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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Daftar huruf Bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba  B Be ب

 Ta  T Te ت

 Tsa  ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim  J Je ج

 Ha  Ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ha dan ha خ

 Dal  D De د

 Zal   Zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra R Er ر

  Za  Z Zet ز

 Sin  S Es س

 Syin  Sy es dan ya ش

 Shad  Ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
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 Dhad Ḍ de ( dengan titik ض

di bawah) 

 Tha  Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Dza  Ẓ zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain  ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain  G Ge غ

 Fa F Ef ف

  Qaf  Q Qi ق

  Kaf  K Ka ك

  Lam  L Ei ل

  Mim  M Em م

  Nun  N En ن

  Wawu  W We و

  Ha  H Ha ه

  Hamzah  ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ya ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tebgah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 

B. Vokal 

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

atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

  َ  Fathah   A A 

  َ  Kasrah  I I 

  َ  Dammah  U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

َ   ي    Fathah da ya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ai  a dan i 

َ   و  Fathah dan wau Au  a dan u 

C. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

 Fathah dan ا/ي

alifatauya 

A a dan garis di atas  

َ   ي  Kasrah dan ya  I i dan garis di atas  

َ   و  Dammah dan wau U u dan garis di atas 

D. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

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

Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah  diikuti oleh kata 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ta sydid (  َ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).  

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tukisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman translitersi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

G. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

H. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an dari (al-Qur’an), 
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sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

I. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditansliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ijalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

J. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR) 

K. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhanahu wa ta’ala 

saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
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a.s.  = ‘alaihi al-salam 

cet.  = Cetakan 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

w.  = Wafat tahun 

QS.../...:4 = Q/S al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4 

HR  = Hadis Riwayat. 

H  = Halaman 

K  = Kaur 

K.D  = Kepala Dusun 
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ABSTRAK 

Nama : Nur Fatonah 

Nim : 30100119011 

Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan  

Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi 

Feminisme) 

Penelitian ini berjudul “Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, 
Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi 
Feminisme)”. Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan yang 
dirumuskan oleh penulis yaitu: 1) Bagaimana peran perempuan dalam ranah Rumah 
Tangga di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, 2) 
Bagaimana peran perempuan dalam ranah publik di Desa Radda, Kecamatan 
Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, 3) Bagaimana Teologi Feminisme memandang 
peran Perempuan. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif 
(penelitian lapangan) yang dilaksanakan di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, 
Kabupaten Luwu Utara dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
Pendekatan Teologis, Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Fenomenologi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu melalui studi 
literatur, observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Adapun teknik 
pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian verifikasi dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran perempuan sangat penting 
dalam ranah rumah tangga , karena perempuan berperan tidak hanya menjadi 
seorang istri saja yang mengurus rumah tangganya, namun juga sebagai ibu untuk 
anak-anaknya di mana ia mengasuh, mendidik, menjadi teman untuk anaknya, 
namun di samping itu perempuan juga dapat mengerjakan pekerjaan lain seperti 
bekerja di luar rumah tanpa melupakan perannya sebagai istri dan ibu. 2) Peran 
perempuan dalam ranah publik saat ini sudah dapat dilihat dengan banyaknya 
perempuan yang telah bekerja di luar rumah seperti telah aktif dalam bidang 
wiraswasta. Statusnya sebagai seorang istri tidak menghambat perannya dalam 
ranah publik karena peran perempuan dalam ranah publik juga sangat penting 
sebagai anggota masyarakat. 3) Perempuan dan laki-laki dalam teologi feminisme 
memiliki kedudukan yang setara yang membedakan mereka hanyalah iman dan 
tindakan mereka. Pembatasan peran perempuan yang terjadi dalam masyarakat 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti anggota masyarakat yang masih terpaku 
pada kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, kurang mendalami ayat-ayat al-Qur’an 
yang membahas mengenai hak-hak  perempuan. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah  diharapkan mampu memahami 
esensi dari peran perempuan sehingga dapat saling menghargai dan menghormati  
dan juga dapat menjadi sumber pengetahuan baru untuk masyarakat terkait peran 
perempuan dengan tinjauan teologi feminisme  serta bisa membantu dan menjadi 
acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembahasan mengenai perempuan tidak hanya dapat ditemui saat ini, 

namun pembahasan mengenai perempuan dapat ditemui sejak berabad-abad yang 

lalu, oleh karena itu pembahasan mengenai perempuan menjadi persoalan dunia 

karena di dalamnya terdapat permasalahan-permasalahan yang serius, yang salah 

satunya adalah mengenai peran perempuan di dalam masyarakat. Dahulu 

pembicaraan tentang perempuan hanya sebatas kecantikan fisik dan moral saja dan 

hanya berputar pada pandangan perempuan yang tugasnya hanya untuk melahirkan 

anak, memasak, dan berdandan saja. Pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah 

tangga merupakan tuntutan  untuk perempuan dan hal itu wajib untuk dikuasai oleh 

perempuan. Tidak seperti pria, mereka dituntut untuk bekerja, mencari nafkah dan 

sebagai pemimpin keluarga sangat tidak dianjurkan untuk melakukan, 

mengerjakan, menyentuh pekerjaan rumah tangga, sehingga perempuan dilihat 

sebagai bagian keluarga yang bagiannya selalu berada dalam urusan belakang saja.1 

Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan tidak mendapat kesempatan untuk 

bereksperimen di dunia luar dan juga tidak memiliki akses untuk mewujudkan 

keinginannya. 

Fenomena yang terjadi saat itu mengakibatkan dominasi laki-laki semakin 

besar terhadap perempuan yang menyebabkan kapasitas dan hak perempuan 

semakin sedikit serta tingkat eksploitasi perempuan di ruang publik dan domestik 

menjadi lebih besar. Tindakan dehuminasasi terhadap perempuan sudah terjadi 

sejak dahulu bahkan masih dapat ditemukan hingga saat ini dan di dalam realitas 

                                                             

1Budi Munawar Rachman, “Rekonstruksi fiqh perempuan dalam peradaban masyarakat 

modern”, (Yogyakarta: Ababil, 1996), h. 47-48. 
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masyarakat penindasan terhadap perempuan dapat ditemui dalam catatan 

sejarah karena persoalan perempuan merupakan bagian dari sejarah manusia. Selain 

dapat ditemui dalam catatan sejarah, Penindasan, diskrimasi, dehuminasasi 

terhadap perempuan dapat ditemui dan dilihat di dalam tafsiran agama-agama 

terkhususnya pada perspektif agama sebelum datangnya agama Islam.2  

Diskriminasi terhadap perempuan diakibatkan oleh adanya paham atau 

ideologi ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki yang memengaruhi 

aktivitas-aktivitas dalam masyarakat dan  selalu menghiasi kehidupan manusia 

sepanjang sejarah, oleh karena itu penafsiran agama-agama yang dilakukan oleh 

para tokoh-tokoh besar agama tidak dapat dipisahkan dari paham atau doktrin sosial 

yang ada di lingkungan masyarakat.3 Dalam masyarakat Arab Jahiliyah, peran 

perempuan sebelum Islam datang sangatlah buruk dan memprihatinkan, perempuan 

akan dihormati jika ia berasal dari keluarga kaya, bagian dari keluarga kerajaan dan 

juga berasal dari keluarga yang cukup disegani dalam masyarakat. Perempuan tidak 

diberikan hak-haknya, nilai perempuan hampir sama seperti benda yang dapat 

ditukar dan di jual kapan saja.4 

Ideologi patriarki yang tengah menghegemoni kehidupan sosial masyarakat 

Arab Jahiliyah saat itu menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti di 

dalam pernikahan posisi perempuan sangatlah lemah, dibandingkan dengan pihak 

pria yang memainkan peran penting dalam menentukan serta  mengakhiri 

pernikahannya, saat itu pernikahan hampir sama dengan membeli seorang budak, 

di mana pria akan mengambil seorang perempuan kepada orang tuanya yang 

                                                             

2 Maulan Muhammad Zafaeruddin, “Misi seksual Islam, Melahirkan Kehormatan diri dan 

Kesucian”, (Jakarta: Sahara Publis, 2004), h. 21. 

3 Murtadha Muthahari, “Hak-hak Perempuan dalam Islam”, alih bahasa M. Hashem, (cet. 

3, Jakarta: Lentera Basritama, 1995), h. 74. 

4 Sitti Asiqah Usman Ali, “Peranan Perempuan dalam Periwayatan Hadis (Abad I-III 

Hijriah)”, (Samata: Alauddin Universty Press, 2013), h. 13-14. 
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kemudian akan dijadikan seorang istri dan suami memiliki hak untuk menjual 

istrinya pada laki-laki yang lain, dan jika sang suami meninggal terlebih dahulu, 

sang istri akan diwariskan anak laki-lakinya.5  

Pandangan masyarakat Arab Jahiliyah terhadap perempuan sangatlah 

rendah, perempuan tidak hanya diperbudak, dapat diwariskan seperti harta benda, 

tidak mendapatkan hak-haknya juga dianggap sebagai beban ekonomi dan aib 

keluarga dan demi menjaga nama baik keluarganya orang Arab terdahulu akan 

mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Fenomena ini dijelaskan dalam QS. 

An-Nahl/16:58-59 yang berbunyi: 

رَ احََدُهُمْ  هُوَ كَظِيْم ٌۚ وَاِذاَ بشُ ِ ا وَّ رَ  ,بِالْْنُْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّ ءِ مَا بشُ ِ يَتوَٰرٰى مِنَ الْقوَْمِ مِنْ سوُْْۤ

ءَ مَا يَحْكُمُوْنَ  ٖۗ ايَمُْسِكُهٗ عَلٰى هوُْنٍ امَْ يَدُسُّهٗ فىِ التُّرَابِٖۗ الََْ سَاْۤ  بِه 

Terjemahnya: 

“Padahal apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) 
anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat 
marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar 
buruk yang di sampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya 
dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam 
tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka 
tetapkan itu!”.6 

Ayat ini menjelaskan beberapa respon masyarakat terhadap kelahiran anak 

perempuan, di mana saat kabar itu datang mereka menerima kabar tersebut dengan 

rasa marah, menahan amarahnya untuk sang istri dan juga rasa malu sehingga 

membuat dirinya bersembunyi dari masyarakat. Saat itu masyarakat dihadapkan 

dalam dua pilihan mengenai anak perempuannya, apakah ingin anaknya hidup 

namun akan membuat mereka hina atau menyembunyikan anak perempuannya 

                                                             

5 Qasim Amin, “Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat “Islam Laki-laki” 

Menggugat “Perempuan Baru”, terj. Syariful Alam,” (Yogyakarta: IRCisoD, 2003), h. 29. 

6 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing), h. 273. 
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dalam tanah hidup-hidup.7 

Setelah datangnya Islam, perempuan mulai mendapatkan hak-haknya, 

permasalahan mengenai perempuan mulai  mendapat titik terang, perempuan 

diangkat derajatnya, dan juga Islam memberikan kedudukan serta peran perempuan 

yang dapat dilihat dalam teks-teks keagamaan sehingga diskriminasi terhadap 

perempuan mulai berkurang. Antara perempuan dengan laki-laki tidak memiliki 

perbedaan, di dalam Islam yang membuat peran laki-laki dengan perempuan 

berbeda hanya amal dan keimanan mereka. Sebagaimana firman Allah swt., dalam 

QS. Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi: 

انُْثٰى وَ  نْ ذَكَرٍ وَّ ِ يٰٰٓايَُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ م ِ ىِٕلَ لِتعََارَفوُْا ٌۚ اِنَّ اكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰه قَبَاْۤ جَعلَْنٰكُمْ شُعوُْباً وَّ

َ عَلِيْم  خَبِيْر    اتَقْٰىكُمْ ٖۗاِنَّ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”.8 

Maksud dari ayat di atas terkait dengan bagaimana landasan-landasan dalam 

hubungan manusia, ayat ini tidak ditujukan untuk kaum muslimin saja namun untuk 

semua manusia. Ayat ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia dari seorang 

laki-laki dan perempuan yaitu Adam dan Hawa sehingga derajat manusia baik itu  

laki-laki dan perempuan  sama, sehingga tidak dibenarkannya saat seseorang atau 

kelompok merasa lebih tinggi hanya berdasarkan perbedaan fisik saja.9 

Ideologi patriarki yang tengah menghegemoni kehidupan masyarakat Arab 

                                                             

7 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 7), h. 262-265. 

8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing), h. 517. 

9 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 12), h. 615-617. 
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Jahiliyah saat itu dan diskriminasi perempuan juga disebabkan oleh penafsiran-

penafsiran mengenai agama yang tersebar di dalam masyarakat cenderung 

mendiskriminasikan kaum perempuan, oleh karena itu para tokoh atau pemuka 

agama melakukan penafsiran kembali terhadap teks-teks keagamaan pokok  yang 

akan digunakan sebagai pedoman hidup tiap umat beragamanya yang bersifat tidak 

bias gender, yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah sosial kekinian, mampu 

menopang keadilan gender dan menghentikan segala bentuk penindasan terhadap 

perempuan.10 Untuk mengurangi dan menghilangkan diskriminasi perempuan, para 

perempuan juga memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan keadilannya, yaitu 

dengan cara mulai membuka diri, mencoba untuk mengaktualisasikan diri dan 

bahkan mulai terjun dalam dunia politik. Perempuan mulai melawan masyarakat 

patriarki yang saat itu disokong oleh agama dan budaya untuk memperjuangkan 

harga diri, keadilan dan pembebasan mereka.11  

Perempuan dalam Islam ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat dan 

juga tinggi, hal ini bisa dilihat di mana pada masa Nabi sudah dapat ditemukan 

perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan berprestasi seperti laki-laki. 

Dalam al-Qur’an juga dapat dilihat bagaimana perempuan juga dapat memiliki 

peran dalam kehidupan bermasyarakat, di dunia politik, ekonomi dan ranah publik 

yang lain. Namun realitas yang ada dalam masyarakat, terkhususnya dalam 

masyarakat muslim masih terdapat penindasan dan pengekangan pada perempuan-

perempuan dan juga masih-batasan yang harus perempuan ikuti dalam kehidupan 

bermasyarakat, ini disebabkan karena masih adanya budaya patriarki dan bias 

                                                             

10 Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam, (Yogyakrta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 

33-34. 

11 Minggung M. Pranoto, Selayang pandang tentang teologi feminis dan metode 

berteologinya, Jurnal Abdiel, 2, No. 1 (2018), h. 3. 
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jender dalam penafsiran Al-Qur’an yang sebagian besar didominasi oleh laki-laki.12 

Peran dan kedudukan perempuan di lingkungan masyarakat Indonesia saat 

ini masih terikat dan dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang menyebabkan 

pada zaman ini yang dapat dikatakan telah maju dan modern tidak membuat 

perempuan mendapatkan kebebasannya, karena di dalam masyarakat sebagian 

masih berpegang pada tradisi-tradisi yang cenderung mendiskriminasikan 

perempuan, meskipun al-Qur’an telah berhasil mereformasi tradisi tersebut, tidak 

berarti segala permasalahan-permasalahan perempuan telah selesai. Masyarakat 

masih menuntut perempuan agar perempuan selalu sempurna dan mengikuti 

standar-standar yang telah ada agar dapat di katakan “normal” dalam kehidupan 

lingkungan masyarakat.  

Standar-standar yang diciptakan masyarakat terhadap perempuan 

membatasi kebebasan bergerak pada perempuan, perempuan tidak boleh 

melakukan ini dan itu, juga harus melakukan ini itu. Selain membatasi ruang gerak 

perempuan hal ini membuat perempuan tidak mendapat kebebasannya dalam 

memilih. Dan hal yang sangat disayangkan lagi, dalam masyarakat Indonesia 

sesama perempuan akan lebih kejam dalam menghakimi perempuan yang lainnya. 

Perempuan yang telah menjadi seorang istri dan ibu merasa dirinya telah 

menjalankan perannya sebagai seorang perempuan, dan berhak untuk mengkritik 

perempuan yang memilih untuk menjadi Wanita karier.13 Di dalam Islam sendiri 

memberikan kebebasan manusia dalam memilih jalan hidupnya, tidak memaksa 

manusia untuk melakukan atau mengikuti sesuatu oleh karena itu Islam juga tidak  

mempermasalahkan jika seorang perempuan menjadi wanita karier atau memilih 

                                                             

12Rahmi Damis, Peran Sosial Politik perempuan dalam Pandangan Islam, Jurnal 

Sipakalebbi’, 1, No. 1 (2013), h. 52.  

13 Ester Lianawati, Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan Psikologi Feminis 

Untuk meretas Patriarki, (cet. 9, Yogyakrta: Buku Mojok, 2021), h. 118-119. 
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untuk bekerja meskipun dengan syarat-syarat tertentu, seperti tidak memilih 

pekerjaan yang menentang ajaran Islam.14  

Kehadiran perempuan di ruang publik juga menimbulkan kontroversi di 

masyarakat. Sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa perempuan tidak 

pantas berada di posisi publik karena hal yang wajar jika perempuan terus berada 

dalam rumahnya. Di masyarakat secara umum, terdapat persepsi yang menyimpang  

bahwa laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan di rumah. Perbedaan pola 

pikir ini menyebabkan adanya kesenjangan antara perempuan bekerja dan ibu 

rumah tangga, dan akhir-akhir ini terjadi perdebatan tiada henti di media sosial 

antara perempuan pekerja dan perempuan yang hanya aktif dalam rumah tangga 

saja. semua orang merasa kelompoknya yang terbaik dan benar. Tidak sampai di 

situ saja, ada pula pendapat kelompok tertentu yang beranggapan bahwa semakin 

banyak seorang perempuan mengurus keluarganya di rumah , maka ia semakin 

islami dan bertakwa, padahal, peran perempuan di ranah publik sangatlah penting, 

seperti pada masa Rasulullah.15 

Kondisi Indonesia saat ini yang sudah dapat dikatakan telah maju yang 

membuat hampir seluruh kalangan masyarakat telah menggunakan smartphone dan 

aktif dalam bersosial media, hal ini tentu memiliki sisi positif dan negatifnya, sisi 

negatif dari hal ini membuat diskriminasi perempuan tidak hanya ditemukan dalam 

lingkungan masyarakat namun juga dapat ditemukan dalam media sosial. Di 

Indonesia masyarakat diberikan kebebasan dalam berekspresi, namun realitasnya  

dalam masyarakat kebebasan tersebut masih tidak dapat diwujudkan sepenuhnya 

yang kemudian memunculkan batasan-batasan dalam masyarakat terkhususnya 

                                                             

14 Yusuf Qaradhawi, Fiqih Wanita, (Bandung: Penerbit Jabal, 2009), h. 90. 

15 Sachiko Murata, The Tao Of Islam: Tuhan Dalam Pandangan Sufi, (Bandung: PT Mizan 

Pustaka, 2022), h. 24. 
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perempuan. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa diskriminasi perempuan di 

Indonesia masih dapat ditemui.  

