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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arb 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta T Te ت

 s a s  es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha h  ha(dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 ż al Ż  żet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 żai Ż Żet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad s  es (dengan titik di bawah) ص

 dad d  de (dengan titik di bawah) ض

 ta t  te (dengan titik di bawah) ط

 ż a ż  żet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 hamżah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

 

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىْ  َـ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

وْ  َـ  fatḥah dan wau Au u dan u 

 Contoh: 

يْفَ  
ى
 kaifa : ك

وْلَ  
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

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

atas 

ـى ِـ  kasrah dan yā’ Ī ــــ
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau Ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

 
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمَ 

 qīla : قِيْلَ  

 
ُ
 yamūtu : يَمُوْت
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4. Tā’ marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الِ 
َ
ف
ْ
ط
َ
الأ

ُ
ُ
ُ
ة
َ
 rauḍah al-aṭfāl :  رَوْض

 
ُ
ة
ى
اضِل

َ
ف
ْ
ل
ى
ا
ُ
ُ
ُ
ة
َ
مَدِيْْ

ْ
ل
ى
 al-madīnah al-fāḍilah :  ا

 
ُ
مَة

ْ
حِك

ْ
ل
ى
 al-ḥikmah :      ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ـَ َّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 
ى
ْا  rabbanā : رَبَّ

 
ى
يْْا جَّ

َ
 najjainā : ن

 
ُ
حَق

ْ
ل
ى
 al-ḥaqq : ا

مَ  ع
ُ
 nu“ima : ن

و  
ُ
د
َ
 aduwwun‘ : ع

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ـىّ ـ ِـ ــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

لَِ  
َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع
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رَت   
َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 
َّ
لش
ى
مْسُ ا  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 
ُ
ة
ى
زَل
ْ
ل لزَّ
ى
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
ى
 al-falsafa: ا

 
ُ
د
َ
بِلا
ْ
ل
ى
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

 
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

 
ُ
وْع
َّ
لْ
ى
 al-naw‘u : ا

ء   ْ ي
َ  syai’un : ش 

 
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
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atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain-

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

اللِ 
ُ
   billāh بِاللِ   dīnullāh دِيْْ

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

حْمَةِاللِ  َ مْفِثْْ
ُ
 hum fī raḥmatillāh =  ه

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 
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pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gażālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

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

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

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

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
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a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Hasniar 

Nim : 50300120050 

Judul :Peran Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang.  

 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk untuk menegetahui 
bagaimana peran kelompok wanita tani bawang merah dalam pemberdayaan 
masyarakat dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi kelompok 
wanita tani bawang merah dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan 
di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif 
yang dilakukan dengan cara mengkaji dalam sebuah permasalahan yang 
kemudian hasilnya akan dideskripsikan. Metode pendekatan yang peneliti 
gunakan adalah pendekatan sosiologi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk membuktikan 
keabsahan data, dengan menggunakan teknik ketekunan di lapangan dan 
triangulasi sumber dan metode. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok wanita tani 
bawang merah berperan penting untuk pemberdayaan masayarakat 
terhkusus papda perempuan di desa dan sebagai wadah peningkatan 
pendapatan dari hasil pertanian tanaman bawang merah, sebagai wadah 
peningkatan pendidikan serta tempat memperluas pengetahuan, melalui 
pertemuan rutin dan pembinaan kelompok wanita tani. Dengan kegiatan 
tersebut, anggota akan mampu menambah penghasilan, dan menekan 
kebutuhan sehari-hari. Hasil dari setiap kegiatan bawang merah desa Tongko 
Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dapat dimanfaatkan oleh setiap 
anggota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkhusus para 
perempuannya. 

Semoga tulisan ini nantinya dapat bermanfaat atau dapat menambah 
wawasan bagi semua orang yang membaca baik itu masayarakat, siswa, para 
dosen dan terkhusus untuk mahasiswa yang nantinya menjadikan tulisan ini 
sebagai bahan rujukan untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah yang 
berkaitan dengan peran kolompok wanita tani bawang merah dalam 
pemberdayaan masyarakat. Kemudian penulis juga sampaikan kepada 
masyarakat untuk senantiasa menjaga kelompok wanita tani bawang merah 
dan tetap menjaga silaturahmi sesama anggota kelompok. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Indonesia  merupakan  negara  agraris  dan  maritim,  dengan  mayoritas  

penduduknya  bermatapencaharian  dari  pertanian  dan  perikanan.  Upaya  

yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  

nasional  antara  lain  meningkatkan  kehidupan  perekonomian  melalui  

pembangunan  pertanian.  Pembangunan  pertanian  di  Indonesia  dilakukan  

secara  bertahap  dan  berkelanjutan  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  

produksi  pertanian  yang  sebesar-besarnya  sehingga  dapat  meningkatkan  

pendapatan  petani  dan  mencapai  kesejahteraan.   

Peningkatan  produksi  pangan,  peningkatan  pendapatan  dan  

kesejahteraan  petani  merupakan  arah  dan  tujuan  akhir  pembangunan  

pertanian.  Mata  pencaharian  penduduknya  adalah  bertani  dan  menangkap  

ikan.Langkah-langkah  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  

pembangunan  nasional  antara  lain  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  

agromaritim  yang  dapat  meningkatkan  produksi  pertanian  semaksimal  

mungkin,  meningkatkan  pendapatan  petani,  mencapai  kesejahteraan  dan  

meningkatkan  produksi  pangan. 

Peran perempuan dalam pembangunan nasional sangatlah penting. Hal  

ini  terlihat  dari  partisipasi  perempuan  dalam  mendorong  pertumbuhan  

ekonomi. Selain  itu,  peran  perempuan  sangat  mendukung  pemerataan  

pembangunan  dan  membangun  desa. Saat  ini,  perempuan  tidak  hanya  

dapat  bekerja  sebagai  ibu  rumah  tangga,  tetapi  juga  menduduki  jabatan  

dan  jenjang  yang  lebih  tinggi  serta  berkontribusi  terhadap  kesejahteraan  

masyarakat  dan  keluarga.  Salah satunya di Desa Tongko  Kecamatan  
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Baroko  Kabupaten  Enrekang,  dimana  kebanyakan  ibu  rumah  tangga  

memilih  bekerja  di  luar  rumah  seperti  bertani  demi  menambah  

pemasukan  keluarga  (pendapatan keluarga). 

Perempuan merupakan potensi keluarga yang memiliki semangat.  

Namun  masih  banyak  perempuan  yang  kurang  berdaya  disebabkan  oleh  

beberapa  faktor,  diantaranya  yaitu  tingkat  ekonomi  yang  rendah,  tingkat  

pengetahuan  dan  keterampilan  yang  rendah  serta  kurangnya  akses  

untuk  menambah  pengetahuan  dan  keterampilannya.  Faktor  tersebutlah  

yang  mendorong  Perempuan  ikut  serta  mengambil  alih  tanggung  jawab  

ekonomi  keluarga  dengan  bekerja  di  luar  rumah. 

Adapun  beberapa  alasan  bagi  Perempuan  yang  bekerja  di  luar  

rumah,  antar  lain: 1) Menambah  pendapatan  keluarga  (family  income)  

terutama  jika  pendapatan  suami  relative  kecil, 2) Memanfaatkan  berbagai  

keunggulan  (pendidikan  dan  ketermpilan)  yang  dimilikinya  yang  

diharapkan  oleh  keluarganya, 3) Menunjukkan  eksistensinya sebagai  

manusia  (aktualisasi  diri)  bahwa  ia  mampu  berprestasi  dalam  kehidupan  

Masyarakat, 4) Untuk  memperoleh  status  atau  kekuasaan  yang  lebih  

besar  di  dalam  hidup  keluarga. 

Dalam  kemajuan  zaman  yang  kian  menuju  pada  terwujudnya  

kesetaraan  gender,  peran perempuan semakin  diakui  secara  setara.  

Banyak  pemimpin,  baik  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  maupun  politik,  

yang  dijabat  oleh  wanita  dan  membuktikan  kesuksesannya.  Realitas  ini  

membuktikan  bahwa  terdapat  kesetaraan  peran  dalam  masyarakat  

modern  dimana  wanita  mampu  sejajar  bahkan  dalam  beberapa  aspek  

lebih  unggul  daripada  pria.  Jauh sebelum isu kesetaraan gender dan 
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diangkatnya peran perempuan. 

Selain  kedudukan perempuan  sebagai  sumber  generasi  unggul,  

dikatakan  bahwa  wanita  dapat  menjadi  istri  yang  berdedikasi.  Istri  

berdedikasi  memiliki  makna  yang  sangat  luas  mulai  dari  kemampuan  

mendidik  anak,  manajemen  keluarga  dan  bahkan  mampu  mengatur  

pengeluaran  keuangan  serta  input  keuangan  atau  penghasilan.  Dedikasi  

mengarah  pada  karakter  yang  unggul,  mampu  mengatur  berbagai  hal  

terkait  masalah  kekeluargaan  dengan  baik. 

Peran  perempuan  dalam  menghadapi  kesulitan  ekonomi  dalam  

rumah  tangga  diperhitungkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  

pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  menyamakan  jumlah  perempuan  

dengan  jumlah  laki-laki  di  suatu  wilayah  tertentu.  Memberikan  motovasi,  

pengetahuan  mengenai  pola  pendampingan  usaha,  pelatihan  

keterampilan  dan  penyuluhan  kewirausahaan  merupakan  beberapa  cara  

pemberdayaan  untuk  membekali  para  Perempuan  agar  bisa  bekerja  dan  

memiliki  penghasilan  dengan  usahanya  dalam  membuat  dirinya  berdaya.1 

Peran perempuan baik dalam keluarga maupun kelompok masyarakat 

harus didukung guna menciptakan suatu pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat yang sejahtera. Untuk itu tenaga kerja perempuan 

sangatlah diperlukan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memelihara lingkungan yang sehat serta produktif di dalam 

lingkungan pedesaan. Peranan wanita dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat 

dari partisipasinya dalam kegiatan yang memberikan penghasilan atau 

                                                             
1Bambang Susilo, “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan” 

2014. h. 18. 
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keuntungan dengan tujuan untuk menambah penghasilan keluarga.2 

Melihat banyaknya perempuan yang  berusaha  memperbaiki  dirinya 

dalam  upaya  membuat  dirinya  berdaya  seperti  yang  dilakukan  para  

wanita  tani  Enrekang  ini  memiliki  tujuan  untuk  merubah  keadaan  hidup  

mereka  menjadi  lebih  baik.   

Allah swt berfirman dalam QS Ar-Ra’d/13:11.  

س
ُ
ف
ْ
ن
ى
وْا مَا بِا ُ ثْ

َ
وْمٍ حَت لئ يُغ

َ
ُ مَا بِق ثْ

َ
 يُغ

َ
َ لَ

ّٰ
 اللّٰ

َّ
 اِن

Terjemahnya : 

”Sesungguhnya  Allah  tidak  merubah  keadaan  sesuatu  kaum  
sehingga  mereka  merubah  keadaan  yang  ada  pada  diri  mereka  
sendiri.3 

Kebahagiaan bukan hanya tugas suami, melainkan peran seimbang 

suami istri. Kewajiban suami memberikan kekuasaan kepada istri  

menyiratkan  suami  yang  tidak  mengekang  istri  melainkan  memberikan  

kesempatan  istri  untuk  berperan  aktif  dalam  urusan mendukung  

kebahagiaan  keluarga.  Disatu  sisi  kewajiban  istri  pandai  dan  rajin  dalam  

melaksanakan  semua  pekerjaan  juga  merupakan  sebuah  penegasan  

bahwa  istri  juga  memiliki  peran  kuat  untuk  ikut  membawa  

keluarga  menuju  bahagia  sejahtera. 

 Pelaksanaan  pertanian  di  perkotaan  di  latar  belakangi  oleh  adanya  

permasalahan  kemiskinan  perkotaan,  begitupun  di  pedesaan,  salah  satu  

cara  para  perempuan  warga  Baroko  Kabupaten Enrekang  dalam  

mengatasi  hal  tersebut  dengan  ikut  serta  dalam  memberikan  

                                                             
2Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya 

Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 214-215. 
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 

250. 
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keahliannya  terkhusus  dipertanian  bawang  merah. 

 Pemerintah  telah  melakukan  berbagai  program  dan  kegiatan  

penanggulangan  kemiskinan,  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  di  

daerah  pedesaan,  selain  berupa  bantuan  langsung,  programnya  juga  

dilaksanakan  melalui  berbagai  macam  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  

di antaranya  dengan  membentuk  kelompok  tani  binaan,  para  Perempuan  

di Desa Tongko  Kecamatan  Baroko  kabupaten  Enrekang  membentuk  

suatu  kelompok  tani  Perempuan  dengan  tujuan  untuk  kekompakan  serta                

keaktifan  dalam  bertani melihat  banyaknya perempuan  atau  ibu  rumah  

tangga di  Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten  Enrekang  yang  

mayoritas  masih  di  usia  produktif  dan  hanya  menjadi  ibu  rumah  tangga  

biasa  serta  penghasilan  suaminya  yang  tidak  pasti  di  setiap  harinya  

menjadikan  tingkat  pendapatan  sebuah keluarga  menjadi  rendah,  dan  

tingkat  kesejahteraanya  pun  menjadi  kurang  Sejahtera.  Maka dari  itu  

banyak  wanita  di  Desa  Tongko  yang  menggambil  peran  tambahan  

dengan  bekerja  di luar  rumah  untuk  memberikan  akses  serta  

mengembangkan  pengetahuan dan keterampilan  serta  membantu  

meningkatkan  pendapatan  keluarga. 

