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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 ا
Alif Tidak 

dilambngkan 

Tidak dilambagkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa S Es (denga titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ح
Ha H Ha (dengan titik di 

bawah 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 ذ
Zal Z Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر 

 Za Z Zet ز 

 Sin S Es س

 

 Syin Sy Es dan ye ش

 ص
Shad S Es (dengan titik di 

bawah) 
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 ض
Dhad D De (dengan titik di 

bawah) 

 ط
Tha T Te (dengan titik di 

bawah) 

 ظ
Dza Z Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain , Aspostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah . Apostrof أ

 Ya’ Y Ye ي

Hamzah yang terletak di awak kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda 

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lembaganya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda 

 

Nama Huruf Latin Nama 

 ــَـ
FATHAH A A 

 ــِـ
KASRAH I I 

 ــُـ
DAMMAH U U 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harak at atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 …آ│ …َى
Fathah dan 

Alif atau ya 

A A dan garis 

diatas 

 ـِى
Kasrah dan ya I I dan garis di 

atas 

 ـُو
Dammah dan 

wau 

U U dan garis 

di atas 

 

4. Ta’Marbuta 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 

adalah (t). Sedangkan marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah (n). 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah  atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsona ganda) yang di beri tanda syaddah. Jika huruf ya, 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah  (i). 

6. Kata Sandang 

Kata dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf (Alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman translitersasi ini, kata sandang di transliterasikan 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti banyak huruf langsung yang 

megikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan   transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan karena dalam tulisan Arab ia 

berupa Alif. 

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

di tulis menurut cara transliterasinya di atas. Misalnya kata al- Quran (dari al-

quran), sunnah, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secarah utuh. 
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9. Lafz al-Jalalah 

Kata “Allah SWT” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkududukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), di 

transliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-

jalalah, di transliterasi dengan huruf (t). 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya  huruf-huruf tersebut dikenai ketatuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan podoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

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

diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang di tulis 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. 
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ABSTRAK 

Nama : Siti Wahdayanti 

Nim : 50100120035 

Judul : Bias Gender Dalam Komunikasi Keluarga Di Kelurahan Ekatiro  

   Kabupaten Bulukumba 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai  bias gender 
dalam komunikasi keluarga di kelurahan Ekatiro  Kabupaten Bulukumba, 
dengan Rumusan masalah 1) Bagaimana bentuk bias gender yang terjadi di 
kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba?, 2)  Bagaimana dampak bias gender 
yang terjadi dalam keluarga di kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba?, 3) 
Faktor apa yang  menyebabkan terjadinya bias gender di kelurahan Ekatiro? 

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan jenis penelitian  
deskriptif  kualitatif  yang menggunakan pendekatan komunikasi. Adapun 
sumber data dari penelitian ini adalah  seorang suami serta istri di kelurahan 
Ekatiro dan informan tambahan yaitu seorang anak laki-laki dan perempuan.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara serta dokumentasi. Teknik mengolah data dan analisis data dibuat 
dengan  tahapan reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini bertujuan  untuk menjelaskan mengenai bias 
gender yang terjadi di dalam keluarga, menjelaskan bentuk-bentuk bias 
gender yang terjadi seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan 
dan peran ganda dan juga dampak yang di rasakan dari mereka yang 
terdampak bias gender. Serta  faktor yang menyebabkan bias gender terjadi. 
Bias gender tidak lepas dari konstruksi sosial budaya seperti membentuk dan 
memperkuat peran, perilaku dan harapan berdasarkan jenis kelamin yang 
seringkali mengakibatkan bias gender. Pemahaman gender dimulai dari 
keluarga karena keluarga merupakan unit sosial pertama dan paling 
berpengaruh dalam kehidupan seorang individu.  Keluarga memainkan peran 
kunci dalam membentuk pemahaman gender seorang anak yang kemudian  
mempengaruhi bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri dan orang lain 
dalam konteks gender.  

 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Peningkatan kesadaran 
mengenai bias gender dalam komunikasi keluarga. Menyadari pentingnya 
memahami dan mengenali bias gender agar dapat mempengaruhi interaksi 
dan keputusan sehari-hari. Perlunya komunikasi yang baik untuk membangun 
keluarga yang lebih sejahtera. 2) Menyadari bahwa penelitian ini bisa menjadi 
dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai bias gender dalam konteks yang 
berbeda seperti dampak bias gender terhadap kesejahteraan keluarga atau 
pendidikan anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Isu mengenai gender bukanlah isu yang baru dalam lingkungan 

masyarakat luas, namun isu tersebut masih menjadi aktual dan menarik 

karena banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana peran sosial 

laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang dapat memicu bias gender dan 

mengakibatkan kesenjangan peran sosial laki-laki dan perempuan.1  

 Di Indonesia, pendekatan gender sudah menjadi salah satu pembahasan 

yang selalu dibahas diberbagai kesempatan, terlihat jelas bahwa laki-laki 

selalu lebih diatas kedudukannya dibanding perempuan, kesenjangan 

tersebut dapat dilihat dari perempuan yang memperoleh pendapatan, 

kesehatan, pendidikan dan sebagainya yang masih lebih rendah bila 

dibandingkan dengan yang didapatkan laki-laki. 

 Gender sendiri diciptakan oleh masyarakat, sehingga tidak jarang 

menimbulkan pembagian peran gender dalam kehidupan, terutama dalam 

ranah keluarga hanya dilihat pada gender yang mana dianggap unggul atau 

yang mendominasi. Perempuan identiknya berugas sebagai Ibu rumah tangga 

yang memiliki tugas yang segala sesuatunya dikerjakan didalam rumah, 

sementara laki-laki identiknya dengan pekerjaan publik yang bersinggungan 

langsung dengan masyarakat luar. Pemahaman ini telah berlangsung sejak 

lama oleh masyarakat dimana peran dalam rumah tangga ini mutlak dan tidak 

dapat diubah, hal tersebut terus terjadi dikarenakan masyarakat masih 

pempunyai pemikiran yang sederhana dimana mereka 

 
1Amalia  Nur Ramahani, Nanang  Marono,  dan Rini  Wiysui, “Hubungan Sosialisasi  

Gender dalam Keluarga dengan Persepsi Gender Siswa SMK”, Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial, no.2 
(2020): h.142 
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masih berpegang pada kebiasaan yang sudah melekat dan sulit untuk 

dihilangkan.  

 Pada dasarnya Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, 

karena manusia mendapat kedudukan yang serupa di mata Allah. Dalam Al-

Qur’an mengatakan laki-laki dan perempuan berbeda, namun perbedaan yang 

dimaksud adalah perbedaan biologis dan juga perbedaan kodrat dimana 

perempuan yang mengandung, melahirkan juga menyusui sementara laki-laki 

tidak. Selain aspek tersebut laki-laki dan perempuan mempunyai kelebihan 

dan potensi yang dimilikinya sama yaitu menjadi manusia yang beriman, taat 

dan bertanggung jawab.2 

 Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang adil. 

Islam datang merubah budaya dan tradisi patriarki bangsa Arab dengan cara 

yang revolusioner, bahkan Nabi dikenal sebagai seorang yang “feminis” dalam 

artian menghargai dan mencintai perempuan. Nabi berupaya merombak 

budaya yang mengesampingkan perempuan dengan memerintahkan laki-laki 

untuk berlaku yang baik, adil dan bijaksana kepada perempuan. Kehadiran 

Rasulullah sebagai seorang yang revolusioner membawa perubahan yang 

besar terhadap kehidupan perempuan dan semua aspek kehidupan. 

Perempuan tidak lagi dianggap sebagai makhluk nomor dua tetapi sama 

derajat dan kedudukannya dengan laki-laki. Ini terbuki dengan dekonstruksi 

yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap bagaimana cara pandang bangsa 

Arab yang menganggap rendah perempuan. Kepedulian dan pembelaan 

terhadap perempuan terus dilakukan Rasulullah, hal tersebut terbukti dari 

 
2Abd. Halim K, Konsep Gender salam Al-Qur’an (Kajian Tafsir tentang Gender dalam  

QS. Ali Imran [3]:36), Vol. 7, 2014, h. 14 
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keteladanan beliau: “sebaik-baiknya kamu ialah berperilaku baik kepada 

istrinya dan aku adalah yang terbaik terhadap isrtriku”.3   

Perempuan merupakan makhluk seutuhnya sebagaimana laki-laki, 

memiliki bentuk yang sempurna dilengkapi dengan akal pikiran dan hati 

nurani. Namun dalam perjalanan kehidupannya terdapat banyak keunikan 

dan kontroversi. Sejarah sendiri telah menunjukkan, kedudukan perempuan 

seringkali diperdebatkan dan dipersoalkan. Hal ini sangat berbeda dengan 

laki-laki, hampir diseluruh belahan dunia sejarah memandangnya sebagai 

manusia sempurna yang tidak memiliki kecacatan sedikitpun, baik yang 

disebabkan oleh ajaran agama maupun konstruksi sosial-budaya. 4 

Salah satu persoalan mendasar dalam membahas posisi perempuan adalah 

dalam ranah keluarga, yang merupakan lembaga paling kecil dalam suatu 

tatanan masyarakat terdiri dari suami, istri serta anak. Dalam membangun 

keluarga, suami dan isteri ada baiknya melakukan kesepakatan mengenai 

peran gender untuk menjaga dan mewujudkan keseimbangan keluarga. 

Seperti pembagian peran dan tugas setiap hari serta bertanggung jawab pada 

peran dan tugas masing-masing. 

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah dalam 

keluarga juga ikut berkembang. Perkembangan pemikiran masyarakat serta 

tuntutan dari masyarakat menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan termasuk tentang pembagian peran dalam keluarga. Kehidupan 

keluarga saat ini tidak lagi menjadikan laki-laki sebagai aktor utama dalam 

membangun kesejahteraan keluarga. Peran serta perempuan dalam 

 
3Jihan Abdullah, “Kesetaraan Gender Dalam Islam”, Jurnal Musawa, no.1 (2011): h. 

112. 
4 Solikul Hadi, Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum di Indonesia, Vol.7,(2014): h. 27. 
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meningkatkan kesejahteraan keluarga juga semakin tinggi dirasakan seiring 

dengan perkembangan zaman. Kehidupan keluarga di zaman sekarang banyak 

ditemukan suami istri sama-sama bekerja di luar rumah, guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarga.5 

Tingkat pemahaman peran gender dan fungsi serta peran dalam 

keluarga pada masyarakat desa dapat dikatakan rendah, apalagi bagi 

masyarakat yang pada umumnya masih berpegang pada kebiasaan lama, 

seperti budaya patriarki, wanita rentan haknya untuk tidak terpenuhi, hak 

untuk merasa aman, hak untuk bekerja dibidang yang sama, hak untuk 

dilibatkan. Seiring perkembangan zaman, pemahaman masyarakat desa 

terhadap gender dan keluarga memiliki perkembangan, perubahan mata 

pencaharian dan perubahan struktur masyarakat dalam memberikan 

pengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai peran gender dan 

bagaimana pentingnya membagi peran dalam keluarga. Namun hal ini tidak 

memastikan bahwa semua masyarakat setuju dan memahami mengenai 

konsep dan peran gender yang hidup dalam keluarga.6 

Fenomena ini terjadi di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro 

Kabupaten Bulukumba yang mana masih banyak isu yang berkaitan dengan 

masalah gender yang menyebabkan terjadinya bias gender. Hal tersebut yang 

mempengaruhi kehidupan berkeluarga masyarakat di Kelurahan Ekatiro. 

Maka dari itu calon peneliti tertarik untuk meneliti hal yang berfokus pada 

bentuk bias gender apa yang terjadi terhadap kehidupan masyarakat dalam 

berkeluarga. Peneliti menganggap bahwa masalah ini menarik untuk diteliti, 

 
5 Panji Nurrahman,“Membangun Kesetaraan Gender dalam Keluarga Pasangan 

Pekerja”, Jurnal Media Komunikasi Gender,(2022): h. 44-45. 
6 Muhammad Alfi Nurfaizi, “Pengaruh Bias Gender Terhadap Disfungsi Keluarga 

(Penelitian di Desa Dawuan Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang)”, skripsi (Bandung: 
Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati, 2023): h. 4 
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karena masih adanya masyarakat yang belum paham mengenai bias gender 

karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak dulu atau merupakan konstruksi 

sosial budaya.  

Hal inilah yang menjadikan calon peneliti tertarik untuk membahas 

masalah tersebut, calon peneliti tertarik dengan judul penelitian mengenai 

“Bias Gender dalam Komunikasi Keluarga di Kelurahan Ekatiro Kabupaten 

Bulukumba”. 

B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Untuk menghindari pembahasan penelitian ini terlalu melebar maka 

peneliti fokus kepada Bias Gender dalam Komunikasi Keluarga di Kelurahan 

Ekatiro Kabupaten Bulukumba 

2. Deskripsi Fokus 

a. Bias Gender merupakan bentuk ketidakadilan atau diskriminasi yang 

muncul berdasarkan jenis kelamin, di mana seseorang atau sekelompok 

dapat medapatkan perlakuan tidak adil atau dipilih berdasarkan jenis 

kelamin mereka. Bias gender terkadang terbentuk tanpa disadari, ketika 

seseorang mengaitkan sikap dan stereotip tertentu dengan orang atau 

kelompok tertentu, tanpa sadar sebenarnya ia telah melakukan bias 

gender. 

b. Komunikasi Keluarga adalah pertukaran informasi, pemahaman dan 

perasaan anggota keluarga. Ini melibatkan pembicaraan, mendengarkan 

dan berbagi ide serta emosi. Komunikasi yang efektif dalam keluarga 

dapat memperkuat hubungan, membangun pemahaman bersama dan 

menciptakan lingkungan yang mendukung. 



6 
 

 
 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka pokok masalah yang peneliti 

kemukakan    adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk bias gender yang terjadi dalam keluarga di 

Kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana dampak bias gender yang terjadi dalam keluarga di 

Kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba? 

3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya bias gender dalam 

keluarga? 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum penulis lebih jauh melakukan penelitian, maka terlebih dulu 

membandingkan dengan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian 

ini, yaitu:  

1. Buku yang dibuat oleh Siti Azisah, Abdillah Mustai, Himayah dan Ambo 

Masse yang berjudul “Kontektualisasi Gender Islam Dan Budaya”. Dalam 

tulisannya mencoba untuk menyajikan secara sederhana apa itu gender, 

bagaimana cara untuk mencapai keadilan gender yang meliputi 

kesempatan, patisipasi seimbang dan pelibatan dalam pengambilan 

keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan 

kesejahteraan yang sama dan seimbang antara laki-laki maupun 

perempuan. Dengan demikian keadilan dan kesetaraan gender 

merupakan bagian dari kesetaraan sosial dimana setiap warga Negara 
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terlepas dari perbedaan rasa tau etnis, agama, kelas ekonomi, gender 

serta usia sehingga memiliki hak yang sama.7 

2. Buku yang dibuat oleh Mansour Fakih yang berjudul “Analisis Gender 

Dan Transformasi Sosial”. Monsour Fakih dalam tulisannya mencoba 

untuk menyajikan secara sederhana apa itu analisis gender, tapi di dalam 

buku ini penulis tidak berambisi untuk mengupas berbagai macam 

analisis sosial dari perspektif konsep gender. Penulis lebih berminat 

memberikan pengertian kepada pembaca, yang bersifat pengantar untuk 

memahami masalah-masalah emansipasi kaum perempuan dalam 

kaitannya dengan masalah ketidakadilan dan perubahan sosial dalam 

konteks yang luas.8 

3. Skripsi yang dibuat oleh saudari Erniha fakultas Ushuludin dan filsafat 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darrussalam Banda Aceh yang 

berjudul “Pembagian Peran Gender Keluarga Masyarakat Desa (Sudi 

kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)” mengenai pembeda dari 

penelitian skripsi yang akan dibuat yakni peneliti terdahulu meneliti 

mengenai pembagian peran dalam rumah tangga sedangkan peneliti 

terkait dengan bentuk bias gender yang terjadi. Adapun persamaannya 

yaitu sama-sama membahas mengenai komunikasi keluarga.9 

4. Skripsi yang dibuat oleh saudara Muhammad Alfi Nurfairizi fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati yang 

judul skripsinya “Pengaruh Bias Gender terhadap Disfungsi Keluarga 

 
7Azisah, dkk, Kontekstualisasi Gender, Islam Dan Budaya, Buku Saku, Samata (2016): 

h. 32 
8Mansour Fakih, Analisis Gender Dan Transformasi sosial, (INSSTPress, Sleman 2020): 

h. 23 
9Erniha, Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi kasus 

Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan), skripsi (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat 
UIN Ar- Raniry, 2018):h. 41 
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(Penelitian di desa dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten 

Karawang)”. Menganai pembeda dari penelitian skripsi yang dibuat 

yakni peneliti terdahulu meneliti tentang pengaruh bias gender 

sedangkan peneliti terkait dengan bentuk bias gender yang terjadi.  

