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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin,sesuai 

SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U987, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

Te 
 ث 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di 
atas) 
 

 ج
 

Jim j 
 

Je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di 
bawah) 
 

 خ
 

Kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
Żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di 
atas) 
 

 ر
 

Ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

s 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di 
bawah) 
 

 ض
 

ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di 
bawah) 
 

 ط
 

ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di 
bawah) 
 

 ظ
 

ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di 
bawah) 
 

 ع
 

‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

g 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

k 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 م 

 
Mim 
 

m 
 

Em 
 ن 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

w 
 

We 
 هـ 

 
Ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

y 
 

Ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
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pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (’). 

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا  

 Kasrah I I اِ 

 ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ـ ىْ 

 fatḥah dan wau Au u dan u ـ وْ 

Contoh: 

 kaifa : ك يْف   

 haula : ه وْل   

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan alif atau yā’ Ā ...   ا | ...   ى
a dan garis di 

atas 

ـــــِىـ  kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau Ū ـ و
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

ات    māta : م 

ى م   ramā : ر 

 qīla : قيِْل

وْت    yamūtu : ي م 
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4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة   الأ طْف الِ  وْض   rauḍah al-aṭfāl : ر 

دِيْن ة    ا لْف اضِل ة  ا لْم   : al-madīnah al-fāḍilah 

ة    al-ḥikmah : ا لْحِكْم 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بنٰا    rabbanā : ر 

 najjainā : ن جٰيْنا  

ق    al-ḥaqq : ا لْح 

م    nu“ima : ن عِّ

 aduwwun‘ : ع د و  

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِى  



 

xiii 
 

بى    Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufال(alif 

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengi-

kutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihu-

bungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشٰمْس  

ل ة    al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا لزٰلْز 

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ة  

 al-bilādu : ا لْبِلا د  

7. Hamzah 

 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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. 

Contoh: 

وْن   ر   ta’murūna : ت أمْ 

 ‘al-nau : ا لنوْٰع  

 syai’un : ش يْء  

 umirtu : أ مِرْت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. 
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Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh:  

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (  الل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāhبِاللِ dīnullāhدِيْن  اللِ 

 Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ةِ اللِ  حْم   hum fī raḥmatillāh =ه مْ فيِْ ر 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang 

berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

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

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari)dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Nursahamila   

NIM : 30100120082 

Jurusan  : Aqidah dan Filsafat Islam 

Judul : Perspektif Suku Dayak Terhadap Kesetaraan Gender (Studi 

Kasus Suku Dayak di Kecamatan Nunukan Kabupaten 

Nunukan) 

 

Penelitian ini membahas tentang Perspektif Suku Dayak Terhadap Kesetaraan 

Gender (Studi Kasus Suku Dayak di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan). 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui pandangan suku Dayak 

tentang kesetaraan gender 2). Untuk mengetahui implementasi kesetaraan gender 

dalam suku Dayak di Nunukan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian 

lapangan (field research). Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Nunukan pada 

masyarakat suku dayak. Pendekatan yang diterapkan sebagai pisau analisis adalah 

pendekatan filosofis. Adapun pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

yaitu melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik 

pengelolaan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, display 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Perspektif orang dayak terhadap gender 

dan kesetaraan gender. Gender yang merupakan pembedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang dibentuk secara konstruksi sosial atau berdasarkan pendapat 

masyarakat, baik itu dari segi biologis (jenis kelamin) dan perannya. Gender ini 

tidak merujuk pada kondisi biologis melainkan relasi antara laki-laki dan 

perempuan sehingga gender ini dapat berubah-ubah di tempat tertentu. (2). 

Implementasi kesetaraan gender dalam suku dayak dalam berbagai aspek 

kehidupan masyarakat antara lain pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, politik, 

perkawinan dan sosial masyarakat 

Penelitian ini berimplikasi,(1). Bagi pemerintah, penting untuk menyelenggarakan 

program edukasi tentang kesetaraan gender dengan mengintegrasikannya ke 

dalam kurikulum pendidikan. (2) memperluas cakupan data terkait indeks 

kesetaraan dan keadilan gender, serta mensosialisasikannya secara menyeluruh 

kepada masyarakat melalui lembaga terkait, ada beberapa langkah yang bisa 

diambil seperti penelitian dan pemantauan, kampanye dan pendidikan, sosialisasi 

melalui media, pelatihan dan pengembangan kapasitas, kolaborasi dengan 

lembaga terkait, pemeberdayaan perempuan, kebijakan dan regulasi, serta 

kemitraan dengan sector swasta. (3) bagi masyarakat, penting untuk berperan aktif 

dalam pendidikan anak mengenai identitas dan peran gender sejak usia dini. (4) 

terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan diskriminasi dan stereotip 

berdasarkan jenis kelamin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Manusia pada hakikatnya jika dilihat Secara intim biologis dapat dibedakan 

menjadi perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini dianggap sebagai bagian dari 

kodrat Tuhan atau takdir Ilahi. Karakteristik kodrat ini dianggap tidak dapat 

ditukar karena bersifat permanen.1 Hal ini merupakantakdir dariTuhan yang tidak 

dapat diubah. 

       Gender merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan 

yang dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan ditinjau dari segi biologis atau fungsi 

fisik mereka. Dalam konteks ilmu sosial, Konsep gender mengacu pada relasi 

antara lelaki dan perempuan berdasarkan karakteristik sosial yang mencakup 

pembagian pekerjaan, kekuasaan, bahasa, perilaku, dan lain-lain yang 

membedakan antara lelaki dan perempuan.2 Gender adalah pembedaan fungsi 

peran dan tanggung jawab antara lelaki dan perempuan yang dapat berubah-ubah 

tergantung pada konteksnya, tidak selalu sama di berbagai tempat. Salah satu 

permasalahan yang menarik perhatian saat ini adalah kesetaraan gender. Penting 

untuk memahami perbedaan antara konsep gender (berkaitan dengan konstruksi 

sosial) dan konsep seks (berkaitan dengan jenis kelamin) sebelum membahasnya. 

Dalam menganalisis konsep gender, penting untuk memperhatikan masalah-

masalah sosial yang berkaitan dengan ketidakadilan terhadap perempuan. Hal ini 

merupakan penyebab dari perbedaan dan ketidakadilan gender. 

       Sejarah kesetaraan gender, feminisme, dan emansipasi perempuan telah 

menjadi fokus utama bagi para ahli feminisme sejak zaman sebelum Islam. 

Beberapa literatur kuno, terutama dalam era klasik pemikiran filsafat Barat, telah 

memperhatikan masalah perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Dalam 

                                                   
1Pusat Studi Wanita, Pengantar Kajian Gender, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 

h. 3. 
2Raihan Putry, “Manifestasi Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi”, Jurnal Edukasi, 

Vol 2, No 2, July 2016. h. 165. 
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perspektif Al-Qur'an, penciptaan Adam dan Hawa tidak pernah secara jelas 

membedakan peran lelaki dan perempuan secara dikotomis. Bahkan, Al-Qur'an 

diakui sebagai satu-satunya kitab yang menghargai dan menghormati perempuan 

dengan posisi yang setara dengan lelaki, sesuai dengan martabat kemanusiaan 

secara keseluruhan.3 Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Hujurat/49:13: 

ن ذ ك ري ه   ك م مِّ ل قۡن ه ا ٱلناٰس  إنِاٰ خ  أ ن ٖ  أ ي ه  ع   ث ىه و  ج  ك مۡ و  ق ب ا ئِل   اٖ  ع وبش   لۡن ه  و 

اْ   ف و  ك مۡ  إنِٰ  لِت ع ار  م  لِ نٰ ٱك مۡ  إِ ٱلٰلَِّ أ تۡق ىه  عِند   أ كۡر  بيِرلٰلَّ  ع    ١٣ ٖ  يم  خ 

 

Terjemahnya: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal”.4 

       Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada 

orang-orang yang beriman, tetapi juga kepada seluruh umat manusia. Hal ini 

menunjukkan bahwa ayat tersebut memaparkan prinsip dasar hubungan 

antarmanusia dan menguatkan kesamaan derajat kemanusiaan di antara mereka 

dengan menegaskan asal-usul bersama manusia.5Seseorang tidak seharusnya 

merasa lebih tinggi dari orang lain, dan tidak boleh ada diskriminasi antara 

kelompok-kelompok manusia. Demikian pula, tidak boleh ada perbedaan dalam 

nilai kemanusiaan antara pria dan wanita. Ini karena Allah menciptakan manusia 

dengan martabat yang sama di mata-Nya. 

Ayat tersebut menggambarkan persamaan antara lelaki dan perempuan, baik 

dalam hal spiritual (ibadah) maupun dalam aktivitas sosial lainnya. Contohnya, 

                                                   
3Zainal Abidin, “Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan 

Islam”. Jurnal Tarbawiyah, Vol 12, No 01, Januari 2015, h. 2. 
4Kementerian Agama RI,  al-Qur’an dan  Terjemahnya  (Bekasi: Pustaka Jaya Ilmu, 

2014), h. 517. 
5Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya. (Surabaya: 

Halim Qur’an, 2014), h. 39. 
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dalam ibadah, pahala diberikan berdasarkan kualitas ibadah dan ketakwaan 

seseorang kepada Allah, bukan berdasarkan jenis kelamin. Ayat tersebut juga 

menolak persepsi bahwa ada perbedaan antara lelaki dan perempuan yang bisa 

menyebabkan perlakuan yang merendahkan salah satu pihak. Selain itu, ayat 

tersebut menegaskan bahwa tujuan utama Al-Qur'an adalah untuk membebaskan 

manusia dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi seksual, etnis, 

warna kulit, golongan, agama, dan lain-lain. Namun, dalam realitasnya, meskipun 

secara teoritis prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah diajarkan 

dalam Al-Qur'an, penerapannya masih sering diabaikan.6 

       Persoalan gender menjadi salah satu persoalan yang urgensi untuk dibahas. 

Dalam Islam, aturan atau hukum tentang perlakuan yang sama terhadap laki-laki 

dan perempuan telah ditetapkan dengan sempurna. Oleh karena itu, tidak ada lagi 

alasan untuk mendiskriminasikan salah satu dari keduanya hanya karena 

perbedaan jenis kelamin. Kedatangan Islam sebagai agama Rahmatan Lil 'Alamin 

telah memberikan banyak solusi bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam 

mengatasi perlakuan sewenang-wenang kaum laki-laki terhadap perempuan di 

zaman jahiliyah.7Islam hadir dengan tujuan untuk membebaskan manusia dari 

ketidakadilan. Namun, jika terdapat norma yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip keadilan, norma tersebut harus ditolak. Menggunakan dalil agama sebagai 

alasan untuk mempertahankan norma yang tidak adil adalah suatu bentuk 

penyalahgunaan. Dalam analisis yang mendalam, tidak ada satu pun teks, baik itu 

dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang memberi ruang untuk perlakuan sewenang-

wenang terhadap perempuan. Hubungan antarmanusia dalam Al-Qur'an 

didasarkan pada prinsip kesetaraan, persaudaraan, dan kemaslahatan. 

       Praktik ketidakadilan gender terinternalisasi di kalangan laki-laki dan 

perempuan secara universal, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidakadilan 

                                                   
6Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya 

Terhadap Hukum Islam”, Jurnal Al-Ulum, Vol 13, No 2, Desember 2013, h. 373-394. 

7Ernita Dewi, “Kesetaraan Gender dalam Islam”. Jurnal Substantia, Vol 16, No 16, 

Oktober 2016, h. 269. 
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tersebut menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai kodrat, sehingga diterima oleh 

masyarakat umum. Untuk mencapai kesetaraan gender, diperlukan usaha yang 

melibatkan tidak hanya individu, tetapi juga institusi secara kolektif, terutama dari 

pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab, kewenangan, dan kekuasaan dalam 

proses pembentukan gender. Peran dalam pembangunan sangat krusial dalam 

menentukan arah perubahan menuju terwujudnya kesetaraan gender. Dapat 

dikatakan bahwa negara dan pemerintah memiliki tugas penting dalam 

mewujudkan hal tersebut.8 

       Indonesia sebagai negara kepulauaan merupakan negara yang kaya akan 

keberagaman baik suku, ras, bahasa, agama, dan kebudayaan. Setiap suku tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia yang menampilkan ciri khas dan karakteristik unik, 

seperti yang terlihat pada suku Dayak di Kalimantan. Suku Dayak merupakan 

suku asli yang mendiami Pulau Kalimantan dan tersebar di seluruh provinsi 

Kalimantan, bahkan menyebar hingga ke Malaysia, dengan beberapa sub-suku 

yang berbeda didalamnya.9 Suku Dayak memiliki budaya yang terestrial, artinya 

budaya mereka berkaitan dengan daerah daratan daripada budaya maritim (daerah 

pantai). Mereka sering tinggal di dekat pantai, muara sungai, dan daerah 

pedalaman lainnya. Salah satu wilayah di mana suku Dayak tersebar adalah di 

daerah Nunukan, provinsi Kalimantan Utara. Di Kabupaten Nunukan, memiliki 

latar belakang suku dan agama yang beragam. Mayoritas orang Nunukan berasal 

dari suku Tidung dan Dayak. Tetapi, terdapat juga akulturasi budaya dari suku 

lain seperti suku Bugis, Makassar, Jawa, Buton, Tionghoa, dan lain- lain.10 Logat 

yang digunakan cenderung mirip dengan bahasa Melayu. 

       Di Nunukan, Kalimantan Utara, terdapat beberapa sub-suku Dayak, seperti 

                                                   

8Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender, (Cet.1;Malang: 

UMM Press, 2002), h. 11-12. 

9Siti Fatimah, Dkk. “Hak Dan Kewajiban Perempuan Dayak Warukin”.Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan. Vol. 9.No. 1. November 2019. h. 12. 

10Istnaini.”Asal-Usul dan Kebudayaan Suku Tidung dari Kalimantan Utara”. Diakses 

tanggal 6 September 2021. 
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Dayak Lundayeh, Tingalan, Agabak, Long Ilu, dan lainnya. Walaupun terbagi ke 

dalam sub-suku yang berbeda, suku Dayak ini memiliki kesamaan dalam ciri khas 

dalam budaya mereka. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu yang 

mengklasifikasikan suku-suku di Kalimantan sebagai bagian dari kelompok 

Dayak.11 

       Ketika berbicara tentang suku Dayak, kita bisa membayangkan sosok 

perempuan yang menawan di Kalimantan. Mereka seringkali memiliki paras yang 

memesona dan kecantikan yang memikat, bahkan bisa menarik perhatian pria dari 

luar Kalimantan. Namun, selain terkenal dengan keindahannya, perempuan dalam 

suku Dayak juga memiliki kedudukan yang sangat dijunjung tinggi. Mereka 

memegang kedudukan yang sangat terhormat dalam tatanan kehidupan sosial 

masyarakat suku Dayak. Dalam suku Dayak, pria dan wanita dipandang setara, 

tanpa adanya perbedaan yang membedakan keduanya. Baik dalam ranah domestik 

seperti urusan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan merawat anak. Serta 

dalam ranah publik seperti kepemimpinan, partisipasi dalam organisasi, atau 

mengejar karier, tidak ada perbedaan yang menonjolantara wanita dan pria. 

Meskipun demikian, perempuan Dayak tetap menjunjung tinggi kehormatan 

lelaki, begitupun sebaliknya, kaum lelaki Dayak sangat melindungi kehormatan 

perempuan Dayak. Jika ada yang melanggar aturan, mereka akan dikenai denda 

adat (dalam suku Dayak disebut "Singer") sesuai dengan yang telah ditetapkan 

dalam hasil rapat anoi 1894. Hal ini dilakukan untuk melindungi perempuan 

Dayak dari kekerasan dan pelecehan.12 

       Persoalan mengenai kesetaraan gender salah satu isu yang sangat menarik dan 

tak akan pernah ada habisnya. Banyak perbedan penafsiran terkait dengan 

kesetaraan gender baik itu dari ayat –ayat maupun persepsi. Dari sinilah peneliti 

berkeinginan untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana kesetaraan gender dari 

                                                   
11Sumiati. “Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang”. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 5. No. 2. Tahun 2017. h.13. 

12Sumiati. “Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang”, h. 13. 
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sudut pandang suku Dayak, dengan proposal skripsi yang berjudul “Kesetaraan 

Gender Perspektif Suku Dayak (Studi Kasus Suku Dayak Kecamatan Nunukan 

Kabupaten Nunukan)”. Melalui penelitian ini, peneliti memiliki kesempatan untuk 

mendalami bagaimana kesetaraan gender dipahami dan diimplementasikan dalam 

kehidupan masyarakat suku Dayak, khususnya di wilayah Kecamatan 

Nunukan.Dalam melakukan penelitian ini, penting untuk memilih tokoh-tokoh 

masyarakat yang dianggap paling representatif untuk diwawancarai. Tokoh-tokoh 

ini bisa menjadi sumber informasi yang berharga karena pengalaman dan 

pandangan mereka yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang 

pandangan dan praktik kesetaraan gender dalam budaya suku Dayak. Selain itu, 

metodologi penelitian juga akan menjadi kunci dalam menghasilkan data yang 

akurat dan relevan. Pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam, 

observasi, atau studi kasus, akan sangat bermanfaat dalam mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang perspektif kesetaraan gender dalam 

masyarakat suku Dayak.  

       Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam 

pemahaman kita tentang kesetaraan gender dan bagaimana hal tersebut 

diimplementasikan dalam konteks budaya dan tradisi suku Dayak. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

       Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus peneliti adalah 

bagaimana pandangan orang Dayak tentang kesetaraan gender dan 

bagaimana implementasi kesetaraan gender pada suku Dayak. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Deskripsi fokus dari fokus penelitian yang pertama yaitu gender 

perspektif suku Dayak meliputi: 

       Kesetaraan gender sudah lama ada dalam budaya suku Dayak. 

Implikasi dari kesetaraan gender ini menciptakan tantangan bagi 

perempuan Dayak untuk membuktikan kemampuannya dan 

menegaskan bahwa mereka tidaklah lemah. Salah satu contohnya 
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adalah perempuan Dayak yang dapat memegang peran sebagai Balian, 

yang merupakan calon pengganti kepala adat, serta peran-peran lainnya. 

Seorang Balian memiliki tugas sebagai penghubung dan komunikator 

antara manusia dengan makhluk lainnya.13 Hal ini bahwa menegaskan 

bahwa perempuan Dayak memiliki kesempatan yang sepadan untuk 

mengambil peran kunci dalam struktur masyarakat mereka, dan juga 

menghadapi tantangan serta tanggung jawab yang sama dengan laki-

laki. 

1) Peran wanita dalam perjodohan  

       Dalam budaya Dayak, perjodohan memberikan hak kepada 

wanita untuk memilih pasangan hidupnya. Meskipun orang tua dapat 

mengatur perjodohan, jika sang wanita atau pria tidak setuju, mereka 

memiliki hak untuk menolaknya. Poligami dan poliandri jarang 

ditemui dalam budaya Dayak, meskipun beberapa sub-suku 

mengenalnya. Namun, jika poligami atau poliandri terjadi, baik 

pasangan maupun istri/suami muda akan dikenai denda adat yang 

besar. Ini karena dalam pernikahantradisiDayak terdapat janji nikah 

yang mengatakan "Belum sampai hentang tulang", yang berarti hidup 

bersama hingga akhir hayat.14 

2) Peran wanita dalam keluarga (Ranah Domestik) 

       Pada dasarnya, perbedaan antara pria dan wanita berasal dari 

pembentukan sosial dan budaya, yang menciptakan peran dan 

tanggung jawab yang berbeda. Wanita sering kali digambarkan 

sebagai makhluk yang tertinggal dan diabaikan dalam perannya dan 

kontribusinya dalam keluarga di masyarakat umum. Namun, dalam 

masyarakat Dayak, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendukung dan melindungi anggota keluarganya. Peran mereka 

dianggap sangat krusial dan tak tergantikan. Dalam struktur keluarga 

                                                   
13https://dpk.kaltimprov.go.id/berita/abstrak-buku-bawin-dayak-kedudukan-fungsi-dan-

peran-perempuan-dayak.  
14https://www.infobudaya.net/2017/04/omongan-budayo-kesetaraan-gender-dan-peranan-

wanita-dayak-ngaju/.  

https://dpk.kaltimprov.go.id/berita/abstrak-buku-bawin-dayak-kedudukan-fungsi-dan-peran-perempuan-dayak
https://dpk.kaltimprov.go.id/berita/abstrak-buku-bawin-dayak-kedudukan-fungsi-dan-peran-perempuan-dayak
https://www.infobudaya.net/2017/04/omongan-budayo-kesetaraan-gender-dan-peranan-wanita-dayak-ngaju/
https://www.infobudaya.net/2017/04/omongan-budayo-kesetaraan-gender-dan-peranan-wanita-dayak-ngaju/
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Dayak, wanita tidak ditekan; sebaliknya, mereka dianggap sebagai 

penopang keluarga dalam memberikan kasih sayang.15 

3) Peran perempuan sebagai pendidik 

Dalam penelitian tentang peran perempuan, terutama sebagai 

pendidik, fokusnya sering mengarah pada gagasan tentang kesetaraan 

hak dan peran dalam pendidikan anak. Menurut teori keseimbangan 

atau equilibrium yang diuraikan oleh Puspitawati (2009:26), hubungan 

antara perempuan dan laki-laki tidak bersifat saling bertentangan, 

melainkan berakar pada kebutuhan bersama untuk membentuk kerja 

sama yang harmonis. Dalam kerja sama yang seimbang, terdapat 

kekuatan dan kelemahan yang saling melengkapi dan diisi oleh pihak 

lain. Oleh karena itu, dalam adat Dayak, perempuan memiliki peran 

aktif dan hak yang sama dalam mendidik anak, bukan hanya menjadi 

tanggung jawab laki-laki semata. Prinsip kesetaraan gender tercermin 

dalam budaya Dayak, bergantung pada situasi, kondisi, tempat, dan 

waktu tertentu.16 

4) Peran wanita sebagai istri 

       Sebagai istri, perempuan bertanggung jawab untuk mendampingi 

dan mendorong suaminya setiap saat. Perempuan Dayak sangat 

dihormati dan dihargai atas peran mereka sebagai istri. Sesuai dengan 

teori equilibrium (keseimbangan) yang menjelaskan tentang 

keseimbangan, kerja sama, dan keharmonisan hubungan antara lelaki 

dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan 

berbangsa, perempuan Dayak memiliki kerja sama dan keharmonisan 

dalam menjalankan peran mereka sebagai istri.17 

                                                   
15Sumiati, Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang, Dalam Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 5, No. 2, 2017.h. 19. 

16Sumiati, Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang, h. 20.  

17Sumiati, Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang, h. 21.  
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5) Peran wanita sebagai pencari nafkah (Ranah Publik) 

       Dalam masyarakat Dayak, tidak ada perbedaan antara lelaki dan 

perempuan dalam mencari nafkah. Dalam mengelola urusan 

domestik dan publik, mereka berada di tempat yang sama atau 

setara. Perilaku yang adil diterapkan secara merata kepada lelaki dan 

perempuan.18 

6) Peran wanita dalam sosial masyarakat 

       Dalam tatanan sosial masyarakat Dayak, tidak ada perbedaan 

peran antara laki-laki dan perempuan. Suami, keluarga, atau saudara 

perempuan perempuan yang berperan sebagai tua-tua adat memberi 

mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi 

kemasyarakatan Dayak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya 

bagi perempuan dan laki-laki untuk memiliki peran, hak, dan 

perlakuan yang setara. 

b. Deskripsi fokus dari fokus penelitian yang kedua yaitu 

implementasi kesetaraan gender dalam suku Dayak di Nunukan 

meliputi: 

1) Gender dalam pernikahan 

       Perjanjian perkawinan merupakan tradisi atau adat leluhur suku 

Dayak dalam proses pernikahan yang masih dipegang teguh dan 

dijaga kelestariannya hingga saat ini. Pihak yang melanggar 

perjanjian perkawinan, yang menandakan terganggunya 

keharmonisan dalam rumah tangganya, akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan kesepakatan yang telah disetujui. Perjanjian perkawinan ini 

berfungsi sebagai landasan untuk menjaga kehidupan rumah tangga, 

terutama untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak 

laki-laki. 

Bagi masyarakat suku Dayak, tradisi atau adat perkawinan menjadi 

sebuah ritual yang sangat penting dan wajib dilakukan. Tujuannya 

                                                   
18Sumiati, Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang, h. 21.  
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adalah untuk menghormati nilai-nilai adat serta memuliakan budaya 

leluhur. Dalam masyarakat Dayak, tradisi ini dikenal dengan sebutan 

"singer" atau pedoman hidup bagi mereka. Melalui pelaksanaan 

ritual perkawinan ini, masyarakat Dayak mengikuti petunjuk yang 

diwariskan oleh nenek moyang mereka, sehingga 

menjadikannyasebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan 

kehidupan mereka.19 

2) Gender dalam pekerjaan 

       Dalam konteks pekerjaan saat ini, keberanian dan ketangguhan 

sosok Balian merupakan contoh yang layak dijadikan dan 

diimplementasikan dengan berbagi peran. Perempuan Dayak tetap 

aktif bekerja secara kolaboratif bersama dengan yang lainnya, 

terutama dalam menjaga alam, hutan, dan adat istiadat mereka. Hal 

ini mencerminkan kesetaraan perempuan dalam terlibat dalam 

pekerjaan yang memiliki dampak langsung pada lingkungan dan 

budaya mereka.20 

3) Gender dalam kepemimpinan 

       Di masa lalu, atau sekitar ratusan tahun yang lalu, 

kepemimpinan di masyarakat Dayak sering kali melibatkan 

perempuan dalam peran sebagai imam dalam kepercayaan asli 

mereka, sementara laki-laki biasanya bertanggung jawab atas urusan 

adat. Peran imam dalam masyarakat Dayak lebih sering disebut 

sebagai balian atau bobohizan. Namun, seiring berjalannya waktu, 

laki-laki pun dapat mengambil posisi sebagai imam yang kemudian 

dikenal sebagai basir. Hal ini mencerminkan perubahan dalam 

dinamika sosial dan budaya di masyarakat Dayak seiring dengan 

perkembangan dan perubahan zaman. 

 
                                                   

19Syafi’i  Imam, dkk, “Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak  (Analisa Adat Dan 

Keadilan Gender Dalam Islam”,  Dalam Jurnal Kafa’ah.Vol.12, No.1. 2022, h. 23. 

20https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca5307/Meneladani-Nilai-Nilai-Kearifan-

Lokal-Suku-Dayak-dalam-Implementasi-Pengarusutamaan-Gender.html.  

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15307/Meneladani-Nilai-Nilai-Kearifan-Lokal-Suku-Dayak-dalam-Implementasi-Pengarusutamaan-Gender.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15307/Meneladani-Nilai-Nilai-Kearifan-Lokal-Suku-Dayak-dalam-Implementasi-Pengarusutamaan-Gender.html
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C. Rumusan Masalah  

       Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan 

yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Suku Dayaktentang kesetaraan gender? 

2. Bagaimana implementasi kesetaraan gender dalam suku Dayak di 

Nunukan? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pandangan suku Dayak tentang kesetaraan gender. 

b. Untuk mengetahui implementasi kesetaraan gender dalam suku Dayak di 

Nunukan. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara Teoritis 

1) Diharapkan dalam Penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

teoritis yang berharga dan memperkaya pengetahuan bagi para 

akademisi secara umum. 

2) Dalam penelitian juga diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

pengetahuan khususnya bagi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar fakultas Ushuluddin dan Filsafat program 

studi Aqidah dan Filafat Islam. 

3) Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah serta memperluas 

wawasan bagi pembaca. 

b. Secara Praktis  

1) Diharapkan Dalam penelitian ini dapat membuka pandangan 

masyarakat global bahwapria dan wanita memiliki kedudukan yang 

sama dalam Islam, yang membedakan hanya tingkat ketakwaan 

mereka.Tujuan utamanya adalah untuk merubah pemahaman 

masyarakat yang seringkali menganggap bahwa perempuan hanya 

memiliki peran dalam ranah domestik, sementara ranah publik 
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umumnya didominasi oleh kaum pria. 

2) Diharapkan dalam Penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih mendalam terkait kesetaraan gender dalamperspektif suku 

Dayak. 

3) Diharapkan dalam penelitian ini dapatmemberikan informasi tentang 

bagaimana penerapan kesetaran gender dalam suku Dayak di 

Nunukan. 

4) Diharapkan Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bacaan dan 

memberikan manfaat dalam memahami kesetaraan gender. 

E. Kajian Pustaka 

       Dalam penelitian ini, kajian pustaka diperoleh dari hasil penelitian 

sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman oleh peneliti. Hal ini bertujuan 

untuk memperkaya teori yang digunakan dalam mereview penelitian, yang 

meliputi buku, artikel, jurnal, atau karya tulis lain yang dapat dijadikan rujukann 

atau sumber inspirasi dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti juga mengacu 

pada karya tulis berupa format penelitian sebelumnya dan jurnal yang relevan 

dengan judul yang telah ditetapkan. Adapun karya tulis yang merupakan format 

penelitian sebelumnya dan jurnal yang terkait dengan judul yang telah ditentukan 

oleh peneliti, yaitu: 

       Pertama, Jurnal yang berjudul “Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan 

Dayak Dalam Film Perawan Seberang” yang di tulis oleh Sumiati oleh tahun 

2017, menggunakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data 

melalui pengambilan adegan dari film serta referensi dari buku-buku ilmiah, 

internet, dan literatur lainnya dengan teknik observasi. Jurnal ini mengeksplorasi 

analisis kedudukan perempuan Dayak dalam film "Perawan Seberang" dari sudut 

pandang peran domestik dan peran publik. Dalam penelitain yang akan dilakukan 

oleh peneliti keduanya sama-sama membahas tema terkait kesetaraan gender. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada tema yang akan dikaji oleh peneliti secara 

lebih spesifik. Peneliti mengangkat salah satu suku yang ada di kalimantan 
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tentang pandangannya terkait isu-isu kesetaraan gender. Sedangkan jurnal yang 

ditulis oleh Sumiati isu kesetaraan gender dengan menganalisis semiotika 

kedudukan perempuan Dayak dalam salah satu film. 

       Kedua, Jurnal kedua berjudul "Petkuq Mehuey: Kearifan Lokal Dengan 

Kesetaraan Gender Dalam Menjaga Hutan Adat Suku Dayak Wehea-Kutai Timur, 

Kalimantan Timur" yang ditulis oleh Sari Mulyani pada tahun 2022. Sari Mulyani 

menggunakan berbagai sumber data dari internet seperti artikel jurnal, berita, dan 

webinar yang berkaitan dengan perlindungan hutan oleh masyarakat Wehea serta 

kesetaraan gender dalam nilai petkuq Mehuey. jurnal ini membahas terkait tentang 

upaya menjaga hutan adat oleh masyarakat Suku Dayak Wehea-Kutai Timur, 

Kalimantan Timur, dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam nilai petkuq 

Mehuey. Petkuq Mehuey ini merupakan produk lokal dari Suku Dayak Wehea 

yang menegaskan bahwa keterlibatan dalam menjaga dan melestarikan hutan tidak 

hanya menjadi tanggung jawab laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan. Hal 

ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara masyarakat adat dan pemerintah 

dalam menjaga hutan lindung terbesar di Kalimantan. Penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti juga akan membahas tema kesetaraan gender, namun 

dengan fokus yang lebih spesifik sesuai dengan isu yang akan diteliti. 

       Ketiga, jurnal yang berjudul “Fenomena Perjanjian Perkawinan Suku Dayak 

(Analisa Adat Dan Keadilan Gender Dalam Islam)” yang ditulis olehImam 

Syafi”i, Mufidah CH, dan Suwandi tahun 2022. Penelitian ini bersifat kualitatif 

dengan metode pengumpulan data dengan kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, 

artikel, internet dan sumber ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini membahas terkait 

analisis tradisiatau adat leluhur suku Dayak dalam perkawinan yang sampai saat 

ini masih tetap dipertahankan. Yang dimana, dalamtradisiini bagi perempuan dan 

laki-laki yang akan menikah mereka harus menyepakati perjanjiantersebut. 

Tujuannya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Jika pihak laki-laki 

melanggar perjanjian tersebut makan akan dikenakan sanksi yang telah 

ditetapkan. Dalam hal ini dari sisi gender, untuk menjaga dan merealisasikan 

kesetaraan gender yaitu hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan 

khususnya bagi perempuan yang banyak dinegasikan oleh kewenangan laki-laki 
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dalam menguasai perempuan. Dan utnuk menjaga agar rumah tangga tetap 

bahagia dengan adanya perjanjian tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti keduanya sama-sama membahsa terkait isu kesetaraan gender. 

sedangkan perbedaannya adalah terkait isu yang akan dibahas secara spesifik, 

peneliti akan membahas pandangan suku Dayak terkait kesetaraan gender di 

kabupaten Nunukan. 

       Keempat, Jurnal "Hak dan Kewajiban Perempuan Warukin" yang ditulis oleh 

Siti Fatimah dan Heru Puji Winarso pada tahun 2019 membahas perempuan dari 

suku Dayak, khususnya suku Dayak Maanyan yang tinggal di bagian utara 

Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tabalong. Perempuan dayak warukinn 

menunjukkan betapa teguhnya masyarakat Maanyan memegang prinsip-prinsip 

keadatan Maanyan. Masyarakat Dayak Warukin memiliki hak dan kewajiban 

khusus untuk perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Hak perempuan Dayak 

warukin termasuk hak untuk mencari nafkah dan mengatur keuangan 

keluarga.Selain itu, dia memiliki tanggung jawab untuk mematuhi suaminya, 

menjaga reputasinya, mengasuh dan mendidik anaknya, dan membantu suaminya 

mencari nafkah. Keduanya membahas isu kesetaraan gender, dengan perbedaan 

dalam fokus yang dibahas secara spesifik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori tentang Gender 

1. Pengertian Gender 

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus Besar 

Bahasa Indonesia, tidak secara tegas menjelaskan perbedaan antara kata 

"gender" dan "seks". Kata "gender" sering dianggap setara dengan "seks" 

secara biologis, merujuk pada jenis kelamin. Namun, sebenarnya konotasi 

keduanya berbeda. "Seks" mengacu pada dimensi biologis dari jenis 

kelamin, sementara "gender" merujuk pada makna sosial dan konstruksi 

budaya yang terkait dengan peran dan identitas gender seseorang.21 

Gender adalah konstruksi sosial yang melibatkan peran, fungsi, hak, 

dan kewajiban yang diberlakukan pada perempuan dan laki-laki. 