 Indonesia  memiliki  keanekaragaman  hayati  yang  memberikan  hasil  

yang  bermanfaat  di  sektor  pertanian.  Ia  memiliki  potensi  untuk  

pengembangan  pertanian, memungkinkannya  mencapai  tingkat  

pembangunan  yang  tinggi  dan  bersaing  dengan  negara-negara  

berkembang.  Bawang  merah  merupakan  salah  satu  tanaman  subur  di  

Desa  Tongko  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang  dan  merupakan  

salah  satu  umbi-umbian  yang  digemari  di  kalangan  masyarakat,  bawang  

merah  juga  merupakan  salah  satu  komoditas  unggulan  dan  memiliki  
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prospek  yang  sangat  baik.  Bawang  Merah  memiliki  potensi  yang  layak  

untuk  dikembangkan  karena  harga  jualnya  cukup  tinggi  dan  juga 

merupakan  komoditas  unggulan  yang  memiliki  prospek  yang  sangat  

baik. 

 Di  Desa  Tongko,  bawang  merah  bukan  hanya  untuk  diperjual  

belikan  (memenuhi  kebutuhan  hidup)  tetapi  juga  dapat  dijadikan  sebagai  

penambah  atau  bumbu  makanan  seperti  bawang  goreng  merah  dan  

bumbu  halus  bawang  merah,  oleh  karenanya  itu  banyak  masyarakat  

Enrekang  terksusus  Perempuan  yang  menjadikan  prioritas  untuk  bertani  

bawang  merah,  dengan  adanya  kelompok  tani  bawang  merah  bisa  

membantu  meningkatkan  pendapatan  keluarga  yang  rendah  serta  

menjadi  keluarga  yang  lebih  sejahtera  dimana  terpenuhinya  kebutuhan  

primer,  sekunder  dan  tersier. 

 Seiring  dengan  pembangunan  pertanian  yang  tengah  dilakukan,  

teknologi-teknologi  tentang  budidaya  bawang  merah  akan  senantiasa  

mengalami  perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  Sebagai  suatu  proses,  

pembangunan  merupakan  suatu  proses  interaksi  dari  banyak  pihak  yang  

secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terkait  dengan  upaya  

peningkatan  produktivitas  dan  peningkatan  pendapatan  serta  kenaikan  

mutu  hidup  melalui  penerapan  teknologi  yang  terpilih.  Berbagai  inovasi  

atau  gagasan  untuk  meningkatkan  kualitas  maupun  kuantitas  produksi  

dalam  kegiatan  usaha  taninya  sehingga  mampu  meningkatkan  

pendapatan  petani.4  

                                                             

4Mardikando, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat”, Penerbit TS, Surakarta, 2010, h, 33. 
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 Dengan  demikian  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  pada  

kelompok  perempuan tani di Desa  Tongko  Kecamatan Baroko  Kabupaten 

Enrekang  di  karenakan  yang  menjadi  sasaran  adalah  perempuan  dan  ibu  

rumah  tangga  yang  di  usia  produktif  dan  kondisi  ekonominya  yang  

terbilang  rendah. 

B.   Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian bentuk susunan 

permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di 

dalam suatu topik pembahasan. Maka dari itu, fokus penelitian yang akan 

dibahas dalam peneliti ini adalah Peran Kelompok Wanita Tani Bawang 

Merah Dalam Pemberdayaan Masayarakat di Desa Tongko Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang.  

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dideskripsikan 

beberapa hal yang menjadi bagian-bagian penting dalam memahami fokus 

penelitian 

a.    Peranan 

 Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya 

individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan 

status dan fungsi sosialnya. 

b. Kelompok Wanita Tani 

Kelompok  Wanita  Tani  merupakan  wadah  bagi  masyarakat  khususnya  

perempuan  untuk  mengelola  dan  mengekspresikan  beragam  gagasan  di  
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bidang  pertanian,  serta  sebagai  sarana  untuk  menimbah ilmu,  

memperluas keterampilan dan wawasan, dan mencapai hasil yang  

diinginkan.   

c.    hasil/Pendapatan. 

Pendapatan merupakan suatu proses atau suatu kegiatan dengan tujuan 

untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, penambahan keterampilan dan 

kemampuan agar menjadi lebih baik. 

C. Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah 

diuraikan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana “Peran Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang”, oleh karena itu peneliti mengemukakan rumusan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kelompok wanita tani bawang merah dalam 

pemberdayaan masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi kelompok wanita tani bawang 

merah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tongko Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang? 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan  penelitian 

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 
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a.   Untuk menegetahui  bagaimana peran kelompok wanita  tani  bawang 

merah dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tongko Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi kelompok wanita tani 

bawang merah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tongko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. 

2. Tujuan penelitian 

 Ada dua manfaat yang dapat  diambil dari penelitian ini, yaitu: 

a. Manfaat  Akademis 

1) Sebagai sarana dalam penelitian untuk  meningkatkan  kemampuan  

dalam  melakukan  penelitian  dan  penulisan  karya  ilmiah 

2) Agar  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  kajian  bagi  pembaca  yang  

akan  menyusun  skripsi  khususnya  mengenai  peran  Perempuan  

kelompok  tani  bawang  merah. 

b.     Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapakan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan  kepada  pembaca  umumnya  tentang  peran  kelompok wanita  

tani  bawang merah dalam pemberdayaan perempuan.  

E. Tinjauan Pustaka. 

Dari hasil penelusuran  kepustakaan  peneliti  juga  menambah  wawasan  

dalam  mengkaji  beberapa  penelitian  ataupun  literaratur  lainnya  yang  

isinya  relevan  dengan  penelitian  yang  sedang  peneliti  lakukan  sebagai  

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ardita  Yani  Kartika,  yang  berjudul  

“Peran  Ganda  Petani  Perempuan  Dalam  Agribisnis  Bawang  
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Merah  di Desa Kedung Asem Kecamatan Wonoasih, Kabupaten 

Probolinggo” tujuan dari  penelitian  ini  adalah  menganalissi  peran  

petani  Perempuan  dalam  aktivitas  budidaya  bawang  merah  dan  

mengidentifiksi  faktor  yang  menyebabkan  perbedaan  aktivitas,  

akses,  control,  dan  benfit  petani  Perempuan  dan  laki-laki  dalam  

rumah  tangga  dan  budidaya bawang  merah  serta  mendiskripsikan  

alasan  petani  Perempuan  bersedia  melakuan  pekerjaan  ganda  

dalam  aktivitas  rumah tangga  dan  budidaya   bawang  merah.5 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arini  Mayanfa’Uni, yang  berjudul  

“Pemberdayaan  Perempuan  melalui  kelompok  Wanita  tani  

cempaka  di  rw  02  kelurahan  patukangan  Selatan”.  Tujuan  dari  

penelitian  ini  adalah  untuk  mengambarkan  kelompok  Wanita  

tani  (KWT)  cempaka  dalam  pemberdayaan  Perempuan  di  rw  02  

kelurahan  patukangan  Selatan,  Jakarta  Selatan.  Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  

memiliki  ciri  khas  penyajian  data  dalam  bentuk  narasi,  cerita  

mendalam  atau  lebih  rinci  dari  para  informan  berdasarkan  hasil  

wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  

penelitian  ini  terdiri  dari  penyuluh  dan  anggota  Kelompok  

Wanita  Tani  (KWT)  Cempaka.  Hasil  dari  penelitian  ini,  yaitu  

eksistensi  Kelompok  Wanita  Tani  (KWT)  Cempaka  memberikan  

pengaruh  yang  positif  bagi  para  perempuan  yang  berada  di  RW  

02  Kelurahan  Petukangan  Selatan.  dan  pemberdayaan  Kelompok  

Wanita  Tani  (KWT)  Cempaka  memberikan  kontribusi  pada  

                                                             

5Ardita Yani Kartika. 2015. “Peran Ganda Petani Perempuan dalam Agribisnis Bawang 
Merah di Desa Kedung Asam Kecamatan Wonoasih, Kabupaten Probolinggo”. Skripsi, 
Universitas Briwijaya.Malang. 
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pendapatan  usaha  tani  melalui  penyediaan  sarana  dalam  

meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan mengenai  budidaya 

pertanian  dan  produk  dari  pengolahan  hasil  pasca panen.6 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Nur Fatmawati yang berjudul 

“Peran Kelompok Wanita Tani Dalam Meneningkatkan Pendapatan 

Keluarga”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kelompok Wanita 

Tani (KWT) Putri Mandiri berperan sebagai wadah untuk 

meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengolahan hasil 

pertanian dan Bank sampah, menjadi wadah untuk meningkatkan 

produktivitas melalui kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan, 

menjadi wadah untuk menambah pendidikan dan pengetahuan 

melalui kegiatan pertemuan rutin dan pelatihan. Dari kegiatan 

tersebut para anggota mampu meningkatkan pendapatan keluarga, 

dan menekan biaya pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil 

dari setiap kegiatan di Kelompok Wanita Tani (KWT) Putri Mandiri 

dimanfaatkan oleh masing-masing anggota untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.7 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun  yang  berjudul  “peranan  

anggota  kelompok  wanita  tani  (KWT)  dalam  mewujudkan  desa  

agrowisata  sungai  langkah  kecamatan  gedong  tataan  kabupaten  

pesawaran  provinsi  lampung”.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  

mengetahui  peranan  anggota  kwt  dalam  mewujudkan  desa  

agrowisata  sungai  langka  dan  faktor-faktor  yang  berhubungan  

dengan  peran  anggota  kwt.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  

                                                             
6Arini Manyafa’Uni. 2016. “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Tani Cempaka 

di rw 02 Kelurahan Patukangan Selatan”. Jakarta Selatan. Skripsi. 
7Fatmawati Vera. 2018. Peran Kelompok Wanita Tani Dalam Menigkatkan Pendapatan 

Keluarga. Skripsi. Universitas IAIN Purwokorto. 
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peraanan  anggota  kwt  dalam  mewujudkan  desa  agrowisata  

sungai  langka  secara  umum  termasuk  dalam  klasifikaso  sedang  

serta  faktro-faktor  yang  berhubungan  nyata  dengan  peranan  

anggota  kwt  yautu  motifasi  anggota,  sifat  kosmopolit  dan  

pengetahuan.8 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Vivin  Fatmawati  Endang yang  

berjudul  “peranana  kelompok  wanita  tani  pedesaan  dalam  

menunjang  pendapatan  keluarga  di  dusun  barigin  desa  sungai  

rengas  kecamatan  sungai  kakap,  kabupaten  kubu  raya  provinsi  

kalimantan  barat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  

bagaimana  peranan  kelompok  wanita  tani  pedesaan  dalam  

menunjang  pendapatan  keluarga  di  Dusun  Beringin  Desa  Sungai  

Rengas  Kecamatan  SungaiKakap  Kabupaten  Kubu  Raya  Provinsi  

Kalimantan  Barat.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  peranan  

wanita  tani  sangatlah  besar  dalam  memberikan  kontribusi  

terhadapa  keluarha  bukan  hanya  zebagai  penunjang  bahkan  

sebagian  besar  sebagai  tulang  punggu  keluarga  dalam  memenuhi  

kebutuhan  ekonomi  kekuarga  dan  tugasnya  sebagai  ibu  runah  

tangga.  kondisi ini menjadi pendorong ke arah peran aktif wanita 

tani memiliki keberdayaan, kemandirian dan keswadayaan dalam 

upaya membantu suami meningkatkan taraf hidupnya.9

                                                             
8Anggun, Y. 2018. Peranan Anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Dalam 

Mewujudkan Desa Agrowisata Sungai Langka Kecamatan Gedong TataanKabupaten 
Pesawaran Provinsi Lampung. Skripsi. Universitas Lampung. Lampung. 

9Vivin., Fatmawati., Endang., 2015. Peranan Kelompok Wanita Tani Pedesaan dalam 
Menunjang Pendapatan Keluarga Di Dusun Beringin Desa SungaiRengasKecamatan Sungai 
Kakap, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi. universitasSebelas Maret. 
Surakarta. 
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Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis 
Perbedaan 

Persamaan 
P.Terdahulu Peneliti 

1. Peran  Ganda 
Petani  
Perempuan  
Dalam  
Agribisnis  
Bawang  
Merah  di 
Desa 
Kedung 
Asem 
Kecamatan 
Wonoasih, 
Kabupaten 
Probolinggo 

Ardita  
Yani  
Kartika 

Meneliti 
terkait eran  
ganda  petani  
perempuan  
dalam  
agribisnis  
bawang  
Merah di desa 
Kendung Asam 

Meneliti 
terkait peran 
kelompok 
wanita tani 
dalam 
mebrdayakan 
perempuan di 
Desa Tongko 

  Menggunkan 
penelitian 
kualitatif 

  Membahas 
tentang petani  
perempun 
dalam 
agribisnis  
bawang  
merah   

2. Pemberdayaa
n  Perempuan 
melalui  
kelompok  
Wanita  tani  
cempaka  di  
rw  02  
kelurahan  
patukangan  
Selatan 

Arini  
Mayanfa’U
ni 

Meneliti 
berfokus pada 
pemberdayaan 
perempuan  

 

Meneliti 
terkait 
berfokus pada 
peran 
kelompok 
wanita tani 
bawang merah 
dalam 
mebrdayakan 
perempuan 

 

  membahas 
tentang 
pemberdaya
an 
perempuan 
desa. 

  Mengguna- 
kan 
penelitian 
kualitatif. 