Adapun persamannya yaitu sama-sama membahas tentang bias 

gender.10 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berkaitan dengan 

rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk bias gender terjadi dalam keluarga di 

Kelurahan Ekatiro 

2. Untuk mengetahui dampak bias gender terjadi dalam keluarga di 

kelurahan Ekatiro 

3. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan bias gender terjadi di 

kelurahan Ekatiro  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan  dan memberikan 

sumbangan pemikiran bagi penulis sendiri maupun orang lain terlebih lagi 

bagi mahasiswa terutama mahasiswa pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan menjadi 

pedoman bagi semua pihak yang terkait, baik itu penulis sendiri, mahasiswa, 

 
10 Muhammad Alfi Nurfaizi, Pengaruh Bias Gender Terhadap Disfungsi Keluarga 

(Penelitian di desa dawuan Timur Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang)”, skripsi 
(Bandung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati, 2023): h. 39 
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masyarakat (pengguna) dan pembaca terkait dampak dari bias gender dalam 

komunikasi keluarga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Bias Gender 

1. Pengertian Bias Gender 

Bias gender merupakan kondisi yang memihak atau merugikan 

sedangkan gender merupakan kualitas yang akrab pada laki-laki atau 

perempuan yang dikonstuksikan secara sosial ataupun budaya. Menurut data 

Badan Pusat Statisik (BPS), Indeks Pembangunan Mansusia (IPM) menurut 

provinsi dan jenis kelamin di Sulawesi Selatan dari tahun 2020-2022 

munujukan bahwa pria 76,72% dan wanita 71,46%. Data teresebut 

menunjukkan bahwa akses hasil pembangunan pada wanita masih lebih 

rendah dibandingkan pria dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, 

pendidikan dan sebagainya. Hal tersebut memicu adanya bias gender atau 

suatu kondisi yang memihak dan merugikan salah satu jenis kelamin.1 

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh ilmuan sosial untuk 

mendiskripsikan perbedaan laki-laki maupun peerempuan yang sudah ada 

ketika manusia lahir ke dunia dan adanya kebiasaan yang dipelajari  dan 

disosialisasikan sejak kecil. Pembedaan ini sangat penting, karena selama ini 

sering sekali mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan 

yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran laki-laki dan 

perempuan seharusnya dapat membentuk hubungan yang aktif, cermat dan 

pas dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Adanya perbedaan peran dapat 

membantu untuk menimbang kembali mengenai pembagian peran gender 

 
1Badan Pusat Statisik Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut Jenis Kelamin 2020-2022, https://sulsel.bps.go.id/indicator/40/1674/1/indeks-
pembangunan manusi a-ipm-menurut-jenis-kelamin.html, Diakses pada tanggal 2 Februari 
2024 

https://sulsel.bps.go.id/indicator/40/1674/1/indeks-pembangunan%20manusi%20a-ipm-menurut-jenis-kelamin.html
https://sulsel.bps.go.id/indicator/40/1674/1/indeks-pembangunan%20manusi%20a-ipm-menurut-jenis-kelamin.html
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yang sudah ada, dimana perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang 

terlihat  sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dimana manusia itu 

tinggal. 2 

Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan mendapatkan perbedaan 

karena dampak dari konstruksi sosial budaya yang menyebabkan adanya 

peran dan tanggung jawab yang berbeda. Hal tersebut membuat perempuan 

selalu terabaikan dan sederhana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara.3 Ketidakadilan lahir dari perbedaan gender baik laki-laki 

terlebih lagi bagi perempuan., ketidakadilan gender merupakan aturan dan 

entuknya menempatkan laki-laki serta perempuan menjadi korban dari 

aturan tersebut.4 

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan fungsi yang 

berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam bermasyarakat. Secara umum 

adanya gender menciptakan kedudukan, beban, manfaat dan juga lingkungan 

dimana individu beraktivitas. Sama halnya dengan perbedaan gender yang 

erat dengan cara pandang manusia , sehingga sering kali terlupakan bahwa 

perbedaan gender tersebut bisa berubah tidak seperti ciri biologis yang 

dimiliki laki-laki dan perempuan yang merupakan ketetapan dan abadi. 

Konsep gender yang banyak dipahami masyarakat seringkali bias. 

Biasnya gender diartikan sebagai seks, padahal gender berbeda dengan seks. 

Gender tidak hanya membahas mengenai perempuan dan laki-laki saja dan 

bukan juga tentang  perbedaan konsep biologis yang dimiliko oleh keduanya. 

 
2Ade Kartini, Asep Maulana, “Redefensi Gender Dan Seks, Jurnal Kajian Perempuan Dan 

Keislaman, no.2 (2019): h. 98 
3 Fakih Mansur,”Analisis Gender Dan Transformasi Sosial”, (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2013): h. 46  
4 Sri Sundari Sasongko, “Konsep Dan Teori Gender”, Pusat Pelatihan Gender Dan 

Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 
(2010): h. 57 

                                                                                                                . 
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seks adalah ciri biologis laki-laki dan perempuan yang sudah tetap sejak lahir. 

Sedangkan gender adalah behavioral differencess yang lahir karena konstruksi 

sosial budaya sehingga adanya perbedaan peran antara laki-laki dan 

perempuan. Gender merujuk pada sebuah identitas kultural yang digunakan 

untuk membedakan peran, perilaku, mental dan karakter laki-laki dan 

perempuan dalam konteks sosial masyarakat. 5   

2.  Bentuk-Bentuk Bias Gender   

    Perilaku bias gender ada karena ketidakadilan gender (Gender 

Inequality). Hal ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang 

menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. 

Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut ialah: marginalisasi, 

subordinasi, stereotipe, kekerasan (violence) dan beban kerja lebih panjang 

dan banyak (double burden).6 

a. Marginalisasi 

Marginalisasi merupakan pengeyampingan terhadap perempuan 

dalam berbagai aspek bidang, dari mulai pekerjaan sehingga kedalam urusan 

rumah tangga. Dimana marginalisasi ini membuat posisi perempuan menjadi 

posisi kedua setelah laki-laki. Marginalisasi ini telah menjadi kultur dan 

budaya di Indonesia. Bahkan telah menjadi adat istiadat yang telah turun 

menurun mendarah daging dimasyarakat Indonesia. Proses terhadap 

marginalisasi ini dapat dilihat dari segi kebijakan pemerintah, keyakinan, 

agama, tradisi, kebiasaan, bahkan hingga ke asumsi ilmu pengetahuan.7  

 
5 Nurhasanah dan Suriatin, “Gender Dan Kajian Teori Wanita”, Jurnal Pendidikan 

Sosiologi, (2023):h. 285 
6Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, Lentera: Journal of Gender and 

Childern Studies, vol.1 (2019), h.4. 
7Mulia Puri, “Dikotomi Peran Perempuan”, jurnal pendidikan sosial, (2021): h. 10.  
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b. Subordinasi 

 Subordinasi bermakna suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu 

peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. 

Terjadinya subordinasi terhadap perempuan disebabkan oleh kurangnya 

pengertian laki-laki terhadap perempuan. Subordinasi adalah bentuk 

ketidakadilan gender yang menimpa perempuan karena adanya anggapan 

bahwa perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Dikatakan bahwa tugas 

perempuan hanya di rumah saja mengurus anak dan suami.8 

c. Stereotipe 

Stereotip merupakan suatu pelabelan atau penandaan pada 

perempuan yang menimbulkan ketidakadilan atau penindasan. Stereotip yang 

diberikan pada perempuan terebut bersifat negatif dan merugikan posisi, 

situasi, dan kondisi perempuan. Stereotip ini dapat timbul melalui pandangan 

gender. Hal tersebut menyebabkan banyaknya bentuk ketidakadilan bagi 

perempuan karena asumsi yang berkembang dan kemudian melekat dalam 

diri perempuan melalui pandangan orang lain atau gender.9  

d. Kekerasan (violence) 

Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan 

kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ketidaksetaraan kekuatan ini dapat 

terjadi dalam berbagai tingkatan, termasuk dalam hubungan personal, 

keluarga, masyarakat, dan struktur kelembagaan. Ketidaksetaraan kekuatan 

menciptakan lingkungan di mana salah satu pihak memiliki kontrol dan 

dominasi yang lebih besar atas yang lain. Dalam konteks kekerasan gender, 

 
8Nasyadila Alkhaira, “Subordinasi Perempuan dalam Novel Dian Purnomo”, Jurnal  

Bahasa dan Sastra, no. 1, (2023): h. 49 
9Dhevi.A.I, “Kajian Prespektif Dalam Novel Sehidup Sesurga  Nadia”, jurnal Prosiding 

Samasta Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia, (2021): h. 181. 
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pihak yang sering kali mengalami penindasan adalah perempuan dan anak 

perempuan.10 

e. Peran Ganda (double burden) 

Peran yang kerjakan oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak, baik 

dalam mengurus rumah tangga dan melakukan pekerjaan di wilayah publik. 

Beban ganda banyak dialami oleh perempuan,  mereka bekerja di wilayah 

publik dengan alasan untuk menambah pendapatan dalam keluarga juga 

bekerja di wilayah domesti karena dianggap itu merupakan kewajiban 

seorang istri. Pemikiran inilah yang menyebabkan perempuan memiliki beban 

yang berlipat ganda.  

Semua faktor bias gender di atas tersebut dapat terlihat dalam banyak 

tingkatan seperti tingkat Negara, organisasi, adat istiadat masyarakat, tempat 

kerja dan juga rumah tangga. 

            3.   Bias Gender Dalam Perspektif Islam 

 Masalah gender jelas sangat erat kaitannya dengan persepsi dan juga 

pemahaman agama islam. Ketidakadilan partisipasi laki-laki serta perbedaan 

pada pendidikan terjadi karena adanya pandangan bahwa anak perempuan 

bukan pencari nafkah. Dalam prespektif islam, bias gender sering dilihat 

dalam konteks bagaiaman ajaran dan praktik agama diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama memiliki prinsip-prinsip yang 

mengedepankan keadilan dan kesetaraan baik laki-laki ataupun perempuan. 

Ajaran-ajaran islam mendukung kesetaraangender dalam berbagai aspek 

 
10 Nency Gusty, “Kekerasan: Kajian Feminisme”, Jurnal Bahasa 12, (2023): h. 86. 
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kehidupan. Namun interpretasi dan pelaksana ajarannya sering kali 

dipengaruhi oleh budaya dan tradisi setempat.11  

Istilah gender, selalu merujuk pada adanya kesetaraan laki-laki dan 

perempuan. Pandangan umum menyatakan secara tidak langsung islam  

merendahkan kaum perempuan sebagaimana yang telah disimpulkan dalam 

Al-Qur’an dimana laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam hak dan 

tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan dan dalam kehidupan 

sosial setiap individu memiliki hak yang sama. Hal tersebut antara lain 

ditemukan dalam QS. Al- Hujarat/49: 13      

     

ا ْۚ    كُمۡ شعُُوبٗا وَقَبَآَٰئلَِ لِتعََارَفُوَٰٓ ن ذكََرٖ وَأنُثىََٰ وَجَعلَۡنََٰ كُم م ِ أيَُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنََٰ
َٰٓ يََٰ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٞ  إِنَّ  كُمْۡۚ إِنَّ ٱللََّّ ِ أتَۡقَىَٰ  ١٣أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

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”12 

Sekalipun telah diyakini bahwa islam mereformasi pandangan-

pandangan dan kehidupan kaum prempuan, tetapi terdapat juga pandangan 

yang menganggap bahwa agama, tak terkecuali islam, berkontribusi terhadap 

pelanggengan ketidakadilan gender. Karena itu, perlu diurai dari mana asal 

ketidakadilan tersebut, dari karakter agama atau penafsiran dan atau dari 

pemikiran agama? Kalau berasal dari penafsiran dan pemikiran keagamaan 

tentunya tidak berdiri sendiri tapi dapat dipengaruhi oleh, kultur patriarki dan 

 
11Zahriyanti, “Konsep Gender Dalam Pespektif Agama Islam”, Jurnal Lentera, (2014): h. 

89. 
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  (Jakarta: Yayasan  Penerjemah  

Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2018). h.517 



16 
 

 
 

ideologi-ideologi yang berkembang dan eksis pada masa musafir 

menginterpretasi teks-teks agama. Dalam literatur islam tidak sedikit 

interpretasi dan pandangan yang bias laki-laki atau bias perempuan.13  

Sehubung dengan perspektif islam tentang kesetaraan gender, Al-

Qur’an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba 

di hadapan Tuhan, (2) laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan untuk 

menjadi khalifa, (3) sebagai manusia, kita sama-sama menerima perjanjian 

promordial, dan (4) setiap manusia memiliki potensi meraih prestasi 14 . 

Dimana semua itu menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak 

membedakan keduanya, yang membedakan adalah perbuatan baik dan buruk 

yang diperbuatnya. Sebagai manusia yang beriman memiliki kesempatan 

untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT untuk berlomba-lomba 

memperoleh kebajikan. 

Al-Qur’an tidak pernah mengajarkan diskriminasi kepada laki-laki dan 

juga kepada perempuan, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan 

memiliki derajat yang serupa. Sehingga pandangan-pandangan yang 

menyudutkan perempuan harus diubah. Al-Qur’an melarang adanya 

diskriminasi gender karena bertolak belakang dengan prinsip Islam yang 

selalu menyuarakan keadilan, keamanan dan ketentraman. Bias gender 

banyak terjadi pada lingkungan keluarga. Ketidakadilan dalam keluarga 

tersebut tentu bertolak belakang dengan ajaran agama islam yang dijelaskan 

dalam Al-Qur’an bahwa umat islam wajib mewujudkan kehidupan yang 

bahagia dalam keluarga, kehidupan berkeluarga bahagia yang dimaksud ialah 

 
13 Naqiyah Mukhtar, “M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender “Para Ulama”, Journal 

Of Al-Qur’an Hadith Studies, no.2 (2013): h. 191 
14 Safira Suhra,”Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya 

Terhadap Hukum Islam”, Jurnal Al-Ulum, no. 2 (2013): h. 379 



17 
 

 
 

kehidupan keluarga yang adil dan tidak bias gender bagi seluruh anggota 

keluarga yang hidup didalamnya.15 

Dalam Islam, dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki 

kesetaraan potensi untuk mencapai stratifikasi tertinggi di hadapan Tuhan. 

Kitab suci Al-Qur’an dengan tegas menyatkan bahwa kemuliaan ditentukan 

oleh tingkat ketakwaan kepada Allah, bukan perbedaan jenis kelamin atau 

suku bangsa.  