Faktor mengapa budaya patriarki begitu kuat dalam sistem sosial, 

setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor berikut: Pertama, budaya patriarki ini 

sudah mengakar sejak lama (sebagaimana disebutkan di atas). Kedua, faktor politik 

masih belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Ketiga, faktor ekonomi, tak 

lain adalah sistem kapitalisme global yang melanda dunia dan kerap 

mengeksploitasi perempuan. Keempat, penafsiran terhadap teks/kitab suci agama 

didominasi oleh ideologi sistem patriarki 

Fenomena-fenomena diskriminasi terhadap perempuan masih dapat dilihat 

dalam kehidupan masyarakat di desa Radda, Kabupaten Luwu utara. Di mana 

kedudukan dan peran perempuan masih menjadi hal baru dalam masyarakat. Dalam 

kehidupan masyarakat di Desa Radda yang memiliki ragam budaya serta tradisi 

yang beragam, menjadi salah satu alasan masih ditemukannya diskriminasi 

terhadap perempuan, aturan atau standar yang ada dalam masyarakat tidak terlepas 

dari tradisi nenek moyang yang menyebabkan kedudukan laki-laki dan perempuan 

sangat berbeda. Meskipun dalam kehidupan masyarakat telah banyak perempuan 

yang dapat menempuh Pendidikan yang tinggi, bekerja di ruang publik dan bahkan 

telah terjun dalam dunia politik, namun tidak membuat kaum perempuan merasakan 

kebebasannya dan masih mengalami ketidakadilan hak dalam masyarakat.  

Ada banyak ditemui argumen dan aturan yang  memberikan batasan 

perempuan dalam memilih jalan hidupnya, salah satunya masyarakat membatasi 

perempuan untuk melanjutkan pendidikan karena mereka masih percaya jika 

perempuan memiliki pendidikan yang tinggi akan membuat perempuan kesulitan 

untuk mendapatkan pasangan dikarenakan laki-laki akan merasa tidak percaya diri 

jika memiliki pasangan yang berpendidikan tinggi dan hal ini didukung dengan 
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argumen masyarakat yang mengatakan meskipun perempuan telah menempuh 

pendidikan yang tinggi namun pada akhirnya perempuan akan kembali pada ranah 

domestik atau akan tetap menjadi Ibu rumah tangga.16  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk membahas lebih 

lanjut terkait dengan masalah kedudukan perempuan khususnya di Desa Radda. 

Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul: Peran Perempuan 

dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu 

Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme)  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memiliki tujuan untuk membuat penelitian yang akan 

dilakukan lebih terarah dan sistematis dan juga dapat membuat peneliti agar tetap 

fokus pada masalah yang akan di bahas dan juga bertujuan untuk  memberikan 

batasan-batasan pada peneliti agar pembahasan tidak keluar dari ruang lingkup 

mengenai bagaimana Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, 

Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi 

Feminisme). 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk memperjelas penelitian ini, penting untuk menentukan garis besar 

pada penelitian agar pembaca dapat terfokus pada objek yang akan dideskripsikan. 

Ditinjau dari latar belakang serta fokus penelitian dari judul penelitian ini, penulis 

memberikan beberapa kata kunci yang dapat dideskripsikan untuk menghindari 

kekeliruan, antara lain: 

                                                             

16 Henry Manampiring, The Alpha Girl’s Guide, (cet. 9, Ciganjur: GagasMedia, 2022), 

h.32-33. 
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a. Peran perempuan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pera perempuan dalam 

berbagai arti, antara lain sebagai pemain sandiwara dalam film, pelawak, dan 

serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang yang mempunyai 

kedudukan tertentu dalam masyarakat. Peran dalam sosiologi dapat menunjukkan 

bagaimana tindakan individu dibentuk oleh masyarakat dan juga mengikuti pola 

tertentu. Peran telah dimanfaatkan oleh para sosiolog sebagai kerangka institusi 

sosial. Peran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan tujuannya: 

peran publik dan pera rumah tangga. Segala usaha manusia yang sering dilakukan 

di luar rumah dan bertujuan mencari uang dianggap peran publik. Di sisi lain, peran 

rumah tangga adalah peran yang dilakukan di rumah dengan tujuan utama 

mengurus tugas-tugas rumah tangga, bukan mencari uang.17 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita adalah seseorang yang 

mempunyai vagina, lazimnya sedang mengalami menstruasi, mampu hamil atau 

melahirkan, dan mampu menyusui. Bagaimanapun juga, perempuan adalah 

perempuan yang beranjak dewasa. Ada pula yang berpendapat bahwa kata "wanita" 

sering kali mempunyai arti sebagai sahabat suami, penurut dan setia, serta kepala 

rumah tangga. Sementara itu, kata “perempuan” seringkali mengandung makna 

kebebasan. Sementara itu, rujukan peneliti terhadap peran perempuan dalam 

penelitian ini hanya terbatas pada aktivitas yang dilakukan perempuan dan peluang 

sosial yang ditawarkan masyarakat.  

b. Teologi Feminisme  

Dalam perkembangan teologi, teologi juga mulai merespon persoalan-

persoalan masyarakat sosial, teologi tidak hanya membahas mengenai isu-isu klasik 

                                                             

17 Huzaemah Tahido Yanggo, Pandangan Islam Tentang Jender dalam Membincang 

Feminisme Diskursus Jender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 151. 
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seperti keadilan dan kekuasaan Tuhan. Teologi turut berkembang dengan isu-isu 

kekinian yang berhubungan dengan realitas sosial yang tengah ada di masyarakat.18 

Diskriminasi terhadap perempuan menjadi salah satu sebab munculnya teologi 

feminisme. Ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki menimbulkan 

diskriminasi perempuan dalam masyarakat. Laki-laki yang diklaim memiliki 

kemampuan di atas perempuan harus memiliki masa depan yang cerah, harus 

menjadi pemimpin dan hal itu berbanding terbalik dengan perempuan. 

Secara umum, masyarakat meyakini bahwa feminisme adalah gerakan 

pemberontakan terhadap laki-laki dan upaya untuk menggulingkan struktur sosial 

yang sudah mapan, seperti perkawinan, keluarga, dan upaya perempuan untuk 

menolak alam. Feminisme tidak mendapat tempat di kalangan perempuan dan 

biasanya ditolak oleh masyarakat karena kesalahpahaman ini. Feminisme, secara 

konseptual, adalah sebuah gerakan yang menolak gagasan bahwa perempuan pada 

dasarnya tertindas dan dieksploitasi dan bahwa tindakan harus diambil untuk 

menghentikannya. Meskipun terdapat berbagai aliran feminisme, pada dasarnya 

mereka sepakat bahwa perjuangan untuk kesetaraan, martabat, dan hak untuk 

mengatur tubuh dan kehidupan seseorang baik di dalam maupun di luar rumah 

adalah inti dari feminisme. 

Teologi feminisme diharapkan dapat menjawab masalah-masalah 

perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan.19 Meskipun teologi feminis 

telah menyebar ke berbagai agama, namun mereka setuju bahwa interpretasi agama 

sarat dengan ideologi patriarki yang memojokkan perempuan dan memiliki satu 

tujuan yang sama yaitu menciptakan perubahan yang lebih baik terhadap keadilan 

                                                             

18 Muhaemin Latif, Perkembangan Teologi Modern, (Samata: UPT Perpustakaan UIN 

Alauddin, 2022), h. 3-4. 

19 Asgar Ali Enginerr, Hak-hak Perempuan dalam Islam, (Yogyakrta: LSPPA, 2000), h. 

63. 
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sosial terkhusus bagi perempuan.20 

C. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian menjadi lebih jelas, teratur, sistematis 

dan tetap pada pembahasan yang di inginkan, penulis membuat batasan-batasan 

dalam penelitian ini dan menggarisbawahi serta memberikan pokok masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran perempuan dalam ranah Rumah Tangga  di Desa Radda, 

Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara  ?  

2. Bagaimana peran perempuan dalam ranah publik di Desa Radda, 

Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara? 

3. Bagaimana Teologi Feminisme memandang peran Perempuan ? 

D.  Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian, kajian pustaka memiliki kedudukan yang 

sangat penting dan diperlukan dalam penelitian. Karena dengan adanya literatur 

review ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencari perbedaan dari temuan 

penelitian sebelumnya dan untuk menghindari kesamaan dari segi topik 

pembahasan.  

Penulis telah mencari beberapa sumber yang ada dan tidak menemukan 

pembahasan yang secara khusus berkaitan dengan penelitian ini, meskipun isu-isu 

yang berkaitan dengan peran perempuan telah banyak dibahas, namun yang 

berfokus pada masalah peran perempuan dalam perspektif Teologi Feminisme 

belum ditemukan. Beberapa tulisan yang relevan dan mendukung pembahasan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

                                                             

20 Taufik Afandi, Kritik atas Pemahaman Kaum Feminis terhadap Otoritas Mufassir Laki-

laki, Jurnal Kalimah,13, No. 1 (2015), h. 3. 
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Pertama, Muhammad Abi Aulia dalam judul skripsinya “Peran Perempuan 

dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah 

AS)” Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutllah Jakarta. Penulis pada penelitian ini 

berfokus pada bagaimana peran perempuan dalam ruang publik dan domestik yang 

menggunakan studi pemikiran Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS. Dalam skripsinya 

ia menjelaskan perempuan dalam Islam memiliki potensi dan kesempatan yang 

sama dengan laki-laki. Dalam pandangan Tuty Alawiyah perempuan tidak hanya 

memiliki tugas dalam ranah domestik saja, tugas dalam ranah domestik atau rumah 

tangga menjadi tugas bersama dan juga perempuan memiliki hak yang sama dalam 

segala bidang baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, bahkan dalam 

Pendidikan.21 Perbedaan yang dapat dilihat dalam penelitian ini adalah, peneliti 

Pada penelitian peneliti akan melihat fenomena-fenomena terkait dengan peran 

perempuan dalam masyrakat terkhususnya di Desa Radda, yang membuat peneliti 

akan berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan data atau 

informasi terkait dengan masalah yang akan ditelitinya.  

Kedua, Subaeda dalam judul skripsinya “Kedudukan perempuan dalam al-

Qur’an (Suatu kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Nisa’:124)” Mahasiswi Jurusan Tafsir 

hadis / Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis pada penelitian ini berfokus pada 

bagaimana kedudukan perempuan yang sesuai dengan QS. Al-Nisa’ :124. Dalam 

skripsinya ia menjelaskan hal hanya amal saleh dan imanlah  yang memisahkan 

kedudukan perempuan dengan laki-laki. Setelah datangnya Islam derajat 

perempuan mulai berubah, perempuan mendapatkan apa yang menjadi haknya 

                                                             

21Muhammad Abi Aulia , “Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi 

Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum, UIN Syarif 

Hidayutullah, 2017),h. 74. 
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melalui penyerataan hak antara pria dan Wanita, serta kesadaran agar  menghormati 

diri mereka sendiri, serta perempuan mendapat suatu penghormatan yang dapat 

dilihat dalam kitab suci al-Qur’an yaitu surah Al-Nisa’ yang memiliki arti 

perempuan dan Islam menjaga perempuan melalui surah itu.22 Perbedaan yang 

dapat dilihat dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada bagaimana peran 

perempuan dalam perspektif Teologi Feminisme. Dengan adanya Teologi 

feminisme diharapkan dapat memberikan titik terang terkait dengan masalah-

masalah perempuan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sosial saat ini.  

Ketiga, Lukman Hakim dalam judul skripsinya “Kedudukan Perempuan 

dalam Islam (Studi pemikiran Nasaruddin Umar)” Mahasiswa jurusan Filsafat 

Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakrta. Dalam skripsinya ia menjelaskan bagaimana kedudukan 

perempuan menurut Nasaruddin Umar, pemahaman para intelektual dan tokoh  

dunia Islam yang kembali memperkenalkan tradisi tradisional Hellenisme, Yahudi, 

Nasrani, Kristen dan adat Jahiliyah membuat peran dan kedudukan perempuan 

kembali seperti dahulu. Menurut Nasaruddin tak ada keunggulan antara laki-laki 

dengan perempuan dalam hal penciptaan atau tidak ada hal yang membedakan 

struktur sosial laki-laki dan perempuan. Pada prinsipnya Islam melindungi 

kesetaraan dan tidak mendiskriminasi seseorang hanya berdasarkan jenis kelamin. 

Dalam pandangan Nasaruddin, kesadaran terhadap pentingnya kedudukan serta 

peran antara perempuan dengan laki-laki, akan membuat pembagian berbagai tugas 

domestik maupun publik menjadi lebih seimbang. Yang kemudian dapat 

memelihara dan menciptakan keadilan yang merupakan tujuan setiap agama.23 

                                                             

22 Subaeda, “Kedudukan perempuan dalam al-Qur’an (Suatu kajian Tafsir Tahlili QS. Al-

Nisa’:124)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Uin Alauddin, 2019), h. 69-70. 

23 Lukman Hakim, “Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi pemikiran Nasaruddin 

Umar)”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 

115. 
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Perbedaan yang dapat dilihat pada penelitian ini adalah, pada penelitian peneliti 

memilih untuk penelitian yang bersifat lapangan dan peneliti menggunakan 

perspektif Teologi Feminisme untuk melihat bagaimana peran perempuan.  

Keempat, Nur Kholifah dalam judul skripsinya “Kedudukan Perempuan 

Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku “ Buya Hamka 

Berbicara Tentang Perempuan”)” Mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dimana dalam skripsinya ia menjelaskan 

bagaimana Buya Hamka menggunakan beberapa skema dalam melihat kesetaraan 

gender, ia tidak menggunakan skema pandangan pribadinya, dan juga peran yang 

dimilikinya melainkan melihat sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam 

skripsinya ia menjelaskan bahwa seorang perempuan berhak untuk mengenyam 

pendidikan yang setinggi-tingginya dan jika seorang perempuan memiliki 

kemampuan, loyalitas, dapat berkomitmen dan memenuhi persyaratan dan 

mengetahui bagaimana menyeimbangkan perannya maka perempuan dapat 

memasuki dunia politik, publik bahkan juga bisa menjadi pemimpin.24 Perbedaaan 

pada penelitian ini adalah dalam penelitian ini selain menggunakan perspektif 

Teologi Feminisme, peneliti juga ingin melihat bagaimana peran perempuan dalam 

masyarakat dan juga seberapa besar kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk 

perempuan dalam kehidupan bermasayarakat di Desa Radda.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa belum ada yang 

meneliti tentang Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan 

Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme) sehingga 

keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

                                                             

24 Nur Kholifah, “Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis 

Terhadap Buku “ Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), h.104. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan penulis, 

dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan 

dicapai, yaitu:  

a. Dapat melihat bagaimana peran perempuan dalam ranah Rumah Tangga di Desa 

Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.  

b. Dapat mengetahui bagaimana peran perempuan dalam ranah publik di Desa 

Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara. 

c. Dapat melihat bagaimana Teologi Feminisme dalam memandang peran 

perempuan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Untuk menjadi bahan acuan, bahan bacaan dan referensi kepada mahasiswa 

untuk menjadi bahan kajian selanjutnya. 

2) Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kedudukan perempuan dan 

juga diharapkan dapat memberikan jalan keluar dalam menghadapi 

permasalahan perempuan yang ada di dalam masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai bagaimana peran perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, 
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Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi 

Feminisme). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Definisi Teologi Feminisme 

Ungkapan “Teologi” (theos) dan “sains” (logos) adalah istilah disbar 

teologi. Teologi dengan demikian didefinisikan sebagai “Ilmu tentang Tuhan”, 

“Ilmu Ketuhanan”, atau ilmu yang membahas esensi Tuhan dalam segala aspeknya 

dan hubungannya dengan alam. Jadi, istilah "teologi" selalu mengacu pada 

pembahasan tentang Tuhan. Teologi disebut juga dengan ilmu kalam, merupakan 

salah satu cabang ilmu yang membahas tentang hakikat Tuhan, sifat-sifat yang 

wajib dimiliki-Nya, sifat-sifat yang kurang dari-Nya, dan sifat-sifat yang boleh 

dimiliki-Nya, serta rasul-rasul Tuhan. Kajian tentang ilmu ketuhanan yang abstrak, 

normatif, dan skolastik dikenal dengan ilmu kalam, atau ilmu tauhid, dan sering 

dikaitkan dengan istilah "teologi" dalam konteks filsafat Islam.25 

Teologi mencakup banyak dimensi dan aspek yang saling berhubungan dan 

berdampak pada pembentukan pemikiran teologis. Beberapa dimensi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Dimensi Teologis Historis: memahami dan meneliti evolusi gagasan 

teologis sepanjang sejarah agama. 

2) Dimensi Teologi Sistematika: merangkai dan menyusun kebenaran-

kebenaran rohani ke dalam suatu kerangka yang logis dan struktural. 

3)  Ilmu yang mempelajari konsep-konsep moral yang berasal dari 

keyakinan agama dan penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-

hari disebut teologi moral. Mempelajari penerapan konsep-konsep 

                                                             

25 Kusnandiningrat, Teologi dan Pembebasan : Gagasan Islam Giri Hasan Hanafi, 

(Jakarta: Logo, 1999), 21. 
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keagamaan dalam aktivitas sehari-hari dikenal dengan dimensi teologi 

praktis. 

4) Dimensi keempat, teologi sosial, melihat bagaimana agama 

mempengaruhi masyarakat dan bagaimana agama dapat memajukan 

keadilan sosial, hak asasi manusia, dan perdamaian internasional. 