Konstruksi ini tidak bersifat bersifat tetap atau ditentukan oleh kodrati 

(takdir Tuhan), melainkan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi, 

tempat serta waktu yang berbeda.22 

Gender adalah sebuah konsep yang merujuk pada serangkaian sifat, 

peran, dan perilaku yang dianggap khas untuk laki-laki dan perempuan 

dalam suatu masyarakat, yang dibangun secara sosial dan budaya. Sebagai 

contoh, terdapat stereotip yang melekat pada perempuan, seperti 

kelembutan, kecantikan, kelembutan, atau sifat keibuan, sementara pada 

laki-laki, terdapat stereotip yang mengaitkan mereka dengan kekuatan, 

rasionalitas, maskulinitas, atau keperkasaan.23 

Nasaruddin Umar menyatakan bahwa gender adalah konsep kultural 

yang digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan antara laki-laki dan 

                                                   
21Khariri, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reiterpretasi Fiqih Wanita”, 

Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol 4. No. 1, Januari 2009. 
22Gusti Rahma Sari, Dkk, “Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia”, 

Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol. 1, No. 2 , April 2021, h.54. 
23Farida Hanum,. Kajian dan Dinamika Gender ( Cet. I; Malang: Intrans Publishing, 

2018), h. 5. 
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wanita dalam hal kedudukan, sikap, dan elemen lainnya. Ide ini muncul 

dalam masyarakat sebagai akibat dari rekayasa sosial. 

Gender adalah konsep kulltural yang diciptakan oleh rekayasa sosial 

dan digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam peran, perilaku, dan elemen lainnya.24 

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa gender adalah 

sebuah konsep yang digunakan sebagai parameter untuk mengidentifikasi 

peran lelaki dan perempuan. Konsep ini dibentuk oleh pengaruh sosial dan 

pemikiran masyarakat, hal itumerupakan konstruksi sosial. Gender 

memperlakukan kedua jenis biologis secara setara (equality) tanpa 

diskriminasi berdasarkan pertimbangan biologisnya.25 

2. Perbedaan seks, Gender, dan Feminisme 

a. Seks  

       Secara umum, "sex" mengacu pada pembagian atau penentuan 

dua jenis kelamin yang didasarkan pada anatomi biologis seseorang, 

termasuk komposisi kimia tubuh, bentukfisik, serta organ reproduksi 

seperti rahim, produksi sel telur, dan lain-lain.26 Jenis kelamin tersebut 

tidak bisa di pertukarkan, karena bersifat permanen (kodrati) 

pemebrian dari Tuhan.  

b. Gender  

       Gender adalah suatu analisis yang digunakan untuk menciptakan 

kesetaraan antara lelaki dan perempuan guna mencapai tatanan 

masyarakat yang setara/ sederajat secara sosial.27 Jadi, gender dapat 

dianggap sebagai alat operasional untuk mengukur persoalan yang 

berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, terutama terkait dengan 

pembagian peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Gender tidak 

                                                   
24Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cet III, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1999), h. 8. 
25Muhammad Rusydi Rasyid, Skripsi: Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 43. 
26Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an, (Cet. I, 

Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 5. 
27Nug Katjasungkana , Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Dominasi terhadap 

Kaum Perempuan, (Cet. I, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996), h. 1. 
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hanya berlaku untuk perempuan saja, tetapi juga untuk laki-laki. 

Namun, dalam diskusi tentang gender, di mana perempuan sering kali 

mengalami posisi yang terpinggirkan, pembahasan tentang gender 

lebih sering ditekankan pada upaya lelaki untuk mencapai kesetaraan 

dalam berbagai peran sosial. Salah satu kesalahan yang umum 

dipahami adalah bahwa hanya perempuan yang berhak membahas 

gender, sehingga lelaki diangggap aneh jika turut membahas 

atauberkomentar tentang gender. Tidak ada bukti yang mendukung 

pendapat ini. Siapa pun yang menginginkan keadilan dan kesetaraan 

di semua aspek masyarakat harus dapat berbicara dan mempelajari 

tentang gender.28 

c. Feminisme 

       Feminisme adalah gerakan sosial yang berawal dari persepsi 

bahwa perempuan mengalami penindasan, eksploitasi, dan 

pelecehan.29 

       Istilah “feminisme” pertama kali digunakan di Barat, khususnya 

di Inggris, sekitar abad ke-18. Menurut salah satu versi, gerakan ini 

dimulai dengan tujuan untuk menghilangkan kelemahan hukum yang 

dibebankan kepada wanita oleh hukum adat Inggris.30 

Secara garis besar, terdapat 3 pendapat asal mulalahirnya feminism 

yaitu: 

1) Salah satu pandangan mengatakan bahwa feminisme lahir dengan 

adanya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. 

Deklarasi tersebut, antara lain, menyatakan bahwa “semua manusia 

diciptakan setara.” Kaum feminis merasa bahwa pemerintah 

Amerika tidak sepenuhnya mengakui pentingnya perempuan, 

sehingga pada sebuah konferensi di Saneca Falls pada tahun 1848, 

                                                   
28Muhammad Rusydi Rasyid, Skripsi: Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 43-44. 
29S. Herlima, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya (Cet. II; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 4-7. 
30Rahmani Astuti dan M.S. Nasrullah, The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi 

Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998), h. 408-409. 
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para perempuan berkumpul untuk mendiskusikan cara-cara untuk 

memperbaiki situasi. Konferensi ini dianggap sebagai awal dari 

gerakan perempuan yang terorganisir.31 

2) Kedua, beberapa orang percaya bahwa agama memainkan peran 

penting dalam kemunculan gerakan feminisme, khususnya di 

Amerika Serikat. Menurut pandangan ini, gereja turut bertanggung 

jawab atas subordinasi perempuan. Perempuan dipandang lebih 

rendah daripada laki-laki, dan ada beberapa ungkapan dan 

kepercayaan tertentu yang dipegang oleh orang Kristen dan Yahudi 

tentang perempuan yang terbuka untuk dikritik. Sebagai contoh, 

wanita tidak dianjurkan untuk bepergian dan diharapkan untuk 

tetap tinggal di rumah. Mereka dianggap tidak murni dan 

dipandang sebagai penyebab keluarnya Adam dari surga. Pria 

Yahudi, ketika berdoa, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan 

karena tidak terlahir sebagai wanita.32 

3) Pendapat ketiga adalah bahwa feminisme ideologis lahir dari teori 

sosialis. Menurut pandangan ini, perempuan adalah kelas 

masyarakat yang tertindas dan dianggap sebagai kelas kedua 

setelah laki-laki. Pekerjaan perempuan umumnya dianggap 

memiliki nilai yang lebih rendah karena dianggap lebih bersifat 

domestik, yang tidak dianggap memiliki nilai ekonomi. Sebaliknya, 

pekerjaan laki-laki dianggap produktif dan mampu menghasilkan 

pendapatan.33 

Feminisme dibedakan menjadi empat golongan yaitu34: 

a) Feminisme Liberal 

       Feminisme liberal berpendapat bahwa keterbelakangan 

perempuan adalah hasil dari pilihan dan keadaan mereka sendiri. 

                                                   
31Soenarti Djajanegara, Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2000), h.1. 
32Soenarti Djajanegara, Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar,h.1. 
33Soenarti Djajanegara, Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar,h.1. 
34Nurhasnah Abbas, “Dampak Feminisme Pada Perempuan”, Jurnal Kajian 

Perempuan,Gender, dan Agama,Vol. 14, No. 2, Desember 2022, h. 191-193. 
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Mereka percaya bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada 

kenyataan dan bahwa dasar perjuangan mereka adalah menuntut 

kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk 

perempuan. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak mempersoalkan 

struktur ideologi patriarki yang menindas dan struktur politik dan 

ekonomi yang didominasi oleh laki-laki. Kelompok ini sangat 

dominan dan menjadi dasar teori modernisasi dan pembangunan. 

Dapat dikatakan bahwa industrialisasi dan peningkatan status 

perempuan telah mengurangi konsekuensi dari ketidaksetaraan 

kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan. 

b) Feminisme Radikal 

       Bagi mereka, dasar penindasan perempuan adalah dominasi laki-

laki, di mana kontrol fisik terhadap perempuan oleh laki-laki dianggap 

sebagai bentuk dasar penindasan. Eisenstein mengatakan bahwa dalam 

patriarki, ideologi malefic di mana laki-laki dianggap memiliki 

kekuatan superior dan hak istimewa ekonomi adalah akar dari masalah 

perempuan. Bagi feminis radikal, revolusi terjadi pada setiap individu 

perempuan dan hanya dapat terjadi jika perempuan mengambil 

tindakan. dan hanya dapat terjadi jika perempuan mengambil tindakan 

untuk mengubah gaya hidup, pengalaman, dan hubungan mereka 

sendiri.  

c) Feminisme Sosialis  

       Sintesis ini menggabungkan teori kelas Marxis dengan perspektif 

personal adalah politik dari feminisme radikal. Feminis radikal 

mendukung teori personal adalah politik, yang menyatakan bahwa 

penindasan perempuan ada di kelas mana pun. Mereka menolak 

Marxisme klasik, yang mereka anggap lebih mengedepankan 

eksploitasi ekonomi daripada penindasan gender. Selain itu, mereka 

mengkritik asumsi bahwa ada hubungan antara partisipasi perempuan 

dalam produksi dan status perempuan. Meskipun partisipasi 

perempuan dalam ekonomi merupakan syarat yang diperlukan untuk 
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status mereka, namun hal itu bukanlah syarat yang cukup. Terdapat 

korelasi antara tingkat partisipasi perempuan dan status mereka, tetapi 

korelasi ini bukanlah hubungan sebab-akibat. Keterlibatan perempuan 

dalam ekonomi dapat menimbulkan konsekuensi negatif, karena dapat 

mengarah pada eksploitasi. Karena alasan-alasan ini, peningkatan 

partisipasi perempuan dalam ekonomi tidak selalu mengarah pada 

peningkatan status mereka. Kegagalan bekas Uni Soviet, Cina, dan 

Kuba dalam mengubah posisi perempuan menunjukkan bahwa 

revolusi tidak serta merta menghasilkan pembebasan perempuan. 

d) Feminisme Marxisme 

      Kaum yang menolak gagasan kaum radikal bahwa perempuan dan 

laki-laki dibedakan atas dasar biologi, penindasan perempuan adalah 

bagian dari eksploitasi kelas dalam“hubungan produksi”. Isu 

perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik terhadap 

kapitalisme. Sekalipun modus penindasan telah lama sebelum zaman 

kapitalisme. 

3. Identitas gender 

       Ketika seorang anak lahir, jenis kelaminnya dapat diidentifikasi 

berdasarkan organ genital yang dimilikinya. Jika bayi memiliki penis, ia 

dianggap sebagai laki-laki, dan jika memiliki vagina, ia dianggap sebagai 

perempuan. Namun, sejak saat itu, anak tersebut juga mulai menerima 

tugas dan harapan berdasarkan gender dari lingkungan dan budaya 

masyarakatnya..35 Proses ini disebut sebagai gender assignment atau beban 

gender, di mana anak-anak diberikan tugas dan peran budaya yang 

umumnya dijalankan baik oleh laki-laki maupun perempuan sesuai dengan 

norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. 

       Penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat seringkali 

mengacuupada pertimbangan jenis kelamin atau biologis. Masyarakat 

sering kali memandang perbedaan spesies antara pria dan wanita sebagai 

                                                   
35Nasaruddin Umar, Mendeketi Tuhan dengan Kualitas Feminin, (Cet. 1;Jakarta: PT Alex 

Media Komputindo, 2014), h. 109. 
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dasar bagi peran gender. Organ tubuhwanita memiliki peran penting dalam 

perkembangan emosional dan pola pikirnya. Perempuan cenderung 

memiliki tingkat emosional yang lebih lambat. Laki-laki yang memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan hormon testosteron, di sisi lain, memiliki 

kecenderungan yang lebih realistis dan agresif.36 

       Perbedaan gender (diskriminasi) bukanlah suatu persoalan yang 

dipermasalahkan hingga tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun, suatu 

struktur dalam masyarakat yang merasa menjadi korban karena adanya 

perbedaan gender hingga merujuk pada konstruksi sosial yang 

mengakibatkan masalah ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan terhadap 

perempuan. Masalah-masalah tersebut menimbulkan ketidakadilan akibat 

diskriminasi gender diantaranya sebagai berikut37: 

a. Marginalisasi 

       Marginalisasi atau pemiskinan terhadap kaum perempuan yang 

dalam analisis gender marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan 

gender. Penting untuk disadari bahwa kesalahpahaman tentang gender 

dapatmenyebabkan penderitaan bagi perempuan. Hal ini dapat 

terwujud dalam berbagai cara, termasuk proses pemiskinan akibat 

domestikasi peran, yang membuat perempuan secara material dan 

ekonomi bergantung pada laki-laki. Hal-hal yang bersifat material 

dapat menjadi sumber kekuasaan yang fundamental, yang 

dikendalikan oleh laki-laki. Hal ini dapat mengakibatkan perempuan 

menjadi bagian dari posisi yang dikendalikan oleh atasan 

b. Subordinasi 

       Subordinasi dapat didefinisikan sebagai keyakinan bahwa salah 

satu jenis kelamin lebih penting daripada jenis kelamin lainnya dalam 

hal gender. umumnya, subordinasi terjadi pada kaum perempuan. 

Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan 

                                                   
36Faruk, Women Womeni Lupus (Cet. I; Yogyakarta: Indonesia Tera, 2000), h. 152. 
37Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Ssosial, (cet. I; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar). h. 72-75.  



22 
 

 

 

yang dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, 

anggapan bahwa perempuan ujung-ujungnya akan ke dapur, mengapa 

harus sekolah tinggi-tinggi yang merupakan bentuk subordinasi yang 

dimaksud. 

c. Stereotipe  

       Stereotipe atau pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu, 

dan akibat dari stereotipeitu terjadi diskriminasi dan berbagai 

ketidakadilan lainnya. Misalnya label kaum perempuan sebagai “ibu 

rumah tangga” sangat merugikan mereka di dunia politik, bisnis 

maupun birokrasi. Dalam masyarakat, banyak seklai pelabelan yang 

dilekatkan pada kaum perempuan yang berakibat membatasi, 

menyulitkan, memiskinkan, serta merugikan kaum perempuan. 

d. Kekerasan (violence) 

       Fenomena kekerasan terhadap perempuan sebagai konsekuensi 

dari perbedaan peran muncul dalam berbagai bentuk. Istilah 

“kekerasan” didefinisikan sebagai serangan atau invasi terhadap 

integritas fisik atau mental seseorang. Hal ini mencakup berbagai 

tindakan, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan bentuk-

bentuk kekerasan seksual lainnya. 

e. Beban kerja 

      Penting untuk diketahui bahwa beban kerja terkadang dapat 

menjadi bentuk diskriminasi atau ketidakadilan, terutama bagi 

perempuan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti dalam 

hal pekerjaan rumah tangga. Karena peran gender perempuan adalah 

mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan yang menanggung 

beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama.  

B. Teori Kesetaraan Gender 

1. Teori Nature 

       Teori alam atau "nature" menyatakan bahwa peran perempuan dan 

lelaki ditentukan oleh alam. Beberapa teori filsafat dari zaman kuno 

mendukung teori ini. Aristoteles juga mendukung gagasan Plato tentang 
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pemisahan jiwa dan raga, ia mengatakan bahwa ketidaksetaraan terhadap 

manusiaadalah hal yang wajar, dan orang yang kuat harus mendominasi 

orang yang lemah.38 

       Quraish Shihab menyatakan bahwa, secara medis, ada perbedaan 

antara pria dan wanita dalam hal produksi kelenjar, yang dapat berdampak 

pada perbedaan emosi antara kedua jenis kelamin. Tetapi, ini tidak berarti 

bahwa perbedaan tersebut harus menyebabkan salah satu jenis kelamin 

tersebut diabaikan.39 

2. Teori Nurture 

       Menurut teori nurture, perbedaan antara lelaki dan perempuan pada 

dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya. Konstruksi ini 

menciptakan peran dan tugas yang berbeda untuk lelaki dan perempuan. 

Namun, dampak dari perbedaan ini kerapkali menyebabkan perempuan 

menjadi tertinggal dan terabaikan dalam kontribusi mereka di kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.40R.J. Tawney 

mengatakan bahwa keragaman peran pada dasarnya adalah realitas 

kehidupan manusia, apakah itu disebabkan oleh biologis, etnis, aspirasi, 

atensi, opsi, atau budaya.Hubungan antara lelaki dan perempuan tidak 

didasarkan pada konflik dikotomis atau struktur fungsional, tetapi lebih 

pada kebutuhan untuk berkolaborasi untuk membangun kerjasama yang 

harmonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan dan kelemahan yang 

harus dipenuhi dan dilengkapi satu sama lain.  