B. Komunikasi Keluarga 

1. Komunikasi 

a. Pengertian Komunikasi 

Secara bahasa, komunikasi bersumber dari bahasa latin yaitu 

communicatio yang bermula dari kata communis yang artinya sama. Kata sama 

yang dimaksudkan adalah makna. Dalam pengertian ini, komunikasi 

berlangsung manakala orang-orang berpartisipasi didalamnya memiliki 

tujuan yang sama mengenai sesuatu dalam proses komunikasikannya. Dengan 

kata lain, jika orang-orang yang terlibat didalamnya saling memahami apa 

yang sampaikannya, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif.16 

Secara sederhana komunikasi dapat dijelaskan sebagai proses 

menyampaikan pesan kepada komuikan oleh komunikator melalui suatu 

media yang membangun sebuah komunikasi. Dalam pelaksanaannya, 

komunikasi dapat dikerjakan secara primer maupun secara sekunder 17 . 

Komunikasi yang berhasil seringkali disebut sebagai komunikasi efektif. 

 
15Rizqa Febri Ayu dan Nadhilah, “Pengaruh Ketidakadilan Gender Dalam Keluarga”, 

Jurnal Hawa, (2022): h. 80. 
16Zikri Fachrul Nurhadi dan Achmad Wildan Kurniawan, “Kajian Tentang Evesktivitas 

Pesan Dalam komunikasi”, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian, no.1 (2017): h. 
91.  

17Wahyu Ilahi, Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h. 4. 
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Komunikasi efektif adalah ketika komunikator sukses menyampaikan pesan 

apa yang disampaikan, di mana pesan yang disampaikan dan dimaksud oleh 

komunikator, berkaitan erat dengan pesan yang diterima dan dipahami oleh 

komunikan.18 

b. Unsur-unsur Komunikasi 

Dalam melakukan komunikasi, ada komponen atau unsur-unsur yang 

terkandung didalamnya. Komponen atau unsur-unsur komunikasi sebagai 

berikut: 

1) Komunikator 

 Komunikator merupakan pihak yang membuat atau memberikan isi 

pesan kepada penerima pesan. Pada kegiatan penyampaian informasi, 

komunikator dituntut untuk untuk memiliki kemampuan yang kredibel dalam 

menyampaikan informasi. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Garaga bahwa 

terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi komunikator, yaitu credibility 

(tingkat kepercayaan orang lain kepada komunikator), attractive (daya tarik), 

power (kekuatan). Komunikasi yang baik adalah komunikator yang dapat 

meyakinkan sasaran dan menguasai pesan dalam menginformasikan kepada 

komunikan.19 

2) Messege (pesan) 

Pesan ialah sesuatu keutuhan dari apa yang diberikan oleh 

komunikator. Pesan bisa bersifat suatu informaasi yang kemudian suatu 

komunikan (penerima pesan) dapat menyimpulkan sendiri. Pesan juga bisa 

berupa suatu persuasive atau bujukan. Persuasive bujukan, yakni 

 
18Nabila Kusuma Vardhani, Agnes Siwi Purwaning Tyas, “Srategi Komunikasi Dalam 

Interaksi Mahasiswa Pertukaran Asing”, Jurnal Gama Societa, no. 1, (2018): h. 10 
19Monica Amalya Pratiwi, Neneng Komariah, Rully Khairul Anwar, “Strategi Pemilihan 

Komunikator Dalam Diseminasi Informasi Kesehatan Melalui Program “Waktu Belajar II” Di 
TPST Bantar Gebang Bekasi”, Jurnal Of Library and Information Science, no. 3, (2021): h. 297 
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membangkitkan pemahaman seseorang bahwa apa yang telah disampaikan 

akan memberikan sesuatu seperti kesadaran dan perubahan sikap20. 

3) Communication Channel (saluran komunikasi) 

Saluran komunikasi adalah alat atau media yang dapat dimanfaatkan 

oleh individu-individu, kelompok, serta organisasi yang berkomunikasi untuk 

menyampaikan pesan-pesan (messages) meraka. Saluran komunikasi yaitu 

alat melalui nama sumber komunikasi menyampaikan pesan (messages) 

kepada penerima (receiver). Saluran ini dianggap sebabai penerus atau 

penyampai pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan 

informasi.21  

4) Communican (penerima pesan) 

Adalah orang yang menerima pesan 22 . Komunikan adalah bagian 

penting dalam melakukan proses komunikasi. Karena penerima merupakan 

sasaran dalam komunikasi yang berlangsung. Jika pesan tidak tersampaikan 

dengan baik maka membuat beragam masalah yang selalu memaksakan 

pertukaran baik itu dari sumber, pesan dan juga saluran.23 

5) Effect (Hasil) 

Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah 

laku orang,24. Ketika komunikasi dilaksanakan maka akan memberikan efek 

tidak hanya kepada komunikan tetapi juga kepada komunikator. Efek yaitu 

apa yang dirasakan, dipikirkan dan dilakukan oleh komunikan sebelum dan 

 
20Roudhonah, Ilmu Komunikasi, h. 45 
21Sitti Fatimah, Hafied Cangara, “Pemanfaatan Saluran Komunikasi Dalam Penyerapan 

Aspirasi Masyarakat Oleh Pusat Pelayanan Informasi Dan Pengaduan”, Jurnal Komunikasi 
Kareba, no. 1, (2016): h. 80 

22Roudhonah, Ilmu Komunikasi, h. 46 
23Hafied Changara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta, Rajawali Press, 2011): h. 26 
24Hafied Changara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (2011): h. 24 
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setelah menerima pesan. Pengaruh tersebut bisa dirasakan dari sisi 

pengetahuan, sikap ataupun tingkah laku seorang individu.  

6) Feed Back (umpan balik) 

Feed back adalah “tanggapan, jawaban atau respon komunikan kepada 

komunikator, bahwa komunikasinya dapat diterima dan berjalan”25. Feed Back 

terjadi ketika komunikan membalas pesan yang disampaikan komunikator. 

         2.    Keluarga 

 a.   Pengertian Keluarga 

Keluarga menurut etimologisnya yaitu kata “kula” dan “warga”. Kula 

berarti saya, seorang hamba, seorang ahli yang memiliki kewajiban untuk 

membaktikan diri, sementara itu warga berarti anggota, setiap individu 

memiliki kewajiban untuk mengatur segala sesuatu dengan teratur. Maka 

dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang rukun dimana setiap anggota 

didalamnya membantikan dirinya untuk kepentingan dan tujuan yang sama.26 

Keluarga adalah suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, 

tempat tinggal dan hubungan emosional yang sangat dekat yang 

memperlihatkan empat hal yaitu interdepensi intim, memelihara batas-batas 

yang terseleksi, mampu untuk beradaptasi dengan perubahan serta 

memelihara identitas sepajang waktu dan melakukan tugas-tugas keluarga). 

Definisi lain menurut Settels mengatakan keluarga juga diartikan sebagai 

suatu abstraksi dari ideologi yang memiliki citra romantis, suatu proses 

sebagai satuan perlakuan intervensi sebagai suatu jarigan dan tujuan atau 

sebagai peristirahatan terakhir.27 

 
25 Roudhonah, Ilmu Komunikasi, h. 46  
26Dewi Bohan,” Peranan Komunikasi Keluarga”, Jurnal Acta Diurna, (2014): h. 4. 
27Herien Puspitawati, “Konsep Dan Teori Keluarga”, (2017): h. 1-2 
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Keluarga merupakan suatu lembaga sosial dasar dimana semua 

lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Keluarga merupakan bagian 

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa 

individu yang berkumpul serta tinggal di satu tempat dibawah suatu atap 

dalam keadaan saling ketergantungan. Yang di dalamnya terdapat interaksi 

hubungan sosial antar keluarga (suami, istri dan anak-anak) yang saling 

berkesinambungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang 

lainnya, di dalam keluargalah karakteristik diri itu akan terbentuk menjadi 

sebuah kepribadian.28 

b.  Fungsi Keluarga 

Dalam sistem keluarga, fungsi dasar keluarga adalah menyediakan 

kondisi lingkungan yang sesuai dengan anggota keluarga agar aspek fisik, 

psikologis, sosial dan mental semua anggota keluarga dapat berkembang. 

Keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana anggota keluarga saling 

berkaitan satu sama lain, mempetahankan hubungan dan pengambilan 

keputusan serta menyelesaikan masalah secara bersama-sama. 29 

 Fungsi keluarga terdiri dari beberapa bentuk antara lain: 

1) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan 

Keluarga adalah sebagai pendidik anak mulai dari anak lahir sampai 

tumbuh menjadi anak yang dewasa, keluarga berperan penting tehadap upaya 

terbentuknya kepribadian yang baik dari waktu ke waktu, sebelum terjun 

dalam kehidupan bermasyarakat.30 

 
28 Suparman, “Peran Ganda Istri Petani (Studi Kasus Di Desa Perangian Baraka 

Kabupaten Enrekang)” Jurnal Pendidikan 1,(2017): h. 105. 
29Tin Herawati, Diah Krisnatuti, Resti Pujihasvuty,dan Eka Wulida Latifah, “faktor-

faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan fungsi Keluarga Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Keluarga 
dan Komsumen, no.3, (2020): h. 214 

30BKKBN, fungsi Keluarga, (2018): h. 7 
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2) Fungsi Keagamaan  

Fungsi keagamaan merupakan fungsi yang harus dijalankan dalam 

setiap anggota keluarga. Peraturan pemerintah RI No. 21 tahun 1994, tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 4 ayat 1 dan 

2 dituliskan bahwa fungsi keagamaan merupakan fungsi dimana keluarga 

harus dapat memperkenalkan nilai-nilai keagamaan kepada setiap anggota 

keluarga. Fungsi keagamaan keluarga adalah tempat penanaman nilai-niali 

keagamaan sekaligus pemberian identitas agama pada setiap anak. Nilai-nilai 

agama harus diberikan, diajarkan dan dipraktikan dalan kehidupan 

berkeluarga.31 

3) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ekonomi keluarga sangat penting bagi kehidupan keluarga, 

karena merupakan pendukung utama bagi kebutuhan dan kelangsungan 

keluarga. Fungsi ekonomi keluarga meliputi pencarian nafkah, 

perencanaannya serta penggunaannya. Pelaksanaan fungsi ekonomi keluarga 

oleh dan untuk semua anggota keluarga mempunyai kemungkinan menambah 

saling pengertian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga 

itu.32 

4) Fungsi Proteksi 

Keluarga menjadi tempat perlindungan yang memberikan rasa aman, 

tentram lahir dan batin sejak anak-anak berada dalam kandungan sampai 

tumbuh menjadi dewasa. Perlindungan yang dimaksudkan adalah fisik, mental 

 
31 Rohita dan Rizqi Maulida,“Pelaksanaan Fungsi Keagamaan Keluarga Dalam 

Menanamkan Nilai Pada Anak”, Jurnal Ilmiah Visi PGTK Paud Dan Dikmas, no.3, (2018): h. 76 
32 St. Rahmah, “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak”, Jurnal Ilmu dan Teknik 

Dakwah, no. 07, (2016): h. 14-16. 
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dan juga moral. Dimana perlindungan fisik ini berarti orangtua melindungi 

anggotanya agar tidak kelaparan, kehausan dan sebagainya. Sedangkan psikis 

yang kuat supaya nantinya jika ia mengalami suatu masalah hidup akan 

terhindar dari frustasi atau stress.33 

5) Fungsi Reproduksi 

Fungsi Reproduksi dalam keluarga yaitu memberikan penyadaran 

kepada anak agar tidak menyalahgunakan fungsi reproduksi, dan 

membimbing anak untuk menjaga organ reproduksi. 34  Mempunyai kaitan 

yang sangat erat dengan fungsi pendidikan, karena dalam fungsi pendidikan 

terkandung upaya sosisalisasi, yang pertama di lingkungan keluarganya. 

Orang tua mempersiapkan dia untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. 

6) Fungsi Afeksi 

Fungsi afeksi keluarga adalah suatu fungsi yang terbentuk dari dalam 

kehidupan keluarga dan merupakan suatu kekuatan bagi setiap anggotanya. 

Fungsi ini meruapakn fungsi vital yang mana terdapat peran dalam 

mempersiapkan anggota keluarga untuk dapat berkembang secara individual 

maupun psikososial. Fungsi keluarga afektif yang baik bisa terlihat pada 

kegembiraan dan kebahagiaan dari setiap anggota keluarga.35 

 

 

 
33Istianah Masruroh Kobandaha, “Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Karakter”, Journal 

Iain gorontalo, no.1, (2019): h. 89 
34 Linda Suwarni, Mardjan dan Hairunnisa, “Gambaran 8 fungsi Keluarga Pernikahan 

Remaja Putri Usia 15-19 Tahun Di Kecamatan Karawang Utara”, Jurnal Psikologi, no. 2, (2016): 
h. 2 

35  Deisye Supit, Frendy Fernando Pitoy, Sindi Sahentedi, “Fungsi Afekftif Keluarga 
Dengan Kecerdasan Emosional Dalam Pembelajaran ”, Jurnal Nutrix, no. 1, (2023): h. 91 
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7) Fungsi Sosial Budaya 

Sosial budaya diartikan sebagai pemberian kepada keluarga dan 

seluruh anggotanya kekayaan budaya bangsa dan motivasi luhur untuk 

memelihara kehidupan sesuai dengan sosial budaya bangsa dan membangun 

masa depan yang gemilang.36 

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan 

Studi menuliskan bahwa fungsi pembinaan lingkungan memeberikan 

pada setiap keluarga kemampuan menematkan diri secara serasi, selaras dan 

seimbang sesuai daya dukung alam dan lingkungan yang berubah secara 

dinamis.37 

Pada dasarnya pengendalian sosial dilakukan untuk mengembalikan 

suatu kondisi atau keadaan di masyarakat (keluarga) agar kembali mengikuti 

kaidah-kaidah yang berlaku. Karena bila tidak dilakukan pengendalian sosial 

keseimbangan sosial dapat mengalami kegoyahan. Demikian pula di dalam 

keluarga bila tidak dilakukan upaya pengendalian sosial maka dapat 

menimbulkan kegoyahan di dalam keluarga, seperti pertengkaran, 

percekcokan dan bahkan dapat menimbulkan perceraian. 

3.   Komunikasi Keluarga  

Interaksi antar manusia baik secara individu, antar kelompok ataupun 

organisasi tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Interaksi keluarga 

akan terbangun dengan komunikasi, baik antar pribadi anggota keluarga, 

suami dan isteri atau sebaliknya, orang tua dengan anak maupun dengan 

anggota keluarga lainnya. Dalam keluarga, komunikasi merupakan sesuatu 

 
36 Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi”, Jurnal Musawa, no.2, (2014): h. 299 
37 Urwatul Wutsqah, Ivon Mukaddamah, “Peran Perempuan Dalam Membentuk 

Ketahanan Keluarga”, Jurnal Inovasi Penelitian, no. 9, (2023): h. 46 
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yang harus dibina sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam 

serta saling membutuhkan. Komunikasi keluarga merupakan suatu 

pengelompokkan yang menggunakan kata, perasaan dan bahasa tubuh 

(gesture), intonasi, serta tindakan untuk menciptakan harapan image, 

ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian.38 

Sebuah definisi menjelaskan bahwa sebuah keluarga akan harmonis 

apabila para anggota di dalamnya bisa berhubungan secara serasi, seimbang 

dan saling memuaskan kebutuhan anggota yang lainnya serta memperoleh 

pemuasan atas segala kebutuhannya. Komunikasi terjadi dalam keluarga 

antara suami istri, anak kepada orang tua, antara pihak keluarga dan pihak di 

luar keluarga. Segala masalah keluarga diselesaikan melalui komunikasi dan 

juga kebutuhan setiap anggota keluarga dipenuhi melalui komunikasi. Tanpa 

adanya komunikasi kehidupan berkeluarga akan terasa sunyi dari kegiatan 

berbicara, berbincang, berunding dan sebagainya. Oleh karena itu, perlunya 

membangun komunikasi secara harmonis dalam membangun pendidikan 

yang baik dalam keluarga.39 

Tujuan komunikasi pada sebuah keluarga yang akan dicapai dapat 

dilihat dari sudut kepentingan sumber dan penerima serta dari sudut 

kepentingan sosial pribadi. Komunikasi bertujuan untuk kepentingan sumber 

yang memberikan informasi, mendidik, menghibur serta mengajukan suatu 

kegiatan. Tujuan komunikasi dalam pandangan penerima antara lain untuk 

memahami informasi, mempertimbangkan sesuatu, menikmati serta 

menerima ataupun menolak suatu ajakan. Tujuan komunkasi untuk 

kepentingan sosial ialah untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan 

 
38Beely Jovan Sumakul, “Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Pembentukan Identitas 

Remaja Di Kelurahan Mamalayang I Kecamatan Mamalayang Kota Manado”, Jurnal Acta Dunia, 
no.4, (2015): h. 2 

39Ujang Mahadi,” Komunikasi Keluarga Menuju Rumah Tangga Sakinah”, (2015): h. 15  
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masyarakat dalam mencegah keresahan, memelihara ketertibaan dan 

keamanan. Untuk fungsi sosialisasi dalam upaya pendidikan dan pewarisan 

nilai-nilai budaya, norma-norma memberikan hiburan kepada masyarakat. 