5) Elemen teologi ekologi: mempertimbangkan bagaimana agama dan 

alam berinteraksi, serta bagaimana doktrin agama dapat diterapkan 

untuk mendorong pelestarian alam. 

6) Membandingkan dan mengevaluasi praktik dan keyakinan keagamaan 

dari berbagai tradisi agama merupakan salah satu dimensi teologi 

komparatif. 

7) Dimensi Teologi Feminis: Bicara tentang kesetaraan gender dan 

bagaimana peran perempuan dan gender dalam kehidupan beragama. 

Secara umum, Islam bukanlah sumber dari istilah teologi feminis. Tradisi 

Kristen sebenarnya sangat erat kaitannya dengan bahasa ini, khususnya berkaitan 

dengan penjelasan alkitabiah bahwa Tuhan itu sama dengan manusia, atau sebagai 

"Bapa" dalam bahasa Kristen. Dengan kata lain, adat-istiadat gereja seringkali 

menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang sangat bergantung pada laki-

laki untuk keberadaannya. Dalam konteks ini, kemunculan feminisme merupakan 

reaksi terhadap ketidakpekaan para pemimpin gereja terhadap status perempuan. 27 

Evolusi teologi pembebasan pada akhir tahun 1960an memunculkan istilah teologi 

feminis itu sendiri.26   

Pengamatan lebih dekat mengungkapkan bahwa pengabaian terhadap 

kepekaan perempuan sudah ada bahkan sebelum era Kristen, dalam budaya Yunani 

                                                             

26 Muhaemin Latif, Teologi pembebasan Dalam Islam: Asghar Ali Engineer, (Tangerang: 

Orbit Publishing, 2017), h. 213-214. 
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klasik. Misalnya, nama "Dewi-Dewi" menunjukkan ketergantungan ekstrim para 

dewa perempuan terhadap para dewa, sampai-sampai mereka tidak mampu 

menjalankan tugasnya tanpa adanya para dewa. Hal ini menunjukkan bahwa isu 

ketimpangan dan ketimpangan gender telah mempengaruhi lintasan sejarah 

perkembangan agama sejak dahulu kala hingga saat ini. 

Cukup sulit untuk menetapkan definisi yang tepat tentang gerakan feminis 

karena setiap tokoh menafsirkan teologi feminisme dengan cara yang berbeda-beda. 

Teologi feminisme masih dapat didefinisikan meskipun banyak perbedaan 

pandangan antara berbagai tokoh yang terlihat dalam karya tulis, buku, dan artikel. 

Sebab, teologi feminis secara umum menekankan sejumlah tema penting, seperti 

upaya gerakan feminis untuk menantang gagasan tradisional dan patriarki demi 

memajukan keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat.27 

Teologi feminis dapat dipahami sebagai sikap teologis Islam terhadap 

penghapusan diskriminasi gender, khususnya yang diakibatkan oleh penafsiran 

agama yang bias gender dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Bisa 

atau tidaknya perempuan menduduki posisi kepemimpinan, apakah Hawa 

diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan apakah pasangan perempuan menentukan 

nasibnya setelah ia menikah merupakan topik yang sering dibicarakan. Definisi 

teologi feminis yang mempertimbangkan ajaran agama ketika mendefinisikan 

peran perempuan adalah cara lain untuk melihatnya.28 

 

                                                             

27 Jamhari Ismatu Ropi, Citra Perempuan dalam Islam, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utara, 2003), h. 1 

28 Armahedi Mahzar, Wanita dan Islam: Suatu Pengantar untuk Tiga Buku, (Bandung: 

Pustaka, 1994), h. 22. 
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B. Sejarah Perkembangan Teologi Feminisme 

Peran, hak, dan kedudukan perempuan selalu dipandang sebagai 

permasalahan intelektual, dan diskusi mengenai topik-topik tersebut dilakukan oleh 

berbagai kelompok di segala bidang. Permasalahan perempuan memasuki krisis 

pada abad ke-20 yang menarik perhatian semua orang di dunia, termasuk komunitas 

adat dan agama.29 Tanggapan berbeda muncul dari masuknya feminisme ke dalam 

peradaban Timur. Meskipun ada yang memandang isu ini sebagai tanda kemajuan 

intelektual, ada pula yang berpendapat bahwa feminisme identik dengan pergaulan 

bebas, dan ada pula yang menjunjung tinggi norma-norma budaya dan tradisional 

yang menghalangi perempuan mengakses pengetahuan, pendidikan, dan kemajuan 

teknologi.30 

Dalam konteks dunia modern, feminisme tidak hanya dipahami sebagai 

gerakan kebebasan perempuan yang dikaitkan dengan tradisi sosial-politik negara 

tertentu; ia juga telah merambah bidang teologi, sehingga memunculkan istilah 

teologi feminis. Sejak tahun 1960, frasa ini telah berkembang di Amerika Utara, 

dan telah berkembang hingga diakui sebagai bidang keilmuan di beberapa 

perguruan tinggi bergengsi.  

Peran, hak, dan kedudukan perempuan selalu dipandang sebagai 

permasalahan intelektual, dan diskusi mengenai topik-topik tersebut dilakukan oleh 

berbagai kelompok di segala bidang. Permasalahan perempuan memasuki krisis 

pada abad ke-20 yang menarik perhatian semua orang di dunia, termasuk komunitas 

adat dan agama.31 Tanggapan berbeda muncul dari masuknya feminisme ke dalam 

                                                             

29 Ali Syariati, Harapan Wanita Masa Kini, Tj. M. Hashem, (cet. 1, Bandar Lampung: 

YAPI, 1987), h. 13.  

30 Musdah Mulia, Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, 

(cet. 1, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 44. 

31 M. Aunul Abied Shah, Malak Hifni Nashif Bek, Sosok Kartini Lembah Nil: Menggali  
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peradaban Timur. Meskipun ada yang memandang isu ini sebagai tanda kemajuan 

intelektual, ada pula yang berpendapat bahwa feminisme identik dengan pergaulan 

bebas, dan ada pula yang menjunjung tinggi norma-norma budaya dan tradisional 

yang menghalangi perempuan mengakses pengetahuan, pendidikan, dan kemajuan 

teknologi. 

Dalam konteks dunia modern, feminisme tidak hanya dipahami sebagai 

gerakan kebebasan perempuan yang dikaitkan dengan tradisi sosial-politik negara 

tertentu; ia juga telah merambah bidang teologi, sehingga memunculkan istilah 

teologi feminis. Sejak tahun 1960, frasa ini telah berkembang di Amerika Utara, 

dan telah berkembang hingga diakui sebagai bidang keilmuan di beberapa 

perguruan tinggi bergengsi.  

Selain adat istiadat sosial, “ajaran” agama yang bias gender juga 

berkontribusi terhadap diskriminasi gender. Diskriminasi terkait agama disebabkan 

oleh sejumlah faktor. Topik yang sering dibicarakan antara lain asal usul Adam dan 

Hawa, termasuk penolakan teori bahwa Hawa terbentuk dari tulang rusuk Adam, 

kepemimpinan perempuan dalam agama, dan keinginan perempuan untuk bekerja 

di luar rumah. 

Islam merupakan agama yang mengedepankan kesetaraan gender, namun 

kenyataannya masih banyak isu-isu bias gender yang merugikan perempuan. Isu-

isu ini disebabkan oleh keyakinan Islam tentang peran dan posisi perempuan di 

rumah dan di masyarakat pada umumnya. 32 

                                                             

Akar Feminisme di Dunia Islam, (Bandung: Mizan, 2001), h. 151. 

32 Ahmad Faizal Anis, “Teologi Feminis KH. Husein Muhammad”, Skripsi, ( Yogyakarta: 

Fak.Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2020), h.1 
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Gerakan feminis dalam Islam menjadi cikal bakal terciptanya teologi 

feminis, sebuah teologi kebebasan perempuan. Kesadaran diri perempuan yang 

merupakan komponen kesatuan alam, ideologi, budaya, masyarakat, dan agama 

memunculkan teologi feminis. Mereka mencari makna tradisi keagamaan, termasuk 

simbol, ritual, bahasa, dan etika, yang dianggap mendiskriminasi perempuan, 

berdasarkan kesadaran mereka terhadap agama.33 

Gerakan feminisme Islam dimulai ketika agama tersebut hadir pada abad 

keenam Masehi. Dengan kata lain, kebebasan perempuan dimulai dengan 

masuknya Islam. Nabi Muhammad sendiri berperan sebagai “pembawa” dan 

pendiri gerakan pembebasan perempuan dari berbagai pembatasan yang 

diberlakukan oleh adat istiadat tradisional Arab. Sebagaimana disebutkan 

sebelumnya, Nabi adalah seorang revolusioner yang tidak hanya dalam perkataan 

tetapi juga dalam perbuatan dimana dia berhasil membebaskan perempuan dari 

batasan adat istiadat dan cara hidup Arab. Sebelum Islam datang, perempuan sangat 

diremehkan dan tidak memiliki harga diri namun, sejak Islam masuk, perempuan 

telah mendapatkan kembali statusnya.34 Laki-laki dan perempuan mempunyai 

kedudukan yang sama di hadapan Allah swt, tidak ada pembedaan antara jenis 

kelamin, sebagaimana yang di jelaskan dalam QS. An-Nisa/4:1 yang berbunyi: 

نْ نَّفْسٍ  ل ق ك مْ م   يْ خ  بَّك م  الَّذ  ا النَّاس  اتَّق وْا ر  ٰٓا يُّه  اوَّ ي  م  نْه  ب ثَّ م  ا و  ه  وْج  ا ز  نْه  ل ق  م  خ  د ةٍ وَّ ا  اح  الاا ك ث يْرا ج  ر 

ام   الْا رْح  ل وْن  ب هٖ و  يْ ت س اۤء  اتَّق وا اللّٰه  الَّذ  ن س اۤءا ۚ و  ق يْباا  ۗ ا نَّ اللّٰه  ك ان  ع ل يْ وَّ  ك مْ ر 

Terjemahnya:  

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu 
dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya 
(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

                                                             

33 Masthuriyah Sa’dam, Rekonstruksi Materi Dakwah untuk Pemberdayaan Perempuan: 

Perspektif Teologi Feminisme, Jurnal Harkat, 12, No. 1, (2016), h. 39-45. 

34 Huzaemah T. Yanggo, Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam dan Problem 

Ketidakadilan Gender, Jurnal Nida' Al-Qur'an,  3, No. 1, ( 2018), h. 16. 
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perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-
Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”35 

Ayat di atas dimaksudkan sebagai ajakan kepada setiap orang, beriman atau 

tidak, untuk senantiasa bersikap baik hati, penuh kasih sayang, dan saling 

menghargai karena semua orang berasal dari keturunan yang sama, oleh karena itu 

dilarang untuk mengakhiri suatu hubungan karena tidak ada bedanya. kemanusiaan 

antara laki-laki dan perempuan. Merupakan tugas laki-laki dan perempuan untuk 

menumbuhkan keharmonisan dan rasa aman dalam masyarakat.36 Bukan hanya 

hubungan antar manusia yang dilarang untuk diputuskan, namun ikatan antara 

manusia dengan Tuhan juga dilarang. 

Yang dimaksud dengan “a feminist discourse and practice articulated 

within an Islamic paradigm” mengacu pada isu-isu feminisme yang lazim di Barat 

dan diterapkan dalam paradigma Islam, yang menunjukkan bahwa gerakan feminis 

hadir dalam Islam. Ide-ide feminis awalnya muncul di Mesir, dan di beberapa lokasi 

lainnya. Individu Huda Sha'rawi (1879–1947) dan Saiza Nabarawi berada di garis 

depan gerakan ini. Kedua individu tersebut telah mengambil bagian dalam 

konferensi feminis internasional dan terlibat dalam gerakan feminis. Yang 

mengejutkan, kedua tokoh tersebut melepas jilbab mereka di stasiun kereta Kairo 

karena bertentangan dengan ekspektasi bahwa perempuan akan memakainya dan 

perbedaan yang ada di antara mereka di rumah. Lokasi di mana kedua tokoh 

                                                             

35 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing), h. 77. 

36 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 12), h. 397-398. 
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tersebut melepas jilbabnya dikenal dengan nama “medan kebebasan” atau maydan 

al-rahrir.37  

Dalam kajian Teologis istilah teologi feminisme digaungkan oleh tokoh 

perempuan di Pakistan dan Maroko, mereka membahas dan mendalami Teologi 

feminis di latar belakangi oleh faktor budaya yang ada di daerah itu pada saat itu, 

dimana saat itu perempuan sangat di diskriminasi, direndahkan, tidak memiliki 

nilai. Oleh karena itu muncullah Riffat Hasan  yang mana ibunya mungkin 

dianggap seorang feminis yang dengan keras menentang adat istiadat patriarki 

yang lazim dalam keluarga dan masyarakat, berbeda dengan ayahnya yang 

ortodoks dan patriarki, Begum Shahiba. Riffat Haasan adalah seorang feminis 

yang blak-blakan karena masyarakat Pakistan menganut sistem patriarki atau yang 

didominasi laki-laki. Ia berpendapat bahwa jika landasan agama bersifat 

misoginis, perempuan akan tetap menghadapi perlakuan kasar dan diskriminatif. 

Oleh karena itu, sudut pandang dan pemahaman perempuan dalam Islam harus 

diubah. Tujuan teologi feminis adalah untuk membebaskan laki-laki dan 

perempuan Muslim dari sistem hukum yang tidak adil.38  

Sekitar tahun 1972, Riffat menjadi penasihat Organisasi Mahasiswa Islam 

cabang Oklahoma State University di Stillwater. Ia juga mendapat undangan 

untuk berbicara pada seminar tahunan tentang isu-isu perempuan. Hal ini 

menandai awal dari kesadaran dan kegigihannya meneliti tafsir Al-Qur'an dalam 

kaitannya dengan persoalan perempuan. Mulai saat ini, Riffat melakukan 

penelitian lebih mendalam terhadap perempuan. Hal ini awalnya hanya 

                                                             

37 Anisa Wati, dkk, Feminsme dalam perspektif Islam dan Barat: Perbandingan antara 

Arthur Schopenhauer dan Murtadha Muthahari, Jurnal The Ushuluddin Internasional Student 

Conference, 1, No. 1 (2023), h. 598. 

38 Riffat Hasan dan Fatima Mernissi, Setara dihadapan Allah, (Yogyakarta: LSPPA 

Yayasan Prakarsa Yogyakarta, 1995), h. 39. 
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merupakan persyaratan akademis, namun akhirnya berkembang menjadi 

kesadaran moral dan dorongan untuk mencari keadilan dan kebenaran bagi 

perempuan Muslim. 

Riffat Hasan mengerjakan proyek penelitian di Pakistan pada tahun 1983 

hingga 1984. Saat itu, pemerintah memulai proses Islamisasi, yang membuatnya 

mempertanyakan keputusan awal pemerintah yang memaksa perempuan kembali 

ke rumah dan mengesahkan undang-undang dan peraturan yang mengatur 

kehidupan masyarakat. perilaku pada umumnya dan perempuan pada khususnya. 

Hal ini menuntunnya untuk mempelajari teks Al-Quran secara cermat dan 

menyeluruh.39  

Kekhawatiran Riffat Hasan terhadap diskriminasi gender tidak mungkin 

dipisahkan dari konteks sosiokultural, agama, bahkan politik komunitasnya. 

Tujuan dari teologi feminis adalah untuk membebaskan kedua jenis kelamin dari 

rantai adat istiadat patriarki yang tersembunyi di bawah dogma-dogma teologis, 

yang sebenarnya hanyalah ciptaan manusia, sehingga memberikan ruang untuk 

ditantang dalam penafsiran. Teologi feminis dalam konteks Islam dalam 

pengertian Riffat Hasana dalah proses pembebasan perempuan dan laki-laki dari 

struktur dan sistem ralasional yang tidak adil, mengacu pada kitab suci al-qur’an 

yang mungkin menjadi sumbernya dan memiliki nilai yang tinggi. Da dengan 

teologi feminis, ia berharap Islam bebas dari segala patriarki, sehingga Islam 

pasca-patriarkal adalah islam qurani yang sangat memperhatikan seluruh 

umatnya. 

                                                             

39 Riffat Hasan, “Feminisme dan al-Qur’an, Jurnal Ulumul Qur’an”, Jurnal Ulumul 

Qur’an, 2, No. 9 (1991), h. 86.  
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Riffat Hasan menyakini kedudukan perempuan dan laki-laki adalah setara 

di sisi Allah dimana amal mereka yang hanya dapat membedakannya.  Hal ini 

dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:124, yaitu: 

 

نٌ  ؤْم  ه و  م  ى و  نْ ذ ك رٍ ا وْ ا نْث  ت  م  ل ح  ن  الصه لْ م  نْ يَّعْم  م  ىِٕك  ف  و 
لا  ي ظْل  ا ول ۤ نَّة  و  ل وْن  الْج  ا ي دْخ  وْن  ن ق يْرا  م 

Terjemahnya: 

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan 
dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun”.40 

Ayat di atas bertujuan untuk menyoroti kesetaraan laki-laki dan perempuan 

dalam hal pekerjaan dan imbalan. Hal ini sangat kontras dengan adat istiadat 

peradaban lama, dimana perempuan tidak diberi hak dan laki-laki mempunyai 

status superior, keistimewaannya.41 

Gagasan tentang kesetaraan gender yang ideal menegaskan bahwa 

pencapaian individu, dalam hal semangat dan kehidupan profesional, tidak harus 

terbatas pada upaya untuk mengutamakan satu gender dibandingkan gender 

lainnya. Peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan terdapat di banyak sektor, 

namun dalam praktiknya, masih banyak hambatan, seperti anggapan budaya dan 

agama, yang berarti bahwa konsep ideal ini memerlukan waktu untuk terwujud. 

Penciptaan perempuan dari laki-laki dan untuk laki-laki, serta deskripsi 

perempuan sebagai alasan utama pengasingan umat manusia dari surga, merupakan 

anggapan teologis yang sangat merendahkan status perempuan dalam masyarakat. 

Sebaliknya, Islam dengan jelas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan 

diciptakan setara di hadapan Allah, dan penganutnya benar-benar peduli terhadap 

perempuan, janda, anak yatim, dan budak. 

                                                             

40 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing), h. 98. 