3. Peran 
Kelompok 
Wanita Tani 
Dalam 
Mneningkatka
n Pendapatan 
Keluarga 

Vera Nur 
Fatmawati 

Meneliti 
berfokus 
pada 
peningkatan 
pendapatan 
keluarga  

 

Meneliti 
berfokus pada 
peranan 
kelompok 
wanita tani 
bawang merah 
dalam 
berdayakan 
perempuan  
 

  Mengguna- 
kan 
penelitian 
kualitatif. 

  Membahas 
tentang 
Desa. 

4.  peranan 
anggota 
kelompok 
wanita tani 
(KWT) dalam  
mewujudkan 
desa  
agrowisata  

Anggun Meneliti 
terkait peran 
kelompok 
wanita tani 
dalam 
meningkatkan 
pendapatan 
keluarga  

Lebih berfokus 
pada peran 
kelompok 
wanita tani 
dalam 
meberdayakan 
perempuan 

  mengguna- 
kan 
penelitian 
kualitatif. 

  Membahas 
tentang 
peran 
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sungai  
langkah  
kecamatan  
gedong  tataan  
kabupaten  
pesawaran  
provinsi  
lampung 

kelompok 
wanita tani 
 

5. peranana  
kelompok  
wanita  tani  
pedesaan  
dalam  
menunjang  
pendapatan  
keluarga  di  
Dusun  Barigin  
Desa  Sungai  
Rengas  
Kecamatan  
Sungai  Kakap,  
Kabupaten  
Kubu  Raya  
Provinsi  
Kalimantan  
Barat 

Vivin  
Fatmawati  
Endang 

Penelitih 
terdahulu 
berfokus di 
Dusun 
baringin Desa 
Sungai Rengas 

Berfokus pada 
objek wanita 
tani di 
DesaTongko 
Kecamatan 
Baroko  

  Menggunaka
n penelitian 
kualitatif 

  Membahas 
tentang 
peranan 
kelompok 
wanita tani  

 

Perbedaan kelima penelitian di atas dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini akan mendiskripsikan tentang 

peran anggota kelompok wanita tani bawang merah dalam pemberdayaan 

perempuan di desa Tongko Kecamatan Baroko Kabpaten Enrekang dengan 

mengikuti kegiatan di kelompk tersebut. 

Dari kelima penelitian yang dilakukan oleh kelima peneliti di atas 

tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

sebab terdapat perbedaan dalam objek, subjek dan lokasi penelitian yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap isi dari penelitian yang akan diteliti. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Peranan 

 1. Pengertian peran 

  Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap 

caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu 

berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Misalnya dalam lapangan 

perusahaan, peranan sosial dan pimpinan perusahaan ditentukan oleh 

pengharapan-pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang 

pemimpin perusahaan. Di dalam masalah peranan, sering dibedakan dalam 

peranan sosial dan peranan individual. Peranan sosial adalah pengharapan-

pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang perilaku dan sikap yang 

dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang 

yang mendukung status itu. Peranan perseorangan (individual) yaitu 

pengharapan-pengharapan tingkah laku di dalam status tertentu yang 

berhubungan erat dengan sifat-sifat khusus dan individu-individu sendiri.  

 Peran merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status),  apabila  

seseorang  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  

kedudukannya,  maka  ia  menjalankan  suatu  peranan.  Perbedaan  antara  

kedudukan  dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan.  

Kedudukan  dan  peranan  tidak  dapat  dipisah-pisahkan  karena  yang  satu  

tergantung  pada  yang  lain  dan  sebaliknya. 

 Peranan berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang atau kelompok.  

Peranan  yang  melekat  pada  diri  seseorang  harus  dibedakan  dengan  

posisi dalam  pergaulan  kemasyarakatan. Posisi  seseorang  dalam  

masyarakat  (social  position)  merupakan  unsur  statis  yang  menunjukkan  

tempat  individu  pada  organisasi  masyarakat.  Peranan  lebih  banyak 
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merujuk  pada  fungsi,  penyesuaian  diri,  dan  sebagai  suatu  proses.  

Seseorang  dapat  menduduki  suatu  posisi  dalam  masyarakat  serta  

menjalankan  suatu  peranan. 

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki 

seseorang. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban 

yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan 

kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjelaskan suatu fungsi. 

Beberapa jenis peranan adalah: 

1. peranan normatif, adalah peranan yang dilakukan seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan 

berlaku dalam masyarakat. 

2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. 

3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan 

atau kehidupan yang terjadi secara nyata.1 

Ketika istilah peran dikaitkan dalam rangka pekerjaan, maka 

seseorang yang berada di posisi tersebut diharapkan menjalankan perannya 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerja tersebut. Harapan mengenai 

peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dan si 

pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dan 

pekerjaan/posisi tersebut. Peran juga dapat diartikan sebagai perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki seseorang yang berkeududkan di 

masyarakat.  

                                                             
1Soerjono Soekarto, Sosiologi suatu pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm 242 
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Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori 

peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan 

antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari 

dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang 

tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 

berperilaku secara tertentu. 

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori 

peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan 

antropologi.  

Kebanyakan teori peran dimulai dengan dugaan tentang hirarki sosial, 

yaitu bahwa anggota masyarakat dianggap tidak identik. Oleh sebab itu, 

masyarakat dapat dibagi kedalam grup-grup individu yang saling membagi 

kesamaan dan mereka dapat dibedakan dari grup yang lain. Masing-masing 

grup yang dapat dikenal di tentukan menurut urutan khusus dalam anggota 

masyarakat. Ini akan dijelaskan kemudian, karena masyarakat terbagi dalam: 

rangking, klas, status, umur, dan seterusnya. Masing-masing memegang 

kedudukan/status tertentu dalam suatu hirarki yang dikenal masyarakat 

tersebut. Masyarakat sangat bervariasi, baik dalam jumlah maupun 

kompleksitas hirarki kedudukan, namun demikian dalam masyarakat yang 

masih sederhana sekali pun akan mengikut kedudukan dasar, yaitu: 

umur, jenis kelamin, pekerjaan, prestise, keluarga, rumah tangga, dan grup-

grup sosial. Kedudukan dalam grup atau masyarakat di kenal karena mengisi 

suatu fungsi. 
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Sebagai pemegang suatu kedudukan, individu mempunyai hak dan 

sebaliknya diharapkan melaksanakan kewajiban tertentu. Pada tindakan 

yang diharapkan terkait dengan jabatan tertentu disebut sebagai 

role(peran/berperan).2 

Masing-masing kedudukan membawa asumsi-asumsi yang dibagikan 

kepada anggota grup yang berkaitan dengan sumbangan yang akan dibuat 

oleh pemegang kedudukan. Fungsi orang tua adalah memelihara yang mudah 

dalam grup, sedangkan fungsi imam adalah sebagai pemimpin spritual untuk 

masyarakat. Grup atau masyarakat mengharapkan fungsi masing-masing 

kedudukan dilaksanakan dengan cara-cara khusus secara sosial. 

B. Tinjauan Umum Tentang Peran Pekerja Perempuan Dalam Islam 

Dalam sebuah keluarga tanggung jawab laki-laki adalah untuk bekerja 

dan perempuan mengatur rumah tangga. Karena itulah seorang laki-laki 

menjadi pemimpin bagi perempuan. Islam menganjurkan kepada laki-laki 

agar ketika bekerja atau melakukan usaha haruslah diniatkan untuk ibadah 

dan merupakan suatu ketaatan pada Allah SWT. Terlepas dari pandangan 

diatas, Islam telah menjamin hak perempuan untuk berkerja sesuai dengan 

tabiatnya dan aturan-aturan syariat dengan tujuan untuk menjaga 

kepribadian dan kehormatan perempuan.3 

Meskipun Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja, tetapi 

terdapat batas-batas hak perempuan bekerja sesuai dengan tabiat dan kodrat 

kewanitaannya, dan tidak bekerja ditempat yang berdesak-desakan dengan 

kaum lelaki. 

Islam adalah konsep aturan-aturan yang maha pencipta untuk manusia.  

Ajaran Islam menentukan keseimbangaan tindakan manusia dengan hukum 

                                                             
2Nina W. Syam, Sosiologi Komunikasi, (Bandung: Humaniora,2009), hlm. 135-136. 
3Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h .64. 
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alam.  Islam  menuntun  manusia  pria  dan  wanita  dalam  melaksanakan  

tugas  kehidupannya  sebagai  khalifah  di  muka  bumi.  Islam  telah  

menggariskan  hak-hak  wanita  yang  selalu  dipersoalkan  di  era  modern. 

Secara umumnya, wanita adalah bagian dari masyarakat.  Peranan  dan  

tanggung  jawab  wanita  dalam  pembentukan  masyarakat  sangat  penting  

dan  bermakna  sekali.  Oleh  karena  itu,  wanita  perlu  memahami  tentang  

kedudukan  peranan  dan  hak  mereka  yang  ditentukan  oleh  syari’at  Islam.  

Peranan  utama  wanita  bermula  sebagai  anak  perempuan,  istri,  ibu,  

anggota  masyarakat  dan  pemimpin.4 

Dewasa ini,  banyak  wanita  yang  berjaya  dan  maju  dalam  karir  

masing-masing  setara  dengan  kaum  lelaki.  Walau bagaimanapun, 

fenomena yang  terlihat  dewasa  ini  ialah  munculnya  masalah  dekadensi  

moral  dikalangan  wanita  bekerja  terutama  yang  melibatkan  fungsi  

wanita  sebagai  istri  dan  ibu  dalam  sebuah  keluarga  karena  kegagalan  

mengimbangi  tanggung  jawab  kekeluargaan  dan  kerjanya.5 

Bekerja  sesungguhnya  merupakan  perwujudan  dari  eksistensi  dan  

aktualisasi  dari  manusia  dalam  hidupnya.  Manusia,  baik  laki-laki  maupun  

perempuan  diciptakan  Allah  dengan  daya  fisik,  pikir,  kalbu  serta  daya  

hidup  untuk  melakukan  aktifitas  pekerjaanya  yang  merupakan  bagian  

dari  amal  sholeh.6 

Pada  dasarnya  Al-Quran  tidak  melarang  perempuan  untuk  bekerja,  

karena  melakukan  pekerjaan  apapun  yang  masih  termasuk  dalam  

tatanan  amal  sholeh  boleh  bagi  laki-laki  maupun  perempuan,  bahkan  

                                                             
4Ray Sitoresmin Prabuningrat, Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis, 

(Yogyakarta: Tiarawacana, 1993), h. 1. 
5Ray Sitoresmin Prabuningrat, Sosok Wanita Muslima, h. 78 
6Shihab, Muhammad Quraish. Secerah Cahaya Ilahi. Bandung: Mirzan. 2013. h, 12. 
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dalam  Al-Quran  Allah  menjanjikan  keduanya  dengan  penghidupan  yang  

baik  (hayatan  thayyibah).  

Allah swt berfirman dalam QS. An-  Nahl/16:97. 

وْن 
ُ
وْا يَعْمَل

ُ
ان
ى
حْسَنِ مَا ك

ى
مْ بِا

ُ
جْرَه

ى
مِن  ا

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَه

ى
تْ
ْ
ن
ُ
وْ ا
ى
رٍ ا

ى
ك
َ
نْ ذ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا م

 
ً
وة  حَيى

ٗ
ه
َّ
حْيِيَْ

ُ
ْ
ى
ل
َ
هُم ف

َّ
جْزِيَْ

َ
ْ
ى
 وَل

ًًۚ
بَة ي

َ
 ط

Terjemahnya:   

“Barangsiapa yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki-laki  maupun  
perempuan  dalam  Keadaan  beriman,  Maka  Sesungguhnya  akan  
Kami  berikan  kepadanya  kehidupan  yang  baik  dan  Sesungguhnya  
akan  Kami  beri  Balasan  kepada  mereka  dengan  pahala  yang  lebih  
baik  dari  apa  yang  telah  mereka  kerjakan.”7 

Ditekankan dalam  ayat  ini  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  dalam  

Islam  mendapat  pahala  yang  sama  dan  bahwa  amal  saleh  harus  disertai  

iman.  Penyebutan  gender  laki-laki  dan  perempuan  dalam  al-Quran  dalam  

pembahasan  pekerjaan  ini  adalah  sebagai  penekanan  dan  penjelas  dari  

lafadz  man,  alladziyufidu  lil’  umum  (lafadz  “man”  yang  menunjukkan  

keumuman  lafadz).8 

Tidak  dipungkiri  bahwa  ayat  tersebut  bersirat  applicable,  artinya  

dapat  diamalkan  terlebih  dalam  pencapaian  janji  Allah  berupa  hayatan  

thayyibah  (kehidupan  yang  baik).  Ulama  tafsir  menginterpretasikan  

kehidupan  yang  baik  dengan  diberikannya  rizki  yang  halal,  sifat  qana’ah,  

ta’at  kepada  Allah,  kebahagiaan  dunia  akhirat  serta  kecukupan  

kebutuhan.  Dalam  konteks  ini,  Al-Quran  jelas  sekali  memberikan  

pandangan  terhadap  keberadaan  dan  kedudukan  (posisi)  perempuan.  

Hadits  Nabi  SAW,  yang  diriwayatkan  oleh  Aisyah  r.a. menceritakan  

                                                             
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), 

h.222.  
8Sihab, Muhammad Quraish. Tafsir al-Mishbah Pesan dan Kesan Keserasian al-Quran. 

Bandung: Mizan. 2016, h, 39. 