 Dalam konteks  peran gender, perubahan pada struktur dapat dilihat 

melalui peran  yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan dari 

pembagian kerja dan status. Status dapat dilihat dari distribusi kekayaan, 

pengambilan keputusan, penghasilan dan kekuasaan. Misalnya peran dan 

posisi perempuan  dikaitkan dengan lingkup domestik dan berurusan dengan 

lingkup  rumah tangga, sementara laki-laki urusan publik atau di luar rumah.40 

0leh karena itu perempuan selalu ditempatkan dalam peran dan posisi 

minoritas karena dianggap mempunyai status lebih rendah  dibanding laki-

laki. Bagi perempuan struktur tersebut masih sulit untuk diimbangi laki-laki, 

karena bagi perempuan yang ingin terjun ke ranah publik masih harus 

bertanggung jawab di ranah domestik.  Dalam hal ini perempuan masih tidak 

berdaya untuk menghindar dari ranah tersebut karena sudah menjai persepsi 

budaya secara umum. Kontrol budaya yang bersifat patriarki menjadi 

penghambat adanya perubahan peran.  

  Ada banyak hal yang mempengaruhi terjadinya bias gender, pasangan 

yang telah menikah seharusnya mewujudkan komunikasi yang baik dan 

sejalan tanpa adanya berat terhadap salah satu pihak yang menyebabkan 

kerugian  tetapi memiliki rasa tanggung jawab, ikhlas, dan tulus serta jujur 

sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam rumah tangga dak 

keluarga. Keluarga adalah bentuk dari masyarakat dan juga negara. Keluarga 

memiliki konstruksi sosial dan aturannya sendiri, dalam keluarga kehidupan 

manusia dimulai, dimana sang anak mendapatkan perlindungan yang sangat 

 
40Nur Aisyaah, “Relasi Gender Dalam Instuisi Keluarga”, Jurnal Muwazah,(2013): h. 209. 
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nyaman, istri yang melakukan tugasnya dan mendapatk haknya serta seorang 

suami  memberikan kenyamanan, keamanan dan melakukan tugasnya sebagai 

kepala rumah tangga.41   Ada banyak hal yang dimulai dari rumah, seorang 

anak yang tumbuh dan juga berkembang, serta mengenal dirinya. Belajar 

memahami sesuatu yang terjadi di lingkungannya termasuk mengenal bebagai 

perbedan juga konflik yang terjadi.  

Penelitian ini menggunakan teori atau pendekatan gender. Dalam teori 

nurture yang dikembangkan oleh John Locke bahwa adanya perbedaan laki-

laki serta perempuan merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang 

menyebabkan terjadinya peran dan tugas yang berbeda. Hal tersebut 

menjadikan perempuan seringkali tertinggal dan terabaikan peran serta 

partisipasinya dalam hidupan berkeluarga.42  

Perilaku gender lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, sosial 

dan pembelajaran dari pada faktor biologis dan genetik. Peran gender yang 

dilakukan dan bagaimana kita memahami gender sangat dipengaruhi oleh 

pembelajaran sosial, pengaruh keluarga, pendidikan, media dan norma 

budaya yang berlaku. Seperti cara orang tua membesarkan seorang anak, 

harapan masyarakat dan pesan-pesan yang diterima dapat mempengaruhi 

bagaimana seseorang melihat, mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki atau 

perempuan.   

 
41  Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni”, Jurnal Harkat, 

(2017): h; 29 
42Wahyu Nugraheni, “Peran Dan Potensi perempuan Dalam memenuhi Kebutuhan Ekonomi 

Keluarga Nelayan”, Journal Of Educational Social Studies, (2012): h. 106 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian 

kualitatif. Menggunakan definisi sederhana, Penelitian kualitatif ialah   

pendekatan penelitian yang membuka situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, yang dirangkai dengan kata-kata 

berdasarkan dari teknik pengumpulan dan analisis data penting dan tentunya 

diperbolehkan pada situasi yang alamiah.1  

Alasan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena dalam 

penelitian ini data di perlukan adalah data yang bersumber langsung dari 

partisipan yang di peroleh baik dalam bentuk lisan maupun tulisan serta 

data yang didapatkan dari hasil observasi langsung yang dilakukan oleh 

calon peneliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian yang tepat sangatlah penting untuk 

menemukan data penelitian yang dibutuhkan sesuai dengan maksud dan 

tujuan penelitian yang dilakukan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini 

adalah  di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.  

a.  Letak Geografis, Luas dan Topografi 

Terletak di bagian selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten 

Bulukumba dikenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan 

 
1 Djamah Satori and Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif",(Alfabeta. cv, 

2017), h.25–26. 
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nilai tambah pemasukan ekonomi terhadap masyarakat dan juga pemerintah 

daerah. Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154 KM2. Wilayah 

Kabupaten Bulukumba diapit oleh empat dimensi yaitu dataran tinggi di kaki 

gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pesisir pantai dan laut 

lepas.  

Kecamatan Bontotiro terdiri dari 1 Kelurahan dan 12 Desa, di mana 

Kelurahan Ekatio adalah ibu kota Kecamatan. Kelurahan Ekatiro berada 30 KM 

dari kota Bulukumba. Kelurahan Ekatiro memiliki luas wilayah 5,70 km2. 

Berikut batas-batas wilayah Kelurahan Ekatiro: 

a.  Sebelah Utara : Desa Dwitiro 

b.  Sebelah Selatan : Desa Tritiro 

c.  Sebelah Barat : Desa Pakubalaho dan Desa Buhung Bundang 

d.  Sebelah Timur : Teluk Bone 

 Kelurahan Ekatiro memiliki suhu udara  rata-rata 26-330C ketinggian 

0-24 M diatas permukaan laut yang meliputi daerah pesisir Kelurahan, sekian 

itu juga terdapat daerah bergelombang  dengan ketinggian antara 25-100 M  

dari permukaan laut.   

Tabel. I 

Pemanfaatan Lahan Kelurahan Ekatiro 

No. Peruntukan Luas Keterangan 

1 Tanah Perkebunan 137,55       Ha  

2 Bangunan Umum 3                  Ha  

3 Pemukiman 15,52         Ha  

4 Perkuburan 1,1              Ha  
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6 Lain-lain 4                 Ha  

Sumber: Profil Kelurahan Ekatiro Tahun 2024 

Penggunaan lahan di Kelurahan Ekatiro lebih banyak tanah 

perkebunan yang mana lahan tersebut banyak diperuntukkan untuk 

penanaman kayu para penduduk bukan sebagai mata pencaharian. 

Kebanyakan penduduk Kelurahan bekerja sebagai pedagang, tukang 

bangunan, nelayan, kepegawaian, PNS dan yang lainnya. 

b.  Demografis 

 Kelurahan Ekatiro dengan jumlah penduduk 2.531 jiwa yang dimana 

laki-laki berjumlah 1.130 jiwa, perempuan dengan jumlah 1.196 jiwa dengan 

banyaknya Kepala Keluarga (KK) 1.046 KK dengan penganut agama islam 

100%. 

Tabel. II 

Kondisi jumlah penduduk Kelurahan Ekatiro dalam kategori umur 

No. Kelompok Kategori Umur Jumlah 

(Jiwa) 

1 Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

0-3  Tahun 62 

4-6   Tahun 97 

7-12 Tahun 394 

13-15 Tahun 356 

16-18 Tahun 369 

19- ke atas 1.283 

2 Tenaga Kerja 10-14 Tahun - 

15-19 Tahun 279 
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20-25 Tahun 423 

26-40 Tahun 767 

41-56 Tahun 572 

57- ke atas 490 

Sumber: Profil Kelurahan Ekatiro Tahun 2024 

Keadaan jumlah penduduk di Kelurahan Ekatiro didominasi oleh para 

remaja akhir, pemuda dan dewasa awal mengingat banyak penduduk yang 

lebih mengutamakan pekerjaan atau mengejar karir. 

c.  Keadaan Sosial 

Pada umumnya masyarakat di kelurahan Ekatiro menganut sistem 

kekerabatan, yang timbul secara turun temurun. Dimana masyarakat 

kelurahan masih menjunjung tinggi sebuah kebersamaan seperti gotong 

royong dan juga saling tolong menolong satu sama lainnya. Tidak lupa dengan 

acara keagamaan dan tradisi budaya yang masih dipertahankan. Tingkat 

pendidikan masyarakat kelurahan beragam, tetapi pemerintah 

mengupayakan untuk terus menerus meningkatkan angka melek huruf dan 

partisipasi pendidikan yang dimulai dari melengkapi fasilitas sekolah dan juga 

memperbaiki akses pendidikan. 

Penduduk di Ekatiro sedikit menghadapi tantangan dalam mengakses 

layanan kesehatan berkualitas, apalagi di wilayah kecamatan Bontotiro hanya 

memiliki satu  buah puskesmas yang mana akan sangat sulit diakses terutama 

di daerah yang terpencil.  Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah 

dan pembangunan masih sering terlihat, terutama melalui program-program 

yang melibatkan masyarakat.  Adanya berbagai organisasi kemasyarakatan 
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seperti karang tatuna, PKK dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam 

berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di kelurahan Ekatiro. 

d.  Sarana dan Prasarana Kelurahan 

Pengembangan infrastuktur akan selalu dihadapkan pada persoalan 

terbatasnya kapasitas pemerintah kelurahan dalam menyediakan berbagai 

fasilitas, tetapi dengan berbagai usaha pemerintah telah memberikan yang 

terbaik untuk sarana dan prasarana kelurahan. 

Tabel. IV 

Sarana/Prasarana Kelurahan Ekatiro 

No. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Satuan 

1 Kantor Kelurahan 1 Unit 

2 Jalan Dusun/Lingkungan 5 KM 

3 Jalan Desa 15 KM 

4 Jalan Kabupaten 48 KM 

5 Masjid 23 Unit 

6 Sekolah TK 6 Unit 

7 Sekolah Dasar Negeri 6 Unit 

8 SMP Negeri 1 Unit 

9 SMA Negeri 1 Unit 

10 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Unit 

11 Gedung Masyarakat 1 Unit 

Sumber: Profil Kelurahan Ekatiro Tahun 2024 
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e. Mata Pencaharian 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memberdaya-gunakan 

sumber alam disekitarnya. Kegiatan ini dilakuk an masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari menjadikan sebagai pokok pencaharian. 

Mayoritas masyarakat kelurahan Ekatiro sebagai nelayan, pedagang dan 

sebagian berprofesi sebagai pegawai, honorer, pegawai negeri sipil (PNS), 

tukang, petani dan buruh harian. 

Tabel. V 

Kelompok Produktif Kerja 

No. Profesi dan Pekerjaan Jumlah (jiwa) 

1 Nelayan 341 

2 Tani 13 

3 Pedagang 154 

4 PNS 69 

5 TNI 5 

6 Honorer 137 

7 Tukang 28 

8 Buruh Harian 94 

Sumber: Profil Kelurahan Ekatiro 

f.  Pemerintahan 

Pemerintahan yang berhasil di dalam melaksanakan program 

pemberdayaaan dan pengembangan potensi-potensi kelurahan, harus 

didasari dengan ide-ide yang menarik dan inovatif. Tentunya gagasan yang 
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lahir tidak lepas dari berbagai sinegritas atau peranan pemerintahan, mulai 

dari pimpinan kelurahan sampai kepada pelaksana kelurahan. 

Tabel. VI 

Daftar Nama Pimpinan Kelurahan Ekatiro 

No. Nama Jabatan 

1 Drs. Muhammad Syahril Kepala Kelurahan 

2 Asih Fitrawati, SP Sekretaris 

3 Syamsul, S.Sos Seksi Pemerintahan dan Tantrib 

4 Suswati Herlina, SE Seksi Kesejahteraan Sosial dan 

Kepemudaan 

5 A. Syamsueyadi Lingkungan Hila-Hila 

6 Muh. Syahid, S.E Lingkungan Dato Tiro 

7 A. Zainal Abidin Lingkungan Erelebu Barat 

8 Asrul Syam Lingkungan Erelebu Timur 

9 Bushar Lingkungan Erelebu Utara 

Sumber: Profil Kelurahan Ekatiro Tahun 2024 

 

g.  Keagamaan 

 Kelurahan Ekatiro memiliki kondisi keagamaan yang berkembang dari 

data yang diperoleh, masyarakat kelurahan Ekatiro mayoritaas beragama 

islam. Perkembangan keagamaan dapat dilihat dari berbagai pembangunan 

sarana keagamaan yang ada di kelurahan Ekatiro, mulai dari tempat 

beribadah, TPA dan Majelis Ta’lim. 
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Tabel. VII 

Kondisi Keagamaan Kelurahan Ekatiro 

No. Agama Jumlah 

1 Islam 2.531 

2 Kristen 0 

3 Hindu 0 

4 Katolik 0 

5 Budha 0 

6 Kong hu chu 0 

Sumber: Profil Kelurahan Ekatiro Tahun 2024 

B. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka, pendekatan penelitian 

ini menggunakan pengumpulan data dalam pengungkapan pola pikir dalam 

menganalisis sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi 

yang dijadikan referensi menganalisis objek yang akan diteliti, sehingga 

dapat memberikan penjelasan mengenai penelitian yang dilakukan dan 

dapat mendukung peneliti untuk mengelolah lebih lanjut agar hasil 

penelitian akurat. 

C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder 

1. Data Primer 

Data Primer ialah data yang ditemukan seorang peneliti secara 

langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara 

langsung. Sumber data primer ditulis dengan catatan atau dengan rekaman 

audio suara serta dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu 
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masyarakat yang  berkeluarga di Kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba.  

Adapun cara pengambilan informan yang dilakukan oleh peneliti ialah 

dengan cara purposive sampling, cara pengambilan narasumber dengan 

makna tertentu sesuai dengan tema penelitian karena dianggap memiliki 

informasi yang diperlukan bagi penelitian. 