       Pendapat tersebut mengatakan bahwa adanya perbedaan antara laki-

laki dan perempuan adalah kodrat alamiah yang harus diterima. Perbedaan 

biologis ini menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin memiliki 

kedudukann dan tugas yang berbeda. Beberapa peran dan tugas bisa saling 

bertukar, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat 

                                                   
38Sumiati, Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang, h. 14.   
39Lily Zakiyah Munir (ed.), Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam 

Perspektif Islam (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 84. 
40Sumiati, Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan 

Seberang, h. 14.  
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alamiah. Edward L. Thorndike mengemukakan bahwa dalam kehidupan 

manusia, aspek yang menentukan adalah keturunan atau hereditas.41 

3. Teori Equilibrium 

       Teori equilibrium juga dikenal sebagai teori keseimbangan, 

menekankan konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara 

laki-laki dan perempuan. Diharapkan kedua jenis kelamin bekerja sama 

dan harmonis dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap kebijakan dan strategi 

pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan perempuan dan laki-

laki secara seimbang untuk mewujudkan gagasan ini. Kedua komponen 

dianggap saling melengkapi, dan hubungannya dianggap komplementer. 

Oleh karena itu, daripada bergantung pada perhitungan matematis dan 

universal, pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender harus 

mempertimbangkan masalah kontekstual (yang berkaitan dengan lokasi 

dan waktu tertentu) dan situasional (yang berkaitan dengan kondisi 

tertentu). 

       R.J. Tawney mengatakan bahwa keragaman peran pada dasarnya 

adalah realitas kehidupan manusia, apakah itu disebabkan oleh biologis, 

etnis, aspirasi, atensi, opsi, atau budaya.Hubungan antara lelakii dan 

perempuan tidak didasarkan pada konflik dikotomis atau struktur 

fungsional, tetapi lebih pada kebutuhan untuk berkolaborasi untuk 

membangun kerjasama yang harmonis, karena setiap pihak memiliki 

kelebihan dan kelemahan yang harus dipenuhi dan dilengkapi satu sama 

lain.42 

4. Teori Sosial Konflik 

       Dalam konteks permasalahan gender, teori sosial-konflik kerap 

diasosiasikan dengan teori Marx, karena pengaruh Marx yang kuat, teori 

                                                   
41Ririn Maela Sari, “Women's    Emancipation    in    Their    Contribution    to Economic   

Development   in   the   Surakarta   Residency Region 2016-2020”, URECOL University Research 

Colloqiulum,2022,h. 490. 
42Ririn Maela Sari, “Women's    Emancipation    in    Their    Contribution    to Economic   

Development   in   the   Surakarta   Residency Region 2016-2020”, URECOL University Research 

Colloqiulum,2022,h. 490. 
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sosial-konflik dalam konteks masalah gender sering diasosiasikan dengan 

teori Marx. Marx dan F. Engels mengungkapkan gagasan bahwa 

ketidaksetaraan dan perbedaan gender antara lelaki dan perempuan tidak 

disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari 

penindasan kelas yang berkuasa dalam hubungan produksi yang diterapkan 

dalam konsep keluarga. Dengan kata lain, ketidaksetaraaan peran gender 

dalam masyarakat terjadi sebagai akibat dari struktur sosial masyarakat 

dan bukan akibat dari sifat alamiah.43 

5. Teori Struktural Fungsional 

       Robert Merton dan Talcott Parsons adalah pencipta teori sosial-

konflik, yang lebih dikenal sebagai pencipta teori fungsionalisme dalam 

sosiologi, yang menekankan pada ketidaksetaraan dan konflik yang terjadi 

dalam masyarakat akibat pembagian kekayaan, kekuasaan, dan status. 

Konsep ini menyatakan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat 

dianggap sebagai gangguan terhadap integrasi sosial dan keseimbangan. 

Akibatnya, upaya diperlukan untuk menemukan cara untuk 

mengembalikan keseimbangan masyarakat. 

 

C. Teori Implementasi 

       Secara umum, "Implementasi" berarti "pelaksanaan" atau "penerapan" dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).44 Istilah "implementasi" biasanya 

merujuk pada perilaku yang dikerjakan untuk mencapai misi tertentu. 

Implementasi berarti menerapkan ide, kebijakan, dan inovasi dalam tindakan 

segera untuk menghasilkan dampak positif yang berupa perubahan, pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan perilaku.Dalam proses kebijakan secara keseluruhan, 

implementasi adalah komponen penting. Ini mengacu pada upaya untuk mencapai 

tujuan tertentu dengan menggunakan prasarana dan fasilitas tertentu dan dalam 

waktu yang sudah ditentukan. 

                                                   
43Ririn Maela Sari, “Women's    Emancipation    in    Their    Contribution    to Economic   

Development   in   the   Surakarta   Residency Region 2016-2020”, URECOL University Research 

Colloqiulum,2022,h. 491.  
44https://kbbi.web.id/implementasi.html  

https://kbbi.web.id/implementasi.html
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D. Suku Dayak 

       Suku Dayak adalah istilah yang diberikan oleh penjajah kepada penduduk 

pedalaman pulau Kalimantan, yang meliputi wilayah Sabah dan Sarawak di 

Malaysia, serta beberapa provinsi di Indonesia, seperti Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. 

Di Kalimantan, terdapat tujuh suku asli yang mencakup Dayak, Banjar, Kutai, 

Melayu, Paser, Tidung, dan Berau.45 

Kalimantan merupakan pulau yang didiami oleh beberapa Negara yang 

berdekatan seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Negara tersebut terletak di 

bagian utara pulau Kalimantan, kondisi berdekatannya Negara tersebut 

menyebabkan banyak memiliki persamaan dalam masalah kebudayaan. Misalnya, 

keberadaan suku yang paling banyak pulau tersebut yaitu suku Dayak. Suku-suku 

lain yang terdapat di pulau ini adalah suku Banjar, Madura, Bugis, Jawa dan lain 

sebagainya. Dalam pertumbuhannya, mereka saling mempengaruhi dan bahkan 

ada sebagian ada yang menjadi suku baru. Sebenarnya ada banyak suku yang 

menempati pulau ini.46 

 

E. Gender dalam Suku Dayak 

       Suku Dayak identik dengan kehidupan mereka yang dekat dengan alam. 

Sejak usia dini, dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik lelaki maupun 

perempuan Dayak mereka sudah dikenalkan dan diajarkan dengan alam sekitar 

kehidupan mereka.47Dalam suku Dayak khususnya dalam keluarga orang Dayak, 

anak perempuan dan laki-laki diajarkan untuk menghormati dan memelihara alam. 

Dalam keluarga orang Dayak, tidak membedakan antara jenis kelamin lelakii dan 

perempuan. Artinya bahwa dalam suku Dayak gender sudah ada sejak lama di 

tengah-tengah masyarakat Dayak. 

                                                   

45Rizka Bella,dkk. “Sistem Masyarakat Dan Organisasi Suku Dayak Ngaju (Studikasus 

Di Desa Mandomai Kalimantan Tengah)”.Jurnal Kewarganegaraan.Vol. 5. No. 2. Desember 

2021. h. 
46Ivan Masdudin. Berpetualang Bersama Suku Dayak.(Jakarta:Buana Cipta 

Pustaka,2009).h. 6-7. 

47Nila Riwut.Bawin Dayak:Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak. (Pustaka 

Grhatama:Yogyakarta, 2011).h.41. 
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       Maunati mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Dayak cenderung dilihat 

sebagai masyarakat yang masih tertinggal dan belum berkembang atau belum 

modern. Dalam literatur antropologi klasik potret kehdiupan suku Dayak 

cenderung dilihat sebagai kelompok yang eksotis dan unik, mereka memiliki ciri 

khas tersendiri dan kebiasaan dalam berburu kepala, tinggal di rumah panjang 

animism, dan hidup berpindah-pindah. Namun, dakam masyarakat Dayak, laki-

laki menjadi sorotan utama,, artinya bahwa lebih menonjolkan sifat kelaki-lakian, 

seperti berburu kepala yang secara langsung itu merujuk kepada kehidupan laki-

laki Dayak pada saat itu.48 

       Maunati juga mengatakan bahwa terdapat sekitar 450 sub sukuDayakyang 

tersebar di Kalimantan. Di Kalimantan tengah , sub suku di daerah 

tersebutmasing-masing memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri, baik itu dari 

segi bahasa, simbol-simbol, gerak-gerik, dan gaya hidup. Namun semuanya 

memiliki filosofi yang sama. Begitupun sub suku-sub suku yang ada di 

Kalimantan Barat memiliki ciri khas tersendiri.49 

       Tsing mengatakan bahwa dalam Dayak Meratus, seksualitas laki-laki 

ditempatkan dalam suatu hubungan yang khas dalam bahasa, laki-laki yang 

mencari mantra perlindungan dan mistis, dan bukan perempuan. Hal ini yang 

menganggap perempuan itu tidak kuat dan membutuhkan penjangaan dari laki-

laki. Hal inilah yang menyebabkan adanya pembedaan antara perempuan dan laki-

laki. 

F. Peran Dayak Perempuan 

       Dalam tradisi perempuan dayak, kemampuan untuk berperan sebagai Balian 

adalah syarat kesetaraan gender. Dalam budaya Dayak, Balian adalah seorang 

perempuan yang berfungsi sebagai mediator dan komunikator dalam 

hubungannya dengan orang-orang yang tidak dapat dilihat. Dengan kata lain, 

perempuan yang dapat menyampaikan pesan dari fenomena alam untuk 

kepentingan suku Dayak. Perempuan Balita Dayak sejak balitatelah dididik untuk 

                                                   
48Nikodemus Niko.Perempuan Dayak Benawan Kedudukan Pada Struktur Domestik dan 

Publik.h.36. 

 
49Nila Riwut.Bawin Dayak:Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak.h.26. 
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memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi dalam perilaku, kata-kata, dan janji 

mereka. Dalam tradisi Dayak, kewaspadaan dalam perkataan sangat panting 

karena setiap kata yang diucapkan akan diterima oleh alam dan alam akan 

membalas kembali kepada mereka. Setiap kata membawa risiko dan konsekuensi. 

Misalnya, jika Anda menertawakan atau mencemooh peristiwa alam, maka alam 

akan membalasnya. 

       Menurut kepercayaan suku Dayak, peran manusia adalah memastikan bahwa 

tata tertib alam tetap berfungsi dengan baik. Dalam suku Dayak, mereka disebut 

"Hadat". Menurut "Hukum Hadat", seseorang dianggap baik apabila mampu 

melaksanakan dan mematuhi seluruh Hukum Pali. Mereka harus menerima singer 

sebagai hukuman jika mereka melanggar. Singer adalah hukuman yang telah 

ditentukan atau denda. Tujuan denda ini adalah untuk melindungi perempuan 

Dayak.Hukuman atau denda yang diberikan berupa uang, seekor sapi, atau benda 

berharga, yang saat ini jarang ditemukan, seperti tempayan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelittian ini adalah penelitian kualitatif deskripstif yang 

dilaksanakan di kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan provinsi 

Kalimantan utara. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara ilmiah dalam 

artian apa adanya serta tidak dipalsukan oleh peneliti, serta peneliti adalah 

instrument kunci dalam meneliti, sehingga kemudian mampu 

menghasilkan makna, keunikan serta mengontruksi fenomena dan 

menemukan hipotesis.50 

Penelitian kualitatif memiliki berbagai karakteristik dan sifat yang 

mencakup kebenaran dan kesesuaian data dengan realitas yang 

sebenarnya. Penelitian ini didasarkan pada konsep-konsep tertentu dan 

bertujuan untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang belum 

terpecahkan dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan 

data yang sesuai dengan keadaan yang ada, tanpa penambahan atau 

pengurangan, serta menggunakan metode yang sistematis dan terarah. 

Hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Dengan 

mengggunakan metode ini, penelitian tetap mempertahankan keaslian dan 

kebenarannya.51 

2. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian merupakan lokasi yang harus ditentukan sebagai 

lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian.52 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan lokasi penelitian di 

                                                   
50Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, 

Ebterpratif, Interkatif dan Konstruktif, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 9-10. 

51Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (t.k: Gajah Mada University 

Press,1996), h. 174-175. 
52Hamid Darmidi, Metode penelitian Pendidikan dan Sosia. Teori Konsep Dasar 

Implementasi,(Bandung:Alfabeta, 2014),h.70. 
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kecamatan Nunukan kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Utara. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana gender khususnya dalam perspektif 

atau pandangan suku Dayak di Nunukan. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Teologis 

Dalam upaya memahami atau mempelajari suatu agama, pendekatan 

teologis menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang didasarkan pada 

keyakinan terhadap wujud. Karena agama itu berasal dari Tuhan, itu dapat 

dianggap sebagai agama yang paling benar. 

2. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filososfis merupakan suatu proseduruntuk menyelesaikan 

masalah, pendekatan filosofis menggunakan pemikiran atau perenungan 

mendalam, sistematis, dan rasional tentang kebenarannya, baik yang ada 

maupun yang mungkin ada. Metode ini digunakan baik dalam bentuk 

pemikiran filsafat maupun dalam bentuk analisis keilmuan lainnya.53 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari informan 

penelitian, serta data observasi yang digunakan oleh peneliti untuk 

memeriksa data empiris dan topik penelitian informan. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau survei. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Ini dapat 

didefinisikan sebagai data pelengkap dari data primer. Sumber data 

sekunder termasuk penelitian kepustakaan, yang mencakup penelusuran 

buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan internet, antara sumber data 

lainnya.54 

                                                   

53Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet IV (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1990), h.62. 

54Sutriosno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 

89. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam melakukan sebuah penelitian, langkah terpenting yang perlu dilakukan 

yaitu menentukan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti. Tujuannya 

adalah agar mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik 

perolehan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi, peneliti melakukan penelitian dengan mengamati dan meninjau 

secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi 

yang terjadi kemudian dibuktikan kebenarannya dari desain penelitian yang 

dilakukan. Penelitian ini menerapkan sistem observasi langsung mengenai 

perspektif suku Dayak terhadap kesetaraan gender (Studi Kasus Suku Dayak 

di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan). 

2. Wawancara mendalam, yaitu metode perolehan data dengan menggunakan 

diskusi kepada responden. Untuk mengetahui dan memperdalam hasil yang 

diperoleh, dan perlunya menulis jawaban dari informan yang diwawancarai.55 

Penelitian ini, peneliti menerapkan metode wawancara mendalam (in depth 

interview). Jenis wawancara ini melibatkan proses pengumpulan informasi 

untuk keperluan penelitian melalui diskusi secara langsung antara 

pewawancara dan partisipan, dengan pertanyaan dan jawaban yang 

mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara langsung digunakan dengan 

anggota masyarakat di Kecamatan Nunukan sebagai informan. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang Perspektif Suku 

Dayak terhadap kesetaraan gender (Studi Kasus Suku Dayak di Kecamatan 

Nunukan Kabupaten Nunukan). 

3. Studi dokumentasi, yaitu teknik perolehandata yang berlandaskan pada arsip 

atau dokumen sebagai sumber utama informasi. Dokumen-dokumen ini 

digunakan untuk melengkapi data dari hasil dokumentasi, observasi, 

wawancara, serta catatan-catatan penting yang belum dipublikasikan. 

                                                   
55Muh. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 108. 
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Dokumen dalam konteks ini merujuk pada segala jenis objek yang memiliki 

ciri-ciri tertulis, seperti karya tulis individu, undang-undang, laporan 

keuangan, rekaman pidato, buku harian, foto atau gambar, hasil penelitian, 

dokumen pemerintah, dan dokumen lainnya. Informasi yang terkandung 

dalam dokumen tersebut bisa menjadi sumber utama atau pendukung yang 

penting dalam melakukan eksplorasi lebih lanjut dalam penelitian. 

E. Instrument Penelitian  

       Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian, terutama 

pada tahap perolehan data lapangan. Alat-alat ini mencakup perekam suara, 

kamera, alat tulis, dan sebagainya. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan data 

dari berbagai sumber agar lebih efektif dan akurat. Penulis menggunakan 

tinjauan informasi dengan cara melakukan wawancara kepada masyarakat 

setempat khususnya masyarakat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, yang 

akan membantu peneliti dalam mendapattkan berbagai macam informasi tentang 

bagaimana masyarakat Kecamatan Nunukan memberikan pandangannya 

terhadap kesetaraan gender. 

1. Pedoman wawancara adalah metode di mana peneliti melakukan wawancara 

atau sesi tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Pedoman ini menjadi dasar untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dari informan. 

2. Alat tulis, berupa buku catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan peneliti 

dan juga alat elektronik berupa Handphone (HP) yang nantinya akan 

digunakan untuk merekam suara dan mengambil dokumentasi atau gambar 

dari informasi untuk mendapatkan informasi dan data dari informan sebagai 

bahan bukti secara empirik. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

       Sebuah penelitian akan melalui proses pengolahan data atau 

informasi yang telah diperoleh sebagai bagian untuk memecahkan 

masalah yang ingin diteliti. Setelah melalui proses pengolahan data, akan 
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dibutuhkan analisis data yang merupakan proses menganalisis, 

menyajikan, mengolah dan menginterpretasikan data tersebut agar makna 

dari data tersebut dapat diketahui. Proses tersebut akan menghasilkan 

hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Reduksi Data 

       Reduksi data, adalah teknik dengan memilih, menyederhanakan, 

memusatkan dan menstranformasikan data mentah yang didapatkan dari 

lapangan. Tiga tingkat reduksi data yang memudahkan dan 

mempermudah pengolahan data yaitu dengan mengumpulkan dan 

mengolah, memilih serta mengumpulkan informasi di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

       Ketika semua data telah dikumpulkan, proses penarikan kesimpulan 

dimulai dengan mencatat pola, penjelasan, konfigurasi, dan proposisi. 

