudah minta maaf akhirnya 
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balik kerumah, tapi bukan hanya itu masi banyak lagi lah kesala pahaman 

tapi sebisa mungkin di selesaikan sendiri.”
77

 

Maksudnya untuk membentuk keluarga harmonis strateginya adalah 

dengan saling pengertian saling memahami satu sama lain menjaga omongan agar 

tidak berkata-kata kasar kepada suami maupun istri. Dan dalam rumah tangga 

pasti akan terjadi selisih paham.  

Berdasarkan bentuk pernyataan di atas telah dijelaskan banyak  hal tentang 

pekerjaan yang di lakukan baik suami maupun istri yang dapat diambil pelajaran 

khususnya oleh penulis bahwa kehidupan yang seharusnya itu memang harus 

saling membantu anatara satu dengan yang lain atau antara sumai dengan istri 

baik di perkerjaan domestik maupun publik  meski tidak akan selalu mudah 

namun jika ada kerja sama dan saling menyemangati maka kita akan terasa 

nyaman untuk mengerjakannya, akan tetapi ada hal yang harus tetap dilakukan 

meskipun banyaknya kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan sehari- hari. 

Pembelajaran seperti ini dapat diaplikasikan dalam diri sendiri dan diamalkan 

untuk orang lain agar masyarakat tetap dapat bekerja sama baik susah maupun 

mudah, agar kehidupan rumah tangga tetap sakinah mawaddah warohmah. 

Keluarga sakinah merupakan mimpi setiap pasangan. Ketika melangkah 

memasuki gerbang pernikahan, ketika membayangkan sebuah kehidupan yang 

begitu menyenangkan dalam sebuah pernikahan dengan orang yang kita cintai. 

Sayangnya, pernikahan tidak hanya memiliki sisi menyenangkan, melainkan juga 

menuntut adanya pengorbanan. Pengorbanan yang akan kita jalani dari waktu ke 

waktu sepanjang usia pernikahan kerap kali akan menghadapi yang namanya rasa 

letih. Kemudian pertengkaran demi pertengkaran akan mudah mewarnai 

pernikahan tersebut. Hingga tanpa sadar kita meletakkan pernikahan kita di ujung 
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tanduk perceraian. Pada titik ini maka banyak sekali pasangan yang bahkan 

memilih untuk menyerah dan mengakhiri pernikahannya.   

Namun pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan yang harmonis. Selain itu juga menjaga kehormatan dan kerukunan 

keluarga, hubungan antara suami dan istri yang seharusnya selalu di jaga. Di 

samping itu dengan menikah orang akan merasa tenang dan tentram. Karena 

sudah ada pendamping hidup yang selalu ada disetiap suka dan duka suami dan 

istri, serta dapat memiliki rumah tangga yang harmonis. Akan tetapi semua itu 

tidak akan terwujud tanpa adanya saling menyadari, saling menghargai, saling 

menghormati, saling mencintai, saling menutupi kekurangan masing - masing dan 

melengkapi kelebihan masing-masing pasangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembagian kerja keluarga nelayan di Mandar khususnya di Desa Tangnga 

- Tangnga Kecamatan Tinambung tersebut tidak terbagi secara teratur di 

karenakan pihak keluarga bekerja tanpa ada paksaan sama sekali, dan 

suami para istri nelayan ini tidak setiap saat ada di rumah, mereka harus 

berlayar untuk mencari nafkah, bahkan sampai berbulan, dan ketika 

waktunya ada di rumah sang suami dan istri itu bekerja sesuai ke inginan 

dan kemampuan mereka tanpa ada paksaan dari  siapapun dan memang itu 

sudah terjadi sejak dulu kala. Para suami ikut membantu pekerjaan istri 

dan istri juga bekerja mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya.  

2. Bentuk-bentuk peran yang dilakukan oleh keluarga nelayan baik 

perempuan maupun laki-laki. Dimana pada umumnya laki-laki bekerja di 

rana publik juga bekerja di lingkungan rumah seperti memasak, mencuci 

pakaian, menyapu halaman, serta mengurus anak, ketika sang istri tidak di 

rumah. Begitu pun sang istri yang mana pada umumnya pekerjaan seorang 

istri adalah di rana domestik, tapi beda halnya dengan yang terjadi di 

Mandar khususnya di Desa Tangnga- Tangnga Kecamatan Tinambung, 

yang mana para perempuan atau para istri juga ikut bekerja di rana publik.  

di Tangnga- Tangnga para perempuan  menjual ikan di pasar baik 

tangkapan suami maupun bukan, membakar ikan, membuat tali tambang, 

dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Strategi untuk membentuk keluarga yang 

harmonis pada intinya itu adalah saling pengertian, saling memahami satu 

sama lain, berkomunikasi dengan baik, agar sekiranya tidak mudah 
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mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri maupun sebaliknya karna jika 

hal tersebut tidak dapat di kontrol maka akan mudah menimbulkan 

permasalahan dalam rumah tangga. Terbuka dalam hal apapun, pandai 

melihat situasi, hindari kontak fisik, dan mengajak keluarga untuk berlibur 

jika ada waktu luang agar keluarga tidak  jenuh.  

B. Saran 

Kesimpulan diatas merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis 

dengan sangat besar hati berharap semoga dengan adanya skripsi ini, dapat 

mengubah dan menjadikan pedoman motifasi bagi keluarga nelayan dalam 

melakukan pekerjaannya dnegan baik. Dan semoga dengan skripsi ini 

penyelesaiannya dapat terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan terlebih lagi bagi penulis  
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