Pengambilan informan dari penelitian ini berjumlah empat orang. Dua 

orang informan kunci dan dua orang informan tambahan. Calon peneliti 

mengambil informan kunci pada masyarakat yang sudah berkeluarga yaitu 

seorang suami dan seorang istri karena peneltian ini berfokus pada 

komunikasi keluarga. Sedangkan untuk informan tambahan peneliti 

mengambil dua orang, mereka adalah satu anak laki-laki dan satu anak 

perempuan. Alasan peneliti mengambil informan tambahan tersebut agar 

peneliti tahu bagaimana pandangan mereka terhadap kehidupan dalam 

keluarga. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data tambahan atau informasi yang 

sebelumnya sudah ada seperti buku-buku referensi, perpusakaan, 

dokumen, serta jurnal, artikel, makalah, internet dan data penelitian 

terahulu yang membahas mengenai bias gender dalam komunikasi 

keluarga. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini ada 3 yaitu wawancara mendalam dengan informan dan 

dokumentasi.  

1.   Observasi 

 Metode observasi dalam penelitian ini akan lebih efektif jika data 
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dikumpulkan dengan cara langsung mengamati objek yang akan di teliti. 

Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengetahui kenyataan yang 

terjadi di lapangan. Pengumpulan data ini dibuat dengan mengamati, 

mencatat serta menganalisa secara terstruktur.2 

2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan pengumpulan data untuk mendapat 

pernyataan secara lisan dengan tanya jawab dan bertatap muka secara 

langsung kepada narasumber. Yaitu: seorang suami, istri dan juga anak laki-

laki dan Perempuan di kelurahan Ekatiro.3 

3. Dokumentasi 

Proses dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik dokumentasi yang mana peneliti mencari dan 

mengambil data informasi pada sasaran penelitian.    

E. Instrumen Penelitian 

Hal yang menunjang sebuah penelitian berhasil adalah dengan 

instrument penelitian. Maka dalam mengumpulkan data diperlukan sebuah 

instrument sebagai alat untuk mendapatkan data yang pas dan akurat dalam 

penelitian. Beberapa bentuk instrument penelitian yang peneliti gunakan 

dalam pengumpulan data yang terkait dengan fenomena yang diteliti ialah 

observasi dan pedoman wawancara.4 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah bentuk upaya untuk mendapatkan dan 

mengatur serta menyusun secara sistematis hasil dari observasi, 

 
 2 HasyimHasanah, “Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data 

Kualitatif ilmu-ilmu sosial, Jurnal at-Taqaddum, no. 1, (2016): h. 26  

 3 JalaluddinRakhma, Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi contoh analisis 
Statistik, (2015):h. 83. 

4Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rinekaf Cipta, 
Jakarta (2013), h. 203. 
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wawancara serta dokumentasi dan yang lainnya untuk menambah 

pengetahuan peneliti mengenai fenomena yang diteliti. Analisis data dalam 

sebuah penelitian sangat diperlukan dan merupakan bagian yang 

menentukan dari tahap sebelumnya. Penelitian kualitatif pengumpulan data 

harus diiringi dengan fakta yang dikumpulkan dilapangan. Jadi dengan 

demikian analisis data bisa bisa dilakukan selama melakukan penelitian. 

Data yang digunakan dan didapatkan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif deskriptif.5 Data kualtitatif deskriptif berbentuk deskriptif atau 

naratif, untuk medapatkan data peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif, dengan demikian Teknik analisis data yang akan peneliti lakukan 

yaitu:  

1.   Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data artinya memfokuskan ada hal-hal yang pokok dan 

penting yang dalam artian merangkum. Peneliti merangkum data yang 

terkumpul dari beberapa sumber dengan membuat transkrip hasil 

wawancara dan membuat poin-poin hal-hal penting yang akan diambil. 

2. Sajian Data (Display Data) 

Supaya mendapat gambaran yang jelas tentang data keseluruhan, yang 

pada akhirnya akan dapat menyusun kesimpulan, maka peneliti berusaha 

menyusunnya ke dalam penyajian data dengan baik dan jelas agar dapat 

dimengerti dan dipahami. Penelitian ini menyajikan data dalam bentuk 

naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Mencari data yang bermakna, mencatat pola-pola penjelasan, sebab 

akibat guna dijadikan sebagai referensi kesimpulan sehingga lebih singkat 

 
5Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, PT. Bumi Aksara 

Jakarta (2015), h. 209. 
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memverifikasikan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini 

menjadi sebuah temuan baru baik data berupa teori, wawancara atau 

gambar dokumentasi sebelumnya yang belum relevan sehingga muncul data 

referensi yang baru.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Bias Gender Dalam Keluarga 

  Setiap wilayah memiliki ciri khas masing-masing, baik itu budaya, 

keadaan sosial, kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan, keagamaan, serta 

yang lainnya. Dalam wilayah juga terdapat kehidupan kecil, didalamnya terdiri 

dari beberapa orang yang memiliki kedekatan emosional serta hidup dalam 

satu atap atau bisa disebut sebagai keluarga. Keluarga diharapkan bisa menjadi 

tempat  yang paling aman dan juga nyaman untuk berbagi cerita, bertukar ide 

serta saling mendukung.  

  Keluarga harmonis adalah keluarga yang didalam struktur 

kehidupannya itu adil dan tidak bias gender. Namun dalam penelitian ini 

peneliti menemukan bahwa di zaman sekarang masih ditemukan dalam suatu 

wilayah masih terdapat bias gender didalamnya. Salah satunya di Kelurahan 

Ekatiro Kabupaten Bulukumba yang menjadi tempat penelitian, menemukan 

bahwa bias gender dalam keluarga masih mempengaruhi sistem kehidupan 

berkeluarga.  

     1. Informan Penelitian 

  Pemilihan informan pada penelitian ini sesuai dengan lokasi dimana 

tempat penelitian dilakukan, yaitu kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, informan dalam penelitian ini 

berjumlah empat orang, terdiri dari informan kunci dan informan tambahan. 

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Bapak Kasman yang seorang nelayan 

dan Ibu Salma yang seorang honorer, sementara itu untuk informan tambahan 
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yaitu Muhammad Isra seorang mahasiswa dan juga A. Nurtasya Wahda  seorang 

mahasiswa. 

  Bapak Kasman adalah seorang kepala keluarga yang sekarang berusia 

56 tahun yang bekerja sebagai seorang nelayan.  Istrinya seorang pegawai 

negeri yang mengajar di salah satu TK swasta di Kelurahan Ekatiro dan 

memiliki tiga orang anak, dua anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. 

Selama proses wawancara dengan informan mengenai tentang gender bapak 

Kasman berfikir bahwa gender dan ciri biologis merupakan hal yang sama. 
   
  “Gender itu adalah pembeda antara laki-laki dan perempuan, agar bisa 
  diketahui bahwa dia laki-laki atau dia perempuan.”1 

  Informan berfikir bahwa gender merupakan ciri biologis yang 

membedakan antara laki-laki maupun perempuan. Gender hanya sebatas 

pembeda jenis kelamin tanpa adanya pengertian khusus mengenai gender itu 

sendiri. Akibat dari pemahaman tersebut pembagian peran yang terjadi atau 

yang dilakukan setiap harinya adalah disebabkan karena perbedaan biologis. 

Informan mengatakan perempuan itu individu yang harus dilindungi, tapi 

tanpa sadar pemahaman tersebut membuat perempuan dianggap lemah 

sehingga peran, tanggung jawab, sikap, hak, fungsi dan juga perilaku 

didominasi oleh laki-laki dan membuat perempuan selalu berada pada posisi 

yang tidak menguntungkan dikarenakan keberadaanya selalu kurang dianggap 

dan tertinggal.     

  Ibu Salma adalah seorang ibu rumah tangga, yang beruasia 52 tahun 

yang pekerjaanannya sebagai seorang guru honorer di salah satu TK swasta di 

Kecamatan Herlang. Suaminya seorang pensiunan dan memiliki tiga orang 

anak. Dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Informan memiliki dua 

 
 1Kasman (56 Tahun), Suami, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 01 Mei 

2024 
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orang saudara dan semuanya perempuan. Dalam wawancara ibu Salma 

memahami gender sebagai laki-laki dan perempuan. 
   
  “laki-laki dan perempuan merupakan gender, jadi kita bisa tahu  
  bahwa dia laki-laki atau dia perempuan, sehigga kita bisa membedakan 
  keduanya.”2 

  Dari wawancara diatas, informan memahami bahwa gender 

merupakan sebuah perbedaan ciri biologis bukan memahami gender sebagai 

definisi yang sebenarnya. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan dianggap sebagai gender, hal tersebut yang membuat adanya 

perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.  

  Kebanyakan para orang tua berfikir bahwa gender itu sebagai 

perbedaan biologis yang artinya hal tersebut merupakan sebuah ketetapan 

yang tidak bisa diubah, sedangkan faktanya gender merupakan sifat yang lahir 

yang dibentuk secara sosial ataupun budaya, jadi gender bisa berubah sesuai 

dengan zaman.   

  Informan tambahan yang pertama ialah Muhammad Isra, yang berusia 

21 tahun, saat ini seorang mahasiswa disalah satu universitas swasta yang 

berada di Kabupaten Bulukumba. Selama wawancara dengan informan 

memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pernyataan informan kunci. 
  “gender itu merupakan suatu  ketetapan sosial yang dibuat oleh  
  manusia, seperti laki-laki itu adalah seorang yang kuat, sehingga  
  menempatkan laki-laki sebagai orang yang tegas dan tidak boleh   
  terlihat lemah. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali membuat   
  ketetapan tersebut tapi hal tersebut sangat disayangkan. Karena  
  pemahaman tersebut terus berlanjut dan menjadi sesuatu yang  
  melekat pada keadaan sosial dan terus membudaya dalam suatu  
  lingkungan dimana tempat kita tinggal”3 

  A. Nurtasya Wahda adalah seorang mahasiswa yang saat ini berkuliah 

disalah satu universitas swasta di Kota Makassar yang berusia 21 tahun, 

 
 2Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 30 April 2024  

 3Muhammad Isra (21 Tahun), Anak Laki-laki, Wawancara Di Rumah Informan Pada 

Tanggal 28 April 2024  



43 
 

 
 

informan adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Saat melakukan 

wawancara, informan sangat tertarik membahas persoalan bias gender karena 

hal tersebut masih banyak terlihat disekitar lingkungannya. 
  
 “kebanyakan orang tahu bahwa gender itu adalah jenis kelamin  
 padahal gender itu merupakan karakter atau perilaku laki-laki dan 
 perempuan yang terbentuk secara sosial seperti pembagian peran dan 
 konsep yang lainnya”4 

  Dari semua hasil wawancara informan tambahan diatas menunjukkan 

bahwa gender dan jenis kelamin itu berbeda. Perkembangan zaman sangat 

menunjukkan pemahaman pada setiap generasi itu berbeda. Anak remaja saat 

ini banyak yang menyadari bahwa kegiatan keluarga yang dilakukan setiap 

harinya itu sangat tidak adil terutama pembagian peran orang tua. Bias gender 

yang dirasakan anak remeja juga karena pembiasaan orang tua, pembedaan 

perilaku  dan peran kepada anak yang sangat jelas sehingga menjadikan anak 

malas untuk melakukan pekerjaan rumah yang diberikan karena merasa 

pembagian tersebut tidak adil atau bias sehingga anak remaja sekarang banyak 

yang dianggap malas dan tidak patuh terhadap perkataan orang tua. Gender 

melibatkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi serta status sosial antara 

laki-laki dan perempuan karena hasil dari konstruksi sosial budaya   

      2. Konsep Peran Gender Dalam Keluarga 

  Peran gender dalam keluarga terbentuk karena norma dan ekspektasi 

siosial mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan diharuskan untuk 

berperilaku serta berkontribusi dalam rumah tangga. peran gender yang 

dipahami masyarakat ialah laki-laki sebagai pencari nafkah dan wanita sebagai 

pengasuh rumah tangga. Pembagian peran antara suami dan istri seperti 

pekerjaan dalam mengurus rumah  tangga masih dipengaruhi oleh pandangan 

 
 4A. Nurtasya Wahda (21 Tahun), Anak Perempuan, Wawancara Di Rumah Informan 

Pada Tanggal 28 April 2024 
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masyarakat yang senantiasa menempatkan perempuan dalam ranah domestik. 

Pembagian peran dan tugas dalam keluarga hal yang sangat penting untuk 

dilakukan agar kehidupan berkeluarga berjalan dengan baik tanpa ada yang 

merasa terbebani. Tujuan pembagian peran gender untuk memberikan tugas 

sehingga dapat menjaga keseimbangan keluarga, pada dasarnya masyarakat 

membagi tugas berdasarkan sosial yang sudah membudaya dalam lingkungan 

masyarakat setempat. 

a.   Peran gender dalam membagi tugas keluarga 

  Pembagian tugas dalam keluarga harus dilakukan pembagian peran 

yang adil sehingga keluarga dapat terjaga keharmonisannya, juga dapat mejadi 

contoh kepada anak-anak mereka bahwa peran gender itu tidak memiliki 

batasan pada laki-laki atau perempuan saja, semuanya bisa ikut andil dalam 

melaksanakan pekerjaan rumah. Informasi yang peneliti dapatkan dari hasil 

observasi dan wawancara pembagian tugas keluarga tidak dilakukan secara 

adil, sebagian besar dilakukan oleh istri dan anak perempuan.  

b. Pembagian peran dalam mengambil keputusan 

   Setiap pasangan seharusnya memiliki komunikasi yang terbuka, jujur 

dan saling bertukar pendapat. Dalam pengambilan keputusan setiap anggota 

keluarga penting untuk memiliki peran. Peran suami yang menjadi kepala 

rumah tangga biasanya pengambil keputusan tersbesar, hasil wawancara 

dengan inforaman mengatakan bahwa seorang suamilah yang berperan 

penting dalam mengambil keputusan sedangkan istri hanya ikut perkataan 

suaminya baik itu adanya diskusi ataupun tidak, suami tetap yang menjadi 

penentu keputusan dalam keluarga. 
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c.    Pembagian peran dalam mendidik anak 

   Mendidik anak merupakan tanggung jawab bersama sebagai orang tua. 

Anak terlebih dahulu harus  mendapatkan pendidikan yang mendasar dari 

orang tua karena dapat mempengaruhi tumbuh dan perkembangannya 

sebelum menempuh pendidikan yang lebih lanjut. Hasil dari observasi dan 

wawancara, mengatakan dalam mengasuh anak suami dan istri memiliki 

tanggung jawab tetapi lebih dominan dilakukan oleh seorang istri. Keterlibatan 

suami seperti menghabiskan waktu untuk bermain bersama anak, memberikan 

arahan, serta mendukung anak-anaknya dalam melakukan kegiatan sehari-

hari. Sedangkan istri berperan dalam memberikan rasa nyaman dan kasih 

sayang. Tetapi tidak sedikit dari masyarakat kelurahan apalagi seorang istri 

yang mengasuh atau mendidik anak dilakukannya sendiri atau menitipkan 

anak kepada neneknya karena pekerjaan di luar rumah yang tidak bisa 

ditinggalkan.  

d.  Peran suami istri dalam mengelola keuangan 

  Salah satu hal yang terpenting dalam keluarga adalah pengelolaan 

keuangan. Suami dan istri harus memiliki tujuan yang sama, komunikasi yang 

terbuka serta bekerja sama untuk mengatur keuangan keluarga dengan baik 

dan juga jujur. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pengelolaan 

keuangan banyak dilakukan oleh istri tapi suami juga banyak terlibat dalam hal 

ini. Seperti yang diketahui bahwa suami yang bertanggung jawab dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga namun semakin banyak juga istri yang 

bekerja di wilayah publik untuk menambah pemasukan karena biaya hidup 

yang setiap hari semakin bertambah. 

  Peran gender adalah kegiatan yang dikerjakan dan disepakati oleh 

suami dan istri dalam pembagian tugas domestik, publik serta sosial 
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masyarakat. Namun dalam penelitian ini masyarakat kelurahan banyak 

melakukan tugansya dikarenakan konstruksi sosial budaya yang mana 

kegiatan suami dan istri tersebut sudah ditetapkan bahwa istri dominan 

melakukan pekerjaan domestik dan suami melakukan tugas publik. Seorang 

istri juga banyak melakukan peran ganda dimana dia melakukan pekerjaan 

domestik juga pekerjaan publik secara bersamaan. 