Peneliti kemudian akan membuat kesimpulan dari informasi yang mereka 

kumpulkan di lapangan. Setelah itu, kesimpulan menjadi lebih jelas dan 

jelas. Menurut Beck Bryman dan Liao, yang dikutip oleh Muhammad 

Yaumi, verifikasi dalam penelitian ini mencakup pembenaran rasional 

terhadap hipotesis melalui penggunaan data empiris, observasi, tes, dan 

eksperimen.56 Selain itu, untuk mencapai penarikan kesimpulan, 

verifikasi diperlukan agar data yang dikumpulkan dapat diuji 

kebenarannya. 

G. Pegujian Keabsahan Data 

1. Melakukan Konfirmasi Data 

       Cara ini dilakukan untuk mengurangi kekeliruan data yang diperoleh 

peneliti dengan menanyakan kembali data kepada mereka untuk 

                                                   
56Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model dan Aplikasi, (Makassar: Alauddin 

Press, 2013), h. 161. 
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memastikan bahwa informasi tersebut benar. 

2. Menggunakan Bahan dan Referensi 

       Untuk bahan yang dapat dijadikan referensi yaitu berupa bukti 

dokumentasi seperti pengambilan gambar dan juga audio yang dipegang 

oleh peneliti sebagai tambahan bukti empirik bahwasanya data tersebut 

benar-benar demikian adanya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

       Untuk mengenal dan menjelaskan objek penelitian, gambaran umum lokasi 

penelitian sangat penting. Berkaitan dengan hal ini, bab ini dibagi menjadi 

beberapa bagian yang berfokus pada lokasi penelitian peneliti. 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

       Kabupaten Nunukan adalah salah satu dari lima kabupaten yang berada 

di Provinsi Kalimantan Utara. Wilayahnya memiliki luas 14.263,68 km² dan 

terletak di posisi 33°15'00"-4°24'00" lintang utara dan 115°22'30"-118°44'55" 

bujur timur. Kabupaten ini memiliki panjang garis perbatasan langsung 

dengan negara tetangga sepanjang 520.724,43 km. Motto Kabupaten 

Nunukan adalah "Penekindi Debaya"yang berarti Membangun Daerah.57 

       Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Malaysia Timur-Sabah 

di sebelah utara; Laut Sulawesi di sebelah timur; Kabupaten Bulungan dan 

Kabupaten Malinau di sebelah Selatan, dan Malaysia Timur-Serawak di 

sebelah Barat. Didirikan pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari 

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan memiliki 10 sungai dan 29 pulau. 

Sungai Sembakung adalah sungai terpanjang dengan panjang 278 km, 

sementara Sungai Tabur adalah yang terpendek dengan panjang 30 km. 

       Geografi Nunukan sangat beragam. Di bagian utara barat terdapat 

perbukitan terjal. Di bagian tengah terdapat perbukitan sedang. Di bagian 

timur, dataran bergelombang landai membentang hingga ke pantai sebelah 

timur. Di utara, perbukitan terjal adalah jalur pegunungan dengan ketinggian 

1.500 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Kemiringan rata-rata 

wilayah ini berkisar antara 0 dan 50 %. Ini karena kemiringan dataran tinggi 

berkisar antara 8 hingga 15%, dan kemiringan perbukitan lebih tinggi.58 

                                                   
57Eko Nani Fitriono, Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Budaya Masyarakat 

Kabupaten Nunukan,(Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021),h. 1. 
58Ismiati, Pembelajaran Biologi SMA Abad ke-21 Berbasis Potensi Lokal: Review 

Potensi di Kabupaten Nunukan-Kalimantan Utara, Jurnal  Penelitian dan Pengkajian Ilmu 

Pendidikan:e-Saintika, Vol. 4, No. 2, July 2020,h. 239. 
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       Tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan melaporkan 

bahwa ada 199.090 orang yang tinggal di Kabupaten Nunukan. Penduduk 

Nunukan berasal dari berbagai suku dan agama. Orang-orang asli atau 

penduduk lokal di Kabupaten Nunukan termasuk suku Dayak, Tidung, dan 

Banjar, yang merupakan suku dalam rumpun Kalimantan. Namun, mayoritas 

pendatang dari pulau Sulawesi dan pulau Jawa menganut agama Islam. Orang 

lain menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 

Orang-orang yang tinggal di Kabupaten Nunukan tinggal di 21 kecamatan, 

232 desa, dan 8 kelurahan. Keanekaragaman suku dan agama di Kabupaten 

Nunukan menghasilkan kebudayaan yang kaya dan bervariasi.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Peta Wilayah Kabupaten Nunukan 

2. Sejarah Kabupaten Nunukan  

       Kabupaten Nunukan dibangun sebagai hasil pemekaran wilayah 

Kabupaten Bulungan, saat itumasih berada di bawah status Kalimantan Timur 

pada tahun 1999.60 Kabupaten Nunukan dibentuk karena wilayahnya yang 

                                                   
59Eko Nani Fitriono, Islam Dan Budaya Lokal Deskripsi Tradisi Budaya Masyarakat 

Kabupaten Nunukan,h. 2. 
60Presiden Republik Indonesia (4 Oktober 1999). "Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang" (PDF). peraturan.go.id. 

Halaman 3 Pasal II–4. Diakses tanggal 15 Januari 2024. 
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luas, pembangunan yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih baik bagi 

masyarakat. RA. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati bulungan, 

berinisiatif untuk mmekarkan kabupaten bulungan. Dengan mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 

tahun 1999, Kabupaten Bulungan kemudian dibagi menjadi dua kabupaten 

baru: Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. 

       Dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, pembentukan Kabupaten 

Nunukan, Malinau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang ditetapkan 

pada 4 Oktober 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, 

Nunukan diresmikan sebagai kabupaten dengan lima wilayah administratif, 

yaitu:  

a. Kecamatan Lumbis 

b. Kecamatan Sembakung 

c. Kecamatan Nunukan 

d. Kecamatan Sebatik 

e. Kecamatan Krayan 

       Tenaga kerja Indonesia ilegal asal Malaysia dikirim kembali ke Indonesia 

melalui Nunukan pada tahun 2003. Ini menyebabkan tragedi kemanusiaan 

besar-besaran di Nunukan. Setelah pemekaran dari provinsi Kalimantan 

Timur menjadi provinsi baru, kabupaten ini menjadi bagian dari provinsi 

Kalimantan Utara sejak 2012. 

3. Lambang/Logo Kabupaten Nunukan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 
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Arti warna Logo 

a. Hijau  : Melambanggkan Kemakmuran 

b. Kuning : Melambangkan Keluhuran 

c. Coklat : Melambangkan Ketabahan 

d. Biru  : Melambangkan Keteguhan 

e. Merah : Melambangkan Keberanian 

f. Merah : Melambangkan Kesucian/ Ketulusan 

Lambang tersebut mengandung arti dan makna sebagai berikut  

a. Bintang bersudut lima, melambangkan Negara Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila sevara utuh mencakup kelima silanya. 

b. Tulisan kabupaten Nunukan adalah nama Kabupaten Nunukan yang 

berasal dari kata Nunuk, dalam bahasa Tidung, yang berarti pohon 

beringin Tugu, melambangkan prasasti perjuangan rakyat Nunukan dari 

tahun 1963-1967 ketika terjadi konfrontasi dengan Negara tetangga, 

Malaysia, yang dikenal dengan nama Dwikora. 

c. Perisai, Mandau, dan tombak, melambangkan senajata tradisioanl dari 

suku pedalaman (Dayak) yang merupakan penduduk asli kabupaten 

Nunukan. 

d. Orang bergandengan tangan, berada di dalam garis empat yang terletak di 

tengah-tengah perisai, emlambangkan penduduk yang berdomisili di 

kabupaten Nunukan dari berbagai suku. 

e. Agama yang dianut, namun tetap bersatu dan rukun dalam kehidupan 

bermasayarakat dan bernegara di kabupaten Nunukan. 

f. Perahu, melambangkan salah satu alat transportasi umum. 

g. Padi dan kapas, melambangkan sandang pangann. 

h. Gelombang airtiga buah, melambangkan bahwa kabupaten Nunukan 

dilalui oleh tiga buah sungai yaitu sungai sembakung, sungai sebuku, dan 

Sei. Menggaris. 

i. Tugu bergaris dua belas, tangga tugu sejumlah sepuluh, dan perahu 

bergaris Sembilan ke kiri, dan Sembilan ke kanan, berarti tanggal 

peresmian kabupaten Nunukan yaitu pada tanggal 12 Oktober 1999. 
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j. Motto Penekindi Debaya yang berarti “membangun daerah”, merupakan 

cita-cita rakyat kabupaten Nunukan untuk mencapai masyarakat bahagia, 

adil, makmur, dan tenteram yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. 

4. Visi dan Misi 

a. Visi  

       Jangka menengah yang diusung oleh kepala daerah terpilih yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Janggka Menengah Daerah 

Kota/Kabupaten adalah: 

       “Menjadikan kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan 

Ekonomi berbasis agrobisnis menuju masyarakat yang maju, aman, adil, 

dan sejahtera”. 

b. Misi 

       Berdasarkan misi tersebut diatas, ditetapkan misi pembangunan 

sebagai berikut:  

1) Mewujudkan kabupaten Nunukan tiga pintu gerbang pembangunan. 

2) Mewujudkan pemerintahan kabupaten Nunukan yang profesioanl, 

partisipasif, bersih serta bertangggung jawab. 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan 

sosial dasar lainnya dengan pendayagunaan IPTEK. 

4) Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan 

mengutamakan ppartisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. 

5) Meningkatkan sarana dan prasarana public pada area pertumbuahn 

6) Terwujudnya penataan kawasan perbatasan dan terbukanya isolasi 

daerah tertingal. 

7) Mewujudkan keamanan, ketentraman, serta ketertiban dalam 

masyarakat dengan mengutamakan supremasi hukum.61 

 

 

                                                   
61https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kabupaten-nunukan/ 
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5. Kecamatan Nunukan 

       Skripsi ini dilaksanakan di kecamatan Nunukan. Nunukan adalah salah 

satu kecamatan dan ibu kota kabupaten Nunukan di provinsi Kalimantan 

Utara. Luas wilayah kecamatan Nunukan adalah 821.87 km². Kecamatan 

Nunukan terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Nunukan Timur, 

Nunukan Tengah, Nunukan Barat, dan Nunukan Utara. Serta meiliki satu 

desa yaitu desa Binusan.62  

       Perdagangan dengan Tawau, Malaysia Timur, dan pulau-pulau Indonesia 

lainnya seperti Sulawesi, Jawa, dan Sumatera didukung oleh lokasi strategis 

Kabupaten Nunukan dan keberadaan Pelabuhan Internasional Tunon Taka, 

yang dapat diakses oleh kapal besar. 

Setiap bulannya, ribuan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang transit 

melalui kecamatan untuk mendapatkan dokumen kerja adalah faktor 

pendukung lainnya. Sementara iitu, lahan pertanian dan perkebunan cukup 

luas dan produksinya terus meningkat, terutama dalam hal produksi beras dan 

minyak. 

       Kecamatan ini masih memiliki banyak fasilitas umum dan sosial serta 

layanan pemerintahan yang lengkap sebagai ibu kota. Pelabuhan Tunon Taka 

adalah salah satu pusat perhatian kecamatan, sementara sejumlah lokasi lain 

seperti objek wisata Binusan, Pantai Eching, sport hall dan alun-alun, 

merupakan tempat-tempat yang amat dikenal oleh warga kecamatan 

Nunukan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
62https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Nunukan 
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Gambar 3 

Peta Wilayah Kecamatan Nunukan 

Batas-batas wilayah kecamatan Nunukan adalah sebagai berikut: 

a. Utara : Selat Sebatik-Pulau Sebati 

b. Timur : Kecamaatan Nunukan Selatan Laut Sulawesi 

c. Selatan : Teluk Sebuku 

d. Barat : Selat Sebuku 

6. Demografi  

a. Suku  

      Penduduk Nunukan berasal dari berbagai suku dan agama. Sebagian 

besar penduduk berasal dari suku Tidung dan Dayak, tetapi ada juga suku 

Bugis, Makassar, Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak, dan sebagainya. 

Namun, karena wilayah ini berbatasan dengan Malaysia, bahasa yang 

digunakan lebih mirip dengan bahasa Melayu.63 

b. Agama  

      Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kecamatan Nunukan adalah 

63.391 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 77 jiwa per kilometer 

persegi. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, 

                                                   
63Itsnaini (6 Mei 2021). "Asal Usul dan Kebudayaan Suku Tidung dari Kalimantan 

Utara". www.detik.com. Diakses tanggal 6 September 2021. 
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persentase penduduk Kecamatan Nunukan berdasarkan agama yang 

dianut adalah sebagai berikut: 

1) Islam: 79,13% 

2) Kristen: 20,42% 

3) Protestan: 13,21% 

4) Katolik: 7,21% 

5) Buddha: 0,27% 

6) Konghucu: 0,12% 

7) Hindu: 0,06% 

Di kecamatan Nunukan, terdapat 40 masjid, 23 mushola, 17 gereja 

Protestan, 6 gereja Katolik, dan 1 Vihara.64 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Masyarakat 

Kecamatan Nunukan Tahun 2023 

 

No.  

 

Agama  

 

Jumlah  

1. Islam  55874 Orang 

2. Protestan 9009 Orang 

3. Katolik 5938 Orang 

4. Hindu  35 Orang 

5. Buddha  168 Orang 

6. Lainnya  68 

 

 

                                                   
64Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2021(Visual). 

www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 6 September 2021. 
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7. Pusat Perekonomian Nunukan 

       Kecamatan Nunukan merupakan lokasi pusat pemerintahan kabupaten 

Nunukan, kecamatan Nunukan juga pusat aktivitas segala kegiatan ekonomi 

dan lalu lintas perdagangan. Dipimpin oleh seorang camat, kecamatan 

Nunukan terdiri dari 4 kellurahan dan 1 desa dan memiliki potensi daerah 

terutama di bidang perdagangan, jasa, pertanian dan perkebunan.65 

      Kecamatan Nunukan memudahkan perdagangan lintas batas dengan 

Tawau, Malaysia Timur, dan pulau-pulau Indonesia lainnya seperti Sulawesi, 

Jawa, dan Sumatera karena lokasinya yang strategis. Adanya Pelabuhan 

Internasional Tunon Taka, yang dapat diakses oleh semua kapal laut, 

termasuk kapal besar, yang mendukung hal ini. 

       Faktor pendukung lain adalah adanya konsumen; setiap bulan, banyak 

calon tenaga kerja Indonesia, juga dikenal sebagai TKI, transit di kecamatan 

ini untuk menyelesaikan berkas pekerjaan mereka. Namun, produksi 

pertanian dan perkebunan, seperti padi dan sawit, terus meningkat.  

       Kecamatan ini masih memiliki banyak fasilitas umum dan sosial serta 

layanan pemerintahan yang lengkap sebagai ibu kota. Salah satu primadona 

kecamatan adalah Pelabuhan Tunon Taka, tetapi warga Nunukan juga sangat 

mengenal tempat lain seperti wisata Binusan, Pantai Eching, arena olahraga, 

dan alun-alun. 

8. Pekerjaan 

       Perempuan Dayak di Indonesia diyakini mencapai 6 juta orang dan 

umumnya masih mempertahankan warisan tradisional yang kuat. Seperti 

kelompok perempuan lainnya, perempuan Dayak memiliki potensi 

besarmenjadi perempuan yangmandiri dan berdaya jika diberi kesempatan 

untuk berkembang. 

       Perempuan dayak terkenal dengan kecantikannya yang diakui oleh dunia 

serta kecerdasan dan kegigihannya yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk 

mengajak semua perempuan Dayak agar mengoptimalkan semangat 

                                                   
65Kabupaten  Nunukan Dalam Angka 2021, (pdf). www.nunukankab.bps.go.id. h. 

43,102–103. 

http://www.nunukankab.bps.go.id/
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perjuangan mereka demi kemajuan bangsa dan negara yang adil, mandiri, dan 

sejahtera. Perempuan Dayak secara konsisten terlibat dalam upaya menjaga 

hutan di Indonesia secara umum, khususnya di Kalimantan. Mereka diyakini 

memiliki peran kunci dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan serta 

dalam pemberdayaan masyarakat lokal.  

       Perempuan Dayak menunjukkan semangat juang yang tinggi dan 

menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi landasan mereka. Dengan 

populasi mencapai enam juta, mereka memiliki potensi individu yang luar 

biasa dan layak untuk didampingi. Perempuan tidaklah lemah, kekuatan 

mereka nyata ketika mereka saling mendukung dan memotivasi satu sama 

lain untuk bersatu dan maju bersama. 