41 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 12), h. 729. 
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Riffat Hassan merupakan seorang pemikir perempuan yang kreatif, inovatif, 

dan rajin, terbukti dari karya ilmiah yang ia terbitkan dan karir akademisnya.42 

Fatima Mernissi dibesarkan di sebuah rumah keluarga besar di mana para 

perempuan dilarang berinteraksi dengan dunia luar. Tahun-tahun awalnya 

dihabiskan di daerah di mana pergerakan perempuan sangat dibatasi. Ia 

memperoleh pengetahuan penting tentang kesetaraan manusia, apa artinya 

dipenjara di harem, dan hubungan antara kesulitan perempuan dan kekalahan 

politik umat Islam.43  

Mernissi berpendapat bahwa karena agama seolah-olah digunakan untuk 

membenarkan kekerasan, maka agama perlu dipelajari secara bertahap untuk 

memahami realitas sosial dan dinamikanya. Beliau mengatakan bahwa 

percampuran yang ada antara yang suci dan yang profan, antara Allah dan ciptaan-

Nya, dan antara Al-Quran dan khayalan para imam, perlu dipecah. Penting untuk 

melakukan restrukturisasi wacana dominan perempuan dalam masyarakat yang 

telah dibentuk oleh budaya dominasi laki-laki dan diperkuat oleh akademisi yang 

memanipulasi teks untuk kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, ia menggunakan 

metode historis-sosiologis dan analisis hermeneutik untuk mengkritik penafsiran 

ayat-ayat Al-Qur'an tentang perempuan, khususnya hadis Mosoginis. 

Di sekolah menengah, dia diperkenalkan dengan sebuah hadis yang benar-

benar menyakiti hatinya. “Anjing, keledai, dan wanita akan membatalkan shalat 

seseorang jika lewat di depannya, mengganggu antara orang yang shalat dan 

kiblat,” sesuai ajaran guru dari kitab al-Bukhari. Oleh karena itu, dia jarang 

mengulangi hadis tersebut, diam-diam berharap hadis tersebut akan hilang dari 

                                                             

42 Nur Iftitahul Husniyah, Konsep Purdah Prespektif Riffat Hassan, Jurnal Akademika, 12, 

No. 1, (2018), h. 89. 

43 Ratna Wijanti, dkk, Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan, 

Muwazah Jurnal Kajian Gender, 10, No. 1, (2018), h. 59.  
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ingatannya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Nabi bisa mengucapkan sebuah 

hadis yang dapat melukai perasaan seorang anak kecil yang seperti dia. Ketika 

beranjak dewasa, Mernissi merasa terdorong untuk mengumpulkan informasi 

tentang hadis-hadis yang menurutnya bersifat misoginis—yakni merendahkan 

perempuan dan mencari kitab-kitab tersebut agar dapat lebih memahaminya. 

Ia menyelidiki prinsip dan ajaran Alquran, yang menonjolkan dan 

menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, sebagai bagian dari upaya 

pemulihannya. Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa Islam menjunjung tinggi 

gagasan bahwa manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan kebebasan. 

Menurut Fatima Mernissi, kepasifan, keterasingan, dan status marginal 

perempuan dalam budaya Muslim tidak ada hubungannya dengan tradisi Islam; 

sebaliknya, hal-hal tersebut merupakan produk ideologi masa kini, di mana hak-hak 

perempuan dipandang sebagai “masalah” oleh sebagian laki-laki. Sebab, hak-hak 

tersebut bertentangan dengan kepentingan elite laki-laki, bukan karena tradisi 

Islam. 44  

Fatima Mernissi memulai diskusi tentang kesetaraan gender dengan 

memperluas argumen mengenai apakah Islam mengizinkan perempuan untuk 

menduduki posisi kepemimpinan. Diskusi tentang hak-hak perempuan untuk 

menduduki jabatan publik, yang memicu perdebatan kedua belah pihak di dunia 

Muslim, mencapai puncaknya pada tahun 1988 dengan terpilihnya Benazir Bhutto 

menjadi perdana menteri Pakistan. Akibatnya, kalangan penguasa menjadi marah 

dan tidak senang. dan otoritas spiritual atas kejadian.45 

                                                             

44 Siti Zubaidah, Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam, 

(Medan: CV. Widya Puspita, 2018), h. 111. 

45 M. Rusydi, Perempuan Di Hadapan Tuhan (Pemikiran Feminisme Fatima Mernissi), 

Jurnal An Nisa’a, 7, No. 2, (2012), h. 75-79.  
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Dalam pandangan Fatima Mernissi perempuan juga dapat aktif dalam 

berbagai bidang seperti bidang politik, perempuan juga dapat menjadi seorang 

kepala negara, di mana hal ini terdapat dalam QS. An-Nisa/4:32 yang berbunyi: 

ل  اللّٰه   ا ف ضَّ نَّوْا م  لا  ت ت م  ى ب عْضٍ ۗ ل لر   و  ك مْ ع ل  اۤء   ب هٖ ب عْض  ل لن  س  ا اكْت س ب وْا ۗ و  مَّ يْبٌ م   ال  ن ص  ا ج  مَّ يْبٌ م    ن ص 

نْ ف ضْل هٖ ۗ ا نَّ اللّٰه  ك ان  ب ك ل    سْـَٔل وا اللّٰه  م  ا اكْت س بْن  وۗ    ش يْءٍ ع ل يْما

Terjemahnya:  

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah 

dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi 

laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan 

(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada 

Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.”.46 
 

Maksud dari ayat di atas adalah antara laki-laki dengan perempuan mereka 

masing-masing memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan apa yang mereka 

usahakan, dan setiap dari mereka memperoleh anugerah Allah dalam kehidupannya 

sebagai imbalan dari apa yang mereka usahakan dan dari hak-hak mereka. Dan ayat 

ini menjelaskan larangan untuk mereka yang menginginkan keistimewaan yang 

dimiliki orang lain  karena mereka mendapatkannya dengan usaha, bekerja keras, 

melalui pemikirannya, ataupun karena fungsi yang harus diembannya dalam 

masyarakat. Dan juga laki-laki dan perempuan masing-masing telah mendapatkan 

bagian dari ganjaran ilahi berdasarkan amal mereka.47 

Ayat di atas mendukung pandangan Fatima Mernissi yang menyatakan 

bahwa perempuan juga dapat aktif dalam berbagai bidang sosial, selain mengambil 

kisah dari ratu Balqis, Fatima Mernissi juga memaparkan kiprah perempuan di 

bidang politik pada zaman Rasulullah seperti Aisyah (Istri Rasulullah), dan juga 

                                                             

46 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing), h. 83. 

 

47 M. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 12), h. 505-506. 
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Ummu Hani.48 Dalam ranah rumah tangga laki-laki maupun perempuan 

berkewajiban untuk saling melengkapi, di mana seorang suami harus 

memperhatikan hak dan kewajiban istrinya dan istri juga berhak ikut dalam 

menyelesaikan suatu masalah.49

                                                             

48 Anggi Renita Prasetya, “Feminisme Dalam Perspektif Fatima Mernissi dan Ibnu Arabi”, 

Skripsi (Semarang: Fak. Ushuluddin Dan Humaniora, UIN walisongo, 2021), h. 59-60.  

49 Munirah, Hermeutika Hadis Ala Fatima Mernissi, Jurnal Ilmu Ushuluddin, 15, No. 1, 

(2016), h. 39.  
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BAB III 

METODE PENEITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan 

bersifat penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang 

memiliki tujuan untuk memahami berbagai kejadian yang ada dalam lingkungan 

masyarakat dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat.50 Sehingga 

penelitian lapangan bersifat natural, alami dan tidak dapat dimanipulasi oleh 

peneliti. Penelitian kualitatif juga memiliki tujuan untuk mengetahu fenomena 

sosial dari perspektif dari peserta atau masyarakat yang di pilih.51 

Penelitian lapangan sangat cocok untuk penelitian-penelitian 

kemasyarakatan dan kebudayaan, karena penelitian lapangan dikerjakan dengan 

cara berinteraksi langsung dengan komunitas atau masyarakat untuk melihat 

fenomena-fenomena yang ada, yang membuat peneliti harus turun ke lapangan.  

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yaitu tentang Peran Perempuan dalam 

masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu 

Tinjauan Teologi Feminisme), lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti terletak 

di tengah kehidupan masyarakat terkhusus di desa Radda, penulis akan 

mendapatkan informasi serta data-data yang dibutuhkan karena tempat ini 

                                                             

50 Suharni Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan prkatek, (cet. 15, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013), h. 121. 

51 Rijal Arifin, Mengenal jenis dan Teknik penelitian, (Jakarta: Erlangga, 2001,), h. 288. 
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merupakan tempat yang sangat spesifik dan akurat yang dibutuhkan peneliti dalam 

penelitiannya. 

B. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis merupakan suatu perspektif atau sudut pandang yang 

digunakan dalam melihat dan menganalisis  hal-hal ketuhanan dengan cara 

memanfaatkan simbol agama atau norma-norma keagamaan yang ada. Pendekatan 

teologi dalam hal ini adalah ilmu yang mempelajari Tuhan dan bagaimana 

hubungannya dengan manusia, melalui wahyu maupun  penalaran murni.52 

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang di dalamnya mengkaji atau 

mendalami struktur sosial dan proses sosial, khususnya perubahan sosial yang 

terjadi dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan 

seperti apa kondisi masyarakat di desa Radda, serta pemaknaan dan pengalaman 

subjek dari fenomena yang terjadi.53 

c. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan fenomenologi yaitu melakukan pengamatan secara langsung 

dan mengungkapkan fakta sesuai dengan realita yang ada sehingga peneliti tidak 

dapat memanipulasi informasi yang diperoleh. Pendekatan fenomenologi sangat 

berguna untuk menggambarkan secara lebih detail tentang fenomena yang dialami 

oleh informan kunci, sehingga permasalahan yang dikaji dapat menemukan hasil 

dan penyelesaiannya. 

                                                             

52 Marhaeni Saleh, Pengantar Teologi Islam, (Makassar: UIN Alauddin Press, 2015), h. 2. 

53 Soerjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali, 2001), h. 21-22. 



34 
 

 

C. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan informasi dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Sumber data primer merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber 

pertama (individu atau kelompok) yang kemudian dicatat atau direkam langsung 

saat berada di lapangan, atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa 

melalui perantara.54  

b. Data Sekunder 

Peneliti dapat memperoleh sumber data sekunder dari sumber primer antara 

lain buku, terbitan berkala, publikasi ilmiah, referensi perpustakaan, dan jurnal 

yang berkaitan dengan topik kajian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan data yang diperlukan untuk 

memperoleh tujuan dari penelitian ini, yang dilakukan dengan berinteraksi 

langsung dengan masyarakat dan mengamati lingkungan sekitar. pada penelitian 

ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Studi Literatur 

Studi literatur adalah proses pengumpulan data melalui beberapa literatur 

seperti buku, tulisan-tulisan yang sudah ada dan sah secara ilmiah untuk menjadi 

acuan pada penelitian dan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitiannya.  

 

                                                             

54 Sumarni Suryabrata, Metode penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93. 
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b. Observasi 

Menggunakan panca indera untuk mengumpulkan data guna menjawab 

pertanyaan penelitian dikenal sebagai observasi. Metode pengumpulan data ini 

melibatkan melihat dan mengamati sesuatu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan menggunakan berbagai tes gambar, rekaman suara, dan lembar 

observasi lainnya. Melakukan observasi sangat penting dalam metode 

pengumpulan data yang akan digunakan karena hal ini memberikan peneliti 

pengalaman langsung dengan subjek penelitiannya dan meningkatkan kemampuan 

mereka dalam menangkap gambaran dan memahami konteks data dalam 

lingkungan sosial yang lebih luas.55  

c. Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang mengikut-sertakan orang-

orang selaku objek penelitian, yang berkaitan atas fenomena yang dipilih untuk 

penelitian. 56 Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh informasi bagi 

peneliti yang dilakukan secara langsung dengan informan atau responden. 57 dalam 

penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan teknik wawancara langsung namun 

juga memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini seperti menggunakan media 

komunikasi. 

d.  Dokumentasi 

Salah satu cara pengumpulan informasi adalah melalui dokumentasi, yang 

meliputi pencatatan fakta-fakta dalam bentuk surat, catatan harian, buku, arsip, 

                                                             

55 Juliansyah Noor, Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, (Jakarta: 

PT. Kencana, 2012), h. 130. 

56 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), h. 132. 

57 Jacob Vredenbregt, Metode dan Teknik penelitian masyarakat, (Jakarta: PT. Gramedia, 

1983), h. 88-89. 
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dokumen, jurnal kegiatan, dan catatan tertulis atau lisan lainnya yang dapat 

membantu dan membantu upaya penelitian.58 Peneliti dapat memperoleh 

pengetahuan atau data dari masa lalu selain peristiwa terkini dengan menggunakan 

metode pengumpulan data ini. 

c. Triangulasi  

Menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah dikumpulkan dikenal dengan istilah triangulasi, atau kombinasi. Untuk 

meningkatkan konsistensi dan memperkuat data dibandingkan hanya menggunakan 

satu cara, strategi ini digunakan untuk menunjukkan bukti-bukti antara observasi 

lapangan, wawancara yang dilakukan, dan dokumen yang sama.59 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan peneliti dalam 

penelitiannya pada saat proses mengumpulkan data, dengan instrumen penelitian 

peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitiannya dari informasi 

yang didapatkan. Instrumen penelitian merupakan salah satu kunci untuk 

memperoleh data atau informasi yang benar-benar valid dan ilmiah.60 Karena dalam 

proses penelitian memerlukan beberapa instrumen untuk membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data, maka peneliti memerlukan beberapa perlengkapan dalam 

penelitiannya : 

a. Pedoman wawancara, untuk keberhasilan dan kelancaran selama penelitian, 

peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar-daftar pertanyaan 

                                                             

58 Mukhamad Saekan, Metode Penelitian Kualitatif, (Kudus: Nora Media Enterprise, 

2010),h. 82. 

59 Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 195-196. 

60 Ahmad Fauzy, Metodologi Penelitian, (Banyumas: Pena Persada, 2022), h. 77. 
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terkait dengan masalah yang akan diteliti sehingga proses penelitian berjalan 

dengan lancar dan pengumpulan data menjadi lebih sistematis. 

b. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi atau data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung. 

c. Smartphone yang digunakan sebagai alat dokumentasi untuk mengambil gambar 

atau saat di lokasi penelitian dan juga dapat digunakan sebagai alat perekam 

suara selama proses penelitian berlangsung termasuk pada saat pengumpulan 

data saat wawancara.   

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya yang akan dilakukan peneliti 

adalah mengkaji atau menganalisis data. Analisis data merupakan langkah yang 

penting dalam melakukan pengolahan data. Pada analisis data, data  yang 

didapatkan selama penelitian menjadi informasi yang diharapkan dapat lebih 

mudah untuk dipahami. Dalam analisis data, kesimpulan diambil dari informasi 

yang diperoleh yang diharapkan menjadi solusi dari masalah yang diangkat. Penulis 

dalam penelitian ini memakai teknik pengolahan data bersifat kualitatif. Pada 

penelitian ini, pengolahan data tidak hanya dilakukan pada saat penelitian telah 

selesai, tetapi juga dapat dilakukan selama proses pengumpulan data.  

Penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam 

menganalisis data, seperti : 

a. Tahap pengumpulan data 

Untuk memperoleh data atau informasi valid atau benar yang sama dengan 

realitas, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan juga sistematis. Untuk 

melakukan pengumpulan data, peneliti dapat melakukan wawancara, observasi, dan 

lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan untuk memastikan 
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bahwa informasi tersebut valid dan sesuai dengan realitas di lapangan. 

b. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi dapat diartikan sebagai ringkasan, memilih masalah atau informasi 

dan memfokuskan pada bagian yang penting sesuai dengan data yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu, reduksi data adalah proses menyederhanakan, mengelompokkan, 

dan menghapuskan informasi yang tidak diperlukan agar data yang ada dapat 

menghasilkan informasi yang berguna, bermanfaat dan mempermudah peneliti 

untuk menarik kesimpulan. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti saat telah selesai melakukan 

reduksi data adalah menampilkan data. Penyajian data adalah materi yang 

dikumpulkan secara sistematis dan jelas yang kemudian dapat ditarik sebuah 

kesimpulannya. Tujuan dari menampilkan data pada penelitian ini, dapat membuat 

peneliti untuk lebih cepat memahami situasi yang sedang terjadi dan mengetahui 

Langkah yang selanjutnya akan dilakukan. 

d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan langkah akhir dalam 

menganalisis data kualitatif. Artinya, target yang diinginkan telah didapatkan dan 

pada tahapan ini juga, peneliti mendapatkan makna atau arti dari informasi yang 

diperoleh guna untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas. 61 

G. Pengujian dan Keabsahan Data 

Setelah semua data diperoleh tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah 

pengujian dan keabsahan data, tujuan dilakukannya keabsahan data adalah untuk 

                                                             

61 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan aplikasi disertai contoh 

proposal), (Yogyakarta: Yogyakrta Press, 2020), h. 48-50. 
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memperlihatkan dan membuktikan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian 

yang bersifat ilmiah dan juga untuk menyelidiki informasi atau data yang 

didapatkan. Dalam melakukan pengujian dan keabsahan data peneliti menggunakan 

Langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Perpanjangan waktu pengamatan, dengan memperpanjang watu pengamatan 

akan membantu peneliti lebih cermat dan berhati-hati dalam mencari dan 

mempelajari data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk meyakinkan 

peneliti bahwa data-data yang dibutuhkan untuk penelitian telah didapatkan.   

2) Triangulasi adalah proses pengecekan, dikerjakan dengan cara 

membandingkan data yang didapatkan dengan informasi yang telah ada, 

misalnya dokumentasi atau observasi yang kemudian dapat menghasilkan 

suatu kesimpulan yang sesuai.  