 

B. Bentuk Bias Gender Yang Terjadi Dalam Keluarga Di Kelurahan 

Ekatiro Kabupaten Bulukumba 

Bias gender saat ini masih sangat banyak ditemukan baik itu dalam 

lingkungan sosial, masyarakat, tempat kerja, sekolah dan juga di dalam rumah. 

Tetapi kita sebagai makhluk sosial seringkali tidak merasa bahwa kita telah 

menerima perlakuan bias gender tersebut apakah dia laki-laki maupun 

perempuan, karena siapa saja bisa terdampak bias gender. 

Masyarakat di kelurahan Ekatiro masih memiliki pemahaman yang 

beranggapan bahwa laki-laki itu dianggap kuat, rasional, dan tegas jadi 

seringkali dalam masyarakat terdapat bias gender bahwa laki-laki dianggap 

tabu jika melakukan urusan rumah seperti membersihkan rumah, memasak, 

menyapu dan tugas rumah  yang lainnya. Sedangkan perempuan dianggap 

lemah lembut, keibuan, emosional, afektif dan irasional yang seringkali terjadi 

bias gender seperti perempuan diragukan dalam mengambil sebuah 

keputusan, atau diragukan kemampuannya dalam menduduki suatu jabatan 

dalam pekerjaan. 

Di zaman sekarang, walaupun sudah banyak pemahaman mengenai 

gender dan menyuarakan hak-hak manusia berbasis gender, tetapi bias 
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gender masih dapat dilihat bahkan dirasakan di berbagi wilayah di Indonesia, 

terkhususnya di wilayah kelurahan Ekatiro.  

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti, adapun bentuk-bentuk bias 

gender yang terjadi di kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba adalah 

sebagai berikut: 

1.  Marginalisasi 

Marginalisasi diartikan sebagai  pengenyampingan atau fenomena 

dalam masyarakat yang senantiasa membuat seseorang terpinggirkan dan 

tidak memiliki kuasa penuh atas kehidupan sendiri. Dalam hasil wawancara 

dikatakan benar adanya terjadi marginalisasi dalam keluarga seperti pembuat 

keputusan harus dilakukan oleh kepala keluarga padahal seorang istri juga 

berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Sepertinya bisa saja jika 

perempuan diikut sertakan dalam pengambilan keputusan disetiap 

pembicaraan yang memang membutuhkan pendapat. Dan juga terlihat jelas 

banyak dialami oleh seorang anak yang orang tuanya tidak menyadari, 

terutama anak perempuan mereka selalu dituntut untuk bisa mengerjakan 

segala pekerjaan yang ada dalam rumah, sedangkan anak laki-laki tidak. 

“karena saya waktu kecil diajarkan seperti itu sama orang tua saya, 
katanya saya harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena nanti 
kamu akan menikah dan mengurus suami mu, jadi saya ajarkan juga 
kepada anakku”5 

Berdasarkan dari data informan diatas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin memang nyata adanya, 

tetapi mereka mengganggap itu merupakan hal biasa karena sudah dikerjakan 

sedari kecil dan terus-menerus diulang sampai berdampak kepada anaknya 

yang berjenis kelamin perempuan karena dianggap mereka hanya akan 

 
5Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 30 April 2024 
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menjadi seorang istri yang harus mengurus rumah, suami dan anak. Padahal 

pekerjaan rumah dan mengurus anak bisa dikerjakan oleh suami dan istri.  

 2.  Subordinasi 

Subordinasi atau penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang 

dilakukan oleh salah satu jenis kelaminlebih rendah dari yang lain. Di 

kelurahan Ekatiro laki-laki dan perempuan memiliki hak dalam akses 

pendidikan, pekerjaan dan juga politik. Apalagi dalam bidang pendidikan, di 

kelurahan Ekatiro sangat mengutamakan pendidikan bagi setiap anak yang 

ingin dan mau untuk bersekolah baik itu laki-laki dan perempuan. Subordiansi 

ialah bentuk ketidakadilan gender yang menimpa perempuan karena adanya 

anggapan bahwa perempuan tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, dikatakan 

bahwa tugas perempuan hanya dirumah saja mengurus anak dan suami. 

“saya sekolahkan anak-anakku, karena saya tahu rasanya tidak 
bersekolah, cukup saya yang rasakan anakku jangan. Yang penting 
sarjana sudah itu mencari kerja dan menikah. Tidak perlu sekolah 
terus, S1 itu sudah cukup  nanti tidak ada laki-laki yang mau kalau tinggi 
sekali sekolanya.”6 

  Kebanyakan anak laki-laki  setelah lulus sekolah menengah atas (SMA) 

memutuskan untuk langsung  bekerja karena mereka merasa takut tidak bisa 

untuk menyelesaikan pendidikannyaa dan akhirnya menghabiskan biaya saja, 

dan pada akhirnya mereka juga takut tidak menjadi apa-apa setelah kuliah, 

karena melihat fakta banyak yang menjadi pengangguran setelah sarjana. 

Sedangkan perempuan lebih banyak untuk melanjutkan pendidikannya di 

perguruan tinggi, lebih banyak perempuan yang bersekolah di perguruan 

tinggi dibandingkan laki-laki.  

 
6Kasman (56 Tahun), Suami, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 01 Mei 2024 
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Mengapa lebih banyak perempuan yang melanjutkan pendidikannya? 

Itu kerana perempuan yang ingin dan mampu melakukannya, meminta agar 

didukung oleh orang tuanya untuk disekolahkan karena mereka berfikir 

pendidikan itu sangat terbuka bagi siapapun, terlepas nantinya dia akan 

mejadi ibu rumah tangga seutuhnya atau ingin bekerja, karena pendidikan itu 

sangat penting bagi peran seorang manusia itu sendiri. 

Masalah yang membebani perempuan adalah tuntuntan menikah 

setelah menyelesaikan pendidikannya. Seakan menikah adalah sebuah 

pencapaian terbesar bagi seorang perempuan, padahal anak perempuan 

memiliki hak atas dirinya sendiri seperti ingin menikah diusia berapa atau 

bahkan memilih untuk tidak menikah. Masyarakat di kelurahan Ekatiro 

beranggapan bahwa setinggi apapun sekolahnya, sebagus apapun 

pekerjaannya jika belum menikah itu sama saja seseorang yang belum 

menikah itu tidak bahagia dan dikasihani, padahal bahagia tidak di ukur dari 

pernikahan. 

Masyarakat kelurahan Ekatiro juga masih berfikir bahwa setelah 

menikah memiliki anak itu wajib, setiap perempuan selalu diingatkan 

melakukan hal-hal yang dipercaya bisa mempercepat kehamilan, dan selalu 

mempertanyakan terus menerus mengenai kehamilannya. Mengapa selalu 

perempuan yang dipertanyakan? Kenapa selalu perempuan dianggap salah 

setiap kali dia belum dipercayakan untuk hamil? Padahal laki-laki juga 

berperan penting.  

Adanya pembatasan terhadap perempuan dalam pendidikan membuat 

perempuan merasa direndahkan untuk menghargai laki-laki, dalam artian 

perempuan tidak boleh lebih tinggi pendidikannya dibandingkan dengan laki-
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laki karena dianggap itu merendahkan laki-laki, padahal sebagai perempuan 

tidak pernah menggap hal tersebut menjadi masalah karena siapapun berhak 

atas pendidikannya tidak ada hubungannya dengan kedudukan dalam rumah 

tangga. Karena laki-laki tetap menjadi kepala keluarga dan perempuan sebagai 

ibu rumah tangga terlepas dari tinggi rendahnya pendidikan. Anggapan 

tersebut tentu sangat merugikan perempuan karena pada faktanya nilai 

seseorang tidak ditentukan oleh tingkat pendidikannya, tetapi dilihat dari 

kerja keras, tekad dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Bukan 

hanya membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki 

pencapaiannya masing-masing jadi yang dilakukan hanya terus berusaha, 

bekerja keras serta dukungan dan doa dari keluarga. 

Hidup berkeluarga akan tetap harmonis ketika orang yang hidup 

didalamnya saling mengerti satu sama lain. Mempermasalahkan mengenai 

kedudukan, pekerjaan dan saling merendahkan posisi hanya akan membuat 

rumah tangga menjadi tidak harmonis dan akan berdampak buruk untuk 

menjalani kehidupan di hari-hari berikutnya.  

3.  Stereotip 

Stereotipe disebut juga pelabelan negatif terhadap salah satu jenis 

kelamin. Perempuan disini dianggap memiliki sifat yang  lemah lembut, 

cengeng, dan apapun itu menggunakan perasaan, jadi biasanya lebih 

direndahkan dengan sifat alamiah perempuan tersebut. Akan tetapi laki-laki 

juga mengalami hal yang sama, biasanya jika mereka terlihat lemah dimata 

perempuan merekapun akan diejek karena laki-laki itu dikatakan kuat. 

Padahal laki-laki juga memiliki sifat emosianal yang sama dengan peremuan.  

“Iya, kan itu memang sifatnya perempuan sangat berlemah lembut 
tetapi bukan berarti kita yang laki-laki memandang itu sebagai hal yang 
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negatif, kadang laki-laki suka peremuan yang bermanja-manja dengan 
pasangannya. Itu yang salah kalau laki-laki yang berpelakuan seperti 
perempuan itu baru dipertanyakan. biasanya kita panggil sebagai 
bencong orang-orang yang seperti itu”7 

“Perempuan memang dicap sebagai seorang yang lemah, cengeng, dan 
perasa. Saya setuju selama si laki-laki ini tidak mencela. Berbeda 
pandangan jika perempuan yang berpenampilan laki-laki, mereka akan 
dianggap keren dan sebagainya padahal posisinya sama saja dengan 
laki-laki yang kelakuannya sama seperti perempuan tapi mereka lebih 
dipandang rendah”8 

 Berdasarkan data informan diatas, memang betul masyarakat 

menganggap perempuan itu berlemah lembut dan laki-laki itu bersifat tegas 

dan kuat tetapi masyarakat tidak pernah memandang bahwa sifat alamiah 

tersebut akan menjadi bahan untuk merendahkan satu sama lain.  Karena 

kenyataannya walaupun berbeda ciri biologis antara laki-laki dan 

perempuan mereka sama-sama memiliki sifat maskulin dan feminim dimana 

sifat tersebut tidak dibatasi oleh masyarakat.   

 Maskulinitas dan feminitas merupakan dua konsep yang sering 

digunakan untuk menggambarkan ciri, sifat dan perilaku yang dimiliki laki-

laki dan perempuan. Pandangan tersebut seringkali membatasi ekspresi 

gender dan menimbulkan stereotip gender yang kaku tentang apa artinya 

menjadi laki-laki dan perempuan.  Pentingnya memahami maskulinitas dan 

feminitas agar dapat membantu untuk melihat bahwa laki-laki dan 

perempuan tidak mesti berputar pada karakter dan juga perliku yang kaku, 

juga paham jika laki-laki dan perempuan itu bebas mengekspresikan dirinya 

tanpa ada batasan gender serta mendorong laki-laki dan perempuan untuk 

menjadi diri mereka sendiri tanpa ada batasan gender.          

                                                

 
7Kasman (56 Tahun), Suami, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 01 Mei 2024 
8A. Nurtasya Wahda (21 Tahun), Anak Perempuan, Wawancara Di Rumah Informan Pada 

Tanggal 28 April 2024 
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         4.  Kekerasan 

 Dalam Proses wawancara, informan mengatakan belum pernah 

melihat langsung atau mendengar berita bahwa di kelurahan Ekatiro pernah 

terjadi yang namanya kekerasan fisik dalam rumah tangga. Tetapi dari hasil 

wawancara banyak dari mereka mengalami kekerasan verbal yang diterima 

baik dari orang tua, keluarga dan juga teman. 

“suami ku memang tegas, tapi semarah-marahnya suami ku dia belum 
pernah berani untuk main tangan. Saya tinggalkan itu kalau dia berani, 
saya minta dikasih pulang ke orang tua ku. Tapi sudah mau 30 tahun 
menikah, Alhamdulillah suami tidak pernah sampai seperti itu. Yang 
lain juga saya belum pernah mendengar ada kejadian begitu. Tetapi 
kadang-kadang saya juga menerima kekersan verbal, apalagi waktu 
masih kecil-kecil anakku. Anak -anak ku kemarin waktu masih kecil itu 
gampang sakit dan orang bilang itu karena saya tidak bisa jaga anakku 
dengan baik padahal tidak ada seorang ibu yang senang melihat 
anaknya sakit, tapi begitulah orang-orang cuman tau berbicara”9 

“Alhamdulillah, saya belum pernah melihat orang tua ku kalau mereka 
sedang selisih paham itu sampai main tangan. Dan saya sendiri juga 
belum pernah mengalami kekerasan fisik tapi tidak dengan kekerasan 
verbal, saya seringkali mendengar kalimat yang tidak enak didengar 
seperti kamu perempuan tapi tidak bisa merawat diri, itu lihat jerawat 
mu banyak sekali,saya waktu ku gadis tidak ada jerawat ku, soal berat 
badan juga soal urusan bisa memasak atau tidak pun menjadi 
permasalahan, apapun itu dipermasalahkan dan yang anehnya saya 
mendengar itu dari keluarga ku sendiri bukan dari orang lain. Itu 
memang terdengar biasa saja tapi berdampak sama mental yupi ku. 
Seakan-akan semua yang ada sama diri ku menjadi permasalahan 
semua orang, makanya setiap ada kumpul keluarga saya jarang ikut 
karena malas ketemu sama orang-orang paling sempurna”10 

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

tidak ada kekerasan fisik yang terjadi di kelurahan Ekatiro. Tetapi tidak 

dengan kekerasa verbal. Kekerasan verbal masih sering terjadi, baik secara 

sadar atau tidak sadar pelaku melakukannya tetapi kekerasan tersebut sangat 

berdampak bagi mereka yang mengalami kekerasan verbal. Dengan demikian, 

 
9Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 30 April 2024  
10A. Nurtasya Wahda (21 Tahun), Anak Perempuan, Wawancara Di Rumah Informan 

Tanggal 28 April 2024 
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kekerasan dalam rumah tangga sangat berdampak di masyarakat kelurahan 

Ekatiro, karena pelaku menganggap perkataanya tersebut hanya sebuah 

bercandaan atau hanya sebagai pengingat, padahal itu  karena mereka tidak 

sadar bahwa hal tersebut merupakan sebuah kekerasan verbal.  

5.   Peran Ganda 

Peran ganda diartikan sebagai salah satu jenis kelamin menerima tugas 

dan tanggung jawab yang berlebih. Masyarakat di kelurahan Ekatiro jika 

diperhatikan secara seksama, perempuan lebih banyak terlihat bekerja di 

wilayah publik dibandingkan dengan laki-laki itu karena di zaman dulu 

mereka berpikir lebih baik cari uang dari pada melanjutkan pendidikan 

padahal mereka tidak tahu hal tersebut tidak berjangka panjang. Akhirnya saat 

ini mereka yang berstatus suami banyak tidak bekerja. 

Seorang kepala rumah tangga tapi menumpang hidup dengan istrinya, 

istilah ini banyak didengar di Kelurahan Ekatiro karena kebanyakan suami 

tidak bekerja dan tinggal di rumah. Terlihat baik jika mereka membantu 

pekerjaan domestik, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena 

seorang suami berfikir itu bukan ranahnya dan pekerjaan domestik itu adalah 

pekerjaan seorang istri.  