Berladang  

       Berladang merupakan salah satu pusat sumber penghidupan dan 

kebudayaan dayak. Berladang mempunyai peran yang sangat penting bagi 

suku dayak. Jika tradisi ini berakhir, maka hilang pula identitas budaya 

mereka. Orang dayak dalam berladang tidak sembarangan, mereka 

mempunyai aturan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dalam berladang 

memiliki beberapa tahap, pertama memilih lokasi, dalam memilih lokasi juga 

memiliki ritual tersendiri. Dalam upacara tersebut, mantir adat umumnya 

memberikan persembahan berupa seekor ayam atau sebutir telur kepada 

Ranying Hatalla (Penguasa Alam) untuk memastikan tidak ada hambatan 

dalam aktivitas berladang. 

       Langkah berikutnya adalah melakukan pembersihan lahan, atau biasa 

disebut dengan menebas. Masyarakat akan memulai dengan menebang 

pohon-pohon dan rumput di lokasi tersebut. Dalam proses membersihkan, 

semua ikut turun dan bekerja sama baik laki-laki maupun perempuan. 

Berladang adalah kegiatan bersama, seluruh keluarga ikut terlibat. semua 

hasil sampah tebasan tersebut dikumpulkan di beberapa titik sebelum 

kemudian dibakar. Sebelum proses pembakaran dilakukan, ada serangkaian 

langkah yang harus diambil. Salah satunya adalah membuat sekat bakar 

dengan cara menggali parit kecil di sekitar lokasi yang berbatasan dengan 
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ladang milik orang lain. Tujuannya adalah untuk mencegah agar api tidak 

menyebar ke wilayah lain. Pemilik ladang yang berdekatan juga harus diberi 

tahu sebelum proses pembakaran dilakukan. 

       Setelah itu, simpuk atau kumpulan sampah hasil tebasan mulai dibakar. 

Tumpukan-tumpukan tersebut akan menyebarkan api ke lahan-lahan di 

sekitarnya. Proses ini dikenal sebagai menyeha atau membakar. Jika dalam 

proses pembakaran awal masih banyak terdapat kayu besar yang belum 

terbakar habis, proses tersebut akan diulangi. Pengulangan ini disebut 

mangakal. Setidaknya dua atau tiga hari setelahnya, ladang yang baru sudah 

siap untuk ditanami . Kegiatan ini biasanya dilakukan secara gotong royong, 

melibatkan seluruh warga desa mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, 

baik perempuan maupun laki-laki. Kegiatan gotong royong ini disebut 

handep. 

Tahap-tahap berladang suku Dayak 

       Masyarakat dayak dalam mengembangkan sistem berladang juga 

menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ada tiga proses utama dalam 

berladang, yaitu tebas, tebang, dan bakar. Dimana ketiganya berguna dalam 

menurunkan tingkat keasaman tanah dan menambah unsur hara. 

1) Pemeriksaan lahan 

Dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik lahan tetangga mengetahui 

proses berladang yang akan dilakukan. 

2) Penentuan batas lahan 

Apabila tidak ada masalah kepemilikan, maka akan dipasang patok sebagai 

batas lahan yang akan digarap. 

3) Pembersihan alat ladang 

Berladang tidak hanya melibatkan manusia, tetapi juga melibatkan semua 

makhluk dan yang maha kuasa, sehingga upacara pembersihan alat tani 

diperlukan untuk menghindari bahaya dan kecelakaan. 
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4) Penebasan lahan 

Setelah vegetasi (rumput dan gulma) di lahan telah ditebang, dan batas 

serta ujung ladang terlihat jelas, maka tahap penanaman ladang dapat 

dimulai. 

5) Penebangan pohon 

Saat proses menebas dilakukan, pohon-pohon besar yang tersisa biasanya 

tidak ditebang. Penebangan pohon besar biasanya dilakukan setelah lahan 

bersih dari rumput dan gulma. 

6) Pembakaran lahan 

Proses pembakaran dilakukan untuk pembersihan akhir dan meningkatkan 

kesuburan tanah setelah terbakar. Pembakaran biasanya dilakukan pada 

akhir Agustus hingga September. 

7) Penanaman 

Benih akan didoakan terlebih dahulu sebelum ditanam. Laki-laki bertugas 

membuat lubang untuk menanam benih, sementara perempuan bertugas 

meletakkan benih ke dalam lubang tersebut. 

8) Penyiangan lahan 

Kegiatan membersihkan rumput di sekitar padi dan tanaman lain yang 

tumbuh di sekitar ladang disebut sebagai "menyiangi" atau "membersihkan 

gulma". Dalam proses ini, rumput-rumput yang tidak diinginkan 

dibersihkan dari sekitar tanaman yang sedang tumbuh agar tidak 

mengganggu tanaman yang lain. 

9) Periode panen 

Cara memanen dilakukan dengan menggunakan alat tradisional seperti 

sabit atau parang, tergantung pada jenis tanaman yang dipanen. Setelah 

dipanen, hasil panen dimasukkan ke dalam keranjang anyaman rotan untuk 

diangkut atau disimpan. 

10) Ucapan syukur atau begawal 

Puncak dari keseluruhan proses berladang suku Dayak adalah begawai, 

sebuah acara syukuran yang dilakukan setelah proses panen. Ladang bekas 

tanam tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dirawat dengan baik. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Menurut pekerjaan  Pada Masyarakat 

Kecamatan Nunukan Tahun 2023 

 

No. 

 

Mata Pencaharian 

 

Perempuan 

 

Laki-laki 

 

Jumlah 

1. Petani, Nelayan, 

Peternak 

35 44 79 

2. Pedagang 28 32 60 

3. Pengrajin - - - 

4. Pekerja/ Buruh Kasar 40 66 106 

5. Pegawai Negeri 123 180 303 

6. Karyawan Swasta 350 355 705 

7. Pensiunan 520 450 970 

8. Lain-lain - - - 

9. JUMLAH   2.223 

 

9. Penduduk 

       Salah satu alat untuk mengetahui kecenderungan persebaran penduduk 

adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah. Areadengan 

jumlah populasi yang besar cenderung berkumpul di tempat-tempat tertentu, 

yang menyebabkan pola persebaran yang beragam. Daerah dengan banyak 

orang biasanya memiliki banyak kegiatan, sistem transportasi yang bagus, 

dan lingkungan sosial yang berkembang. Sebaliknya, daerah dengan sedikit 
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penduduk cenderung memiliki perekonomian yang lambat dan infrastruktur 

transportasi yang kurang memadai.66 

       Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah lelaki dan perempuan di 

suatu tempat dan waktu tertentu. Ini biasanya digambarkan sebagai jumlah 

laki-laki untuk seratus perempuan.67 

Jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2022 mencapai 208.303 

jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 14,62 jiwa/km2. Pertumbuhan 

jumlah penduduk ini juga tidak lepas dari keberhasilan pembangunan 

Kabupaten Nunukan yang mampu menarik pendatang baru untuk tinggal di 

kabupaten tersebut. 

Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis 

Kelamin di Kabupaten Nunukan Tahun 2022 

 

Kelompok 

 Umur  

Jenis kelamin  Jumlah  

Laki-laki  Perempuan  

0-4  8010 7825 15832 

5-9 8082 7859 15941 

10-14 9617 8855 18472 

15-19 10101 9270 19371 

20-24 10436 9292 19728 

25-29 10147 8695 18842 

                                                   
66Pemerintah  Kabupaten Nunukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Nunukan, Pemerintah Kabupaten Nunukan: 2006, h. 16. 

67Muhammad Tanzir, KABUPATEN NUNUKAN DALAM ANGKA Nunukan Regency in 

Figures 2023, (Nunukan: BPS Kabupaten Nunukan, 2023),h. 39. 
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30-34 9455 8231 17686 

35-39 8793 7625 16418 

40-44 8306 7119 15425 

45-49 7518 6511 14029 

50-54 6321 5410 11731 

55-59 4960 4050 9010 

60-64 3536 2867 6403 

65-69 2178 1778 3956 

70-74 1342 1225 2568 

75+ 1503 1385 2888 

Kabupaten 

Nunukan  

110306 97997 208303 

 

Catatan: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni).68 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Pada Masyarakat Kecamatan Nunukan menurut 

jenis kegiatan/pekerjaan Tahun 2023 

Kelompok 

 Umur  

Jenis kelamin  Jumlah  

Laki-laki  Perempuan  

Bekerja  69649 33921 103570 

Pengangguran 2536 380 2916 

                                                   
68BPS/BPS-Statistics Indonesia. 
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Terbuka  

Sekolah  6985 5648 12633 

Mengurus Rumah 

Tangga  

752 29118 29870 

Lainnya  3473 1640 5113 

Jumlah  83395 70707 154102 

 

10. Pendidikan  

       Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk membuat suasana 

belajar dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa dapat secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan tidak 

hanya mencakup pengajaran keahlian khusus, tetapi juga sesuatu yang lebih 

mendalam, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa 

yang dimaksud dengan pendidikan.69 

Tabel 4.5 

Jumlah sekolah di kecamatan Nunukan, mulai tingkat Sekolah Dasar 

(SD) sederajat hingga Perguruan Tinggi  

 

No.  

 

Jenis Sekolah 

 

Jumlah  

1. Perguruan Tinggi 2 

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 

3. Sekolah Menengah Atas/ Madrasah 

Aliyah 

9 

                                                   
69Desi Pristiwanti, Dkk, Pengertian Pendidikan, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, 

No. 6, Tahun 2022. h. 7915. 
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4. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah 

7 

5. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah 8 

 

B. Pandangan Masyarakat Dayak terhadap gender 

       Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai beberapa orang masyarakat 

suku Dayak yang ada di kecamatan Nunukan kabupaten Nunukan yang menurut 

peneliti representatif untuk diwawancarai tentang bagaimana perspektif atau sudut 

pandang mereka terhadap kesetaraan gender. Adapun teknik wawancara yang 

digunakan peneliti adalah teknik wawancara semi terstruktur yakni bersifat 

terbuka dan tidak hanya fokus ke pertanyaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Ibu Parmita selaku masyarakat Dayak. Beliau bekerja sebagai Bidan, ia 

mengatakan bahwa: 

“Gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal 

jenis kelamin (yang tidak bisa diubah) dan sifatnya. Seperti laki-laki yang 

memiliki sifat yang kuat, rasional, perkasa dan sebagainya dan perempuan 

yang memiliki sifat yang lemah lembut, cantik, dan emosional. Ia juga 

mengatakan bahwa perempuan kalau dirumah, ia seperti biasa melakukan 

pekerjaan rumah, dan ketika diluar ia juga melakukan tanggungjawabnya 

yang memiliki profesi bidan. jadi tidak ada larangan untuk perempuan 

kalau mau bekerja, asalkan ia tidak melupakan perannya sebagai seorang 

istri dan ibu bagi anaknya”.70 

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh ibu Nurlaela yang merupakan salah satu 

masyarakat dayak tidung yang beragama islam mengatakan bahwa bahwa: 

“Berbicara tentang kedudukan perempuan, dalam sejarah sudah jelas 

khusunya dalam agama islam bahwa kedudukan perempuan itu sangat 

mulia dan dihormati. Sebenarnya islam tidak membedakan antara 

perempuan dan laki-laki, itu semua dari negeri barat yang kemudian 

masuk ke dunia timur. Islam tidak ada istilah pembedaan antara keduanya. 

Keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sama, yang membedakan 

hanya tingkat ketakwaan kepada Allah”.71 

                                                   
70Parmita(27 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, 08 Januari 2024 Pukul 16.50 

WITA. 

71Nurlaela (42 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, Pada 10 Januari 2024 Pukul 

18. 33 WITA. 
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       Dari hasil wawancara, dalam suku dayak ketika peneliti bertanya istilah 

‘gender’, istilah itu tidak familiar bagi mereka, tetapi ketika dikatakan atau 

ditanyakan bagaimana peran/kedudukan perempuan barulah mereka memahami. 

Tetapi yang dipahami oleh orang-orang di suku dayak adalah ‘peran perempuan’. 

       Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang perempuan, seperti dalam 

ranah domestic yakni memasak, menyapu, mencuci, mengurus anak, dan 

pekerjaan rumah tangga lainnya seorang lelaki juga mempunyai peran 

didalamnya. Jadi pekerjaan rumah tangga bukan hanya tugas perempuan saja, tapi 

juga tugas seorang laki-laki. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Buyu Novita 

yang bekerja sebagai Honorer, ia mengatakan bahwa: 

“Dalam suku Dayak, kami itu sebagai perempuan walaupun bekerja 

diluar rumah, selama itu pekerjaan yang baik itu tidak ada larangan. 

Asalkan tidak melupakan tugas kami sebagai seorang istri dan ibu untuk 

anak-anak. Dan kalau dalam rumah tangga, suami juga ikut membantu 

pekerjaan istri, jadi pekerjaan rumah bukan hanya istri yang mengerjakan. 

Jadi alasan kenapa kami bekerja, itu kembali lagi bahwa kami juga ingin 

membantu suami kami. Bukan karena kami kekurangan atau apa tapi 

memang saya dari dulu sudah bekerja. Kalau saya hanya tinggal diam 

dirumah itu saya juga tidak tenang. Jadi mungkin karena kami punya jiwa-

jiwa pekerja ya”.72 

       Dari hasil wawancara diatas, bahwa Perempuan dayak itu selain bekerja 

diluar rumah dan urusan rumah tangganya atau dalam ranah domestik juga 

dikerjakan   dan dibantu oleh suaminya seperti memasak. Mencuci, menyapu, 

mengurus dan mendidik anak. Jadi suami mereka tidak melarang mereka jika 

ingin bekerja. 

       Perempuan memiliki pendidikan yang tinggi tidak bermaksud untuk 

menyaingi laki-laki. Tapi sebagai bekalnya kelak sebagai ibu yang menjadi 

madrasah (sekolah) pertama bagi anak-anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Buyu Novita bahwa: 

                                                   
72Buyu Novita(35 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, 12 Januari 2024 Pukul 

17.07 WITA. 
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“Dalam hal pendidikan, dalam suku Dayak itu tidak ada larangan, 

mungkin itu zaman nenek moyang kita yang melarang kalau perempuan 

itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Tapi kalau saya, orang tua saya tidak 

pernah melarang saya untuk sekolah, kuliah. Justru orang tua saya 

mendukung saya untuk pergi merantau dan kuliah di luar daerah. Selama 

itu baik, orang tua saya tidak pernah melarang”. 

 

       Dalam ranah publik seperti menjadi ketua atau pemimpin di organisasi, 

berpastisipasi dalam politik, berprofesi sebagai guru, Bidan, Dokter dan 

sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada beberapa tempat 

yang menganut sistem patriarki, dimana laki-laki itu lebih dominan atau 

diutamakan dalam hal pekerjaan. Namun sekarang hal tersebut mulai berkurang. 

Dalam sebuah organisasi atau komunitas, politik dan sebagainya bahwa laki-laki 

yang menjadi pemimpin. Hal tersebut, saat ini sudah mulai berkurang, bahwa 

perempuan juga bisa menjadi pemimpin, bekerja diluar. Sama halnya yang 

diuangkapkan oleh ibu Nurhayati selaku ketua perempuan tidung Dayak bahwa: 

“kalau kami tidak ada larangan untuk bersekolah tinggi-tinggi, anak 

saya justru saya mendukung mereka supaya mereka juga mandiri dan terus 

belajar. Saya hanya bersekolah sampai SMA saja dan setelah itu saya 

menikah dan mengumpulkan modal untuk membuat usaha, yaitu usaha 

kayu. Dan dari usaha ini yang selalu membantu kalau ada kebutuhan dan 

keperluan anak saya yang bersekolah dan saya juga menabung dari hasil 

usaha saya ini. Alasan kenapa saya bekerja, untuk membantu suami saya, 

supaya saya juga tidak merepotkan suami saya. Karena kalau kita sudah 

punya uang sendiri kita tinggal ambil dan tidak perlu lagi minta ke suami, 

tapi kalau uang suami, uang istri juga. Orang dayak itu sejak kecil sudah 

diajarkan untuk bekerja, mereka harus punyan jiwa-jiwa usaha begitu ”.73 

 

Ibu Nurhayati merupakan ketua perempuan dalam suku Tidung Dayak, beliau 

adalah seorang pengusaha kayu. Beliau memulai usahanya sejak beliau sudah 

menikah. Ibu Nurhayati menempuh pendidikan hanya sampai ke jenjang sekolah 

menengah atas (SMA) saja. Setelah itu belaiu menikah dan beliau mengumpulkan 

modal untuk usaha menjual kayu dan sampai saat ini usaha ibu Nurhayati sukses. 

Dan menurut beliau, perempuan harus menjadi perempuan yang mandiri dan tidak 

boros ketika kita punya uang. karena kelak kita tidak bisa bergantung pada orang 

                                                   
73Nurhayati( 38 Tahun), ), Ketua Perempuan Dayak Tidung, Hasil Wawancara, Pada 10 

Januari 2024 pukul 17.28 WITA. 
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lain. oleh karenanya, ibu Nurhayati sangat mendukung anak-anaknya yang ingin 

kuliah. Walaupun beliau tidak berpendidikan tinggi, tapi beliau mendukung anak-

anaknya yang bersekolah tinggi. Beliau juga mengatakan, bahwa anak-anaknya 

yang sudah lulus kuliah itu membantu ibu Nurhayati dalam menjalankan usaha 

kayunya. Jadi dia mengajarkan kepada anak-anaknya sejak awal. 