21  

 

bahwa  rasul  memberikan  izin  kepada  perempuan-perempuan  untuk  

keluar  rumah  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya.9  

 Bagi  perempuan  pekerja  yang  sudah  berumah  tangga,  sudah  tentu  

ia  bekerja  bukan  hanya  sebagai  pencapaian  kebutuhan  dirinya  sendiri,  

melainkan  juga  kebutuhan  anggota  keluarga.  Bahkan  terkadang  kita  

temui  bahwa  perempuan  pekerja  yang  telah  berumah  tangga  justru  dari  

kalangan  keluarga  sejahtera. 

C. Tinjaun Umum Tentang pemberdayaan 

1. Pengertian Pemberdayaan  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemberdayaan berasal dari 

kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau 

kemampuan bertindak. Mendapat awalan ber- menjadi ‘berdaya’ artinya 

berkekuatan, berkemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan 

sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan dan akhiran peran 

sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha, proses 

menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan 

sesuatu.10 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. 

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok 

yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan 

pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang pemberdayaan.11  

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya 

                                                             
9Al-Asqalani, Ibn Hajar. Fath al-Baari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Kairo: Dar al-

Hadith.1998, h. 9. 
10KBBI Tentang Pemberdayaan 1995 
11Gunawa Sumodiningrat, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, 

(Jakarta: Gramadia Pustaka Utama, 1999), h. 16. 



22  

 

mengembangkan, memandirikan, mendewasakan, dan memperkuat posisi 

tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di 

segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan 

keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu 

bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks 

ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses 

pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam 

mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa 

yang terbaik bagi dirinya 

Pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat 

yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki 

kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu 

memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu 

menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan 

kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan kan mampu 

berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang  

mempengaruhi mereka.12  

Pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara 

pemberdayaan. Dalam membangun masyarakat pemberdayaan rakyat, 

pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari tiga 

komponen: pengembangan, penguatan potensi, dan kemandirian. 

                                                             
12Muhammad Alhada Faudilah Habib, Kajian teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan 

Ekonomi Kreatif, Jurnal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and crative 
Economy, h. 106-34.  
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Masyarakat yang belum berdaya dapat mengembangkan keahliannya dalam 

konteks pengembangan sesuai dengan kultur kehidupan masyarakatnya. 

Pengembangan sektor pertanian harus diprioritaskan jika mereka tinggal 

dalam masyarakat pertanian, Ini juga berlaku untuk kultur masyarakat 

lainnya. Pemberdayaan masayarakat akan lebih efektif jika dilakukan sesuai 

dengan keadaan kultur masyarakat yang diberdayakan.  

Pemerintah dan setiap masyarakat yang ingin mencapai 

pemberdayaan harus melakukan aspek ini. Akibatnya, pemberdayaan 

masyarakat harus mengatasi masalah masyarakat yang tidak berdaya dalam 

jangka panjang, bukan hanya dalam jangka pendek. Setelah masyarakat yang 

belum berdaya diberdayakan, mereka harus berubah menjadi berdaya. 

Mereka juga harus dijamin dapat mengembangkan kekuatan mereka sendiri 

untuk menjadi lebih mandiri. Kemandirian masyarakat adalah ketika sebuah 

masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, dan 

melakukan apa yang dianggap tepat untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi dengan menggunakan kekuatan atau potensi yang mereka miliki. 

2. Tujuan Pemberdayaan 

Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk 

mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Tujuan 

pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan 

atau ketidakberdayaan. 

Memberikan kekuatan kepada masyarakat, terutama kepada 

kelompok lemah yang tidak memiliki kebebasan, adalah tujuan utama 

pemberdayaan masyarakat. Kondisi internal (persepsi mereka sendiri) atau 

eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) dapat menyebabkan 
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ketidakberdayaan ini. Harapan mereka adalah setelah masyarakat 

diberdayakan, mereka akan menjadi lebih sejahtera, lebih berdaya, atau lebih 

memiliki kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pada 

akhirnya, mereka berharap masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang 

mandiri. Di sini, kemandirian mengacu pada kemandirian sosial, budaya, hak 

bersuara, dan hak politik.13 

Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan 

terutama perbaikan mutu hidup baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun 

sosial-budaya. Tedapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu: 

a. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan 

kegiatanatau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. 

b. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat 

belajar), perbaikan aksebilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan 

diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. 

c. Perbaikan pendapatan (betterincome). Dengan terjadinya perbaikan 

bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang 

diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. 

d. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan 

diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena 

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau 

pendapatan yang terbatas. 

e. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan 

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 

                                                             
13Hamid, H. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, (Makassar: De La Macca, 2018), 

h. 10 
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f. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik 

yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya 

kehodupan masyarakat yang lebih baik pula.14   

Konsep pemberdayaan masyarakat yang diuraikan menunjukkan 

pendekatan yang holistic terhadap pembangunan dengan menargetkan 

perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, kehidupan dan 

masyarakat secara bersama-sama, pendekatan ini mengakui bahwah 

perbaikan mutu hidup melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Fokus 

pada jejaring kemitraan usaha, pendidikan, dan aksebilitas juga 

mencerminkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi perbaikan usaha dan pendapatan. Selain itu, penekanan pada 

perbaikan lingkungan sebagai respons terhadap kemiskinan menunjukkan 

pemahaman akan dampak sosial dan ekologis yang salin terkait. Secara 

keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan visi yang berkelanjutan dan 

inklusif terhadap pembagunan masyarakat. 

3. Strategi Pemberdayaan. 

Indikator kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang 

belum mencukupi atau layak. Ini termasuk makanan, pakaian, papan, 

kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Dengan kata lain, masalah 

keterbelakangan struktur atau kebijakan dan kultur termasuk produktivitas 

yang rendah, sumber daya manusia yan lemah, terbatasnya akses ke tanah 

meskipun sektor pertanian masi sangat bergantung, dan melemahnya pasar 

lokal atau tradisional karena untuk memaksa kebutuhan internasioanal. 

 

                                                             
14Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung Alfabeta, 2013), h. 109. 
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Sehingga strategi yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan 

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu bagaiamana 

menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Maka dapat 

dijelaskan sebagi berikut: 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang dapat memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Sehinga titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan   

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). 

Sehingga dalam pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah 

peningkatan paraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses 

kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, 

informal, lapangan kerja, dan pasar. 

  Agar pemberdayaan tersebut berhasil, ada beberapa tahapan 

intervensi yag direncanakan. Pengembangan masyarakat adalah upaya untuk 

mencapai pemberdayaan masyarakat. Akibatnya, tahapan-tahapan dalam 

proses pengembangan masyarakat adalah sebagai berikut: 

a) Tahapan Persiapan (Engagement) 

   Untuk kegiatan pengembangan masyarakat, persiapan terdiri dari 

dua komponen, persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan 

petugas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman antara anggota tim 

tentang pendekatan apa yang akan dipilih untuk pengembangan masyarakat. 

Meskipun demikian, persiapan lapangan dilakukan melalui penelitian 

kelayakan wilaya di wilaya yang akan ditargetkan, yang dilakukan secara 

formal maupun non-formal. Petugas harus mencoba melalui jalan formal 

untuk mendapatkan izin dari pihak jika wilayah yang ingin dikembangkan 
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telah ditemukan.  

b) Tahapan Pengkajian (assessment) 

   Kajian dilakukan dengan menemukan masalah dan sumber daya 

komunitas sasaran. Petugas membantu warga memprioritaskan masalah 

yang mereka sampaikan, dan masyarakat berpartisipasi secara aktif untuk 

memastikan bahwa masalah yang keluar adalah dari pandangan mereka 

sendiri.  

c) Tahapan Perencanaan Alternatif Kegiatan (planning) 

  Pada tahapan ini, petugas berusaha melibatkan warga untuk 

mempertimbangkan masalah yang mereka hadapi, solusi yang mungkin, dan 

opsi untuk aktivitas dan program alternatif. 

d) Tahapan Formal Rencana Aksi  (Formulation action Plan) 

  Pada tahap ini, pihak berwenang membantu setiap kelompok 

mengembangkan dan memutuskan program dan kegiatan apa yang akan 

dilakukan untuk beradaptasi dengan permasalahan yang ada. Harapannya 

sekarang adalah pihak berwenang dan masyarakat akan mampu 

membayangkan dan menuliskan tujuan pendek mengenai apa yang ingin 

dicapai dan bagaimana tujuan tersebut. 

e) Tahapan Implemetaasi Kegiatan (Implementation) 

  Salah satu tahapan yang paling penting dalam proses pengembangan 

masyarakat adalah tahapan pelaksanaan, karena perubahan yang telah 

direncanakan dengan baik dapat terjadi salah satu jika tidak ada kerja sama 

antara pelaku perubahan dan warga masyarakat. 

f) Tahapan Terminasi  

    Ini adalah tahapan perpisahan hubungan formal dengan komunitas 

yang dituju. Seringkali, bukan karena masyarakat sudah mampu berdiri 
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sendiri yang menyebabkan penamatan. Namun, karena proyek harus 

dihentikan karena melebihi tenggat waktu. Atau karena anggaran sudah 

selesai dan tidak ada penyandangan dana yang dapat dan mau 

melanjutkannya.15 

g)  Tahapan Evaluasi (Evaluation) 

  Evaluasi adalah proses dimana warga dan petugas mengawasi 

program yang sedang berjalan. Pada tahapan ini, warga harus dilibatkan 

dalam pengawasan internal. Ini dimaksudkan untuk membentuk sistem 

masyarakat yang lebih mandiri dengan menggunakan sumber daya yang ada 

dalam jangka panjang. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan 

balik untuk perbaikan tindakan. 

D. Tinjauan Umum Tentang Kelompok Wanita Tani  

1. Pengertian Kelompok Wanita Tani 

Kelompok tani ialah kumpulan petani yang bersifat nonformal, berada 

dalam lingkungan pengaruh kontak tani, memiliki pandangan dan 

kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama, dimana hubungan 

satu sama lainnya bersifat luwes, wajar dan kekeluargaan. Kelompok tani 

merupakan sistem sosial yaitu unit yang berbeda secara fungsional dan 

terikat oleh kerjasama untuk memcahkan masalah dalam mencapai tujuan 

bersama 

Kelompok  Wanita  tani juga merupakan  perkumpulan  yang  

beranggotakan  para  wanita  tani  desa.  Ketua  kelompok  Wanita  tani  yang  

terpilih  diharapkan  dapat  menjalankan  tugas  dan kewajibannya  antara  

lain;  mengkoordinasikan  kegiatan  gotong  royong  untuk  pengolahan  lahan  

                                                             
15Pusat penelitian dan pengembangan:Modul kkn tematik desa membangun 

pemberdayaan masyarakat desa ( Jakarta: KDPDTT, 2019), h 6-7 
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anggota  kelompok  Wanita  tani  secara  bergantian,  mengkoordinasikan  

penjualan  hasil  produksi,  dan  melakukan  hubungan  dengan  pihak  

penyuluhan  maupun  dinas  pertanian.  Kelompok  wanita  tani  sebagai  

wadah  organisasi  dan  bekerjasama  antar  anggota  mempunyai  peranan  

yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  tani  dan  keluarga  tani,  

sebab  segala  kegiatan  dan  permasalahan  dalam  berusaha  tani  

dilaksanakan  oleh  kelompok secara  bersamaan.  Adanya  kelompok  wanita  

tani,  para  wanita  tani  dapat  bersama-sama  memecahkan  permasalahan  

yang  antara  lain  berupa  pemenuhan  sarana  produksi  pertanian,  teknis  

produksi  dan  pemasaran  hasil. 

Kelompok  tani  adalah  sekumpulan  orang-orang  tani  atau  petani  

yang  terdiri  dari  petani  dewasa  (pria/wanita)  maupun  petani-taruna  

yang  terikat  secara  informal  dalam  suatu  wilayah  kelompok  atas  dasar  

keserasian  dan  kebutuhan  bersama  serta  berada  di  lingkungan  pengaruh  

dan  dipimpin  oleh  seorang  kontak  tani.  kelompok  tani  adalah  kumpulan  

petani/peternak/pekebun  yang  dibentuk  atas  dasar  kesamaan  

kepentingan,  kesamaan  kondisi  lingkungan  (sosial,  ekonomi,  sumber  

daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan 

anggota/petani dalam  mengembangkan  usahanya.16 

Kelompok  wanita  tani  sebagai  kumpulan  para  wanita  tani  yang  

tumbuh  berdasarkan  keakraban  dan  keserasian,  serta  kesamaan  

kepentingan  dalam  memanfaaatkan  sumber  daya  pertanian  untuk  

bekerjasama  meningkatkan  produktivitas  usaha  tani  dan  kesejahteraan  

anggotanya. 

                                                             
16Argono Slamet dan Sumarjo, Kelompok, Organisasi, dan Kepemimpinan, h.3 
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2. Fungsi dan Tujuan Kelompok Tani. 

Fungsi  utama  kelompok  wanita  tani  pada  dasarnya  adalah  sebagai  

wahana  dalam  proses  belajar-mengajar,  wahana  bekerjasama,  dan  

wahana  berproduksi.  Apabila  ketiga  fungsi tersebut  telah  berjalan  baik,  

maka  diarahkan  untuk  menjadi  kelompok  usaha. 

Fungsi  kelompok  tani  tidak  hanya  dari  interaksinya  akan  tetapi  

lebih  dalam  lagi  yaitu  dengan  penjelasan  sebagai  berikut:  a) Kelompok  

merupakan  wadah  dan  ruang  psikologis kepada  semua  anggotanya  

sehingga  merasa  memiliki  terhadap  kelompoknya; b) Munculnya  kader  

yang  menunjukkan  loyalitas  dan  kesetiakawanan  sosial; c) Memberikan  

rasa  aman  pada  semua  anggotanya; d) Adanya  penghargaan  melalui  status  

dan  peran  masing-masing  anggotanya; e) Adanya  satu  tujuan  ideal  

tertentu  dari  kelompok; f) Kelompok  dapat  berperan  sebagai  wahana  

untuk  mencapai  tujuan; g) Anggota  kelompok  sebagai  individu  merasa  

sebagai  organ  dari  kelompok. 