3) Konfirmabilitas, Langkah ini dapat membuktikan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti dengan cara peneliti berdiskusi dengan orang-orang yang 

tidak berpartisipasi dalam penelitian dengan tujuan hasil penelitian bersifat 

lebih objektif dan juga dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian tersebut benar 

dan sesuai dengan data-data yang didapatkan.62 

                                                             

62 Nursapiah Harahap, Penelitian Kualitatif, (Medan: Wal Ashari Publishing, 2020), h.91-

92. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum lokasi penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Radda 

Desa Radda merupakan salah satu desa di Kecamatan Baebunta yang 

memiliki luas daerah sekitar 1006 hektar. Desa Radda merupakan desa padat 

penduduk dengan mata pencaharian yang beraneka ragam. Seperti daerah dan 

wilayah-wilayah yang lain, desa Radda juga memiliki suatu sejarah di mana pada 

saat itu desa Radda lebih dikenal dengan nama Maradda yang memiliki arti 

“tinggal” atau “menetap” dikarenakan pada saat itu banyak migrasi, pendatang 

baru, bahkan pengungsi yang berasal dari berbagai macam daerah untuk menetap 

di desa Maradda. Namun pada saat itu pengucapan dari kara Maradda sangat sulit 

untuk diucapkan sehingga kata Maradda diubah menjadi kata Radda agar mudah 

diucapkan dan mudah untuk diingat. 

Masyarakat desa Radda berasal dari berbagai macam suku dan etnis seperti 

Sunda, Jawa, Lombok, Flores, Toraja, Luwu, Makassar, dan juga Rongkong 

sehingga tradisi dan juga adat di desa Radda sangat beraneka ragam. Selain 

beragam suku dan etnis di Desa Radda juga memiliki beberapa kepercayaan yang 

dianut masyarakatnya seperti Islam, Kristen dan juga Katolik. Dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat desa Radda menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa 

Tae sebagai alat komunikasinya..  

Nama-nama yang telah menjabat sebagai Kepala Desa Radda: 

1) Bongga (Periode 1955-1965) 

2) Sulaeman Daeng Pabangga (Periode 1965-1967) 

3) Saidi (Periode 1967-1968) 
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4) Witri (Periode 1968-1969) 

5) Sulaeman Daeng Pabangga (Periode 1969-1986) 

6) Muhammad Arsyad (Periode 1986-1988) 

7) M. Taufik. Dg pahera (Periode 1988-2002) 

8) Har Haamrullah (Periode 2002-2014) 

9) Syamuhddin Nasrum S. E (Periode 2014-2021) 

10) Burhanuddin (Periode 2021-Sekarang)63 

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Radda pada saat ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data Profil Desa 202264 

                                                             

63 Profil Desa Radda, Tanggal, 24 Mei 2023 

64 Eko Supratman, RPJMDes, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, 

2021, h. 10. 
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2. Letak Geografis 

Faktor terpenting dalam menopang pembangunan suatu komunitas secara 

fisik adalah kondisi desanya. Penilaian terhadap kesesuaian dan kemampuan lahan 

untuk perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan tata kelola pembangunan di 

desa dilakukan melalui unsur fisik. 

Desa Radda secara geografis dibatasi oleh wilayah berikut: 

• Berbatasan dengan Desa Meli di utara;  

• Berbatasan dengan Desa Kappuna di sebelah Timur;  

• Berbatasan dengan Desa Kariango di sebelah selatan; dan  

• Berbatasan dengan Baebunta di sebelah barat. 

Secara administratif, Desa Radda terletak di Kecamatan Baebunta dengan 

luas 1.006 hektar, yang terbagi lagi menjadi 7 dusun. 65 

3. Kondisi Demografi 

Berdasarkan Profil Desa tahun 2022, jumlah penduduk di Desa Radda 

berjumlah 5.112 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 2.467 jiwa dan perempuan 

sebanyak 2.647 jiwa. Tabel 2.2 di bawah ini memberikan rincian: 

 

 

 

                                                             

65 https://profilbaru.com/Kabupaten_Luwu_utara (Diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 

17:13) 

https://profilbaru.com/Kabupaten_Luwu_utara
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Tabel 1.1 

Jumlah penduduk Desa Radda menurut Jenis Kelamin 2022 

 

No.  Dusun  Laki-laki  Perempuan  Penduduk  

   1. Touba  277 jiwa 282 jiwa 559 jiwa 

4)  Radda  351 jiwa 373 jiwa  624 jiwa 

5)  Bone  247 jiwa 268 jiwa 515 jiwa 

6)  Petambua  399 jiwa  403 jiwa 802 jiwa 

7)  Rea  371 jiwa 411 jiwa 782 jiwa 

8)  Kelapa Gading 523 jiwa 523 jiwa 1046 jiwa  

9)  Lawadi  400 jiwa 389 jiwa  789 jiwa 

 Desa Radda  2.467 jiwa 2.645 jiwa 5.112 jiwa 

Sumber: Data Profil Desa 202266 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa di Desa Radda memliki jumlah 

penduduk yang cukup besar yaitu 5.112 jiwa. Perincian komposisi penduduk di 

Desa Radda terdiri atas jumlah laki-laki sebanyak 2.467 jiwa, sedangkan jumlah 

perempuan sebesar 2.645 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahawa jumlah 

penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

laki-laki. 

Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Desa Radda Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No.  Pendidikan  Laki-laki Perempuan 

1.  S-1/Sederajat 46 Orang 51 Orang 

2.  S-3/Sederajat 1 Orang - 

                                                             

66 Eko Supratman, RPJMDes, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, 

2021, h. 24. 
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3.  Diploma I/II/III 6 Orang 24 Orang 

4.  Sekolah Menengah 

Atas/Sederajat 

193 Orang 171 Orang 

5.  Sekolah Menengah 

Pertama/Sederajat 

79 Orang 86 Orang 

6.  Tamat Sekolah Dasar 181 Orang 189 Orang 

7.  Belum Tamat Sekolah Dasar 10 Orang 6 Orang 

8.  Tidak Sekolah 194 Orang 190 Orang 

Sumber: Data Profil Desa 202267 

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, 

karena dengan berpendidikan dapat mempengaruhi kehidupan baik secara individu 

maupun dalam bermasyarakat. Karena dengan pendidikan sesoarang dapat berpikir 

lebih terbuka karena pendidikan yang di telah didapatkan dapat mempengaruhi cara 

berpikir seseorang sehingga menjadi salah satu faktor maju atau tidaknya suatu 

wilayah. 

4. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu 

Utara merupakan penunjang kehudupan masyarakat di Desa Radda. Kebutuhan 

sarana dan prasarana menjadi hal yang paling penting dan sangat perlu diperhatikan 

oleh pemerintah setempat, sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat di Desa 

Radda. Hal tersebut dapat dilihat lebih rinci dengan melalui data tabelberikut: 

 

 

                                                             

67 Eko Supratman, RPJMDes, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, 

2021, h. 25. 
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Tabel 3.3 

Sarana dan Prasarana Desa Radda 

No. Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Kantor Kepala Desa  1 Unit 

2. Kantor BPD 1 Unit 

3. Masjid/Musholla 9 Unit 

4. Gereja Kristen Protestan 1 Unit 

5. Lapangan Olahraga 6 Unit 

6. Puskesmas Pembantu  1 Unit 

7. Posyandu 2 Unit 

8. Kantor prakter Dokter 2 Unit 

9. Sekolah Menengah Pertama 1 Unit 

10. Sekolah Dasar 2 Unit 

11. Taman Kanak-kanak 2 Unit 

12. Jembatan  3 Unit  

13. Pos Kamling  2 Unit 

14. Perkuburan  1 Unit 

Sumber: Data Profil Desa 202268 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Radda dalam 

melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Radda sudah 

dapat dikatakan sudah maksimal dan memadai baik dari segi pendidikan , kesehatan 

dan publik, maupun tempat peribadatan atau keagamaan. 

 

                                                             

68 Eko Supratman, RPJMDes, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, 

2021, h. 28-32. 
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B. Peran Perempuan dalam Ranah Rumah Tangga 

Tanggung jawab dan fungsi perempuan dalam keluarga secara garis besar 

dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori: istri, ibu, dan anggota masyarakat. 

Pembicaraan kali ini lebih terfokus pada peran perempuan dalam masyarakat 

sebagai ibu, pasangan, dan anggota keluarga. Untuk menjalankan suatu fungsi atau 

tugas secara efektif, seseorang harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang 

maksud dan tujuan peran tersebut. 

Terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif Islam sehubungan dengan 

peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Meskipun pekerjaan rumah tangga, 

termasuk mengasuh anak, dikategorikan sebagai amal, tanggung jawab istri di 

rumah terkait dengan seksualitasnya. Prinsip saling melengkapi mengatur 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dalam kehidupan 

berkeluarga, pasangan memainkan peran penting dan memberikan dukungan satu 

sama lain. Dengan kata lain, istri mungkin harus membantu suaminya dalam 

menjalankan bisnis keluarga. Demikian pula, suami perlu berkontribusi terhadap 

tugas-tugas yang selama ini dianggap sebagai tugas istri. Hal ini hampir sama 

dengan pernyataan Bu Sulpiah yang menyatakan bahwa: 

“Dalah rumah tangga tidak ada namanya peran perempuanlah yang 

paling mendominasi di dalamnya, peran antara suami dan istri harus 

seimbang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Pekerjaan 

rumah tangga tidak dilimpahkan kepada istri saja namun suami juga 

dapat membantu pekerjaan tersebut, dalam mendidik anak juga tidak 

menjadi tanggung jawab full sang istri namun juga peran sang suami 

harus ada di dalamnya, untuk bekerja di luar rumah itu tergantung istri 

mau bekerja atau tetap fokus mengurus rumah tangganya, karena saya 

sendiri diberikan kebebasan oleh sang suami untuk bekerja atau 

tidak.”69 

                                                             

69 Sulpiah , Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Radda, 29 Mei 2023. 
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Pilar utama keluarga adalah perempuan. Sebagai pemimpin masa depan 

negara, tanggung jawab perempuan dalam mendidik anak cucunya merupakan 

langkah awal menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, 

sebagaimana telah disebutkan, tidak ada hambatan bagi perempuan untuk ingin 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai dengan yang dikatakan 

bapak Sunaryo yang menyatakan bahwa: 

“perempuan saat ini sudah banyak yang menempuh pendidikan tinggi 

dan juga sudah banyak seorang istri yang melanjutkan pendidikannya. 

Tidak ada yang salah jika seorang perempuan atau istri ingin 

melanjutkan pendidikannya, justru itu merupakan hal yang baik 

karena dengan perempuan berpendidikan tinggi maka ia mendapatkan 

salah satu haknya tanpa harus di batasi oleh statusnya dan dalam 

prinsip Islam, pendidikan untuk perempuan bukan hanya hak asasi 

yang mendasar, tetapi juga mendapatkan jaminan. Oleh sebab itu, 

Islam tidak mungkin menafikan dan mengucilkan seseorang yang 

ingin menuntut ilmu. Karena hal itu sudah di terapkan pada masa 

Rasulullah. Seorang istri dapat melanjutkan pendidikannya selama 

mereka tidak melupakan tugas utamanya, tidak melanggar syariat 

agama juga sosial dan tentu sudah mendapatkan izin dari orang tua 

dan sang suami juga kondisi ekonomi keluarga yang mendukung tidak 

salah untuk istri melanjutkan pendidikannya.”70 

Perempuan mempunyai peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam 

rumah tangga. Karena Allah telah memberi kita misi luar biasa untuk mendidik 

anak-anak, kita membutuhkan perempuan dengan pendidikan tinggi dan pikiran 

luas untuk melahirkan generasi penerus warga negara yang unggul. Dalam hal 

pendidikan anak, ibulah yang paling berpengaruh. Ibu pada akhirnya bertanggung 

jawab atas prestasi akademis anak-anaknya, namun keterlibatan ayah tidak dapat 

dihindari.  

“Perempuan dalam bidang domestik atau dalam rumah tangganya 

memiliki peran yang sangat penting, kalau diibaratkan perempuan itu 

seperti tiang pada sebuah rumah, dimana kalau tiangnya hilang maka 

rumah tersebut akan hancur. Perempuan bisa menjadi ibu, istri dan 

bahkan sebagai teman untuk anggota keluarga lainnya, perempuan 

                                                             

70 Sunaryo , Petani, Wawancara, Desa Radda, 29 Mei 2023. 
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juga menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya dan tentunya 

perempuanlah yang paling mengetahui bagaimana keadaan rumahnya. 

Perempuan juga dapat mengerjakan berbagai macam pekerjaan dalam 

waktu yang bersamaan atau yang biasa di kenal dengan multitasking, 

itulah hebatnya perempuan. Semua orang dalam rumah tersebut 

memang saling melengkapi namun tetap istrilah yang memiliki tempat 

tersendiri. Oleh karena itu pentingnya peran perempuan dalam rumah 

tangganya.”71 

Peran ibu sangat penting dalam pendidikan anak, terutama ketika anak 

masih balita. Di sini, pendidikan diartikan lebih luas dari sebelumnya. Ada 

kebutuhan besar bagi perempuan untuk memahami hal-hal ini karena pendidikan di 

rumah dapat mempunyai arti yang berbeda-beda, termasuk iman, moralitas, 

pendidikan jasmani, pendidikan intelektual, pendidikan psikologis, pendidikan 

sosial, dan pendidikan seksual. 

Lima peran utama ibu dalam mendidik anak adalah sebagai berikut: 

memenuhi kebutuhan anak, menjadi “teladan” atau panutan bagi anak, 

menstimulasi perkembangan anak, membentuk kepribadian anak, dan bertindak 

sebagai pelatih pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Sri Rahayu yang 

menyatakan bahwa: 

“Pendidikan tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja melainkan 

sangat lah penting untuk perempuan karena seorang ibulah yang 

pertama kali mendidik dan mengenalkan dunia kepada anaknya atau 

ibu lah yang menjadi madrasah pertama untuk sang anak, karena itu 

untuk melahirkan generasi yang cerdas dibutuhkan  juga perempuan 

(ibu) yang berkualitas dan juga memiliki kecerdasan. Meskipun 

banyak yang mengatakan bahwa untuk berwawasan luas tidak harus 

dengan melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya namun dengan 

pendidikan perempuan juga dapat mengangkat derajatnya, 

kedudukannya baik dalam rumah tangga maupun sosial, karena 

dengan pendidikan perempuan tidak akan dilihat bodoh, lemah dan 

dapat terus diperdayakan.”72 

                                                             

71 Awaluddin, Bapak RT, Wawancara, Via Online, 13 Desember 2023. 

72 Sri Rahayu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wawancara, Desa Radda, 29 Mei 2023. 
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Peran seorang istri dalam kebersamaan dengan suaminya mungkin juga 

mencakup sebagai teman, pendukung, dan konselor yang berpengetahuan. Yang 

terpenting, semua pekerjaan tersebut bisa terlaksana secara efektif jika ada saling 

pengertian, kerja sama tim yang baik, dan keterbukaan. 

Tak hanya itu, perempuan juga memainkan peran lain di rumah. Perempuan 

secara tradisional dipandang melakukan tugas-tugas rumah tangga termasuk 

menyapu, memasak, mencuci, dan tugas-tugas lain di sekitar rumah. Seperti yang 

dikatakan, saat ini banyak keluarga yang mempunyai pembagian tugas dalam 

keluarganya, dimana suami dan istri akan saling membantu dalam melakukan 

segala pekerjaan rumah tangga. Berbeda dengan laki-laki yang fungsinya mencari 

nafkah atau bekerja. Informan fitri menyatakan sebagai berikut: 

“Pekerjaan domestik tidak hanya dibebankan kepada perempuan 

(Istri) saja, namun pekerjaan domestik juga dapat dikerjakan secara 

bersama-sama. Hal yang paling penting dalam rumah tangga adalah 

bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis dan juga kompak 

dalam segala hal, dan untuk menciptakan hal tersebut diperlukan 

komunikasi dari semua pihak dalam rumah tangga (Suami, Istri, dan 

juga anak-anak). pekerjaan domestik dapat dibagi-dibagi sehingga 

tidak memberatkan istri saja, namun hal ini juga dapat memberikan 

contoh yang baik kepada anak-anaknya dan juga dapat melatih anak 

untuk mandiri dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya.” 73 

Selain pekerjaan domestik yang salalu dikaitkan dengan perempuan, dalam 

masyarakat juga ada beberapa stigma yang menyebar mengenai perempuan yang 

merugikan perempuan seperti stigma “Percuma perempuan berpendidikan tinggi 

toh ujungnya akan kembali ke dapur juga”, stigma ini masih dapat ditemukan 

hingga saat ini di dalam masyarakat, sehingga ada beberapa keluarga yang tidak 

memperbolehkan anak perempuannya untuk melanjutkan pendidikan, namun ada 
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juga yang tidak peduli terhadap stigma tersebut seperti ibu Nurliah yang 

menyatakan bahwa: 

“stigma-stigma masyarakat yang bersifat merugikan tidak usah 

dihiraukan, diabaikan  saja. walaupun kita hidup bermasyarakat dan 

tentu kita tidak dapat di lepaskan dari stigma-stigma yang ada namun 

kita juga harus pintar-pintar memfilter segala hal dan memilih mana 

yang harus diikuti. Saya sangat setuju jika perempuan memiliki 

pendidikan yang tinggi karena dapur perempuan yang memiliki 

pendidikan berbeda dengan dapur perempuan yang tidak memiliki 

pendidikan dan pemikiran yang luas, oleh karena itu selama saya dan 

suami masih mampu membiayai pendidikan anak saya maka saya 

sangat mendukung anak perempuan saya untuk terus melanjutkan 

pendidikannya.”74 

Partisipasi perempuan dalam inisiatif menciptakan keluarga bahagia, 

harmonis, dan sukses merupakan contoh bagaimana posisi dan status sosial mereka 

dalam masyarakat di mana perempuan diakui dan dihargai memainkan peran yang 

dinamis. Ketika seorang perempuan memutuskan untuk menikah dan mengejar 

karir, maka perannya sebagai istri, ibu, pencari nafkah keluarga, dan pekerja tentu 

akan semakin berkembang. Hal ini dikenal dengan peran ganda perempuan, bahkan 

banyak yang menyebutnya sebagai peran rangkap tiga. Selain menjadi ibu rumah 

tangga, perempuan mungkin memiliki tugas lain di rumah, seperti bekerja dan 

berkontribusi pada keuangan keluarga. Menurut ibu Ribi, beliau menyatakan 

bahwa: 

“Sebagai seorang Istri dan Ibu muda kita harus pandai melihat kondisi 

keluarga kita, selain itu kita juga harus dapat menjalankan berbagai 

peran seperti di samping mengerjakan kewajiban sebagai seorang istri 

dan ibu, kita juga dapat menjadi peran ekonomis dan tentu tidak harus 

di luar rumah, peran ekonomis juga dapat dijalankan dengan hanya 

memanfaatkan kondisi yang serba modern ini, di mana kita bisa 

menghasilkan uang tanpa harus bekerja di luar, seperti memanfaatkan 

teknologi yang serba canggih saat ini mak tidaklah sulit untuk dapat 

menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah, saya menyatakan 

bahwa saya juga harus memiliki penghasilan sendiri, selain dapat 
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membantu kondisi ekonomi keluarga, tetapi saya juga dapat 

memenuhi kebutuhan pribadi saya tanpa harus menunggu diberikan 

oleh sang suami, oleh karena itu perempuan harus pandai dalam 

melihat segala hal dan memanfaatkan segala kondisi yang ada.”75 

C. Peran Perempuan dalam Ranah Publik 

Jumlah Penduduk Desa Radda Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 

1. Petani 197 Orang 5 Orang 

2. Wiraswasta 120 Orang 77 Orang 

3. PNS 51 Orang 36 Orang 

4. Ibu Rumah Tangga - 371 Orang 

5. Pelajar 248 Orang 255 Orang 

6. Guru Swasta 1 Orang 1 Orang 

7. Karyawan Honorer 7 Orang 26 Orang 

  Sumber: Data Profil Desa 202276 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat desa 

Radda berprofesi sebagai petani, namun jika membahas terkait dengan perempuan 

data menunjukkan sebagian besar perempuan bekerja sebagai IRT tetapi di samping 

itu banyak perempuan yang ikut andil dalam berbagai pekerjaan lain seperti sebagai 

pegawai negeri sipil, dan mayoritas aktif dalam wiraswasta. 