       Berbeda lagi dari pandangan bapak Mungkin yang bekerja sebagai petani 

mengatakan bahwa: 

“kalau kami itu tergantung dari kedua belah pihak, antara perempuan dan 

laki-laki. dalam hal rumah tangga itu dari pihak laki-laki, kalau menurut 

saya, kalau kita sudah menikah tidak mungkin saya menyuruh si 

perempuan itu bekerja. Karena itu sudah tanggungjawab saya. Tapi kalau 

si perempuan ini mau bekerja tidak apa-apa juga, saya tidak melarang, kan 

lebih bagus juga kalau si laki-laki ini bekerja dan si perempuan juga 

bekerja. Tapi kita juga sebagai laki-laki mengerti, kalau perempuan itukan 

mereka sudah mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan 

sebagainya. Kita juga tidak mau melihat perempuan ini sudah melakukan 

pekerjaan di rumah, dan mereka juga bekerja begitu. Dalam bekerja, kami 

juga memberikan izin kalau istri mau bekerja tapi kami juga tidak 

memaksa kalau mereka juga tidak mau bekerja. Tapi kalau membantu istri 

dirumah, kami juga ikut membantu setelah pulang dari kerja seperti kalau 

istri memasak kami mencuci piring, menyapu ”.74 

       Dari hasil wawancara diatas, pak Mungkin memiliki pandangan yang 

domestik/ monopoli terhadap perempuan. Dia membedakan bahwa pekerjaan 

domestik seperti dalam rumah tangga itu urusan perempuan. Namun, di sisi lain 

beliau juga tidak melarang istri jika ingin bekerja, hanya saja beliau tidak tega. 

Beliau juga mengatakan bahwa setelah pulang kerja, beliau membantu istrinya 

mencuci piring dan menyapu.  

      Dari beberapa orang yang di wawancara peneliti, berpandangan bahwa setelah 

melakukan wawancara terhadap ibu Parmita yang berprofesi atau bekerja sebagai 

bidan dan juga ibu Buyu Novita yang bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kantor, 

mereka sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam hal pekerjaan, perempuan juga bisa bekerja diluar rumah atau dalam ranah 

                                                   
74Mungkin(38 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, Pada 12 Januari 2024 pukul 

18.37 WITA. 
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public. Sedangkan wawancara terhadap bapak Mungkin yang bekerja sebagai 

patani, pandangan beliau ada monopoli terhadap perempuan dalam ranah 

domestic, namun beliau juga tidak melarang jika ingin bekerja. 

       Terkait dalam hal pernikahan, dalam suku Dayak juga sama dengan beberapa 

suku lain seperti suku Bugis, bahwasanya dalam suku Dayak, bahwa pihak calon 

laki-laki yang memberikan mahar (uang panai) seperti yang diuangkapkan oleh 

bapak Juhari Selaku Tokoh Agama di masyarakat Dayak bahwa: 

“Dalam suku kami, sama seperti suku-suku lain, kalau mau menikah pihak 

laki-laki yang memberikan uang panai, dan dalam suku kami juga tidak 

memberatkan laki-laki tersebut. Kalau memang si laki-laki sudah mampu 

dan ada kesepakatan antara kedua keluarga, dari keluarga perempuan dan 

laki-laki, kita setuju dan menentukan tanggal pernikahan”.75 

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Buyu Novita selaku orang Dayak 

bahwa: 

“Kalau kami laki-laki yang memberikan uang panai. Istilah uang panai 

dalam lamaran itu disebut “Furut”. Jadi yang memberikan jujuran itu laki-

laki” 

 

Dalam suku Dayak, sebelum menikah ada perjanjian antara pihak laki-laki dan 

perempuan. Perjanjian yang tidak boleh dilanggar oleh laki-laki, hal ini dilakukan 

agar tidak merugikan pihak perempuan. Perjanjian bagi laki-laki agar tidak 

melakukan perselingkuhan dan melakukan kekerasan (KDRT) dalam rumah 

tangga. Dan jika perjanjian tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa 

denda. Dendanya berupa seekor sapi, uang serta tempayan sejenis bendabenda 

antic yang harganya cukup mahal pada masanya, sesuai yang telah di sepakati. 

Sebagaimana yang diuangkapkan oleh bapak Taufik selaku kepala Adat dalam 

suku Dayak bahwa: 

“Dalam suku kami, bagi yang sudah menikah, kalau ada yang 

melanggar perjanjian mereka harus memberikan atau membayar sanksi 

seperti uang atau seekor sapi. Dan ada juga yang memberikan tempayan, 

                                                   
75Juhari(43 Tahun), Tokoh Agama, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 22 Januari 2024 

Pukul 14.42 WITA. 
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tempayan itu adalah benda yang mahal pada zaman dulu-dulu. Makanya 

orang dayak itu jarang sekali ada yang berpoligami atau poliandri”.76 

       Dalam suku Dayak, hampir tidak mengenal poligami atau poliandri, 

meskipun ada beberapa suku yang mengenalnya. Namun, jika ada pasangan suami 

atau istri atau salah satu diantara keduanya yang melakukannnya maka akan 

dikenakan denda adat, karena adanya perjanjian yang telah dilakukan diawal 

sebelum menikah. Sebagaimana yang diuangkapkan oleh Buyu Novita bahwa : 

“Dalam suku kami itu jarang yang ada berpoligami, karena memang 

adatnya kuat. Karena kalau kami selingkuh atau mengganggu anak 

perempuan orang itu sudah denda. Dendanya itu berupa uang itu sudah 

jaman dulu tidak diperbolehkan sampai sekarang”. 

       Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Suriannyah selaku kepala 

suku/PUSAKA ( Persekutuan Suku Asli Kalimantan) bahwa: 

“Suku kami juga tidak mengenal adanya poligami, karena kami berpegang 

pada hukum adat. Dan kalau dilanggar maka akan dikenakan sanksi berupa 

uang atau seekor sapi. Kalau jaman dulu itu dendanya seperti benda-

benda, bendanya itu kecil tapi mahal, kayak Mandau, tempayan dan lain-

lain”.77 

 

 

 

 

 

 

                                                   
76Muh. Taufik(46 Tahun), Kepala Adat/Suku, Hasil Wawancara, Pada Tanggal  20 

Januari 2024 Pukul 16. 37 WITA.  
77Suriansyah(57 Tahun), Kepala Suku, Hasil Wawancara, Pada Tanggal  09 Januari 2024 

Pukul 20.54 WITA. 
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Sama halnya yang diuangkapkan oleh ibu Nurhayati bahwa: 

“Poligami sama sekali tidak boleh, karena mampu atau tidak mampu itu 

tidka boleh, ini kan masalah hati, tidak boleh dihancurkan hati perempuan, 

siapapun itu dan sekalipun Imannya kuat, tidak ada hati perempuan yang 

mau disakiti,itu pandangan saya”.78 

       Dalam hal membangun rumah tangga, batas wewenang suami dan istri bahwa 

keduanya saling bekerja sama. Bukan hanya suami saja. Seperti yang dikatakan 

oleh bapak Muh. Taufik selaku kepala suku bahwa: 

“Dalam rumah tangga, saya dan istri itu saling bekerja sama. Sama-sama 

membangun rumah tangga, seperti memberikan hak istri, memberikan 

pakaian dan tempat tinggal, menjaga istri dan anak-anak, memberikan 

pendidikan kepada anak-anak serta memberikan nafkah”.79 

Sama jalnya yang diungkapkan oleh bapak Suriansyah selaku kepala suku 

bahwa: 

“Dalam rumah tangga khususnya dalam keluarga, seorang suami atau ayah 

itu sudah memiliki tugasnya. Suami sebagai kepala keluarga dan 

bertanggungjawab sepenuhnya dalam singkungan keluarga. Namun, 

seorang istri juga memiliki tanggungjawab. Jadi dalam menjalankan 

kehidupan keluarga saling bekerja sama supaya keharmonisan dalam 

keluarga itu tercipta dan sejahtera”.80 

 

       Dari hasil wawancara diatas, bahwa dalam membangun rumah tangga, baik 

suami atau istri dalam tugasnya sebagai ayah atau ibu mempunyai tanggungjawab 

dan fungsinya masing-masing. Keduanya juga saling bekerja sama dalam menjaga 

keharmonisan keluarga agar tercipta keluarga yang sejahtera lahir dan batin. 

Pengamalan atau penerapan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari bisa 

dimulai dari menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dalam 

hubungan antar anggota keluarga, seperti saling memahami perbedaan dan 

memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan kedudukan ataupun 

                                                   
78Buyu Novita(35 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, 12 Januari 2024 Pukul 

17.07 WITA. 

 
79Muh. Taufik(46 Tahun), Kepala Adat/Suku, Hasil Wawancara, Pada Tanggal  20 

Januari 2024 Pukul 16. 37 WITA. 
80Suriansyah(57 Tahun), Kepala Suku, Hasil Wawancara, Pada Tanggal  09 Januari 2024 

Pukul 20.54 WITA. 
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peran antar anggota keluarga. Seperti yang dikatakan oleh ibu Buyu Novita 

bahwa: 

“Agar kesetaraan gender ini diterapkan, perlu adanya saling memahami 

dalam keluarga, tidak membatas-batasi kalau mau bersekolah tinggi-tinggi 

dan tidak adanya larangan kalau perempuan mau bekerja. Intinya 

memberikan hak dalam melakukan kewajibannya lah”.81 

 

Sama halnya yang diuangkapkan oleh bapak Juhari bahwa: 

“kalau kesetaraan gender ini di jalankan dalam kehidupan sehari-hari, kita 

harus memberikan hak-hak perempuan sebagaimana mestinya, ataupun 

memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak, tidak melarang istri 

kalua mau bekerja, yah tidak membatasi merekalah. Kita terapkan 

kesetaran itu agar keharmonisan dalam rumah tang dan keluarga ini 

tercipta”82 

 

       Dari hasil wawancara, Menurut ibu Buyu Novita dan bapak Juhari terkait 

bagaimana pengamalan kesetaraan gender diatas, agar memberikan kesempatan 

dan hak yang sama dalam perannya dan tidak membatas-batasi. Menerapkan 

kesetaraan gender mulai dari lingkup yang kecil seperti dalam lingkungan anggota 

keluarga terlebih dahulu barulah kemudian ke lingkup yang lebih luas seperti 

dalam organisasi atau lembaga. 

C. Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Suku Dayak di Kecamatan 

Nunukan 

      Secara umum, "Implementasi" berarti "pelaksanaan" atau "penerapan" dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).83 Istilah "implementasi" biasanya 

mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Implementasi berarti menerapkan ide, kebijakan, dan inovasi dalam tindakan 

segera untuk menghasilkan dampak positif yang berupa perubahan, pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan perilaku. Dalam proses kebijakan secara keseluruhan, 

implementasi adalah komponen penting. Ini mengacu pada upaya untuk mencapai 

                                                   
81Buyu Novita(35 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, 12 Januari 2024 Pukul 

17.07 WITA. 

82Juhari(43 Tahun), Tokoh Agama, Hasil Wawancara, Pada Tanggal 22 Januari 2024 

Pukul 14.42 WITA. 

83https://kbbi.web.id/implementasi.html  

https://kbbi.web.id/implementasi.html
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tujuan tertentu dengan menggunakan prasarana dan fasilitas tertentu dan dalam 

waktu yang sudah ditentukan.84 

       Implementasi adalah aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan, yang 

merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sarana 

dan prasarana tertentu, serta dalam urutan waktu tertentu. 

       Dalam penerapan kesetaraan gender pada masyarakat Dayak di Kecamatan 

Nunukan, terdapat beberapa saran yang diperoleh oleh peneliti dari beberapa 

informan. 

1. Implementasi kesetaraan gender dalam suku dayak di ranah publik di 

kecamatan Nunukan 

a. Implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan 

       Pendidikan merupakan hal sangat penting, pendidikan merupakan 

suatu kewajiban bukan hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. 

Pendidikan sangat penting untuk megubah pola yang tradisional menjadi 

pola yang modern agar lebih mampu mensejahterakan masyarakat luas.85 

       Adanya keadilan dan kesetaraan adalah inti dari kesejahteraan. 

Tujuan utama peradaban manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, 

mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan negara, dan 

membangun keluarga yang berkulaitas.. Keadaan dimana kondisi baik 

laki-laki maupun perempuan memperoleh kesamaan dalam hal 

kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial budaya, hukum, politik, pendidikan, 

ekonomi, pertahanan, dan keamanan sosial serta kesamaan menikmati 

hasil pembangunan.86 Agar keadilan dan kesetaraan gender ini terwujud 

diperlukan agar tidak adanya deskriminasi antara lelaki dan peermpuan, 

                                                   
84Hernita Ulfatimah, Laporan Akhir: Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan 

Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru, (Pekan Baru: UIN  Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2020).h.31. 

85Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan, Jurnal 

Musawa,Vol. 7. No. 1, Juni 2015, h. 161. 

86Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan, h. 

162. 
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agar mereka bebas dalam berpartisipasi atas pembangunan dan 

memperolah manfaat yang setara dan adil (fair). 

       Tujuan dari pendidikan yang berperspektif gender adalah agar laki-

laki dan perempuan mempunyai akses yang setara dalam pendidikan. 

Misalnya, hak yang sama untuk pendidikan diberikan kepada anak laki-

laki dan perempuan sampai kejenjang pendidikan formal tertentu. Suatu 

ketidakadilan apabila perempuan itu dinomorduakan dalam hal 

pendidikan, apalagi mereka memili kemampuan. Pemikiran yang keliru 

apabila aada yang memandang bahwa perempuan hanya bekerja dalam 

ranah domestic saja (dalam rumah tangga), sehingga tidak perlu 

mendapatkan pendidikan formal yang lebih tinggi. 

Tabel 4.5 

Jumlah Pendidikan dan pekerjaan orang dayak di kecamatan 

Nunukan 

 

No. 

 

Mata Pencaharian 

 

Perempuan 

 

Laki-laki 

 

Jumlah 

1. Petani, Nelayan, 

Peternak 

35 44 79 

2. Pedagang 28 32 60 

3. Pengrajin - - - 

4. Pekerja/ Buruh 

Kasar 

40 66 106 

5. Pegawai Negeri 123 180 303 

6. Karyawan Swasta 350 355 705 

7. Pensiunan 520 450 970 

8. Lain-lain - - - 
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9. Guru 11 6 17 

10. Bidan 5 - 5 

11. TNI 9 35 44 

12. Polisi 29 75 104 

13. Dokter 2 3 5 

14. Perawat 32 4 36 

15. Wiraswasta 12 15 27 

16. Dosen 4 6 10 

16. JUMLAH - - 2.471 

 

       Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadist nabi bahwa, “menuntut ilmu 

adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan”. Jadi 

perempuan dan laki-laki mempunyai kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. 

Seperti yang diuangkapkan oleh Buyu Novita selaku orang Dayak bahwa: 

“Perempuan itu tidak boleh dibatas-batasi, mereka kalau mau bersekolah 

tinggi-tinggi , persilahkan saja sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka 

juga harus bebas dalam memilih apa yang mereka inginkan. Juga tidak ada 

pembedaan antara laki-laki maupun perempuan, karena kita wajib 

mendapatkan dan merasakan hak yang setara atau sama”. 

 

Sama halnya dengan yang diuangkapan oleh bapak Mungkin bahwa: 

“Kami tidak ada larangan kalau mau bersekoh tinggi-tinggi, justru banyak 

itu baik laki-laki atau perempuan yang pergi merantau di luar daerah kayak 

di Jakarta, Sulawesi, Samarinda, mereka jadi orang sukses semua. Dan 

sekarang ini kalau diliat lebih banyak perempuan yang bekerja dikantor-

kantor”.87 

                                                   
87Mungkin(38 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, Pada 12 Januari 2024 pukul 
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Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh ibu Nurlaela bahwa: 

“Pada zaman dulu di zaman kolonial belanda, perempuan-perempuan 

memang ditindas hanya orang-orang yang memilikimkasta tertinggi atau 

bangsawan yang bisa bersekolah tinggi-tinggi. Karena di zaman ibu 

kartini, beliau sudah memperjuangkan hak perempuan terutama dalam hal 

pendidikan. Jadi perempuan itu harus berpendidikan karena ia madrasah 

pertama anak-anaknya. Jadi cerminan perempuan itu besar sekali dan 

sangat besar pengaruhnya untuk mencetak generasi kedepan. Dan 

kecerdasan seorang anak itu turun ke anak-anaknya”.88 

 

b. Implementasi kesetaraan gender dalam Pekerjaan 

       Dalam hal pekerjaan laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan 

kewajiban yang sama/setara dalam hal peran untuk saling menghormati dan 

menghargai satu sama dalam kehidupan masing-masing.89 

       Seperti yang diuangkapkan oleh ibu Nurhayati sekaligus bekerja sebagai 

pengusaha kayu bahwa: 

“laki-laki dan perempuan itu harus bekerja sama, walaupun suami kita 

bekerja kita juga harus membantu suami. Kita juga harus punya 

penghasilan sendiri, kita tidak boleh bergantung kepada laki-laki. 

perempuan harus bekerja juga untuk membantu ekonomi suami, 

membantu rumah tangga, bagaimana ekonomi kita harus diperbaiki, 

perempuan harus bisa bantu. Dan kita tidak boleh berharap pada laki-

laki”.90 

 

Berbeda halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Mungkin bahwa: 

“Dalam aspek pekerjaan, itu sudah menjadi tanggungjawab saya dan saya 

sebagai laki-laki juga tidak tega kalau istri saya bekerja. Tapi kalau si 

perempuan ini mau bekerja saya juga tidak larang. Karena saya kasihan dia 

sudah bekerja dalam rumah tangga, tapi dia juga harus bekerja mencari 

nafkah lagi”. 