Disimpulkan  bahwa  tujuan  kelompok  merupakan  pedoman  dalam  

pencapaian  program  dan  aktivitas  serta  memungkinkan  untuk  

terukurnya  efektivitas  dan  efisiensi  kelompok.  Komitmen  anggota  akan  

tergantung  kepada  ketertarikannya  terhadap  kelompok  dan  tujuan  

kelompok.  Tingkat  resiko  dalam  pencapaian  tujuan  kelompok  harus  

ditetapkan  dan  dipantau  secara  hati-hati,  resiko  kegagalan  yang  moderat  

lebih  memotivasi.17 

 

                                                             

17Peraturan Mentri Pertaniann nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang 
Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani (Departemen Pertanian, 2007), h.5-7. 
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 3.  Peranan Kelompok Wanita Tani. 

  Pada umumnya dapat dikatakan bahwa yang menentukan peranan 

sosial adalah kita sendiri dengan jalan permufakatan atau tradisi. Jadi orang- 

orang yang menjadi angota kelompok itulah yang menentukan peranan 

sosial. Maka peranan sosial baru timbul bila manusia hidup bersama dengan 

manusia lain. Dengan kata lain bahwa peranan sosial bila hidup dalam 

kelompok. Dan karena itulah peranan sosial baru diketahui oleh manusia 

kalau mempelajari atau mengalaminya18 

  Kelompok tani merupakan sarana interaksi, sosialisasi, pertukaran 

informasi dan pelaksanaan kegiatan pertanian antar anggotanya. Melalui 

forum-forum tersebut, para petani belajar dan mempraktikkan pengambilan 

keputusan untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan memecahkan 

masalah tanpa bergantung pada orang lain, dan sikap mandiri di kalangan 

petani. Dengan melibatkan petani dalam hubungan kelompok, mereka dapat 

bekerja sama dengan lebih baik dan bekerja lebih aman jika terjadi bencana 

atau penyakit. Petani menjadi lebih kuat dan merasa lebih aman. tingkat 

partisipasi petani berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar yang 

diikutinya, kapasitas petani dapat ditingkatkan melalui partisipasi petani 

dalam kelompok tani sebagai wadah pembelajaran bagi petani dengan 

program-program yang mereka butuhkan. 

Keterlibatan  wanita  yang  semakin  tinggi  dalam  pertanian  adalah  

karena  dorongan  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggota  keluarga  

atau  di sisi  lain  mungkin  untuk  membuat  posisi  wanita  semakin  kuat  

dalam  keluarga.  Wanita  berperan  sebagai  ibu  di  rumah  tangga  

berkewajiban  membantu  ayah  dalam  menyelamatkan  rumah  tangga,  

                                                             
18Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm 115-116. 
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mengatur  rumah,  menyediakan  makanan  dan  segala  keperluan  sehari-hari  

serta  mengasuh dan  mendidik  anak.  Di  samping  itu  harus  mampu  

mengatur  keuangan  keluarga,  keluar  masuk  untuk  keperluan  sehari-hari,  

untuk  keperluan  tak  terduga  dan  keperluan  lainnya.  Peran wanita dalam 

pengambilan manajemen usaha tani tak dapat diabaikan.  Umumnya  wanita  

tani  berperan  sebagai  pekerja  yang  membantu  kegiatan  suami  (bapak  

tani).   

Peran  anggota kelompok wanita tani tidak  kecil,  peran  ganda  anggota 

kelompok wanita tani  adalah  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  sebagai  

anggota kelompok wanita tani. Wanita  tani  dapat  melakukan  kegiatan  

selain  mengurus  rumah  tangga  dan  hasil  panen.  Misalnya  mereka  

sudah  berperan  mulai dari penanaman, pemeliharaan  usaha  tani  

sampai  dengan pengelolaan  pasca  panen  dilakukan  oleh  perempuan  tani.  

Peran  perempuan  dalam  membantu  petani  mengelola  usahanya  perlu  

terus  menerus  ditingkatkan,  agar  mereka  mampu  untuk  meningkatkan  

kesejahteraan  keluarganya.  Peranan dalam peningkatan produksi 

pertanian, karena dengan peningkatan produksi diharapkan akan  membantu 

meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan  keluarganya.19 

 

E. Tinjauan umum tentang peningkatan pendapatan keluarga. 

 1. pendapatan kelurga 

Menurut T. Gilarso, penghasilan atau pendapatan keluarga adalah 

segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa 

atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Konkritnya 

                                                             

19Widodo, Slamet. 2009 “Analisis Peran Perempuan dalam Usaha Tani Tembakau”. 
Embryo,h . 2. 
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penghasilan keluarga dapat bersumber pada: 

a. Usaha sendiri (wiraswasta) 

b. Bekerja pada orang lain 

c. Hasil dari milik 

Penghasilan keluarga dapat diterima dalam bentuk uang, dapat juga 

dalam bentuk barang atau fasilitas-fasilitas lainnya. Rumah tangga menerima 

pendapatan dengan menukar faktor-faktor produksi kepada dunia usaha 

(bisnis), yakni faktor penting yang dibutuhkan untuk memproduksi barang 

dan jasa. 

Tenaga kerja merujuk pada semua usaha manusia yang ditujukan 

untuk memproduksi sesuatu atau menjalankan sebuah jasa untuk 

memperoleh pembayaran.20 Para ekonomi mendefinisikan faktor produksi 

berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Tanah sudah cukup jelas maknanya, 

dan mencakup tidak hanya lahan pertanian, tetapi seluruh lahan yang 

ditunjukkan untuk pembuatan pabrik, kantor, terminal, dan tujuan komersial 

lainnya. 

 2. Peran Serta Wanita Terhadap Pendapatan Keluarga 

Peran aktif wanita di pedesaan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga 

tetapi juga dalam pengelolaan pendapatan rumah tangga melalui kegiatan 

usaha tani, prosesing, penyediaan kebutuhan pangan, kegiatan diluar 

pertanian utamanya sebagai pedagang dan buruh, baik yang dibayar maupun 

yang tidak dibayar. Sumbangan tenaga kerja dan pendapatan dari wanita 

sangat penting dalam mendukung kesejahteraan dan kemajuan keluarga 

nanti. Menurut Suryanto dan Susanti dalam Luis, menegaskan bahwa wanita 

                                                             
20Tom Goman, Terj. Arif Rakhman, The Complete Ideal’s Guides Economics, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2009). h. 114 
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sesungguhnya memegang fungsi sentral dalam keluarga dan sekaligus 

merupakan sumber daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan 

dengan pria. 

Menurut Sajogyo, peranan wanita dalam kegiatan ekonomi dapat 

dilihat dari partisipasinya dalam kegiatan yang memberikan penghasilan 

atau keuntungan dengan tujuan untuk menambah penghasilan keluarga. 

Menurut Lestari dalam Lius, menyatakan bahwa peranan wanita dalam 

industri rumah tangga sangat penting karena peran wanita sebagai tenaga 

kerja memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi kelangsungan kegiatan 

industri rumah tangga wanita di pedesaan khususnya yang bergerak 

dibidang agroindustri umunya berfungsi multidimensi, yakni sebagai ibu 

rumah tangga, tenaga kerja, anggota masyarakat dan pengelola usaha. 

Sejalan dengan kemajuan pembagunan nasional, secara keseluruhan terdapat 

kecenderungan meningkatkan peran wanita dalam mencari nafkah bagi 

keluarga. 

Dalam masyarakat pedesaan wanita melakukan pekerjaan baik 

dibidang pertanian maupun di luar pertanian sebagai pencari nafkah penuh 

untuk keluarganya. Motivasiya bukanlah sekedar untuk mengisi waktu 

luang ataupun melanjutkan karir, tetapi sungguh- sungguh untuk menambah 

nafkah sebagai tambahan terhadap penghasilan keluarga, khususnya bagi 

golongan rumah tangga miskin. 

Kaum wanita di desa sudah terbiasa bekerja keras, bukan lantaran 

ingin menonjolkan perannya tapi memang karena suatu keharusan. Karena 

alasan-alasan ekonomi, untuk menambah pendapatan keluarga yang relatif 

rendah maka wanita di pedesaan ikut bekerja. Dalam menunjang 

kelangsungan hidup keluarganya maka pekerjaan rumah tangga bukan 
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merupakan penghambat utama bagi wanita untuk mencari nafkah.21 

Peran wanita dalam pembangunan terutama peranan wanita di sektor 

ekonomi rumah tangga pada umumnya dilakukan bersama-sama antara pria 

dan wanita. Baik dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, mencari 

tambahan keuangan, pemanfaatan sarana yang ada serta kebebasan dalam 

mengatur keuangan keluarga. 

Pekerja wanita dihadapkan pada kenyataan bahwa produktivitas 

wanita dalam usahanya berpartisipasi di luar rumah dibatasi oleh sektor 

domestiknya, sehingga mempengaruhi ibu rumah tangga untuk memasuki 

berbagai jenis pekerjaan yang ada di pasaran kerja. Keterlibatan ibu rumah 

tangga dalam mencari nafkah menentukan besar kecilnya pendapatan 

keluarga, yang berarti pula menentukan tingkat hidup atau standar if living, 

status sosial ekonomi serta tingkat hidup dari keluarganya. Peranan wanita 

dalam rumah tangga diukur atau dilihat dari seberapa besar kontribusi 

pendapatan keluarga, semakin bernilai sumbangan pendapatan yang 

diberikan istri semakin berarti.22 

 3. peningkatan pendapatan keluarga petani   

 Peningkatan produk-produk pertanian tidak akan mempunyai arti, 

kalau produk-produk yang berlebihan itu tidak dapat dipasarkan dengan 

baik atau memperoleh nilai pemasaran yang wajar. Dengan lain perkataan, 

produk-produk yang berlebihan itu akan dapat bermanfaat bagi pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan hidup para petani beserta keluarganya kalau produk- 

produk itu dapat menghasilkan pendapatan-pendapatan para petani yang 

                                                             
21Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia, 

(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), h. 212-221. 
22Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. h. 

212 
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lebih meningkat. Dengan pendapatan-pendapatannya yang meningkat 

sebagai hasil penjualan produk-produknya di pasaran, maka para petani 

beserta keluarganya dapat membeli barang-barang yang diperlukan sesuai 

dengan kebutuhan-kebutuhannya, baik barang-barang untuk kepentingan 

usaha taninya maupun barang-barang untuk kepentingan hidup bersama 

keluarganya.23 

F. Tinjauan Umum Tentang Petani Bawang Merah. 

Petani  adalah  orang-orang  yang  mencintai  pertanian,  tertarik  pada  

kegiatan  pertanian,  dan  ikut  serta  dalam  kegiatan  pertanian.  Petani 

adalah orang-orang yang memilih  pertanian  sebagai  sumber  penghidupan. 

Petani adalah sumber daya manusia yang mencintai pertanian, berminta dan 

terlibat  dalam  kegiatan  pertanian.24 Petani bawang merah adalah individu 

atau kelompok yang menanam, merawat dan memanen bawang merah.  

Menurut  Slamet  dalam  satu  bukunya  tentang  “menetapkan  posisi  

dan  meningkatkan  peran  Penuyuluhan  Dalam  Proseding”  mengatakan  

bahwa  petani  asli  adalah  petani  yajng  memiliki  tanah  sendiri,  bukan  

penyekap  maupun  penyewa.  Petani asli misalnya, saya  punya  lahan  sendiri,  

dikerjakan  sendiri.  Menurutnya  sekecil  apapun  tanah  yang  dimiliki  

seorang  petani,  dia  tetap  disebut  petani  asli  jika  dia  memiliki  tanah  

sendiri.  Sebaliknnya,  meskipun  seorang  mampu  menguasai  tanah  luas,  

tatapi  tanah  yang  dikuasainya  ini  bukan  milik  sendiri.  Sebaliknya,  

meskipun  seorang  mampu  menguasai  tanah  luas,  tetapi  tanah  yang  

dikuasainya  ini  bukan  miliknya  sendiri,  dia  tidak  bisa  disebut  sebagai  

                                                             
23Kartasapoetra, Marketing Produk Pertanian dan Industri, (Bina Aksara, 1986),hlm.9-

10). 

24Pedoman Pembinaan Pemudatani-Nelayan dan Wanita Tani-Nelayan, (Departemen 
Pertanian, 1995). 
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petani  asli,  melainkan  petani  ketengan.  Menurutnya,  seluas  apapun  tanah  

yang  dikuasai  petani  ketengan,  dia  belum  bisa  disebut  orang  kaya.  

Karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  seorang  petani  ketengan  tidak  

dapat  meningkatkan  status  sosialnya  dalam  struktur  Masyarakat  desa  

berdasarkan  penguasaaan  tanahnya.25 

Petani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian, yaitu mereka 

yang terlibat dalam kegiatan menanam, merawat, dan memanen tanaman. 

Petani dapat bekerja secara individu atau dalam kelompok dan dapat 

mengelola berbagai jenis usaha pertanian, seperti usaha tani bawang merah.  