Mayoritas masyarakat Indonesia memandang perempuan hanya memiliki satu 

peran, yaitu reproduksi, dalam struktur budaya dan sosial mereka. Perempuan 

diyakini hanya bisa tinggal di rumah untuk mengasuh anak dengan melahirkan dan 

membesarkannya karena fungsi reproduksinya. Sayangnya, perempuan yang 

berada di rumah juga diharuskan melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga, yang 
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tergolong pekerjaan rumah tangga dan secara eksklusif ditugaskan atau dilakukan 

oleh perempuan. Perempuan juga dianggap sebagai manusia cacat yang tidak logis, 

mempunyai keterbatasan, dan selalu menggunakan emosi. Oleh karena itu, 

perempuan dipandang tidak cocok untuk bekerja di sektor publik, yang bersifat 

“sulit”, kompetitif, dan masuk akal. Ada anggapan bahwa perempuan yang 

mengejar karier, bekerja di depan umum, dan bersaing dengan laki-laki merupakan 

tindakan yang melanggar kodrat. Mengenai hal tersebut pendapat Ibu Rahma adalah 

beliau mengatakan bahwa: 

“Perempuan yang memilih aktif dalam ranah publik tidak menyalahi 

kodratnya sebagai perempuan namun itu menjadi bukti bahwa ia telah 

mendapatkan haknya, perempuan bukan makhluk lemah yang harus 

dan akan terus di lindungi oleh laki-laki, perempuan juga layak untuk 

bekerja atau aktif dalam ranah publik dan bahkan mampu 

berkompetisi dengan laki-laki, karena dengan hal ini dia dapat 

mengembangkan dirinya, bahkan saat ini telah banyak perempuan di 

luar sana yang bahkan menjadi pemimpin seperti Bupati Luwu Utara 

yang telah memimpin selama dua periode, tentu hal ini mematahkan 

pandangan masyarakat mengenai perempuan tidak akan mampu 

memimpin karena mereka hanya mengandalkan perasaan bukan 

logika. Perempuan dapat menjadi pemimpin jika ia mampu, memiliki 

rasa tanggung jawab, dan memenuhi segala kualifikasi yang ada. 

Menjadi pemimpin tidak hanya dilihat dari ia menjadi kepala daerah 

atau negara, contohnya saya, saya menjadi kepala sekolah TK dan 

juga mengajar pada pagi hingga siang hari setelah selesai jam kerja 

kembali menjalankan peran yang berbeda yaitu sebagai ibu dan istri, 

dimana ketiga peran tersebut dapat berjalan lancar dengan support 

keluarga dan dapat mengatuar waktu dengan baik sehingga dari ketiga 

peran tersebut berjalan dengan lancar. Saya memilih untuk menjadi 

kepala Sekolah Tk  karema sebelum menikah saya sudah sangat senag 

dengan anak-anak sehingga memutuskan untuk menjadi guru di taman 

kanak-kanak da setelah menikah suami saya tidak melarang saya 

untuk tetap bekerja namun tentu dengan beberapa pertimbangan. ”77  
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Berbeda dengan pendapat bapak Sumardi yang tidak mengizinkan 

perempuan terlebih mereka telah menikah untuk bekerja di luar rumah, ia 

menyatakan bahwa: 

“untuk bekerja di luar rumah mungkin perempuan yang belum 

menikah dapat melakukannya namun untuk yang telah menikah saya 

sangat takut hal itu dapat membebankan mereka, mereka menjadi 

kelelahan karena menjalankan pera ganda, sebagai ibu rumah tangga 

namun juga ia bekerja di luar rumah. Sehingga saya tidak 

mengizinkan istri saya untuk bekerja di luar, meskipun saya percaya 

ia mampu menjalankan perannya dengan baik namun saya tetap tidak 

bisa mengizinkannya, jika ia ingin bekerja di luar maka saya yang 

akan mengurus rumah tangga dan tidak lagi bekerja.”78 

Struktur sosial masyarakat seringkali membagi masyarakat menjadi dua 

kategori: laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuanlah yang menanggung 

beban terbesar dari perpisahan semacam ini. Laki-laki dan perempuan mempunyai 

tanggung jawab yang berbeda dalam masyarakat tergantung pada komunitas, 

pangkat, dan tingkat otoritas mereka. Dalam konteks ini, gender mengacu pada 

kumpulan karakteristik yang bersifat bawaan pada laki-laki dan perempuan dan 

dibentuk oleh budaya atau lingkungan sosial, seperti peran, tugas, fungsi, hak, dan 

perilaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibu Syahrani yang menyatakan bahwa: 

“Adanya pembagian dalam masyarakat pihak perempuan yang paling 

dirugikan karena dalam masyarakat sendiri telah ada doktrin sosial 

yang melihat perempuan sebagai makhluk lemah yang menyebabkan 

perempuan tidak di beri ruang dalam ranah publik karena menganggap 

tidak dapat menjaga dirinya dan berbagai alasan yang lain. Terlebih 

lagi jika ia telah menjadi seorang istri di mana perempuan yang aktif 

di ranah publik akan melupakan kewajibannya, hal seperti ini tidak 

menjadi halangan perempuan untuk menjalankan perannya dalam 

ranah publik, justru dengan hal ini perempuan juga dapat 

membuktikan dirinya bahwa ia juga mampu dan terbukti saat ini telah 

banyak perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan 

bahkan ia bekerja di luar rumah dan tetap menjalankan kewajibannya. 

Bekerja tidak hanya di luar rumah namun juga dapat dilakukan di 

rumah, saya membatu suaminya bekerja karena saya dan suami 
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memiliki bisnis ayam potong, kami memilih untuk mengolah bisnis 

bersama.”79 

Pertanyaan berbasis gender mengenai tanggung jawab publik perempuan 

adalah hal yang umum, dan gender sering kali diangkat dalam diskusi terkait 

pekerjaan. Di ranah publik, peran ditentukan oleh jam kerja, prestasi, gaji, dan 

tingkat karier. Mereka juga sulit, dinamis, bebas, dan mandiri. Namun seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Juhera, kini terlihat jelas bahwa banyak perempuan yang 

bekerja di luar rumah, bahkan ada yang menduduki posisi kepemimpinan di 

komunitasnya: 

“Diksriminasi perempuan dalam ranah publik saat ini sudah sedikit 

berkurang karena sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa Radda, 

sudah banyak perempuan atau istri yang juga bekerja di luar dan dapat 

di lihat bahwa yang menjabat sebagai bupati saat ini adalah 

perempuan. Perempuan juga dapat bekerja dan bahkan menjadi 

seorang pemimpin jika ia memenuhi semua kualifikasi yang ada, 

seperti harus berpendidikan, berwawasan luas, bertanggung jawab, 

dll. menjadi ibu rumah tangga tidak menjadi penghalang untuk 

perempuan bekerja di luar rumah, selama ia mendapatkan izin dari 

suami dan juga enjoy dengan berbagai perannya maka tidak ada yang 

salah dari hal itu. Hal ini juga yang saya rasakan dimana saya merasa 

tidak terbebani dengan berbagai peran yang saya jalankan dimana 

saya menjadi seorang istri dan juga ibu namun tetap bekerja di luar 

rumah karena suami saya mengizinkan hal tersebut. Saya bekerja di 

kantor daerah sejak lama dan bahkan berjalan hingga saat ini, dan juga 

rumah tangga saya juga baik-baik saja.”80 

Pandangan di atas di dukung oleh pendapat bapak Sunaryo tentang 

perempuan juga dapat bekerja di luar, ia menyatakan: 

“Untuk masalah perempuan atau seorang istri yang ingin bekerja atau 

menjadi wanita karier itu dapat di bicarakan atau di komunikasikan 

dengan baik agar tidak menjadi masalah ke depannya. Jika sang suami 

mengizinkan istrinya untuk bekerja itu tidak apa-apa namun tetap 

harus memperhatikan semuanya dan tidak melupakan tanggung 

jawabnya sebagai seorang istri atau bahkan seorang ibu. Seperti saya 

mengisinka istri saya untuk bekerja di luar namun ia memilih untuk 
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berdagang hasil perkebunan di rumah saja karena beliau sangat jarang 

keluar rumah, sehingga memilih untuk berdagag di rumah saja sambil 

mengisi waktu kosongnya.  Untuk masalah pekerjaan rumah tangga 

dapat di bagi sehingga meringankan pekerjaan sang istri, hal ini tentu 

bukan hal yang baru karena Rasulullah sendiri juga sering membantu 

pekerjaan rumah istrinya.”81 

 

Mendukung pendapat dari bapak Sunaryo di atas bapak Eko juga 

menyatakan pendapatnya yang hampir sama, ia menyatakan bahwa: 

“Seorang istri yang ingin bekerja di luar rumah bukan hal yang di 

larang, di desa Radda sendiri sudah banyak seperti itu dengan berbagai 

alasan seperti perempuan memilih untuk bekerja agar dapat 

membantu perekonomian keluarga, rumah tangganya, atau memang 

untuk mengisi waktu luangnya saja. Hal ini tentu bukan masalah yang 

besar jika di diskusikan dengan baik, karena perempuan juga memiliki 

hak dan kebebasan untuk dapat mengekspresikan dirinya dan tentu 

agar dapat menjalankan perannya baik sebagai ibu rumah tangga 

maupun sebagai anggota masyarakat. Namun bekerja di luar juga 

tidak menjadi wajib untuk perempuan, pilihan itu bebas untuk di pilih 

atau tidak selagi hal itu tidak menjadi beban dan membuat sang istri 

tertekan karena menjalankan peran ganda. Saat ini sudah banyak 

perempuan yang aktif dalam ranah publik dan bahkan di antara dari 

mereka telah berumah tangga, namun mereka tetap menjalankan 

tugasnya di kantor dengan baik dan juga tetap menjalankan perannya 

sebagai seorang istri, ini menjadi bukti bahwa perempuan juga dapat 

aktif dalam berbagai bidang, tergantung bagaimana cara mereka 

memenej waktunya. Contohnya di kantor desa Radda banyak 

perempuan yag bekerja baik yang belum dan yang telah menikah, 

mereka bekerja tentu dan pastinya dengan izin dari keluarga, dan 

suami mereka. ”82 

Peran perempuan dalam masyarakat Desa Radda saat ini hampir seimbang 

dengan peran laki-laki, di mana sudah banyak perempuan yang melakukan 

aktivitas-aktivitas di publik atau di luar rumah, dan bahkan aktivitas sosial di Desa 

Radda mayoritas perempuanlah yang lebih aktif, hal ini sesuai dengan pandangan 

ibu Surya Anita yang menyatakan bahwa: 
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“Di Desa Radda saat ini perempuanlah yang lebih aktif di ranah 

publik, tidak berarti laki-laki tidak memiliki peran juga, hal ini 

dikarenakan dalam desa Radda sendiri peran antara laki-laki dengan 

perempuan hampir sejalan, di mana mereka saling bekerja sama dalam 

berbagai bidang atau kegiatan sosial, menurut saya pribadi hal ini juga 

dikarenakan pola pikir masyarakat saat ini mulai terbuka, maju dan 

tentu mengikuti zaman, oleh karena itu mereka tidak ingin tinggal 

diam saja dan menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Komunitas 

ibu-ibu di Desa Radda sendiri mulai aktif dalam berbagai kegiatan, 

seperti ikut olahraga sore, pengajian, acara 17an yang selalu 

melibatkan perempuan di dalamnya. Semua ini terjadi juga karena 

laki-laki mulai memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat 

mengekspresikan dirinya di ramah publik. Meskipun saya memiliki 

pendidikan yang cukup baik untuk berkerja di luar, namun saya 

memilih untuk tidak bekerja meskipun suami saya mengisinkan saya 

untuk bekerja di luar, saya lebih memilih aktif dalam kegiatan sosial 

yang ada di sekitar sehingga saya, karena memang passsion saaya di 

situ dan tidak terlalu senang bekerja.”83 

Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh informan di atas, Dita 

juga menuturkan pendapat beliau terkait dengan peran perempuan dalam ranah 

publik. Dita menyatakan bahwa: 

“Perempuan saat ini harus dapat mengupgrade dirinya sendiri agar 

tidak tenggelam bahkan tidak dapat dilihat keberadaannya ataupun 

perannya. Jika perempuan sudah berpikir menggunakan logikanya, 

maka perempuan tersebut akan dapat dilihat dan tentu dapat 

menjalankan berbagai peran dalam masyarakat, karena pada dasarkan 

tidak ada yang mengurangi peran perempuan kecuali dirinya sendiri. 

Perempuan harus berpendidikan tinggi, aktif dalam kegiatan sosial, 

namun tetap memperhatikan norma-norma agama maupun sosial 

maka perempuan tersebut telah membuktikan bahwa perempuan juga 

memiliki value dan tidak lemah sehingga dapat dengan mudah 

ditindas. Meskipun saat ini saya masih kuliah namun saya aktif dalam 

beberapa organisasi di kampus, langkah ini saya ambil sebagai bekal 

untuk masa yang akan datang, terkhususnya pada saat masuk dunia 

kerja, saya sudah terbiasa untuk bekerja individu maupun team.”84 

Mendukung pendapat dari saudari Dita yang mengatakan bahwa pentingnya 

untuk perempuan agar selalu meningkatkan veluenya agar dapat menjalankan 
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perannya dengan baik dan sesuai dengan porsinya, informan Tia juga sangat setuju 

dengan hal itu, ia mengatakan: 

“saat ini di Desa Radda sendiri sudah dapat kita lihat bahwa 

perempuan-perempuan juga mulai mengambil perannya di ranah 

publik seperti sudah banyak didapati perempuan-perempuan yang 

bekerja di luar rumah baik yang telah berumah tangga maupun yang 

belum, pernikahan tidak membuat perempuan selalu terkungkung di 

dalam rumah, dan mayoritas masyarakat di desa Radda juga mulai 

bersifat terbuka dengan cara tidak selalu terikat dengan peraturan atau 

dogma-dogma yang telah menyebar di masyarakat sejak lama. Oleh 

karena itu perempuan-perempuan saat ini sudah dapat dilihat di ranah 

publik. Saya sebagai mahasiswi membuktikan sendiri bahwa 

perempuan telah memiliki kebebasan dalam menentukan masa 

depannya, meskipun tidak aktif dalam organisasi kampus namun saya 

cukup terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di kampung da juga 

bergabung dengan karang taruna di desa Radda.”85 

Mendukung pandangan dari saudari Tia di atas yang menyatakan bahwa 

perempuan di Desa Radda saat ini sudah banyak di lihat dalam ranah publik, 

pernikahannya bukan menjadi alasan perempuan akan terus berada di rumahnya, 

Bapak Burhanuddin sangat setuju dengan aktifnya perempuan dalam ranah publik, 

di mana ia mengatakan bahwa: 

“Perempuan yang telah menikah ataupun yang masih lajang sama-

sama memiliki hak dan kesempatan untuk aktif dalam ranah publik, 

karena peran perempuan sangat penting dalam masyarakat dimana 

perempuan juga bertanggung jawab dalam menjaga kerukunan, 

kedamaian dalam masyarakat, dan hal itu dapat terjadi jika perempuan 

ikut berbaur dan mengambil dan menjalankan perannya dengan baik. 