 

       Dari kutipan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa ada dua 

pendapat yang berbeda dari implementasi kesetaraan gender dalam aspek 

pekerjaan, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan itu harus 
                                                                                                                                           
18.37 WITA. 

88Nurlaela (42 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, Pada 10 Januari 2024 Pukul 

18. 33 WITA. 
89https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca5307/Meneladani-Nilai-Nilai-Kearifan-

Lokal-Suku-Dayak-dalam-Implementasi-Pengarusutamaan-Gender.html.  
90Nurhayati( 38 Tahun), Ketua Perempuan Dayak Tidung, Hasil Wawancara, Pada 10 

Januari 2024 pukul 17.28 WITA. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15307/Meneladani-Nilai-Nilai-Kearifan-Lokal-Suku-Dayak-dalam-Implementasi-Pengarusutamaan-Gender.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15307/Meneladani-Nilai-Nilai-Kearifan-Lokal-Suku-Dayak-dalam-Implementasi-Pengarusutamaan-Gender.html
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mandiri tidak boleh bergantung pada laki-laki dan pendapat kedua mengatakan 

bahwa bekerja adalah tanggungjawab laki-laki kalau sudah menikah. Hal ini 

menandakan bahwa pak Mungkin memiliki monopoli domestic terhadap 

perempuan. Namun, ia juga tidak melarang jika ingin bekerja. 

c. Implementasi kesetaraan gender dalam Adat dan kepemimpinan 

       Dalam kepercayaan suku Dayak, perempuan berperan sebagai 

Balian. Balian adalah seorang perempuan yang mempunyai tugas sebagai 

mediator dan komunikator atau sebagai penhubung dengan hal-hal yabg 

bersifat abstrak atau tidak terlihat. Artinya perempuan dayak mampu 

menyampaikan pesan dari fenomena alam untuk kepentingan suku dayak. 

Dalam suku dayak yang menjadi kepala adat bukan hanya laki-laki saja. 

Namun perempuan juga bisa menggantikan laki-laki dengan syarat 

tertentu yang telah dipenuhi untuk menjadi seorang Balian. 

       Pada zaman dulu, dalam suku dayak sering melibatkan perempuan 

dalam kepemimpinan yang berperan sebagai imam, sementara laki-laki 

bertanggung jawab atas urusan adat. Imam untuk perempuan dalam suku 

dayak lebih dikenal dengan nama Balian atau Bobohizan. Sedangkan 

imam untuk laki-laki dikenal dengan Basir. Hal ini dikarenakan seiring 

dengan perkembangan dan perubahan zaman dalam dinamika sosial 

budaya dayak.91 

Tabel 4.5 

Jumlah Rekapitulasi Anggota Ada/Kepemimpinan suku Dayak 

kecamatan Nunukan 

 

No. 

 

Mata Pencaharian 

 

Perempuan 

 

Laki-laki 

 

Jumlah 

1. Imam/ Balian 2 - - 

2. Basir - 2 2 

                                                   
91Nila Riwut,Bawin Dayak:Kedudukan, Fungsi, dan Peran Perempuan Dayak. H.27. 
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3. Tokoh Adat 1 3 4 

4. Kepala Adat - 2 2 

5. Balai PKK 12 - 12 

6. Posyandu 28 - 28 

5. JUMLAH - - 48 

      Sebagaimana pemahaman masyarakat dayak di kecamatan Nunukan bahwa 

posisi perempuan dalam adat diuangkapkan oleh bapak Suriansyah bahwa: 

“Kalau dalam suku kami, yang boleh menjadi kepala suku atau adat bukan 

hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa. Asalkan dia sudah memenuhi 

syarat-syarat dalam kepemimpinan atau kepala adat, dalam urusan 

posyandu dan PKK itu dominan perempuan yang banyak berperan”. 

Namun, rata-rata yang banyak menjabat sebagai kepala suku itu laki-laki.92 

 

       Masyarakat dayak umumnya mereka tidak mengenal sistem patriarki, namun 

karena adanya budaya dari luar yang masuk dan pada akhirnya masuk ke dalam 

budaya dayak. Walaupun begitu, orang dayak tidak mengenal yang namanya 

merendahkan perempuan daripada laki-laki keduanya sama dan setara dalam hal 

kedudukan dan peran dalam segala aspek kehidupan. Berdasarkan wawancara 

dengan ketua perempuan suku dayak tidung, ibu Nurhayati menyampaikan 

bahwa: 

“Dalam menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi atau lembaga itu tidak 

hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa menjabat sebagai ketua dan 

memimpin. Jadi keduanya itu berperan penting dan dibutuhkan dalam 

berkontribusi dalam suatu organisasi.”93 

 

       Berdasarkan wawancara diatas, kaum laki-laki dan perempuan itu setara dan 

sama dalam berbagai aspek kehidupan dan keduanya dibutuhkan dalam 

berpastisipasi dan berkontribusi dalam kepemimpinan. kondisi tersebut membuat 

                                                   
92Suriansyah(57 Tahun), Kepala Suku, Hasil Wawancara, Pada Tanggal  09 Januari 2024 

Pukul 20.54 WITA. 
93Nurhayati( 38 Tahun), ), Ketua Perempuan Dayak Tidung, Hasil Wawancara, Pada 10 

Januari 2024 pukul 17.28 WITA. 
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peluang bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang serta berperan aktif 

dalam pemerintahan. 

 

2. Implementasi kesetaraan gender dalam suku dayak di ranah domestik di 

kecamatan Nunukan 

a. Implementasi dalam rumah tangga  

       Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

khususnya pasal 31 ayat (3), "suami adalah kepala keluarga dan isteri 

adalah ibu rumah tangga." Masyarakat sering menggunakan aturan ini 

untuk mendukung gagasan bahwa suami bertanggung jawab atas 

perawatan rumah tangga dan bahwa istri tidak memiliki wewenang yang 

lebih besar daripada suami. Studi menunjukkan bahwa, meskipun kedua 

pasangan bekerja, dua dari tiga isteri lebih banyak mengerjakan tugas 

rumah tangga dan mengasuh anak daripada suami mereka. Studi yang 

dilakukan oleh Hill ASEAN Studies pada 2018 memperkuat data 

sebelumnya. Di Indonesia, sekitar 60% istri bekerja, tetapi kurang dari 

3% suami hanya bersedia memasak. Ini karena, ketika para istri 

bertanggung jawab atas keuangan keluarga, suami tidak ikut berbagi 

pekerjaan rumah tangga, yang bisa dimulai dengan membantu di 

rumah.94 

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Parmita bahwa: 

“Dalam rumah tangga, saya bekerja sebagai bidan dan suami saya juga 

bekerja. Biasa ada beberapa pekerjaan rumah yang juga dibantu oleh 

suami saya, jadi kalau urusan rumah tangga itu bukan hanya istri tapi 

suami juga ikut membantu. Kalau memasak, suami saya juga masak 

sendiri kalau saya belum pulang dari kerja, suami yang memasak. Alaasan 

kenapa saya bekerja , itu tadi karena saya berkuliah mengambik jurusan 

bidan dan setelah lulus saya bekerja. Karena disisi lain saya juga tidak 

ingin memberatkan suami saya, kalau kita sudah punya penghasilan sendiri 

kan kita bisa membeli apa yang kita mau tanpa harus meminta lagi sama 

suami, bukan karena saya tidak di beri nafkah sama suami saya, saya juga 

diberi nafkah hanya saja untuk membantu perekonomian suami dan kami 

                                                   
94Sonny Dewi Judiasih,” Implementasi Kesetaraan Genderdalam Beberapa 

Aspekkehidupan Bermasyarakat Di Indonesia”,Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 5, 

Nomor 2, Juni 2022, h. 290.  
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uangnya juga bisa ditabung untuk kebutuhan yang mendadak. Suami saya 

buasa membantu saya mengurus anak. Karena kalau saya pergi bekerja 

dan tiba-tiba dinas malam, suami saya yang menjaga anak saya dan 

mengurus pekerjaan rumah lainnya”.95 

 

Sama halnya yang diuangkapkan oleh ibu Buyu Novita bahwa: 

 

“Kalau urusan dalam rumah tangga itu kita harus bekerja sama dan bukan 

hanya tugas istri. Dan suami saya kalau pulang dari kerja juga membantu 

pekerjaan saya baik itu dalam mengurus atau menjaga anak dan pekerjaan 

rumah lainnya. Suami juga ikut membantu seperti memasak, menjaga anak 

dan mencuci piring. Kalau saya belum pulang kerja, suami saya yang 

memasak untuk dia makan”.96 

Pemahaman perempuan dalam rumah tangga disampaikan oleh bapak 

Mungkin, bahwa: 

“Sebenarnaya kalau dalam pekerjaan saya tidak melarang istri saya untuk 

bekerja, hanya saja kalau kita sudah menikah, kan pekerjaan mencari 

nafkah itu sudah menjadi tanggungjawab suami. Kasihan juga istri saya, 

dia sudah bekerja di luar, dia juga harus bekerja lagi dirumah. Tapi kalau 

dia  mau bekerja saya tdiak melarang. Kalau saya yang memasak dirumah 

itu istri saya, setelah makan saya yang mencuci piring”.97 

       Dari kutipan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dari ketiga 

pendapat diatas bahwa dalam ibu Parmita dan ibu Buyu bahwa dalam rumah 

tangga tidak hanya menjadi tanggungjawab istri saja tapi juga laki-laki berperan 

penting didalamnya, dan keduanya harus bekerja sama. Namun berbeda dengan 

pak Mungkin, ia lebih ke domestika perempuan. Sebenarnya perempuan juga 

mempunyai hak dalam mengejar impian dan kariernya, tidak hanya laki-laki. 

karea perempuan selain ia bisa bekerjadiluar rumah, setelah pulang kerja, 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan saat mempunyai keterlibatan 

yang sangat penting dan banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan diluar 

                                                   
95Parmita(27 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, 08 Januari 2024 Pukul 16.50 

WITA. 

96Buyu Novita(35 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, 12 Januari 2024 Pukul 

17.07 WITA. 

97Mungkin(38 Tahun), Tokoh Masyarakat, Hasil Wawancara, Pada 12 Januari 2024 pukul 

18.37 WITA. 
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rumah, rata-rata yang menjadi perawat, bidan, dan guru itu semua perempuan, 

tidak hanya diranah domestic saja. 

       Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti di atas, penelitian ini 

menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian 

kualitatif ini berupa untuk menjelaskan bagaimana individu melihat, menilai, 

menggambarkan atau memakai dunia sosialnya. Dalam hal ini peneliti 

mendeskripsikan bagaimana perspektif atau pandangan suku Dayak dalam 

kesetaraan gender (Studi Kasus Suku Dayak Di Kecamatan Nunukan 

Kabupaten Nunukan). Kesetaraan gender khusnya yang ada dalam suku 

dayak di Nunukan, Kalimantan Utara, terkait pandangan beberapa informan 

terhadap gender, bagaimana kesetaraan gender, dan bagaimana 

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa laki-laki dan 

perempuan itu mempunyai hak dan kewajiban yang setara, tidak memandang 

dari jenis kelamin mana. Karena gender ini bukan merupakan sesuatu yang 

bersifat kodrati atau permanen, melainkan itu adalah pandangan yang 

diberikan oleh masyarakat. 

       Implementasi kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari itu harus 

diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu dalam hal 

pendidikan, sosial, politik, rumah tangga, kepemimpinan, pekerjaan dan lain 

sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti tentang Perspektif Suku Dayak Terhadap Kesetaraan Gender (Studi 

Kasus Suku Dayak di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan) dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

       Pertama, ada beberapa perspektif orang dayak terhadap kesetaraan gender, ia 

mengatakan gender perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam jenis 

kelamin (sesuatu yang bersifat kodrati) tidak bisa diubah. Gender merupakan 

pandangan masyarakat dalam hal peran, Sesuatu yang dapat diubah, misalnya 

dalam hal rumah tangga seperti mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, 

mengurus anak dan sebagainya, maupun dalam ranah public seperti menjadi 

pemimpin suatu organisasi/lembaga, dalam pekerjaan, sosial masyarakat, 

kesehatan dan sebagainya. Dalam hal pendidikan, perempuan juga betperan 

penting, bukan hanya laki-laki yang memiliki wewenang dalam menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi, seorang perempuan juga harus karena perempuan 

yang menjadi tonggak peradaban pertama melahirkan generai-generasi yang 

berkualitas. Dalam hal pernikahan, dalam suku dayak tidak ada pemaksaan dalam 

perjodohan, mereka bebas memilih pasangan mereka, dan yang membawa mahar 

ketika menikah itu dari pihak laki-laki, dan tidak ada paksaan dan tidak 

memberatkan pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal 

berpoligami, dalam suku dayak tidak mengenal yang namanya poligami, karena 

adanya perjanjian antara kedua belah pihak sebelum menikah. Jika laki-laki 

tersebut berpoligami atau selingkuh maka akan dikenakan sanksi berupa denda 

seperti uang, sapi, atau benda-benda yang terbilang cukup mahal harganya. Dalam 

hal pekerjaan, khususnya dalam berladang/bertani, yang merupakan salah satu 

pusat dan sumber penghidupan dan kebudayaan orang Dayak. Berladang 

mempunyai peran yang sangat penting bagi suku dayak. Jika tradisi ini berakhir, 

maka hilang pula identitas budaya mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara 
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gotong royong, melibatkan seluruh warga desa mulai dari anak-anak hingga orang 

dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Laki-laki bertugas membuat lubang 

untuk menanam benih, sementara perempuan bertugas meletakkan benih ke dalam 

lubang tersebut. 

       Kedua, implementasi suku dayak terhadap kesetaraan gender dalam berbagai 

aspek kehidupan masyarakat. Pertama dalam hal pendidikan seperti yang 

dijelaskan diawal bahwa tidak ada pembedaan atau batasan baik laki-laki dan 

perempuan dalam menempuh pendidikan yang tinggi, keduanya mempunyai hak 

yang sama/setara dalam merasakannya selagi keduanya masih memiliki 

kemampuan. Dalam bekerja diluar rumah atau ranah public, perempuan 

mempunyai hak yang sama dan setara dengan laki-laki. perempuan juga berhak 

untuk mewujudkan impiannya dan berkarier. Kemudian dalam rumah tangga, 

dalam ranah domestic, dalam suku daya, laki-laki dan perempuan saling bekerja 

sama. Masih banyak juga yang beranggapan bahwa yang bertanggung jawab 

penuh dalam mengurus rumah tangga adalah istri dan suami adalah sebagai kepala 

rumah tangga yang bertugas memimpin dan mencari nafkah diluar. Anggapan 

tersebut keliru baik lelaki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dan 

saling bekerja sama dalam rumah tangga. Kemudian dalam bekerja, atau dalam 

ranah public bukan hanya menjadi tanggung jawab lelaki, perempuan juga 

mempuanyai hak, asalkan ia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dan 

ibu bagi anaknya. Itulah beberapa penerapan kesetaran gender yang dijelaskan 

peneliti dan masih banyak lagi dalam berbagai aspek kehidupan ini. 

B. Implikasi  

Penulis menemukan beberapa kekurangan dalam penelitian ini, serta 

kekurangan dalam tulisannya sendiri. Namun, dalam proses penelitian ini, penulis 

menemukan beberapa hal yang diharapkan dan disarankan,yaitu sebagai berikut. 

Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyka kekuarangan baik dari 

segi penelitian maupun dari segi penulisannya. Namun, dalam proses penelitian 

ini penulis menemukan beberapa hal yang menjadi harapan dan saran yaitu 

sebagai berikut. 
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Pertama, bagi pemerintah, penting untuk menyelenggarakan program edukasi 

tentang kesetaraan gender dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum 

pendidikan. 

Kedua, memperluas cakupan data terkait indeks kesetaraan dan keadilan 

gender, serta mensosialisasikannya secara menyeluruh kepada masyarakat melalui 

lembaga terkait, ada beberapa langkah yang bisa diambil seperti penelitian dan 

pemantauan, kampanye dan pendidikan, sosialisasi melalui media, pelatihan dan 

pengembangan kapasitas, kolaborasi dengan lembaga terkait, pemeberdayaan 

perempuan, kebijakan dan regulasi, serta kemitraan dengan sector swasta. 

Ketiga, bagi masyarakat, penting untuk berperan aktif dalam pendidikan anak 

mengenai identitas dan peran gender sejak usia dini. 

Keempat, terlibat secara aktif dalam upaya pemberantasan diskriminasi dan 

stereotip berdasarkan jenis kelamin. 
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