Tanaman  Bawang  Merah  merupakan  tanaman  semusim,  berumbi  

lapis,  serabut  dan  daun  berbentuk  silindris  dengan  pangkal  daun  yang  

berubah  bentuk  dan  fungsinya,  yaitu  membentuk  umbi  lapis.26 

Bawang  merah  juga  merupakan  salah  satu  komoditas  sayuran  

unggulan  yang  sejak  lama  telah  diusahakan  oleh  petani  secara  intensif.  

komoditas  sayuran  ini  termasuk  kedalam  kelompok  rempah  tidak  

bersubtitusi  yang  berfungsi  sebagai  bumbu  penyedap  makanan  serta  

bahan  obat  tradisional.  Bawang  merah  disebut  juga  umbi  lapis  dengan  

aroma  spesifik  yang  dapat  merangsang  keluarnya  air  mata  karena  

kandungan  minyak  etaris  allin.  Batangnya  berbentuk  cakram  dan  di  

cakram  inilah  tumbuh  tunas  dan  akar  serabut.  Bawang merah berbunga 

sempurna dengan ukuran buah yang kecil. 

 

Daun  bawang  merah  hanya  mempunyai  satu  permukaan,  bebentuk  

                                                             
25Slamet, Margono. “Menetapkan posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan 

Pembangunan Dalam Proseding” Seminar IPB Bogor. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Menuju Terwujudnya Mayarakat Madan. Pustaka Wira Usaha Muda, 2000, h. 18-19 

26Depertemen Pertanian. “Pedoman Bercocok Tanam Padi, Palawija dan Sayuran”. 
Satuan Pengendali Bimas. Jakarta, 1983. 
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bulat  kecil,  menjang  dan  berlubang.  Bagian  ujung  daun  bawang  merah  

meruncing  dan bagian bawahnya  melebar  seperti  kelopak  dan  

membengkak.  Kelopak  daun sebelah  luar  selalu  melingkar  menutupi  

daun  yang  ada  di dalamnya.   

Bunga  tanaman  bawang  merah  termasuk  bunga  majemuk  dan  

berbentuk  pandan,  yang  bertangkai  50  sampai  200  kuntum  bunga.  Pada  

ujung  dan  panggal  tangkai  mengecil  sedangkan  di  bagian  tengah  

mengembang.  Bunga  bawang  merah  merupakan  bunga  sempurna  yang  

tiap  bunganya  terdiri  dari  5  sampai 6  benang  sari  dan  satu  buah  putik  

dengan  daun  bunga  yang  berwarna  putih.  Bakal  buah  duduk  di  atas  

membentuk  bangun  segitiga  hingga  nampak  seperti  kuba.   

Menutur G-embong Tjitrosoepomo, bunga dari suku liliaaceae 

kebanyakan merupakan bunga banci.27 Tanaman Bawang Merah merupakan 

tanaman semusim, yang memiliki aroma khas tersendiri yang cukup 

menyengat. 

                                                             

27Gembong Tjitrosoepomo. “Taksonomi Tumbuhan”. Gajah Mada Press. Yogyakarta 
1988. h. 45. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Dalam penelitiaan kualitatif, etika penelitian berkaitan dengan cara 

peneliti merumuskan topik penelitian, merencanakan penelitian, mengakses 

data, mengumpulkan data, menyimpan data, menganalisis data dan 

melaporkan secara bertanggung jawab dan bermoral. Secara umum etika 

penulisan karya tulis ilmiah sebagai berikut: 

1. Menjaga Kejujuran 

Menjaga kejujuran berarti tulisan yang disajikan tidak benar milik 

orang lain. Penulis karya ilmiah harus jujur dalam membedakan antara 

pendapatnya dan pendapat orang lain yang dikutip. Kutipan pernyataan dari 

orang lain harus diberi penghargaan, pengakuan atau penghargaan dengan 

mengutip sumbernya. Dengan begitu, setiap siswa selalu menjaga keutuhan 

kejujuran akademik. 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawāḍu‘) 

Penulisan ilmiah tidak harus menggunakan kata atau istilah asing 

dalam konteks yang tidak sesuai dan tidak perlu seperti yang penulis 

maksudkan menunjukkan kemampuan mereka dalam bahasa asing yang 

relevan. Biasanya penulisan kata-kata asing diperlukan jika padanannya dalam 

bahasa tersebut Indonesia belum ada atau dianggap tidak sesuai. Demikian 

pula mengutip dan referensi silang, baik pada catatan kaki maupun pada 

catatan kaki, daftar pustaka tidak boleh memuat literatur yang tidak relevan 

dengan topik karya ilmiah, karena dianggap sekedar pamer kekayaan sastra 
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dan kemampuan bahasa (asing) pengarangnya sendiri. 

3. Bertanggung jawab 

Setiap peneliti harus mempunyai sikap bertanggung jawab terhadap 

informasi dan analisis diungkapkan, dan tidak membuang kesalahan 

terkandung dalam karya tulis tersebut kepada orang lain, atau pihak lain. 

4. Bersikap terbuka 

Bersikap terbuka disini bisa diartikan memberi peluang kepada pihak 

lain untuk memeriksa kembali keabsahan data dan fakta tertuang dalam karya 

ilmiah tersebut. 

5. Hati-hati 

Peneliti harus menjaga harga diri dengan selalu berhati-hati dalam 

menyajikan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama tempat, ejaan, dan 

lain-lain. Kesembronoan dan kemalasan dalam berbuat pengecekan ulang data 

yang disajikan menunjukkan rendah etika dan tradisi ilmiah seseorang. 

6. Bersikap objektif 

Dalam menyampaikan deskripsi Salah satu faktor yang mendukung 

sikap obyektif dalam presentasi argumentasi dalam suatu uraian merupakan 

pemahaman yang memadai aturan berpikir yang benar, yang dikenal sebagai 

logika. Memahami menuju bidang pengetahuan ini memungkinkan seseorang 

untuk menghindari prosedur dan cara berpikir yang salah (logical fallacies). 
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B. Jenis dan lokasi Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertuis atau lisan dari orang 

yang akan diamati, juga bermaksud  untuk  mengumpulkan  data  yang  berisi  

komentar  dan  informasi  dari  berbagai  informan  yang  mungkin  dapat  

memberikan  informasi  mengenai  masalah  penelitian.  Penelitian  kualitatif  

merupakan  metode  yang  dipakai  untuk  mengamati  dan  mengetahui  

keterkaitan  dari  seseorang  atau  kseelompok  orang  yang  berbeda  karena  

permasalahan  sosial.37 Dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan 

meliputi pengumpulan data atau informasi yang diperlukan untuk 

penyusunan skripsi. 

Penelitian  kualitatif adalah  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  

data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  

yang  berperilaku  yang  dapat  diamati  dan  diarahkan  pada  latar  dan  

individu  secara  holistik  (utuh).38  

Pendekatan kualitatif juga merupakan pendekatan untuk membangun 

pernyataan pengetaahan berdasarkan perfektif- kontruktif (misalnnya 

makna-makna yang bersumber dari  pengalaman  individu,  nilai-  nilai  sosial  

dan Sejarah, dengan tujuan untuk membangun  teori  atau  pola  pengetahuan  

tertentu),  atau  berdasarkan  persfektif  partisipatori  (misalnya  orientasi  

terhadap  isu,  koloborais,  atau  perubahan  atau  keduanya.39 

                                                             
37Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007) Cet. Ke-23, h.6. 
38Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik (Jakarta: PT. BUMI 

Aksara, 2023), h. 82. 
39Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, h.83. 
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2. Lokasi Penelitian 

Studi  ini  dilakukan  di  Desa  Tongko  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  

Enrekang  yang  dimana  objeknya  adalah  kelompok  tani  Perempuan 

bawang  merah.  Alasan  memilih  objek  terbsebut  untuk  melihat  

bagaiamana peran  kelompok wanita tani bawang merah dalam 

memeberdayakan perempuan di Desa Tongko Kecamatan Baroko  Kabupaten  

Enrekang. 

C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi . Pendekatan ini mengkaji interaksi,  struktur sosial, dan pola perilaku 

dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi pada penelitian ini bermaksud unutk 

mempelajari fenomena sosial dalam masayarakat pertanian pedesaan yaitu 

hubungan yang terjadi antara individu dan kelompok dan antara kelompok 

dengan kelompok dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi juga merupakan 

suatu pendekatan yang mempelajari tentang hidup bersama dalam 

masyarakat dan meneyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai 

kehidupan dan mencoba mngerti sifat dan maksud dalam hidup bersama.40  

Jadi pendekatann yang di lakukan pada penelitian ini adalah pendekatan 

sosiologi. Dimana pendekatan sosiologi mempelajari fenomena sosial dalam 

masyarakat yaitu hubungan yang terjadi antara individu dan kelompok dan 

antara kelompok dengan kelompok dalam masayarakat. 

 

 

 

 

                                                             
40Hasan Shadily, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: PT. Grasindo, 

2000), h. 1. 
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D. Sumber data. 

Sumber  data  utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata,  dan  

tindakan  selebihnya adalah  data  tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  

Kata-kata  dan  tindakan  orang-orang  yang  diamati  atau  di  wawancarai  

merupakan  sumber  data  utama.  Sumber data  utama  dicatat melalui  

catatan  tertulis  atau melalui perekaman video/audio tapi pengambilan 

foto/film.  Pencatatan  sumber  data  utama  melalui  wawancara  atau  

pengamatan  berperan  serta  merupakan  hasil  usaha  gabngan  dari  

kegiatan  melihat,  mendengar, dan bertanya.41 

Sumber  data  yang  digunakan  peneliti  adalah  sebagai  berikut: 

1. Sumber  data  primer  

 Sumber data primer yaitu  data  yang  langsung  diperoleh  dari para  

informan  yang  ada  di  kelompok  tani  Perempuan  bawang  merah  Desa  

Tongko  Kecamatan  Baroko  Kabupaten  Enrekang  pada  saat  penelitian.  

Peneliti  akan  mewawancara  bebarap  orang  yang  ada  dalam  kelompok  

tersebut, seperti para perempuan yang ikut serta dalam kelompok  KWT, 

pemilik  kebun, ketua kelompok wanita tani (KWT)  dan  pihak-  pihak  yang  

ikut  andil  dalam  kegiatan  tersbut.  Hal  ini  dilakukan  karna  karateristik  

dan  tanggapan  petani  berbeda-beda  dan  sangat  heterogen. 

2. Sumber data  sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk 

melengkapi data primer,  melalui  sumber-sumber  informasi  tidak  langsung 

                                                             
41Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), Cet ke-13, h.112. 
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yang biasanya bersumber dari buku, jurnal dan artikel ilmiah, hasil penelitian 

dan dokumentasi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data dan 

informasi yang  diperlukan  untuk  dapat  menjelaskan  dan  menjawab  

permasalahan  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan 

cara: 

1. Observasi 

 Metode  observasi  (pengamatan)  merupakan  sebuah  Teknik  

pengumpulan  data  yang  mengharuskan  peneliti  turun  kelapangan  

mengamati  hal-hal,  kegiatan  benda-benda,  waktu,  peristiwa,  tujuan,  dan  

perasaan.42  Peneliti  mengadakan  pengamatan  langsung  tentang  peran  

Perempuan  kelompok  tani  bawang  merah  untuk  meningkatkan  

kesejahteraan  keluarga. 

 Menurut sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari pelbagi proses biologis 

dan psikhologis. Dua antara yang terpenting adalah proses-proses pengaamtan 

dan ingatan. 

2. Wawancara 

 Metode wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu.  

Percakapan ini di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancarsa (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yaitu memberikan 

                                                             

42M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif. 
(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h.165. 
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jawaban atas pertanyaan itu.43  

Sedangkan dalam pendapat  lain  Stewart  dan  Cash  mengartikan  

wawancara sebagai  sebuah  interaksi yang didalamnya terdapat  pertukaran  

atau berbagai  aturan,  tanggung  jawab,  perasaan,  kepercayaan,  motif  dan  

informasi.  Wawancara  bukanlah suatu kegiatan dengan  kondisi  satu  orang  

melakukan  atau  memulai  pembicaraan  sementara  yang  lain  hanya  

mendengarkan.44 

3.  Studi  Dokumentasi 

Studi  dokumentasi  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  

tidak  langsung  ditujukan  kepada  subjek  penelitian.  Dokumen  yang  di  

teliti  dapat  berupa  berbagai  macam,  tidak  hanya  dokumen  resmi.45  

Dalam  pendapat  lain,  studi  dokumtasi  diartikan  sebagai  suatu  metode  

pengumpulan  data  kualitatif  dengan  melihat  atau  menganalisis  dokumen-

dokumen  yang  dibuat  oleh  subjek  sendiri  atau  oleh  orang  lain  tentang  

subjek.46 

Teknik dokumtasi adalah salah  satu  metode  pengumpulan  data  

yang  digunakan  dalam  penelitian  sosial  untuk  menelusuri  data  dan  

histori. 

 

                                                             
43Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007) Cet. Ke-23, h.186 

44Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial 

(Jakarta: Salemba Humanika, 2012) Cet. Ke-3, h.131. 
45Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), h.70. 
46Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, h.143. 
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F. Instrumen Penelitian. 

 Instrumen penelitian sangat penting, karena dapat mempengaruhi 

keabsahan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu alat-alat 

yang akan di gunakan untuk mengumpulkan data. Ada dua macam 

instrumen bantuan yang bisa digunakan yaitu: 1) pedoman wawancara 

mendalam, biasanya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, 

bukan jawaban ya atau tidak; 2) alat rekaman, seperti recorder, telpon 

seluler, kamera foto dan kamera video untuk merekam hasil wawancara dan 

sebagainya.  