Di Desa Radda sendiri dapat dilihat bahwa perempuan telah 

mengambil hak dan perannya dengan aktif dalam kegiatan sosial, 

bekerja di ranah publik meskipun ia telah menjadi seorang istri dan 

ibu, dan kondisi rumah tangganya tetap berjalan dengan baik, hal ini 

dapat mematahkan pandangan masyarakat dahulu yang melarang 

perempuan untuk aktif dalam ranah publik karena dikhawatirkan 

mereka melupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Di 

kantor Desa saya sebagai kepala Desa tentu meninjau langsung 

bagaimana pekerjaan yang dijalankan tiap anggota bidang 

terkhususnya perempuan yang ada, dan saya lihat hampir semua 
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menjalankan peran dan tugasnya dengan baik meskipun mereka telah 

menikah dan juga ada yang belum menikah”86 

Pandangan dari Bapak Burhanuddin di atas sangat jelas mengatakan bahwa 

perempuan juga dapat mengambil perannya dalam ranah publik karena hal itu 

adalah salah satu haknya yang harus di dapatkannya, mendukung hal tersebut bapak 

H. Marwi juga mengatakan bahwa: 

“Di dalam Islam sangat jelas mengajarkan umatnya agar saling 

tolong-menolong, saling menghormati dari segala perbedaan yang 

ada, dan tidak merugikan orang lain sehingga dalam masyarakat 

tindakan merendahkan orang lain sangat salah, dan jauh dari ajaran 

Islam. Dahulu memang perempuan sangatlah rendah dimana ia tidak 

memiliki kedudukan dan bahkan tidak mendapatkan haknya, namun 

saat ini dunia telah berubah menjadi lebih modern sehingga sedikit 

demi sedikit mengubah hal-hal yang ada dalam masyarakat, salah 

satunya pandangan mengenai perempuan, perempuan mendapatkan 

hak dan keadilan, perempuan sudah dapat menjalankan perannya 

sebagai anggota masyarakat tanpa harus melupakan kewajibannya 

yang telah menjadi seorang istri, perempuan dapat aktif dalam 

berbagai bidang, bekerja di luar rumah, menjalankan berbagai 

perannya tanpa harus melupakan kodratnya, dan selama itu sesuai 

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat maupun dalam 

agama. Istri saya sendiri juga bekerja namun tidak di ruang publik, ia 

membuka warung-warung sembako di rumah, ia memilih itu untuk 

mengisi waktu luangnya dan anak perempuan saya juga bekerja di 

kantor daerah karena sejak lama ia sangat menginginkan pekerjaan 

tersebut.”87 

Tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh informan di atas, Indah 

juga menuturkan pendapat beliau terkait dengan peran perempuan dalam ranah 

publik. Indah menyatakan bahwa: 

“Perempuan saat ini sudah dapat memanfaatkan semua peluang yang 

ada, saya sebagai seorang mahasiswa di samping itu telah menjadi istri 

dan juga aktif bekerja sebagai pekerja swasta dan ada jualan online, 

karena sebelum menikah saya sudah menggeluti pekerjaan tersebut 

dan setelah menikah suami juga mengizinkan untuk tetap kerja, selain 

untuk menambah ekonomi keluarga dan mungkin karena sudah 

terbiasa melakukan pekerjaan tersebut dan yang paling penting itu 

                                                             

86 Burhanuddin, Kepala Desa Radda, Wawancara, Via Online, 15 Desember 2023. 

87 Marwi, Tokoh Agama (Imam Desa), Wawancara, Via Online, 17 Desember 2023. 
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tidak ada unsur paksaan sama sekali. Menjalankan tiga peran tersebut 

memang tidak mudah, kuncinya hanya bagaimana caranya agar dapat 

mengatur waktu agar semua pekerjaan telah selesai sesuai dengan 

yang telah atur. Pada pagi hari saya fokus menjalankan peran sebagai 

seorang istri kemudian saat jam kerja saya fokus sebagai karyawan 

dan saya juga tidak pernah membawa pekerjaan sampai ke rumah, 

kemudian setelah pulang melanjutkan tugas kuliah jika ada, dan 

semua itu harus selesai di jam 10 malam karena jam itu sudah harus 

istirahat untuk menjaga kesehatan dan mental.”88 

Mendukung pendapat yang disampaikan oleh informan di atas, informan 

Nunung juga menyatakan bahwa: 

“perempuan yang menjalankan peran ganda harus pintar dalam 

membagi waktunya agar semua berada di porsinya masing-masing, 

saat pagi hari fokus mengurus pekerjaan rumah tangga, mengurus 

anak, dan setelah itu saatnya menjalankan pekerjaan, dan saya juga 

berprinsip dari awal dan juga kesepakatan bersama suami bahwa 

semua pekerjaan di luar tidak boleh masuk dalam rumah, karena jika 

di rumah tetap fokus kepada anak dan suami. Meskipun menjalankan 

berbagai peran tapi saya tetap enjoy dan tidak merasa tertekan sama 

sekali karena memang hal itu pilihan sendiri untuk tetap bekerja di 

luar, dan apalagi pekerjaan yang saya pilih memang hobi dan cita-cita 

saya sejak lama. Menjadi guru seni budaya adalah impian saya sejak 

kecil selain menyukai seni saya sangat ingin menjadi guru agar dapat 

mengajar anak-anak.”89 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dilihat perempuan yang 

telah menjadi istri dan hanya fokus menjadi ibu rumah tangga lebih bayak daripada 

yang aktif dalam publik.  

D. Teologi Feminisme dalam Memandang Perempuan 

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah. 

Dengan kata lain, tidak ada indikasi dalam Al-Qur'an yang menempatkan laki-laki 

di atas perempuan, sebaliknya, kedudukan dan peran laki-laki dan perempuan sudah 

jelas, yang menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, semua orang secara fungsional 

                                                             

88 Indah Abidin, Karyawan swasta, Wawancara, Via Online, 20 Februari 2024. 

89 Nurainun Muhammad, Guru (Tokoh Pendidik), Wawancara, Via Online, 21 Februari 

2024. 
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setara dalam kemanusiaan, dengan tujuan untuk beribadah dan membantu satu sama 

lain..90 Meskipun zaman telah maju, pengetahuan dapat ditemukan dengan mudah 

namun masih ada beberapa orang yang tidak terlalu mengikuti perkembangan 

zaman yang ada bahkan mereka cenderung masih berpikir tradisional, dimana 

mereka masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membatasi 

perempuan seperti melarang istrinya bekerja di luar rumah. Padahal membatasi atau 

melarang pasangan bekerja merupakan penelantaran dalam keluarga, padahal istri 

pada umumnya tidak dilarang bekerja asalkan memenuhi beberapa persyaratan 

yang ada baik dalam masyarakat dan agama. 

Perempuan dalam bidang teologi mempunyai kedudukan yang tinggi dan 

setara dengan laki-laki, satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah tindakan 

dan keyakinan mereka. Perempuan juga menikmati hak yang sama dengan laki-laki 

di sejumlah bidang, termasuk pendidikan, kehidupan keluarga, dan urusan sosial. 

Mereka bahkan bisa bekerja di ruang publik, dan sebagai umat Islam, mereka 

diharapkan bisa terlibat di berbagai bidang agar perempuan bisa mengembangkan 

bakatnya. 

Tanggung jawab utama perempuan, yang biasa disebut sebagai  peran rumah 

tangga, mencakup mengurus keluarga dan mengatur rumah, namun tanggung jawab 

tersebut juga mengharuskan perempuan untuk berperan di sektor publik. Peran 

perempuan di rumah tidak sebatas sebagai ibu yang membesarkan dan mendidik 

anak-anaknya, dia juga berperan sebagai teman suaminya, sahabat untuk suaminya, 

hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi: 

ا ل  ت سْك   اجا ك مْ ا زْو  نْ ا نْف س  ل ق  ل ك مْ م   ت هٰٖٓ ا نْ خ  ي  نْ ا  م  حْ و  ر  دَّةا وَّ و  ع ل  ب يْن ك مْ مَّ ج  ا و  ا ا ل يْه  ل ك  ن وْٰٓ ةا اۗ نَّ ف يْ ذ  م 

وْن   تٍ ل  ق وْمٍ يَّت ف كَّر  ي   لا  

                                                             

90 Adi Supardi,  Paradigma Pendidikan Islam Dalam Kajian Gender Perspektif Riffat 

Hasan, Jurnal Pendidikan, 3, No. 2, (2022), h. 117. 
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Terjemahnya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”91 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan selain menjadi ibu rumah tangga 

juga merupakan anggota masyarakat. Partisipasinya dalam kehidupan 

bermasyarakat juga diperlukan untuk memajukan masyarakat karena statusnya 

sebagai anggota masyarakat. Pentingnya peran perempuan tidak bisa dilebih-

lebihkan. Dengan memenuhi tanggung jawabnya di rumah dan di depan umum, 

perempuan telah menunaikan kewajiban agamanya, dan selain itu, dengan setia 

pada perannya, perempuan dapat mengekspresikan jati dirinya tanpa terikat pada 

hal-hal yang menekan dan memaksanya untuk bersembunyi..  

Perempuan di Desa Radda dapat dilihat dari data di atas bahwa mereka telah 

menjalankan perannya dengan baik, baik di rumah maupun di ruang publik. Bahkan 

ada di antara mereka yang berhasil menjalankan peran ganda, yakni bekerja di luar 

rumah dan menjadi istri. Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, 

salah satunya adalah bekerja secara profesional. Hal ini juga sebagaimana 

tercantum dalam QS. Al-Isra/17:84 yang berbunyi: 

 

نْ ه و  ا   بُّك مْ ا عْل م  ب م  ل ت هٖۗ ف ر  ى ش اك  ل  ع ل  ى س ب يْلًا ق لْ ك لٌّ يَّعْم    ࣖهْد 

Terjemahnya: 

  “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan 

pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa 

yang lebih benar jalannya”.92 

                                                             

91 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing), h. 406. 

92 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing), h. 290. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diperoleh 

kesimpulan yaitu: 

Pertama, peran perempuan dalam ranah domestik atau rumah tangga 

sangatlah penting karena perempuan menjadi benteng dan tiang dalam rumah 

tangganya, perempuan dapat menjalankan perannya sebagai seorang istri yang 

selalu setia membersamai suaminya dalam setiap proses dalam rumah tangganya, 

perempuan juga dapat menjalankan perannya sebagai seorang ibu di mana ia 

menjadi sekolah pertama untuk anaknya, masa depan seorang anak dapat dilihat 

dari didikan ibu dan ayahnya, sehingga dalam rumah tangga antara istri dan suami 

harus dapat bekerja sama, pekerjaan domestik tidak dilimpahkan sepenuhnya 

kepada istri namun dapat dikerjakan dengan bersama-bersama, agar dapat 

menciptakan rumah tangga yang damai dan tentram juga dibutuhkan kerja sama 

dengan seluruh anggota keluarga.  

Kedua, di ruang publik perempuan di Desa Radda dapat menjalankan peran 

yang berbeda-beda bahkan beberapa menjalankan peran ganda, karena meskipun ia 

telah menikah dan menjadi seorang istri sehingga ia mengurus, merawat rumah 

tangganya namun tetap juga ada yang bekerja di luar rumah, meskipun dengan 

berbagai syarat seperti telah mendapatkan izin dari suaminya, tidak melupakan 

kodratnya, ia mampu melakukan pekerjaannya, tidak dalam keadaan terpaksa 

sehingga perempuan merasa terbebani dan yang paling penting adalah menghindari 

segala hal yang dapat merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan 

agamanya. Perempuan juga dapat aktif  dalam menjalankan perannya dalam ranah 

publik karena ia juga mempunya hak-hak tersebut karena hal itu sesuai dengan 
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ajaran yang di bawa oleh Islam sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat di Desa 

Radda mayoritas telah menjauh dari berbagai hal yang berbau bias gender dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.  

Ketiga,  dalam Teologi Feminisme antara perempuan dengan laki-laki tidak 

memiliki perbedaan, mereka sama-sama diciptakan oleh Tuhan agar mereka hidup 

saling berdampingan, saling menghormati, sama-sama memiliki tanggung jawab 

untuk menciptakan perdamaian di dunia. Perempuan dengan laki-laki di hadapan 

Tuhan setara, di mana derajat mereka sama-sama sebagai hamba yang membedakan 

mereka hanyalah iman dan perbuatan mereka, sehingga ungkapan yang mengatakan 

derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, karena itu tidak sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Perempuan dapat menjalankan perannya dengan baik, baik itu 

dalam ranah domestik dan publik, karena peran perempuan sangatlah penting.  

Adapun pihak yang melarang perempuan untuk aktif atau bekerja di ruang publik 

di karenakan beberapa hal seperti kurang memahami ayat-ayat Qur’an yang 

berkaitan dengan hak da kebebasan perempuan, pola pikir yang masih tradisional 

sehingga masih menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan perempuan. 

B. Implikasi Penelitian 

Pertama, adanya tinjauan teologis pada penelitian ini adalah cara yang baik 

untuk menambah pemahaman masyarakat terkait peran perempuan dengan tinjauan 

teologi feminisme. 

Kedua, diharapkan Mayarakat Desa Radda agar terus menambah wawasan 

terkait pemahaman mereka terhadap suatu hal secara terus menerus. 

Ketiga, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada 

pembaca terkait Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan 

Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme). 
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Rahma, Kepala sekolah TK Al-Rina, Wawancara, Desa Radda, 07 Juni 2023. 

Rabbiyuna Musyayadah, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Radda, 29 Mei 
2023. 

Sri Rahayu, Pegawai Negeri Sipil, Wawancara, Desa Radda, 29 Mei 2023. 

Sumardi , Wiraswasta, Wawancara, Desa Radda, 06 Juni 2023. 

Sunaryo , Petani, Wawancara, Desa Radda, 29 Mei 2023. 

Sulpiah , Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Radda, 29 Mei 2023. 

Surya Anita, Wiraswasta, Wawancara, Desa Radda, 07 Juni 2023. 

Syahrani, Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Desa Radda, 06 Juni 2023. 

Tia, Tokoh Remaja, Wawancara, Desa Radda, 05 Juni 2023. 

 
  

https://profilbaru.com/Kabupaten_Luwu_utara
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DAFTAR INFORMAN 

No. Nama Informan  Pekerjaan  Umur  

1. H. Marwi Tokoh Agama 

(Imam Desa) 

52Tahun 

2. Burhanuddin Kepala Desa 46 Tahun 

3. Eko Supratman Sekertaris Desa  34 Tahun 

4. Awaluddin Bapak RT 48 Tahun  

5. Rahma S. Pd Guru (Kepala TK) 48 Tahun 

6. Nurainun Muhammad S. Pd Guru SMP 

(Tokoh Pendidik) 

26 Tahun 

7. Dra. Juhera PNS 57 Tahun 

8. Sri Rahayu S.Sos PNS 43 Tahun 

9. Dita Assaqinah Mahasiswi 22 Tahun 

10. Tia Afika Mahasiswi 20 Tahun 

11. Surya Anita S. E  Wiraswasta   29 Tahun 

12. Nurliah Wiraswasta   36 Tahun 

 

13.  Fitri Nurmasari Wiraswasta 27Tahun 

14. Indah Abidin Karyawan Swasta 28 Tahun 

15. Sunaryo  Petani 51 Tahun 

16.  Rabbiyuna Musyayadah IRT 22 Tahun 
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17. Sulpia IRT 44 Tahun 

18. Syahrani IRT 34 Tahun 

19. Sumardi Wiraswasta 37 Tahun 
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DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana Peran Perempuan dalam masyarakat ? 

2. Bagaimana pandangan Anda terhadap perempuan yang ingin menempuh 

pendidikan tinggi dan berkarir? 

3. Bagaimana pandangan Anda terhadap ungkapan “Percuma perempuan 

berpendidikan tinggi toh ujungnya akan kembali ke dapur” ? 

4. Bagaimana pandangan Anda terhadap ungkapan “Bahwa perempuan 

melekat dengan pekerjaan domestik” ? 

5. Bagaimana pandangan Anda terhadap istri yang ingin menempuh 

melanjutkan pendidikannya dan juga berkarir? 

6. Bagaimana peran istri dalam rumah tangga dan publik? 

7. Bagaimana pandangan anda (suami) jika istri ikut bekerja di luar rumah? 

8. Apakah anda setuju dengan pembagian pekerjaan domestik dalam rumah 

tangga? 

9.  Adakah hal yang membatasi peran perempuan dalam rumah tangga, 

publik dan juga masyarakat (Adat, Tradisi, Ajaran Agama) ?   

10. Apakah peran perempuan telah seimbang dengan peran laki-laki dalam 

masyarakat? 

11. Menurut Anda hal apa yang dapat menyeimbangkan perean perempuan 

dalam masyarakat? 

12. Dalam menjalankan peran Anda, apakah Anda merasa tertekan atau 

terpaksa? 

13. Apakah Anda masih melihat adanya deskriminasi perempuan dalam 

masyarakat? 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kantor Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Pengambilan Data Gambaran Umum Desa Radda 
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Gambar 3:Wawancara dengan Ibu Nurliah (Wiraswasta), Pada 29 Mei 2023, 

Desa Radda 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4:Wawancara dengan Ibu Ribi (IRT), Pada 29 Mei 2023, Desa Radda 
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Gambar 5:Wawancara dengan Bapak Sunaryo (Petani), Pada 29 Mei 2023, Desa 

Radda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6:Wawancara dengan Ibu Sulpia (IRT), Pada 29 Mei 2023, Desa Radda 
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Gambar 7:Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu S. Sos (PNS), Pada 29 Mei 2023, 

Desa Radda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8:Wawancara dengan Saudari Dita (Mahasiswi), Pada 5 Juni 2023, 

Desa Radda  
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Gambar 9:Wawancara dengan Saudari Tia (Mahasiswi), Pada 5 Juni 2023, Desa   

Radda 

 

Gambar 10:Wawancara dengan Saudari Fitri Nurmasari (Wiraswasta), Pada 19 

Februari 2024. 
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Gambar 11:Wawancara dengan Bapak Sumardi (Wiraswasta), Pada 6 Juni 2023, 

Desa Radda 

 

Gambar 12:Wawancara dengan Ibu Syahrani (IRT), Pada 6 Juni 2023, Desa 

Radda 
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Gambar 13:Wawancara dengan Ibu Dra. Juhera (PNS), Pada 6 Juni 2023, Desa 

Radda 

 

 

Gambar 14:Wawancara dengan Ibu Surya Anita S. E (IRT/Wiraswasta), Pada 7 

Juni 2023, Desa Radda 
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Gambar 15:Wawancara dengan Ibu Rahma S. Pd (Kepala Sekolah TK Al-Rina), 

Pada 7 Juni 2023, Desa Radda  

 

 

Gambar 16:Wawancara dengan bapak Eko Supratman(Aparat Desa Radda), 

Pada 9 Oktober 2023. 
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Gambar 17:Wawancara dengan bapak Awaluddin (Bapak RT), Pada 13 

Desember 2023. 

                   

Gambar 18:Wawancara dengan bapak Burhanuddin (Kepala Desa Radda), Pada 

15 Desember 2023. 
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Gambar 19:Wawancara dengan bapak H. Marwi (Imam Desa), Pada 17 

Desember 2023. 