“suami saya sudah pensiun dan saya hanya honorer yang gajinya tidak 
seberapa tapi Alhamdulillah cukup, anak sudah ada yang menikah dan 
sudah bekerja juga jadi hidup saya bisa dibilang masih terjamin. Tapi 
coba kamu lihat ibu-ibu yang lain banyak itu suaminya yang tidak 
bekerja , dia yang setengah mati bekerja sedangkan suaminya enak-
enak di rumah kasih angkat kaki. Itu kalau saya sudah lama ku tinggal 
suami ku. Anak di sekolahkan juga makan sehari-hari, dan banyak 
kebutuhan lainnya sedangkan suami tidak bekerja”11 

“Secara alamiah, keduanya boleh sama-sama bekerja. Tapi kalau istri 
yang melakukan keduanya tidak boleh, karena nafkah lahir batin untuk 
keluarga itu wajib”12 

 
11Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 30 April 2024 
12Muhammad Isra (21 Tahun), Anak Laki-laki, Wawancara Di Rumah Informan Pada 
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“sebagai kepala rumah keluarga tugasnya kan memberi nafkah, nah jika 
tugasnya tersebut sudah diambil alih istrinya, menurut saya tidak etis 
jika tugas yang lainnya juga dikerjakan oleh istri hanya karena 
steatment “itu memang tugasnya perempuan” saya sangat 
menyayangkan sistem patriarki yang masih ada di zaman sekarang”13 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas dengan informan, 

peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di kelurahan Ekatiro terutama 

perempuan banyak yang mengalami beban ganda. Ini di karenakan pemikiran 

mereka yang takut durhaka kepada suami jika seorang istri mempekerjakan 

suami di dalam rumah, padahal tugas domestik itu bisa dilakukan bersama-

sama. Pemahaman seorang suami yang beranggapan istri itu harus patuh sama 

suami, istri harus melayani suami yang ada dalam islam. Seorang istri memang 

harus menaati suami tapi jangan lupa tentang kewajiban suami yang harus 

menafkahi istri dan anak mereka.  

 Mengapa harus selalu berlindung dari kata pekerjaan domestik itu 

pekerjaan perempuan bukan pekerjaan laki-laki, tapi mereka lupa untuk 

bekerja mencari nafkah. Sebaliknya seorang istri yang bekerja keras untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Padahal di dalam agama islam 

mengatakan jika ada seorang suami yang sengaja tidak memberikan nafkah 

kepada istrinya, sudah di pastikan dia akan berdosa. 

 Dari hasil penelitian tersebut bentuk-bentuk bias gender yang terjadi 

di kelurahan Ekatiro adalah marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan 

dan beban ganda. 

 

 

 
Tanggal 28 April 2024 

13A. Nurtasya Wahda (21 Tahun), Anak Perempuan, Wawancara Di Rumah Informan Pada 

Tanggal  28 April 2024 
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C. Dampak Bias Gender Yang Terjadi Dalam Keluarga 

Adanya bentuk bias gender yang terjadi maka ada dampak yang 

dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan perlakuan bias gender 

tersebut. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan informan, 

maka dampak yang dirasakan oleh masyarakat ialah: 

1. Dampak Pada Individu 

a. Keterbatasan Perkembangan 

Seseorang yang dilahirkan dalam keluarga yag bias gender mungkin 

memilki keterbatasan dalam mengembangkan potensi mereka secara penuh. 

Seperti anak perempuan hanya diajarkan untuk melakukan tugas domestik 

sedangkan anak laki-laki tidak perlu melakukan tugas domestik. Laki-laki 

menempatkan dirinya sebagai pengambil keputusan membuat perempuan 

kurang berpartisipasi karena adanya hambatan dan penghalang dari sikap 

dominasi laki-laki. Biasanya dipengaruhi oleh lingkungan atau konstruksi 

sosial budaya dalam suatu keluarga.  Akibat dari konstruksi sosial budaya 

tersebut melahirkan bias gender dalam keluarga sehingga memicu keluarga 

yang tidak harmonis karena perempuan harus selalu tunduk kepada 

keputusan suami meskipun keputusan tersebut belum bisa diterima. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan kesehatan individu jika dialami 

secara terus menerus. 

“saya sebagai anak perempuan tidak pernah dipertanyakan pendapatku. 
Contohnya kemarin saat mengambil jurusan kuliah. Kamu tau kalau 
kemarin saya lulus jurusan Psikologi, jurusan yang saya inginkan. Tapi 
orang tua saya meminta untuk berkuliah di jurusan Tehnik Kelautan. 
Mau tidak mau saya berkuliah di jurusan tersebut karena mereka adalah 
orang tua ku jadi saya harus menuruti keinginannya”14 

 
14A. Nurtasya Wahda (21 Tahun), Anak Perempuan, Wawancara Di Rumah Informan Pada 

Tanggal 28 April 2024. 
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 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa anak perempuan 

masih belum mendapatkan haknya untuk didengar. Anak perempuan takut 

untuk menyuarakan keiginannya kepada orang tuanya sendiri karena 

beranggapan bahwa orang tua yang membiayai semua kebutuhannya. Maka 

dari itu, kebanyakan dari mereka takut dan berat hati untuk menyampaikan 

perasaan atau keinginannya sendiri. 

b. Dampak Psikologis atau Kesehatan Mental 

Bias gender dapat mempengaruhi individu dan juga keluarga. Bias 

gender dapat meyebabkan berbagai masalah kesehatan mental seperti 

kecemasan dan menganggap harga diri rendah. Hal tersebut mungkin terjadi 

karena merasa adanya tekanan untuk memenuhi ekspektasi gender atau 

karena mungkin mengalami diskriminasi gender. 

“Karena saya anak laki-laki jadi saya merasa diwajibkan untuk menekan 
emosi dan untuk tidak menunjukkan kelemahan ku, meurutku itu 
berdampak negatif untuk kita sebagai anak laki-laki karena kita 
haruskan untuk selalu terlihat kuat dan tahan banting padahal menurut 
ku tidak apa jika anak laki-laki itu mengkspresikan dirinya sesuai dengan 
suasana hati”15   

Dari wawancara di atas diketahui bahwa seorang anak laki-laki juga 

merasakan dampak dari ekspektasi gender yang lahir di lingkungan tempat 

mereka tinggal. Salah satu ciri-ciri dari psikologis anak yang terganggu karena 

membuat pola pikir terganggu dan mudah untuk merasakan kecemasan 

apabila mereka tidak memenuhi ekspektasi gender. Mereka laki-laki juga 

mementingkan pandangan dari perempuan karena pada dasarnya laki-laki 

beranggapan bahwa mereka tidak boleh terlihat lemah dimata perempuan 

karena dapat mempengaruhi pendekatan emosional.  

 
15Muhammad Isra (21Tahun), Anak Laki-laki, Wawancara Di Rumah Informan Pada 

Tanggal 28 April 2024  
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“Kita sebagai kepala rumah tangga juga kadang-kadang butuh validasi 
soal apa yang dirasakan. Kalo lagi banyak pikiran biasanya hanya 
dilampiaskan dengan tidur. Selalu tertahan mulut ku kalau sudah mau bicara 
sama istri atau sama anak kalau ada yang membebani fikiran. Saya takut 
dianggap lemah dan tidak tegas sebagai kepala rumah tangga, jadi saya 
tanggung sendiri dan saya bawa tidur”16 

Ekspektasi gender membuat seseorang sulit untuk mengekspresikan diri 

mereka secara bebas. Setiap individu memiliki hak atas dirinya sendiri, 

mereka berhak untuk menyampaikan perasaan emosional mereka tanpa 

adanya pendapat yang mengatakan bahwa laki -laki itu harus tampil kuat dan 

perempuan harus pandai memasak. Setiap individu harus sadar bahwa 

memaksakan diri atas segala sesuatu itu tidak baik.   

Subordinasi berdampak pada keadaan prikologi perempuan, seperti 

adanya perasaan cemburu, iri dan perasaan sedih. Karena perempuan merasa 

bahwa semua kesalahan yang ada di dalam keluarga adalah karena kelalaian 

perempuan sebagai istri.   

“kita perempuan memiliki kodrat untuk hamil dan mempunyai anak, 
sayang sekali kalau tidak punya. Saya mempunyai anak tiga orang. Satu 
perempuan dan dua laki-laki. Anak perempuan ku sudah menikah dan 
punya akan sekarang. Anakku kemarin hamil di usia pernikahannya itu 
kurang lebih enam bulan. Saya sampai menyuruh anak ku untuk berobat 
karena merasa dia hamilnya lama tapi anak ku tidak mau, tidak lama dari 
itu sudah ada kabar kalau anak ku sudah mengandung”17 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perempuan bisa 

mendapatkan diskriminasi dari perempuan itu sendiri. Dia menganggap 

bahwa perempuan yang tidak sama dengannya itu melenceng dari kodratnya 

sebagai perempuan. Jika dijelaskan kodrat perempuan adalah menstruasi, 

hamil, melahirkan dan menyusui.  

“seorang perempuan jika memilih menikah atau tidak menikah dan 
memilih untuk memiki anak atau tidak itu pilihannya. Dia memiliki hak 
atas dirinya sendiri. Saya sebagai seorang pemuda yang menginginkan 

 
16Kasman (56 Taun), Suami, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 01 Mei 2024 
17Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan pada Tanggal 30 April 2024 
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untuk menikah, nantinya saya membebaskan istri ku untuk memiliki hak 
itu. Tetapi Allah SWT. itu memiliki kehendaknya sendiri”18 

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perubahn zaman itu 

sangat mempengaruhi pola fikir dan pandangan seorang anak. Bahwa 

siapapun itu memiliki hak atas dirinya sendiri, terlepas dari pandangan orang-

orang yang menganggap itu negatif ataupun positif. 

Banyak implikasi yang mempengaruhi dampak psikologis, peran ganda 

yang ditanggung oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dan 

sekaligus bekerja yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya 

membuat mereka melakukan pekerjaan ganda. Pekerjaan ganda tersebut 

memberikan dampak bagi diri mereka dan keluarga.  

“Saya setiap pagi harus berangkat ke sekolah untuk mengjar, tetapi 
sebelum itu saya harus memasak untuk sarapan, kadang 
menyempatkan untuk bersih-bersih. Lain lagi kalau harus ke pasar 
karena bahan-bahan dapur sudah habis berarti saya harus ke pasar 
dulu. Pulang sekolah saya melanjutkan pekerjaan rumah yang lain 
seperti cuci baju, cuci piring. Setiap hari begitu kegiatan yang saya 
lakukan. Kalau ditanya capek, iya saya capek tapi mau bagaimana 
lagi”19 

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa perempuan mengalami 

beban kerja. Akibatnya seorang istri harus mengerjakaan pekerjaan publik 

dan juga domestik secara bersamaan, dimana tidak adanya pembagian tugas 

di dalam rumah tangga sehingga beban yang ditanggung oleh seorang istri 

lebih banyak.  

Informan juga menyatakan keluhan-keluhan yang dirasakan, baik itu 

fisik maupun psikologis seperti capek, mengantuk, bahu terasa sakit dan 

kadang-kadang mengalami stres serta mengalami kejenuhan dari 

pekerjaanya.  Walaupun demikian pekerjaan di ranah publik dan juga 

 
18Muhammad Isra (21 Tahun), Anak Laki-laki, Wawancara Di Rumah Informan Pada 

Tanggal 28 April 2024 
19Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 30 April 2024 
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domestik tetap dilakukan, mengingat kebutuhan yang semakin hari semakin 

banyak sehingga apapun resikonya tidak membuat seorang istri yang 

berperan ganda untuk berhenti melakukan aktivitasnya setiap hari.  

2. Dampak Bagi Keluarga 

Bias gender dapat menyebabkan konflik yang memicu ketidak 

harmonisan dalam keluarga. Suami dan istri seringkali memiliki ekspektasi 

yang berbeda tentang suatu peran dan tanggung jawab setiap anggota 

keluarga, seperti pembagian tugas rumah tangga, mengasuh anak, 

pengambilan keputusan serta masalah keuangan yang biasanya dibebankan 

kepada salah anggota keluarga dan pada faktanya perempuan kebanyakan di 

posisi tersebut.  Perempuan dibebani dengan sebagian besar pekerjaan 

domestik, mengasuh anak juga melakukan pekerjaan publik untuk menambah 

penghasilan keluarga karena kebutuhan setiap harinya semakin banyak dan 

terus bertambah.  

 Keputusan keuangan yang tidak terbuka juga memunculkan konflik 

yang sensitif dalam keluarga. Seseorang diharuskan untuk terbuka mengenai 

keuangan agar tidak adanya kecurigaan yang muncul dari masing-masing 

anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki nilai dan prioritas yang 

berbeda dalam keuangan yang dapat menyebabkan perselisihan mengenai 

pengeluaran yang tidak transparan dan tidak jujur sesama anggota keluarga. 

 Keadaan tersebut bisa terjadi karena kurangnya komunikasi yang 

terbuka dan jujur mengenai peran dan tanggung jawab yang dapat 

mengakibatkan kesalahpahaman, kekecewaan dan juga bisa terjadi 

petengkaran dalam rumah tangga. Setiap individu dalam keluarga mungkin 

tidak berani mengatakan apa yang diingankan, seringkali menghindari 
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percakapan penting yang biasanya dapat memicu perasaan ketidakberdayaan 

karena tidak dapat mengungkapkan kebutuhannya. Ketidakmampuan ini 

mungkin disebabkan karena kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif 

dan perasaan rasa takut ditolak karena kemungkinan setiap anggota keluarga 

tidak pernah untuk belajar bagaimana cara mengungkapkan kebutuhan juga 

keinginannya dengan cara yang sehat di masakecilnya.   

D. Faktor Yang Menyebabkan Bias Gender Dalam Keluarga Di 

Kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba 

Faktor penyebab bias gender yang terjadi di masyarakat kelurahan bisa 

terbagi atas dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi ketidak pahaman masyarakat kelurahan mengenai bias gender. 

Mereka menganggap semua yang berkaitan dengan gender itu merupakan 

sesuatu yang memang seharusnya atau merupakan kebiasaan-kebiasaan yang 

terus menerus dilakukan. Sedangkan untuk faktor eskternalnya meliputi: 

1. Faktor Budaya Patriarki 

Patriarki berasal dari kata patriarkat yang berarti struktur yang 

menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala- 

galanya.20  Dalam kehidupan masyarakat kelurahan, budaya patriarki masih 

mendominasi walaupun beberapa cara pandangnya sudah sedikit berubah 

tapi sifat mendominasi dari laki-laki masih terlihat. Contoh pemikiran 

patriarki yang masih ada sampai sekarang adalah pekerjan domestik juga 

mengurus anak adalah tugas seorang istri, dimana kenyataanya tugas tersebut 

 
20Sakina Irma dan Hasanah Dessy, “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia”, Social 

Work Jurnal, no. 1, (2013): h. 45 



61 
 

 
 

bisa dikerjakan secara bersamaan atau membagi peran dalam mengerjakan 

rumah tangga.  

Dalam sistem budaya dan sosial sebagian masyarakat di kelurahan, 

perempuan selalu ditempatkan sebagai fungsi reproduktif, artinnya 

perempuan dianggap hanya untuk melakukan pekerjaan rumah, melahirkan 

dan mengasuh suami dan anak. Fungsi reproduksi perempuan atau 

merukapan kodrat perempuan yaitu melahirkan dan menyusui namun fungsi 

tersebut secara alamiah dihubungan dengan semua pekerjaan yang ada di 

dalam rumah. Hal tersebut yang menyebabkan pekerjaan rumah atau 

domestik merupakan pekerjaan perempuan karena dianggap sama dengan 

fungsi reproduksi sehingga hanya bisa dibebankan atau dilakukan oleh 

perempuan. 