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilaksanakan pada waktu  setelah  pengumpulan  data.47 

Pada  saat  melakukan  wawancara,  peneliti  mencermati  tanggapan  

informan.  Jika  jawaban  dianggap  tidak  memadai,  maka  akan  mengajukan  

pertanyaan  hingga  mencapai  titik  waktu  tertentu  sehingga  informasi  

yang  dibutuhkan  sudah  tersedia.  Nazir  mengemukakan  analisis  data  

merupakan bagian yang penting dalam metode  ilmiah,  karna  dalam  

analisis  data  tersebut  dapat  diberi  arti  dan  makna  yang  berguna  

mememcahkan  masalah  penellitian.48 

Ada  beberapa  cara  untuk  menganalisis  data,  tetapi  secara  garis  

besarnya  dengano  Langkah-langkah  sebagai  berikut: 

 

                                                             
47Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017, h. 56. 

48 Moh Nazir. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 48. 
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a. Reduksi  data,  yaitu  dimana  peneliti  mencoba  memilah  data  yang  

relevan  dengan  peran  kelompok  tani  Perempuan  bawag  merah  

dalam  pemberdayaan masyarakat di  desa  Tongko  Kecamatan  

Baroko  Kabupaten  Enrekang. 

b. Penyajian  data,  setelah  data  mengenai  peran  kelompok  tani  

Perempuan  bawang  merah dalam pemberdayaan masyarakat 

diperoleh,  maka  data  tersebut  disusun  dan  disajikan  dalam  

bentuk  narasi,  visual,  gambar,  matrix,  bagan,  tabel  dan  lain  

sebagainya. 

c. Penyimpulan data, pengambilan keputusan dengan menghubungkan 

dari tema tersebut sehingga memudahkan untuk menarik 

kesimpulan. 



 
 

48 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah Tingkat II di Propinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota 

Enrekang. di tinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang 

memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut di sebabkan karna kebudayaan 

Enrekang (massenrempulu) berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar, dan 

Tana Toraja. Bahasa daerah yang di gunakan di Kabupaten Enrekang secara 

garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berada di 

massenrempulu’, yaitu bahasa Duri, Enrekang, dan Maiwa. dalam 

Administrasi pemerintah telah dikenal dengan nama “ENREKANG” versi 

Bugis sehingga jika dikatakan bahwa Daerah Kabupaten Enrekang 

pengunungan sudah mendekati kepastian, sebab jelas bahwa Kabupaten 

Enrekang terdiri dari gunung - gunung dan bukit - bukit sambung 

menyambung mengambil ± 85 % dari seluruh luas wilayah sekitar 1.786.01 

Km 

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak 3°14’36”-350’00 

lintang selatan dan antara 119°40’53-120°6’33 bujut timur. Letak geografis 

kabupaten Enrekang berada di jantung jasirah Sulawesi Selatan yang dalam 

peta batas wilayah, bentuknya memang seperti jantung. Jarak dari ibu kota 

provinsi Sulawesi Selatan (Makassar) ke kota Enrekang dengan jalur darat 

sepanjang 235 km. batas wilayah kabupaten Enrekang adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja 

2. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 
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3. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang 

Kabupaten Enrekang berada di daerah pengunungan, terdiri dari 

gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung, mengambil dari 

±85% dari seluruh luas kabupaten Enrekang yang luasnya ±1.786,01 Km atau 

2,92 dari seluruh luas seluruh provinsi Sulawesi Selatan. 

gambar 4.1 
Peta Kabupaten Enrekang 

Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah 

1.786,1Km². jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas 

wilayah kabupaten Enrekang sebesar 2,83%. Kabupaten terbagi menjadi 12 

kecamatan dan secara keseluruhan terbagi dalam satuan wilayah yang kecil 

yaitu terdiri atas 129 wilayah desa/kelurahan. 
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B. Gambaran Umum Desa Tongko 

1. Keadaan Gografis 

Desa Tongko merupakan salah satu desa yang ada di kabupaten 

Enrekang sekitaran 300 Km dari ibu kota propinsi Sulawesi Selatan. Secara 

geografis desa Tongko memiliki permukaan bukit-bukit dan bergunung-

gunung pada ketinggian 700 1,450 meter ke atas permukaan laut. Tipe curah 

hujan basah (tipe B) dengan derajat kekeringan 2,3 persen dengan tingkat 

curahan 1.390,1 mm/tahun dan tinggi curahan bulanan rata-rata adalah 

23°C. kondisi tanah di Desa Tongko cukup subur untuk di tanam berbagai 

jenis tanaman, baik tanaman holtikultural maupun tanaman jangka panjang. 

Desa Tongko terdiri dari 5 Dusun yakni Dusun Bubun Bia, Dusun Buntu Dea, 

Dusun Kalimbua, Dusun Rano. Secara administrasi, Desa Tongko mempuyai 

batas-batas wilayah yaitu:  

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Benteng Alla 

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baroko 

c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pana kecamatan Alla 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masalle dan 

Kabupaten Tanah Toraja 

2. Keadaan Demografis 

a) Keadaan Penduduk 

Penduduk merupakan faktor penentu terbentuknya suatu Negara atau 

wilayah dan sekaligus sebagai modal utama suatu Negara dikatakan 

berkembang atau maju, bahkan suksesnya pembangunan di segala daerah 

bidang dalam Negara tidak bisa terlepas dari peran penduduk, baik dalam 

bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan, sekaligus sebagai 

faktor utama pembangunan fisik maupun nonfisik. Oleh karena kehadiran 

dan perannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah, baik 
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dalam skala kecil maupun besar. Jumlah penduduk di Desa Tongko dari data 

kantor desa Tongko tahun 2019. Secara keseluruhan berjumlah 3.323 jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-laki 1.581 jiwa dan perempuan sebanyak 

1.742 jiwa yang tersebar dalam 5 Dusun dengan perincihan dapat dilihat 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Tongko 

   No Nama Dusun Laki-Laki Jiwa 
Perempuan 

Jiwa 
Total Jiwa 

1 Bubun Bia 364 386 750 

2 Buntu Dea 387 429 816 

3 Kalimbua 293 317 610 

4 Pasa Dalle 248 286 532 

5 Rano 289 326 615 

 Jumlah 1581 1742 3323 

  Sumber data: Kantor Desa Tongko 2024 

b) Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan. 

Kemampuan seseorang di dalam berusaha tani maupun ikut kegiatan 

di lingkungan sekelilingnya sebagian ditentukan oleh tingkat pendidikanya, 

baik yang bersifat formal maupun informal pendidikan berarti proses 

mengembangkan kemampuan diri sendiri, oleh karena itu, dari data 

penduduk berdasarkan pendidikan merupakan hal yang cukup penting di 

ketahui. Data penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat berdasarkan 

pada table 4.3. 
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Tabel 4.3 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan  

No Pendidikan Jumlah (jiwa) 

1 Belum Sekolah 350 

2 Tidak Tamat SD 285 

3 Tamat SD 332 

4 Tamat SLTP 530 

5 Tamat SLTA 480 

6 Diploma D1-D3 92 

7 Sarjana S1-S3 182 

 Sumber Data: Kantor Desa Tongko 2024 

b) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian  

Mata pencarian penduduk Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang sebagian besar adalah petani, namun tidak semua penduduk 

bermata pencaharian sebagai petani karena sebagian masyarakat mata 

pencahariannya sebagai buruh tani, PNS, pedagang, peternak dll. Dapat 

dilihat pada tabel 4.4  

Tabel 4.4 

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) 

1 Petani 1700 

2 Buruh Tani 100 

3 PNS 65 

4 Pedagang 33 

5 Honorer 200 
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6 Polri/TNI 10 

7 Buruh Bangunan 20 

Sumber Data: Kantor Desa Tongko 2024 

 Dari tabel di atas di simpulkan bahwa benar di Kabupaten Enrekang 

profesi petani lebih dominan dibandingkan dengan profesi lainnya. 

 

C. Gambaran Umum Kelompok Wanita Tani Bawang Merah di Desa 
Tongko. 

1. Sejarah Kelompok Wanita Tani Bawang Merah di Desa Tongko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Bawang Merah terletak di Desa Tongko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. Sebagian besar penduduk Desa 

Tongko bekerja sebagai petani. Hal ini mendorong para istri petani yang 

tidak bekerja untuk membentuk suatu Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga. Tanggal 20 Februari 2016 para 

perempuan dan istri petani ini membentuk suatu Kelompok Wanita Tani 

(KWT) yang diberi nama Kelompok Wanita Tani (KWT) bawang merah desa 

Tongko atas inisiatif bersama untuk berkontribusi pada pembangunan 

masyarakat yang kuat melalui pertanian bawang merah yang bertujuan 

untuk pemberdayaan masayarakat terkhusus para perempuan di Desa 

Tongko.  

 Melihat harga bawang merah yang cukup lumayan pendapatanya 

serta cara kerjanya yang tidak terlalu sulit membuat para perempuan yang 

tidak memiliki pekerjaan tetap ikut serta dalam kegiatan tersebut.  

Kehadiran Kelompok Wanita Tani Bawang Merah di Desa Tongko 

yang didorong oleh peran aktif para perempuan dan ibu rumah tangga, 

menjadi salah satu strategi utama dalam pertanian, kelompok ini terdiri dari 
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remaja-remaja dan ibu-ibu rumah tangga yang tumbuh bebrdasarkan 

kebersamaan kerjasama dan tujuan bersama dalam meningkatkan taraf 

hidup yang lebih baik sehingga sangat perlu diperkuat dan dikembangkan. 

2. Tujuan Kelompok Wanita tani Bawang Merah Desa Tongko 

 Dalam membentuk kelompok, seharusnya ada tujuan yang ditetapkan. 

Hal ini bertujuan untuk mempunyai arahan dan waktu yang tepat dalam 

melakukan kegiatan, seperti yang di katakan oleh ibu Ida selaku pemilik 

kebun dan anggota Kelompok Wanita Tani Desa Tongko yang mengatakan 

bahwa:49 

 Beberapa tujuan dibentuknya Kelompok Wanita Tani Bawang Merahi 

ini adalah: 

a. Sebagai tempat lowongan kerja bagi perempuan  

b. Untuk saling mengisi, saling asah, bergotong royong dan mempererat tali 

silaturahmi 

c. Menumbuhkan kemandirian perempuan desa 

d. Memanfaatkan sumber daya alam 

e. Menambah nilai jual produk pertanian 

f. Untuk meningkatkan pendapatan keluarga 

3. Struktur Organisasi Kelompok wanita Tani di Desa Tongko 

Struktur organisasi adalah kunci utama dalam mencapai tujuan 

bersama. Dimana di dalam struktur tersebut, terdapat mekanisme 

kepengurusan yang disusun secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. 

Hal ini penting karena menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus ataupun 

                                                             
49Ida (49Tahun), Petani Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Desa 

Tongko, wawancara, di Enrekang, 14 Juli 2024. 
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anggota yang terlibat. 

Adapun struktur organisasi kelompok wanita tani di Desa Tongko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enekang dapat dilihat dari 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Struktur Organisasi KWT 

Pelindung Kepala Desa Tongko 

Ketua Ibu Sapina 

Anggota 
1. Ibu Endang 

2. Ibu Ira 

3. Ibu Ecce 

4. Ibu Darma 

5. Ibu Mirna 

6. Ibu Halima 

7. Ibu Rukiah 

  Sumber: Hasil wawancara ketua kelompok tani bawang merah 

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang ikut serta 

dalam kelompok wanita tani bawang merah Desa Tongko, struktur ini 

memungkinkan pembagian tugas yang jelas, organisasi ini juga mendukung 

pengambila keputusan secara partisipatif dan pengelolaan sumber daya yang 

transparan.  

D. Peranan Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Dalam 
Pemberdayaan Perempuan di Desa Tongko. 

Perempuan tani merupakan bagian besar dari angkatan kerja di 

pedesaan, mereka dapat bekerja di sektor pertanian, yang dikenal sebagai 

sektor publik, selain di sektor ibu rumah tangga. Selama proses ini, mereka 



56  

 

kemudian bergabung dengan sebuah kelompok tani yang dapat membantu 

mereka meningkatkan pendapatan dan keterampilan pertanian, Sehingga 

mereka mebentuk suatu kelompok yang di sebut kelompok wanita tani 

bawang merah Desa Tongko. Kelompok wanita Tani Bawang Merah memiliki 

peran penting dalam pengembangan pertanian bawang merah. karena 

dengan adanya kelompok wanita tani bawang merah mereka dapat saling 

mendukung dan memanfaatkan keahlian serta sumber daya yang ada untuk 

mencapai hasil yang optimal. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah di lakukan oleh peneliti, 

diketahui bahwa adanya kelompok wanita tani bawang merah ini sangat 

berperan penting dalam pemberdayaan perempuan di Desa Tongko. Berikut 

beberapa poin yang didapatkan dari hasil wawancara tentang peranan 

kelompok wanita tani bawang merah: 

1. Membuka lapangan kerja bagi perempuan  

Kelompok wanita tani sangat berperan aktif dalam lapangan 

pekerjaan khususnya sektor bawang merah, karena dapat menciptakan 

banyak lapangan pekerjaan yang mendukung perekonomian serta 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi pada 

industri pertanian, dimana lapangan pekerjaan yang terkait dengan bawang 

merah mecakup berbagai posisi dan peran dalam rantai produksi, dari 

penanaman hingga pemasaran, sesuai yang di katakan oleh Mirna selaku 

anggota kelompok wanita tani bawang merah Desa Tongko, yang 

mengatakan bahwa: 

“Saya sebenarnya sangat ingin keluar kota kerja dek, cuman karna 
biaya jadi saya di kampung saja, saya hanya tammatan SMP jadi mau 
tidak mau saya bekerja di kebun dan ikut di kelompok wanita tani 
bawang merah, alhamduliiah setiap ada orang panen bawang merah 
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saya selalu ikut dan yang saya dapatkan cukup memenuhi kebutuhan 
hidup saya, meskipun saya belum berkeluarga tapi saya anak pertama 
dan masi banyak adek-adek saya yang harus di biayai oleh orang tua 
saya, jadi saya inisiatif sendiri ikut di kelompok ini untuk memenuhi 
kebutuhan hidup saya, biasanya di kelompok ini anggotanya tiba-tiba 
bertambah dan berkurang tergantung dari setiap anggota, karna biasa 
tiba-tiba ada halangan, atau tiba ada tambahan dari orang lain tapi di 
kelompok saya berjumlah 6 orang dek.”50 

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa kelompok wanita 

tani bawang merah sangat berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan 

untuk menciptakan peluang kerja yang signifikan terutama bagi perempuan, 

karena hal itu memberikan akses kepada perempuan untuk terlibat dalam 

kegiatan ekonomi terkait pertanian, seperti pengolahan hasil panen, 

penjualan dan adanya usaha baru yakni dengan mendorong pendirian usaha 

kecil seperti bawang goreng dan bumbu jadi dari bawang merah. Dengan 

adanya kelompok wanita tani bawang merah di Desa Tongko, membantu 

para perempuan di desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta 

kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, sehingga pendapatan keluarga 

lebih terjaga.  