 

Gambar 20:Wawancara dengan Indah (Karyawan Swasta), Pada 20 Februari 

2024. 
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Gambar 21:Wawancara dengan Nurainun Muhammad (Guru SMP), Pada 20 

Februari 2024. 
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RIWAYAT HIDUP 

Nur Fatonah adalah anak yang dilahirkan di Desa 

Masamba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara 

pada tangga 21 April 2001. Penulis adalah anak kedua dari 

5 bersaudara dari pasangan Bapak Fajri dan Ibu Nurmini. 

Pada tahun 2005 penulis menempuh pendidikan  di TK 

Aisyiyah Bustanul Athfal dan tamat pada tahun 2007. Pada 

tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 

089 Masamba dan pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 

2013 dan Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 

Masamba kemudian tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis kemudian 

melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Luwu Utara dan aktif pada ekstrakulikuler 

PIK-R dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan 

pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar dengan mengambil Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di Organisasi 

yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Aqidah dan Filsafat Islam, selain itu 

juga aktif pada organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Selain 

dengan berorganisasi penulis juga mengisi waktu luang dengan membaca buku 

mengenai self-healling, keperempuan/ feminisme, novel dan juga wattpad. Disini 

penulis menyadari bahwa pentingnya mengikuti organisasi dan membaca berbagai 

buku, karena dengan berorganisasi dan membaca buku dapat menambah wawasan, 

pengetahuan yang tidak di dapatkan di dalam kelas. 

 


	Penelitian ini berjudul “Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme)”. Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan yang dirumuskan oleh penulis yaitu: 1) Bagaima...
	Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan) yang dilaksanakan di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Teologis, Pendekatan Sos...
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran perempuan sangat penting dalam ranah rumah tangga , karena perempuan berperan tidak hanya menjadi seorang istri saja yang mengurus rumah tangganya, namun juga sebagai ibu untuk anak-anaknya di mana ia menga...
	Implikasi dari hasil penelitian ini adalah  diharapkan mampu memahami esensi dari peran perempuan sehingga dapat saling menghargai dan menghormati  dan juga dapat menjadi sumber pengetahuan baru untuk masyarakat terkait peran perempuan dengan tinjauan...
	A. Latar Belakang Masalah
	Pembahasan mengenai perempuan tidak hanya dapat ditemui saat ini, namun pembahasan mengenai perempuan dapat ditemui sejak berabad-abad yang lalu, oleh karena itu pembahasan mengenai perempuan menjadi persoalan dunia karena di dalamnya terdapat permasa...
	Fenomena yang terjadi saat itu mengakibatkan dominasi laki-laki semakin besar terhadap perempuan yang menyebabkan kapasitas dan hak perempuan semakin sedikit serta tingkat eksploitasi perempuan di ruang publik dan domestik menjadi lebih besar. Tindaka...
	masyarakat penindasan terhadap perempuan dapat ditemui dalam catatan sejarah karena persoalan perempuan merupakan bagian dari sejarah manusia. Selain dapat ditemui dalam catatan sejarah, Penindasan, diskrimasi, dehuminasasi terhadap perempuan dapat di...
	Diskriminasi terhadap perempuan diakibatkan oleh adanya paham atau ideologi ketidaksetaraan antara perempuan dengan laki-laki yang memengaruhi aktivitas-aktivitas dalam masyarakat dan  selalu menghiasi kehidupan manusia sepanjang sejarah, oleh karena ...
	Ideologi patriarki yang tengah menghegemoni kehidupan sosial masyarakat Arab Jahiliyah saat itu menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti di dalam pernikahan posisi perempuan sangatlah lemah, dibandingkan dengan pihak pria yang memainkan pe...
	Pandangan masyarakat Arab Jahiliyah terhadap perempuan sangatlah rendah, perempuan tidak hanya diperbudak, dapat diwariskan seperti harta benda, tidak mendapatkan hak-haknya juga dianggap sebagai beban ekonomi dan aib keluarga dan demi menjaga nama ba...
	وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌۚ , يَتَوٰرٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْۤءِ مَا بُشِّرَ بِهٖۗ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِۗ اَلَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ
	Terjemahnya:
	“Padahal apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang di sampaikan kepadanya. A...
	Ayat ini menjelaskan beberapa respon masyarakat terhadap kelahiran anak perempuan, di mana saat kabar itu datang mereka menerima kabar tersebut dengan rasa marah, menahan amarahnya untuk sang istri dan juga rasa malu sehingga membuat dirinya bersembun...
	Setelah datangnya Islam, perempuan mulai mendapatkan hak-haknya, permasalahan mengenai perempuan mulai  mendapat titik terang, perempuan diangkat derajatnya, dan juga Islam memberikan kedudukan serta peran perempuan yang dapat dilihat dalam teks-teks ...
	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ
	Terjemahnya: (1)
	“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adal...
	Maksud dari ayat di atas terkait dengan bagaimana landasan-landasan dalam hubungan manusia, ayat ini tidak ditujukan untuk kaum muslimin saja namun untuk semua manusia. Ayat ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia dari seorang laki-laki dan peremp...
	Ideologi patriarki yang tengah menghegemoni kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah saat itu dan diskriminasi perempuan juga disebabkan oleh penafsiran-penafsiran mengenai agama yang tersebar di dalam masyarakat cenderung mendiskriminasikan kaum perempuan...
	Perempuan dalam Islam ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat dan juga tinggi, hal ini bisa dilihat di mana pada masa Nabi sudah dapat ditemukan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan berprestasi seperti laki-laki. Dalam al-Qur’an juga ...
	Peran dan kedudukan perempuan di lingkungan masyarakat Indonesia saat ini masih terikat dan dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang menyebabkan pada zaman ini yang dapat dikatakan telah maju dan modern tidak membuat perempuan mendapatkan kebebasann...
	Standar-standar yang diciptakan masyarakat terhadap perempuan membatasi kebebasan bergerak pada perempuan, perempuan tidak boleh melakukan ini dan itu, juga harus melakukan ini itu. Selain membatasi ruang gerak perempuan hal ini membuat perempuan tida...
	Kondisi Indonesia saat ini yang sudah dapat dikatakan telah maju yang membuat hampir seluruh kalangan masyarakat telah menggunakan smartphone dan aktif dalam bersosial media, hal ini tentu memiliki sisi positif dan negatifnya, sisi negatif dari hal in...
	Faktor mengapa budaya patriarki begitu kuat dalam sistem sosial, setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor berikut: Pertama, budaya patriarki ini sudah mengakar sejak lama (sebagaimana disebutkan di atas). Kedua, faktor politik masih belum sepenuhnya b...
	Fenomena-fenomena diskriminasi terhadap perempuan masih dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat di desa Radda, Kabupaten Luwu utara. Di mana kedudukan dan peran perempuan masih menjadi hal baru dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat di Desa Rad...
	Ada banyak ditemui argumen dan aturan yang  memberikan batasan perempuan dalam memilih jalan hidupnya, salah satunya masyarakat membatasi perempuan untuk melanjutkan pendidikan karena mereka masih percaya jika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi...
	Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk membahas lebih lanjut terkait dengan masalah kedudukan perempuan khususnya di Desa Radda. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul: Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa R...
	B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
	1. Fokus Penelitian
	Fokus penelitian memiliki tujuan untuk membuat penelitian yang akan dilakukan lebih terarah dan sistematis dan juga dapat membuat peneliti agar tetap fokus pada masalah yang akan di bahas dan juga bertujuan untuk  memberikan batasan-batasan pada penel...
	2. Deskripsi Fokus
	Untuk memperjelas penelitian ini, penting untuk menentukan garis besar pada penelitian agar pembaca dapat terfokus pada objek yang akan dideskripsikan. Ditinjau dari latar belakang serta fokus penelitian dari judul penelitian ini, penulis memberikan b...
	a. Peran perempuan
	Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pera perempuan dalam berbagai arti, antara lain sebagai pemain sandiwara dalam film, pelawak, dan serangkaian tingkah laku yang diharapkan dari orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat. Pe...
	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita adalah seseorang yang mempunyai vagina, lazimnya sedang mengalami menstruasi, mampu hamil atau melahirkan, dan mampu menyusui. Bagaimanapun juga, perempuan adalah perempuan yang beranjak dewasa. Ada pula ya...
	b. Teologi Feminisme
	Dalam perkembangan teologi, teologi juga mulai merespon persoalan-persoalan masyarakat sosial, teologi tidak hanya membahas mengenai isu-isu klasik seperti keadilan dan kekuasaan Tuhan. Teologi turut berkembang dengan isu-isu kekinian yang berhubungan...
	Secara umum, masyarakat meyakini bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap laki-laki dan upaya untuk menggulingkan struktur sosial yang sudah mapan, seperti perkawinan, keluarga, dan upaya perempuan untuk menolak alam. Feminisme tidak mend...
	Teologi feminisme diharapkan dapat menjawab masalah-masalah perempuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan.  Meskipun teologi feminis telah menyebar ke berbagai agama, namun mereka setuju bahwa interpretasi agama sarat dengan ideologi patriarki yang m...
	C. Rumusan Masalah
	Agar pembahasan dalam penelitian menjadi lebih jelas, teratur, sistematis dan tetap pada pembahasan yang di inginkan, penulis membuat batasan-batasan dalam penelitian ini dan menggarisbawahi serta memberikan pokok masalah-masalah sebagai berikut :
	1. Bagaimana peran perempuan dalam ranah Rumah Tangga  di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara  ?
	2. Bagaimana peran perempuan dalam ranah publik di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara?
	3. Bagaimana Teologi Feminisme memandang peran Perempuan ?
	D.  Kajian Pustaka
	Dalam melakukan penelitian, kajian pustaka memiliki kedudukan yang sangat penting dan diperlukan dalam penelitian. Karena dengan adanya literatur review ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencari perbedaan dari temuan penelitian sebelumnya d...
	Penulis telah mencari beberapa sumber yang ada dan tidak menemukan pembahasan yang secara khusus berkaitan dengan penelitian ini, meskipun isu-isu yang berkaitan dengan peran perempuan telah banyak dibahas, namun yang berfokus pada masalah peran perem...
	Pertama, Muhammad Abi Aulia dalam judul skripsinya “Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah AS)” Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayutl...
	Kedua, Subaeda dalam judul skripsinya “Kedudukan perempuan dalam al-Qur’an (Suatu kajian Tafsir Tahlili QS. Al-Nisa’:124)” Mahasiswi Jurusan Tafsir hadis / Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin M...
	Ketiga, Lukman Hakim dalam judul skripsinya “Kedudukan Perempuan dalam Islam (Studi pemikiran Nasaruddin Umar)” Mahasiswa jurusan Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakrta. Dalam skripsin...
	Keempat, Nur Kholifah dalam judul skripsinya “Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku “ Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan”)” Mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta....
	Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa belum ada yang meneliti tentang Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme) sehingga keaslian penelitian ini dapat ...
	E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	1. Tujuan penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan penulis, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu:
	a. Dapat melihat bagaimana peran perempuan dalam ranah Rumah Tangga di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
	b. Dapat mengetahui bagaimana peran perempuan dalam ranah publik di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara.
	c. Dapat melihat bagaimana Teologi Feminisme dalam memandang peran perempuan.
	2. Kegunaan Penelitian
	Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis yang diuraikan sebagai berikut:
	a. Kegunaan Teoritis
	1) Untuk menjadi bahan acuan, bahan bacaan dan referensi kepada mahasiswa untuk menjadi bahan kajian selanjutnya.
	2) Dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kedudukan perempuan dan juga diharapkan dapat memberikan jalan keluar dalam menghadapi permasalahan perempuan yang ada di dalam masyarakat.
	b. Kegunaan Praktis
	Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peran perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme).
	A. Metodologi Penelitian
	1. Jenis Penelitian
	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan bersifat penelitian kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami berbagai kejadian yang ada dalam lingkungan masyarakat dengan cara berin...
	Penelitian lapangan sangat cocok untuk penelitian-penelitian kemasyarakatan dan kebudayaan, karena penelitian lapangan dikerjakan dengan cara berinteraksi langsung dengan komunitas atau masyarakat untuk melihat fenomena-fenomena yang ada, yang membuat...
	2. Lokasi Penelitian
	Berdasarkan judul penelitian yaitu tentang Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme), lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti terletak di tengah kehidupan masyaraka...
	B. Pendekatan Penelitian
	a. Pendekatan Teologis
	Pendekatan teologis merupakan suatu perspektif atau sudut pandang yang digunakan dalam melihat dan menganalisis  hal-hal ketuhanan dengan cara memanfaatkan simbol agama atau norma-norma keagamaan yang ada. Pendekatan teologi dalam hal ini adalah ilmu ...
	b. Pendekatan Sosiologis
	Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang di dalamnya mengkaji atau mendalami struktur sosial dan proses sosial, khususnya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan seperti apa kondisi masyar...
	c. Pendekatan Fenomenologi
	Pendekatan fenomenologi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan mengungkapkan fakta sesuai dengan realita yang ada sehingga peneliti tidak dapat memanipulasi informasi yang diperoleh. Pendekatan fenomenologi sangat berguna untuk menggambarkan s...
	C. Sumber Data
	Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.
	a. Data primer
	Sumber data primer merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber pertama (individu atau kelompok) yang kemudian dicatat atau direkam langsung saat berada di lapangan, atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara.
	b. Data Sekunder
	Peneliti dapat memperoleh sumber data sekunder dari sumber primer antara lain buku, terbitan berkala, publikasi ilmiah, referensi perpustakaan, dan jurnal yang berkaitan dengan topik kajian.
	D. Metode Pengumpulan Data
	Pengumpulan data dilakukan untuk menemukan data yang diperlukan untuk memperoleh tujuan dari penelitian ini, yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengamati lingkungan sekitar. pada penelitian ini, penulis menggunakan beber...
	a. Studi Literatur
	Studi literatur adalah proses pengumpulan data melalui beberapa literatur seperti buku, tulisan-tulisan yang sudah ada dan sah secara ilmiah untuk menjadi acuan pada penelitian dan untuk membantu penulis menyelesaikan penelitiannya.
	b. Observasi
	Menggunakan panca indera untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai observasi. Metode pengumpulan data ini melibatkan melihat dan mengamati sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan berbagai...
	c. Wawancara
	Wawancara adalah alat pengumpulan data yang mengikut-sertakan orang-orang selaku objek penelitian, yang berkaitan atas fenomena yang dipilih untuk penelitian.   Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh informasi bagi peneliti yang dilakukan seca...
	d.  Dokumentasi
	Salah satu cara pengumpulan informasi adalah melalui dokumentasi, yang meliputi pencatatan fakta-fakta dalam bentuk surat, catatan harian, buku, arsip, dokumen, jurnal kegiatan, dan catatan tertulis atau lisan lainnya yang dapat membantu dan membantu ...
	c. Triangulasi
	Menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah dikumpulkan dikenal dengan istilah triangulasi, atau kombinasi. Untuk meningkatkan konsistensi dan memperkuat data dibandingkan hanya menggunakan satu cara, strategi ini digunak...
	E. Instrumen Penelitian
	Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan peneliti dalam penelitiannya pada saat proses mengumpulkan data, dengan instrumen penelitian peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitiannya dari informasi yang didapatkan. Inst...
	a. Pedoman wawancara, untuk keberhasilan dan kelancaran selama penelitian, peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi daftar-daftar pertanyaan terkait dengan masalah yang akan diteliti sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar dan pengu...
	b. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
	c. Smartphone yang digunakan sebagai alat dokumentasi untuk mengambil gambar atau saat di lokasi penelitian dan juga dapat digunakan sebagai alat perekam suara selama proses penelitian berlangsung termasuk pada saat pengumpulan data saat wawancara.
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
	Setelah mengumpulkan data, tahap selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah mengkaji atau menganalisis data. Analisis data merupakan langkah yang penting dalam melakukan pengolahan data. Pada analisis data, data  yang didapatkan selama penelitian...
	Penulis pada penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam menganalisis data, seperti :
	a. Tahap pengumpulan data
	Untuk memperoleh data atau informasi valid atau benar yang sama dengan realitas, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan juga sistematis. Untuk melakukan pengumpulan data, peneliti dapat melakukan wawancara, observasi, dan lainnya. Data yang telah di...
	b. Reduksi data (Data Reduction)
	Reduksi dapat diartikan sebagai ringkasan, memilih masalah atau informasi dan memfokuskan pada bagian yang penting sesuai dengan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, reduksi data adalah proses menyederhanakan, mengelompokkan, dan menghapuskan inform...
	c. Penyajian Data (Data Display)
	Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti saat telah selesai melakukan reduksi data adalah menampilkan data. Penyajian data adalah materi yang dikumpulkan secara sistematis dan jelas yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulannya. Tujuan dari mena...
	d. Verifikasi dan penarikan kesimpulan
	Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan langkah akhir dalam menganalisis data kualitatif. Artinya, target yang diinginkan telah didapatkan dan pada tahapan ini juga, peneliti mendapatkan makna atau arti dari informasi yang diperoleh guna untuk men...
	G. Pengujian dan Keabsahan Data
	Setelah semua data diperoleh tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah pengujian dan keabsahan data, tujuan dilakukannya keabsahan data adalah untuk memperlihatkan dan membuktikan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat ilmiah ...
	1) Perpanjangan waktu pengamatan, dengan memperpanjang watu pengamatan akan membantu peneliti lebih cermat dan berhati-hati dalam mencari dan mempelajari data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk meyakinkan peneliti bahwa data-data yang dibutuhka...
	2) Triangulasi adalah proses pengecekan, dikerjakan dengan cara membandingkan data yang didapatkan dengan informasi yang telah ada, misalnya dokumentasi atau observasi yang kemudian dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai.
	3) Konfirmabilitas, Langkah ini dapat membuktikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara peneliti berdiskusi dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam penelitian dengan tujuan hasil penelitian bersifat lebih objektif dan juga da...
	Pertama, adanya tinjauan teologis pada penelitian ini adalah cara yang baik untuk menambah pemahaman masyarakat terkait peran perempuan dengan tinjauan teologi feminisme.
	Kedua, diharapkan Mayarakat Desa Radda agar terus menambah wawasan terkait pemahaman mereka terhadap suatu hal secara terus menerus.
	Ketiga, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman kepada pembaca terkait Peran Perempuan dalam masyarakat di Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara (Suatu Tinjauan Teologi Feminisme).
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