Perempuan juga dipandang sebagai individu yang lemah, keterbatasan, 

dan perasa serta tidak logis, sehingga perempuan dianggap tidak layak untuk 

bekerja di wilayah publik yang keras dan kompetitif. Sedangkan laki-laki 

dipandang dan ditempatkan sebagai seseorang yang produktif, seperti 

mencari nafkah yang dianggap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 

dalam rumah tangga dan sebagai kepala rumah tangga. 

Sistem hidup dan budaya patriarki yang berada dalam keluarga 

membentuk pola kekuasaan suami atau laki-laki adalah yang berkuasa. Karena 

itu, semua masalah yang dialami perempuan dianggap selesai karena telah 

diwakili oleh suami atau laki-laki. Karena itu, walaupun dalam sejarah banyak 

yang mengatakan posisi perempuan itu penting dalam bermasyarakat tetapi 

tidak selalu mendapat apresiasi mengenai peran dan kemampuannya serta 

tanggung jawab yang dibebankan kepada perempuan. 
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“Kita ajarkan anak perempuan seperti itu karena nanti dia pasti 
 menikah jadi dia harus bisa dan rajin memasak, mencuci, beres-beres 
 karena nanti ditinggalkan sama suaminya kalau tidak bisa dan malas, 
 jadi dibiasakan dari kecil. Kalau laki-laki dia nanti bisa diurus sama 
 istrinya.”21 

“Saya sebenarnya tidak masalah kalau disuruh untuk melakukan 
 pekerjaan rumah dan malahan bagus supaya dilatih untuk mejadi 
 bersih dan terlihat rapi tapi lain cerita kalau muncul kata-kata bahwa 
 nanti saya ditinggalkan sama suami ku kalau tidak bisa memasak dan 
 lainnya. Capek sendiri saya mendengarnya tapi saya dengarkan saja 
 supaya tidak Panjang lagi pembahasannya.”22 

Budaya patriarki sudah mengakar bahkan dalam pemikiran 

perempuan, karena perempuan yang dari kecil sudah dikenalkan oleh nilai-

nilai patriarki. Jadi banyak dari mereka yang sampai dewasa menginternalisasi 

nilai tersebut dalam diri. Bagaimana bisa mengangkat derjat perempuan jika 

kebanyakan perempuan sendiri yang merasa peran yang melekat pada gender 

rumah tangga. 

Secara tidak sadar yang membudayakan patriarki adalah perempuan 

itu sendiri. Contohnya, mengajarkan bersih-bersih dan urusan rumah lainnya 

hanya kepada anak perempuan saja sedangkan anak laki-laki tidak. Anak 

perempuan dituntut untuk bisa mengerjakan semua hal sedangkan laki-laki 

tidak ada tuntutan apapun. Hal tersebut secara tidak langsung membuat anak 

perempuan sering kali tersudutkan bahkan dalam keluarganya sendiri akibat 

dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya baik secara sadar maupun 

tidak sadar saat melakukan atau mengatakannya.  

Ibu menjadi tempat belajar pertama seorang anak, jadi secara 

mengasuh model patriarki tidak menutup kemungkinan merupakan peran 

asuh seorang ibu, dengan alasan ajaran turun temurun dari orang tua. Tetapi 

 
 21 Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 30 April 2024 

 22 A, Nurtasya Wahda (21 Tahun), Anak Perempuan, Wawancara Di Rumah Informan 

Pada Tanggal 28 April 2024 
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peran seorang Ayah juga sangat penting, ketika anak melihat seorang Ayah 

yang semuanya harus dilayani, bisa saja hal tersebut yang mengajarkan 

seorang anak untuk berfikir patriarki.   

“ Bukan kita membedakan anak laki-laki dengan Perempuan, tapi kan 
bagus kalo anak perempuan rajin bersih-bersih supaya nanti sama suaminya 
tidak dibilang perempuan malas. Karena kalo anak laki-laki itu pasti capek 
bekerja untuk penuhi kebutuhan kalaupun kalau anak perempuan bekerja 
pasti untuk tambah-tambah penghasilan saja.”23 

“ Sebenarnya salah satu kesalahan orang tua dalam mendidik anak itu 
adalah pembagian perannya. Hanya anak perempuan yang diajarkan 
kemampuan untuk mengolah pekerjaan rumah tangga dan kita laki-laki 
biasanya sedikit kesusahan apalagi ini sayakan sebagai mahasiswa dan 
sekarang lagi mengngontrak rumah dengan teman laki-laki ku yang lain, itu 
rumahnya tidak pernah terlihat rapih selalu berantakan karena kita tidak 
biasa, biasanyakan dibersihkan sama mama.”24 

Banyak keluarga yang mengandalkan anak laki-laki, karena berfikir 

anak laki-laki setelah dewasa akan menafkahi sedangkan anak perempuan 

akan ikut dengan suaminya dan hanya sebagai pencari nafkah tambahan jika 

bekerja. Anak perempuan selalu menjadi nomor dua dalam hal apapun dalam 

pandangan patriarki. Padahal di zaman sekarang anak laki-laki ikut 

merasakan dampak dari budaya patriarki seperti pembiaran dari kecil yang 

hanya tinggal makan, tidak dilatih untuk menjadi rajin jadi kebiasaan tersebut 

terbawa sampai mereka dewasa dan menimbulkan sifat malas. Sehingga anak 

laki-laki malas mengurus diri mereka sendiri dan bergantung pada 

perempuan. Terlepas dari itu perempuan tetap lebih banyak dirugikan dari 

sistem budaya patriarki dimana anak perempuan selalu dikontrol terhadap 

tubuh, pilihan dan kebebasan mereka termasuk dalam aspek pendidikan, 

pekerjaan dan keputusan keluarga. 

 

 
 23 Kasman (56 Tahun), Suami, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 01 Mei 2024 

 24 Muhammad Isra (21 Tahun), Anak Laki-laki, Wawancara DI Rumah Informan Pada 

Tanggal 28 April 2024 
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2. Faktor Kesalahpahaman Memahami Konsep Agama   

Islam selalu menempatkan semua hal pada posisi seimbang. Islam juga 

memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai manusia, memiliki posisi yang 

seimbang dan sama. Meskipun demikian, masih banyak anggapan yang 

membedakan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan. Faktor 

perbedaan pada kedudukan ini diantaranya, adanya kesalah pahaman dalam 

mengkonstruksi peran sosial laki-laki dan perempuan. 

Laki-laki serta perempuan sebagai manusia memiliki kedudukan yang 

setara, dengan hak dan kewajiban yang satu sama lainnya saling melengkapi 

dalam hal ibadah dan juga tanggung jawab sosial. Islam memposisikan laki-

laki dan perempuan sebagai manusia, memiliki kedudukan yang mulia 

dihadapan Allah SWT berdasarkan Al-Qur’an dan hadits, dengan hak dan 

kewajiban yang berbeda namun setara, untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat.  

Pada dasarnya, seorang perempuan memiliki tiga kewajiban yaitu 

kewajiban beribadah, menutup aurat dan menjaga martabat. Kewajiban 

tersebut diharuskan untuk dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan hukum 

Al-Qur’an serta hadits. Sedangkan untuk kedudukan perempuan antara lain 

sebagai wanita karir, seorang istri dan ibu, anggota masyarakat dan hukum. 

Kedudukan tersebut tidak dibuat untuk menjadikan adanya suatu 

diskriminasi, tetapi untuk menjaga segala sesuatu yang ditetapkan tetap pada 

jalannya dan sesuai dengan syariat islam.  

“ Saya sebagai seorang ibu dan istri selalu melakukan pekerjaan saya 
dengan ikhlas terlepas bagaimana saya dan keluarga menjalani kehidupan 
sehari-hari. Saya tetap perhatikan segala yang dilakukan suami dan juga 



65 
 

 
 

anakku, saya rawat baik-baik. InsyaAllah itu sudah cukup untuk menjadi istri 
yang baik.”25 

Pada umumnya masyarakat kelurahan Ekatiro, menganggap bahwa 

pengabdian seorang istri terhadap suami bernilai ibadah, seperti melayani 

suami, memenuhi kewajibannya kepada suami dan mendukung suami. 

Perkataan itu banyak terdengar di cermah-ceramah yang didengarkan oleh 

masyarakat. Sehingga mereka menganggap bahwa suami harus  dimuliakan 

bagaimanapun keadaannya karena imbalannya adalah surga. Walaupun 

banyak istri yang tidak disejahterakan dan dinafkahi oleh suaminya, seorang 

istri tetap melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan alasan 

melayani suami itu adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan oleh 

seorang istri. 

Mengapa seorang istri atau seorang ibu selalu melakukan 

kewajibannya meskipun tidak mendapatkan haknya? Ada banyak alasan 

mengapa seorang istri atau ibu tetap memenuhi kewajibannya meskipun 

mereka merasa tidak menerima haknya. Banyak dari mereka yang 

berkomitmen kepada suami dan juga keluarganya, mereka percaya bahwa 

memenuhi kewajibannya adalah cara untuk mengkspresikan cinta dan 

dukungannya. Dan mereka menganggap kewajibannya untuk mengurus suami 

dan juga anak, terlepas bagaimana seorang suami memperlakukannya.  

Keyakinan agama seorang istri yang memahami dan percaya bahwa 

mematuhi suami merupakan kewajiban agama meskipun tidak memperoleh 

haknya, mereka menganggap bahwa mereka akan mendapatkan pahala di 

akhirat atas kesabarannya. Beberapa istri mungkin tidak menyadari hak-hak 

mereka berdasarkan hukum atau agama. Mereka mungkin tidak mengetahui 

 
 25 Salma (52 Tahun), Istri, Wawancara Di Rumah Informan Pada Tanggal 30 April 2024 
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bahwa mereka memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan 

bermartabat. Penting untuk diketahui bahwa ketidaktahuan tentang hak-hak 

perempuan adalah salah satu hambatan utama untuk mencapai keadilan 

gender.  

3.  Faktor Keluarga 

Keluarga adalah salah satu tempat dimana anak pertama kali belajar 

mengenai peran gender dan norma sosial. Berinteraksi dengan orang tua, 

saudara kandung dan juga anggota keluarga besar bisa membentuk keyakinan 

dan perilaku anak tentang gender. Dalam budaya di kelurahan Ekatiro, 

hubungan kekerabatan bisa menjadi bentuk sosialisasi diri dalam masyarakat.  

“Karena patriarki itu sudah sangat mengakar yang mana perempuan 
 dituntut untuk bisa melakukan segala pekerjaan rumah yang sudah 
 diajarkan bahkan dari kecil. Biasanya juga kalau saya dilihat sama tante 
 saya bersikap tegas dengan orang tua itu pasti saat itu juga langsung 
 diberi siraman kalbu bahwa anak perempuan itu harus bersikap 
 lembut dan sebagai anak harus mendengarkan perkataan orang tua.”26 

Dari temuan dilapangan, keluarga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan bias gender. Seperti pembagian tugas rumah tangga yang tidak 

adil, orang tua cenderung memperlakukan laki-laki dengan berbeda. Orang tua 

selalu mendorong anak laki-laki menjadi kuat dan mandiri sementara anak 

perempuan didorong untuk menjadi anak yang penurut dan penuh kasih 

sayang. Dari perbedaan tersebut, seorang anak bisa berkontribusi pada 

pengembangan stereotip gender serta perilaku yang berbeda kepada anak 

laki-laki dan perempuan. 

“Sebagai anak laki-laki saya memang tidak pernah disuruh untuk 
 melakukan pekerjaan rumah, tetapi selalu didorong untuk terlihat kuat 
 dan penuh tekad karena kalau saya dilihat sama Bapak sedikit-sedikit 
 menangis pasti langsung ditegur bahwa laki-laki itu tidak boleh 
 cengeng kamu bukan perempuan, padahal saya sebagai anak hanya 
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 meluapkan perasaan emosional jadi itu terbawa sampai sekarang 
 dimana saya  selalu terlihat biasa-biasa saja selayaknya laki-laki yang 
 dipandang sama bapakku walaupun pada saat itu perasaan emosional 
 saya tidak stabil. Saya selalu terlihat laki-laki yang dibayangkan oleh 
 bapak saya dan orang dilingkungan saya.”27 

Seorang anak baik laki-laki maupun perempuan merasakan tekanan 

dari orang tua, saudara dan keluarga besar untuk sesuai dengan norma 

gender. Seperti seorang anak laki-laki yang diejek karena menjadi anak yang 

cengeng dan lembut sedangkan anak perempuan dituntut untuk menjadi lebih 

feminim. Tekanan tersebut bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa 

mengeksresikan diri mereka atau berperilaku dengan cara yang tidak sesuai 

dengan diri mereka.  

Bias gender yang terjadi dalam keluarga, tidak lepas dari keluarga itu 

sendiri. Orang tua, saudara dan juga keluarga besar bisa menjadi penyebab 

terbesar terjadinya bias gender dalam keluarga. Memberikan tekanan serta 

penggunaan bahasa yang tidak baik bisa memicu seorang anak untuk lebih 

membangkang terhadap perkataan keluarga karena merasa perilaku yang 

dilakukan selalu salah dan merasa bahwa mereka sebagai orang yang lebih tua 

selalu merasa benar.   

Orang tua dan keluarga lainnya kemungkinan tidak menyadari bias 

gender meraka sendiri. Hal tersebut bisa membuat mereka sulit untuk 

merubah perilaku atau menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk 

anak-anak mereka. Serta kurangnya komunikasi mengenai gender terhadap 

keluarga, sehingga baik anak laki-laki maupun perempuan melakukan 

tugasnya sesuai dengan kontruksi sosial budaya yang hidup dalam lingkup 

keluarga tersebut tanpa adanya pemahaman mengenai peran gender. Dimana 
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peran gender tidak membatasi setiap pekerjaan atau perilaku berdasarkan 

jenis kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Di Kelurahan Ekatiro Kabupaten Bulukumba, bias gender masih sangat 

nyata, meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan verbal dan 

peran ganda. Bias gender ini menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan 

sehari-hari pada masyarakat.  

 Bias gender dalam keluarga berdampak signifikan baik pada individu 

maupun keluarga. Keluarga yang bias gender membuat perempuan kurang 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berpotensi menimbulkan 

ketidakharmonisan dan masalah kesehatan mental. Bias gender memengaruhi 

kesehatan mental dengan menyebabkan kecemasan dan rendahnya harga diri, 

terutama karena ekspektasi gender yang mengekang. Laki-laki merasa harus 

menahan emosi dan tidak menunjukkan kelemahan sedangkan perempuan 

merasa terbebani oleh ekspektasi sosial.  

 Bias gender di kelurahan Ekatiro disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internalnya merupakan ketidakpahaman masyarakat 

mengenai bias gender yang dianggap sebagai kebiasaan yang tidak perlu 

diubah. Faktor eksternalnya meliputi budaya patriarki, faktor 

kesalahpahaman dalam memahami konsep agama dan faktor keluarga. Ketiga 

faktor ini saling terkait dan berkontribusi pada penguatan bias gender 

keluarga. 

 Mengatasi bias gender memerlukan upaya berkelanjutan dari semua 

lapisan masyarakat termasuk peningkatan kesadaran dan pemberdayaan 

perempuan untuk mencapai keadilan gender yang nyata. 
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B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis di atas, perlu dijelaskan 

rekomendasi peneliti mengenai implikasi penelitian.  

            1. Peningkatan kesadaran mengenai bias geder dalam komunikasi 

keluarga. Menyadari pentingnya memahami dan mengenali bias 

gender agar dapat mempengaruhi interaksi dan keputusan sehari-

hari. Perlunya komunikasi yang efektif dalam keluarga sehingga bisa 

meningkatkan kualitas komunikasi yang baik untuk membangun 

keluarga yang lebih sejahtera. 

2.  Menyadari bahwa penelitian ini bisa menjadi dasar bagi penelitian 

lebih lanjut mengenai bias gender dalam konteks yang berbeda 

seperti dampak bias gender terhadap kesejahteraan keluarga atau 

pendidikan anak.
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