2. Peningkatan produksi 

Peningkatan produksi adalah usaha untuk meningkatkan jumlah atau 

kualitas hasil panen yang diproduksi, khususnya bawang merah, melaui 

penerapan teknnik pertanian yang efesien dan berbagai pengetahuan tentang 

praktik terbaik dalam budidaya bawang merah.  

Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar yang 

leihh tinggi, meningkatkan pendapatan petani, dan berkontribusi pada 

ketahanan pangan yang lebih baik,  

                                                             
50Mirna (28 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, Wawancara, di 

Enrekang,14 Juli 2024. 
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Dalam konteks pertanian seperti pada kelompok wanita tani bawang 

merah Desa Tongko, peningkatan produksi dapat mencakup beberapa aspek 

seperti kualitas bawang merah dan kauntitas bawang merah, sesuai yang di 

katakan oleh Ibu Ecce selaku anggota kelompok wanita tani bawang merah 

Desa Tongko, yang mengatakan bahwa: 

 “Kami para perempuan bekerja membantu meringankan beban petani 
laki-laki. Tugas yang kami lakukan para perempuan yakni pada masa 
menanam bawang merah dan pemilihan bibit bawang merah agar 
menghasilkan bawang yang berkualitas dan bukan cuman itu kami 
juga para wanita tani melakukan pembersihan bawang merah secara 
teliti sehinga kualitas bawang merah tetap terjaga sampai akan 
dibawa kepada pemasok. Untuk bagian merawat bawang merah lebih 
banyak dilakukan oleh petani laki-laki. Karena merawat bawang 
merah membutuhkan perhatian yang ekstra agar menghasilkan 
bawang merah yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pasar dan 
waktu yang banyak untuk merawat. Karena jika dilakukan oleh petani 
perempuan, maka kami tidak memiliki waktu untuk melakukan 
pekerjaan yang ada di rumah. Oleh karena itu tugas merawat 
diberikan kepada petani laki-laki. Kami para kelompok wanita tani 
mulai pergi ke kebun biasanya pada pukul 07.00 dan selesai bekerja 
kira-kira pukul 11.00.51 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

kelompok wanita tani bawang merah sangat berperan aktif dalam sektor 

peningkatan produksi di Desa Tongko Kecamatan baroko Kabupaten 

Enrekang, dilihat dari pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok wanita tani 

bawang merah yaitu mulai dari pemilihan bibit bawang merah, penanaman 

bawang merah, masa panen, sampai pembersihan bawang merah sebelum 

diperjual belikan atau sebelum dibawa ke pemasok.  

Sedangkan bagian merawat bawang merah diberikan kepada petani 

laki-laki, karena merawat bawang merah itu membutuhkan waktu yang 

                                                             
51Ibu Ecce (33 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, Wawancara, 

di Enrekang, 14 Juli 2024. 
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ekstra agar menghasilkan bawang merah yang unggul dan sesuai dengan 

kebutuhan pasar, dan memerlukan waktu yang cukup banyak. Apabila 

dilakukan oleh para petani perempuan, maka tugas yang di rumah tidak 

akan terselesaikan seperti membersihkan rumah, memasak, merawat anak 

dan lain sebagainya.  

3. Meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengolahan hasil 

pertanian 

Kelompok Wanita Tani Bawang Merah sebagai wadah untuk 

meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pengolahan hasil. Kegiatan 

pengolahan hasil pertanian dengan pembuatan bumbu jadi dan bawang 

goreng yang akan dijual ke pasar terdekat bertujuan untuk menambah harga 

jual untuk mengoptimalkan pendapatan. Mereka mengolah bahan dari hasil 

pertanian menjadi produk unggulan dan mempunyai harga jual lebih tinggi 

sehingga bisa menambah pendapatan keluarga. 

Bawang goreng merupakan salah satu bahan bumbu pelengkap dalam 

kuliner yang ada di Indonesi yang memiliki aroma yang harum, dengan rasa 

yang gurih dan tekstur yang crispy. Begitupun dengan bumbu jadi yang 

sangat diperlukan di dalam setiap jenis makanan. Dengan adanya kedua 

bahan makanan tersebut bisa membantu penghasilan ekonomi tambahan. 

Seperti yang di katakan oleh ibu Ira selaku ketua Kelompok Wanita 

Tani Bawang Merah Desa Tongko yang mengatakan bahwa: 

“Banyak dari kami yang mengolah hasil pertanian yang di berkan oleh 
pemilik kebun setelah selesai panen, biasanya dibuat menjadi bumbu 
jadi atau bawang goreng, ada yang menjual ke pasar dan ada tidak 
hanya digunakan di rumahnya saja.” 52 

                                                             
52Ibu Ira (40 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, Wawancara, di 

Enrekang, 14 Juli 2024 
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 Dari wawancara di atas membuktikan bahwa memang benar adanya 

pembuatan bumbu jadi dan bawang goreng yang dilakukan oleh para anggota 

kelompok wanita tani bawang merah, tidak hanya memperoleh hasil 

pendapatan yang lumayan tetapi juga dapat menghemat pengeluaran dengan 

memproduksi bumbu sendiri yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kemandirian ekonomi keluarga. 

 Pendapatan yang diperoleh melalui pengolahan hasil pertanian 

memang tidak sama dengan pendapatan perharinya di kebun, mereka 

mengolah hasil pertanian yang biasanya mendapatkan pemasukan sekitar 

Rp.30.000, - Rp.50.000,- per anggota setiap hari, Setiap hari para perempuan 

mengelolah hasil pertanian yang biasanya langsung dijual ke pasar terdekat, 

sedangkan untuk pendapatan perharinya di kebun atau upah yang didapat 

oleh para pekerja kelompok wanita tani bawang merah mulai dari Rp70.00-

Rp100.00/hari. Sesuai yang di katakan oleh Ibu Sapiana selaku ketua di 

kelompok wanita tani bawang merah, yang mengatakan bahwa: 

“Kami di kebun biasanya mulai dari 07.00-11.00 dek, setelah itu biasa 
ada yang langsung balik ke rumah biasa juga ada yang tinggal bantu-
bantu pemilik kebun, seperti merapikan ikatan bawang merah dan 
lain sebagainya. Upah yang kami dapat mulai biasaanya mulai dari 
harga Rp70.00-Rp100.00 per harinya dek, tergantuk dari harga 
bawang merah.”53 

Tidak lain halnya yang dikatakan oleh Ibu Ira selaku anggota dari 

kelompok wanita tani bawang merah desa Tongko. 

“Selama adanya Kelompok Wanita Tani ini, pendapatan keluarga saya 
mulai membaik, bukan cuman itu dengan adanya kegiatan kelompok 
ini bisa menambah penghasilan suami dan memperluas pengetahuan 
serta wawasan dalam berdagang yang baik. Saya setiap hari juga 

                                                             
53Ibu Sapina (40 Tahuun), Ketua Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, 

Wawancara, di Enrekang, 14 Juli 2024 
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lebih aktif untuk bekerja dan apabila ada waktu luang tempat 
pembuatan bumbu jadi dan bawang goreng yang tentunya akan 
menambah penghasilan keluarga. Dari hal ini tentunya merupakan 
hal yang cukup baik untuk saya dan anggota lainnya.”54 

Dari kedua wawancara di atas membuktikan bahwa pendapatan 

anggota kelompok wanita tani bawang merah per harinya mencukupi untuk 

kebutuhan sehari-hari, meskipun pendapatan tersebut tidak terlalu banyak 

tapi setidaknya dapat memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dan 

membantu menambah penghasilan suami. 

Beberapa pendapatan anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah 

dalam penjualan hasil pengolahan pertanian bawamg merah dapat dilihat 

pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Pendapatan anggota KWT 

No  Nama  Pendapatan per bulan 

1 Ibu Endang Rp 70.000-Rp 150.000 

2 Ibu Halima Rp500.000-Rp80.000 

3 Ibu Marni Rp 600.000-Rp 100.000 

4 Ibu Rukiah Rp 500.000-Rp 50.000 

 Sumber: para anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah 

4. Pemberdayaan ekonomi  

Pemberdayaan ekonomi kelompok wanita tani bawang merah adalah 

serangkaian upaya yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan kemandirian finansial anggota tersebut, dimana hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan 

                                                             
54Ibu Ira (40 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, Wawancara, 

Enrekang, 23 April 2024  
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memperbaiki kualitas hidup anggota kelompok wanita tani serta 

memperkuat posisi ekonomi perempuan dalam sektor pertanian dan 

menciptakan peluang bagi mereka. sesuai yang di katakan oleh Ibu Endang 

selaku anggota kelompok wanita tani bawang merah Desa Tongko, yang 

mengatakan bahwa: 

“Kita para perempuan bekerja karena untuk membantu suami 
memenuhi kebutuhan keluarga. Karena harga kebutuhan mahal dek, 
jadi mau tidak mau kita para perempuan harus membantu 
meringankan beban suami. Kebutuhan hidup juga banyak yang harus 
dipenuhi dek, kalau kita tidak ikut bekerja, maka kebutuhan keluarga 
tidak terpenuhi. Hasil dari ikut sebagai anggota kelompok tani bawang 
memang tidak banyak, tetapi setidaknya dapat membantu 
penghasilan pendapatan keluarga. Walaupun hanya membantu 
sedikit, setidaknya bisa menutupi kekurangan yang ada. Hasil dari 
bawang merah yang saya biasa bawang pulang, di oleh kembali 
menjadi bumbu- bumbu masakan dan biasa juga di goring menjadi 
bawang goring, yang nantinya di jual di pasar- pasar terdekat dan itu 
bisa menambah penghasilan keluarga saya dek.”55 

Begitupun yang dikatakan oleh ibu Ira selaku anggota kelompok 

wanita tani bawang merah tentang pentingnya peranan kelompok wanita 

tani bawang merah, yang mengatakan bahwa: 

 “Banyak para perempuan di Desa Tongko yang ikut dalam kelompok 
ini. Hal itu dikarenakan kurangnya pemasukan dalam keluarga. 
Karena kurangnya pendidikan yang didapatkan, kami hanya bisa 
bekerja menjadi buruh petani. Jika hanya mengandalkan penghasilan 
yang didapatkan dari suami saja tidak akan cukup untuk memenuhi 
kebutuhan yang sekarang ini sudah mahal dek. Maka dari itu kami 
membantu suami untuk meringankan beban suami dalam mencari 
nafkah. Bekerja seperti ini memang tidak mendapatkan upah yang 
terlalu banyak, namun itu sangat membantu untuk memenuhi 
kebutuhan perekonomian keluarga. Upah yang kami dapat sebagai 
tenaga kerja petani bawang merah biasanya mencapai Rp70.000-Rp 
100.000 per hari dek.”56 

                                                             
55Ibu Endang (34Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Desa 

Tongko, Wawancara, di Enrekang,14 Juli 2024. 
56Ibu Ira (40 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Desa Tongko, 

wawancara, di Enrekang, 14 Juli 2024. 
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Berdasarkan kedua hasil wawancara di atas dikatahui bahwa 

kelompok wanita tani bawang merah sangat berperan aktif dalam 

pemberdayaan ekonomi, karena dapat membantu suami dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga serta menigkkatkan pendapatan keluarga. Dengan 

adanya kelompok wanita tani bawang merah di Desa Tongko ini 

memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 

Pendidikan dan kesehatan dan memberikan contoh positif kepada anggota 

keluarga dan komunitas tentang peran wanita dalam perekonomian. 

Kemandirian ekonomi juga merupakan salah satu peranan penting 

oleh adannya kelompok wanita tani bawang merah, kemandirian ekonomi 

didefinisikan sebagai kemandirian masyarakat yang dipengaruhi oleh 

pemanfaatan dan pelestarian sumber daya yang dapat digunakan untuk 

membantu ekonomi masyarakat.  Kemandirian ekonomi merupakan salah 

satu aspek penting dalam pemberdayaan perempuan melalui Kelompok 

Wanita Tani Bawang Merah, dengan meningkatkan kemandirian ekonomi 

para anggota Kelompok Wanita Tani lebih mampu mengelola sumber daya 

ekonomi mereka secara mandiri, efektif dan berkelanjutan.  

Selain itu mereka juga mampu untuk memperoleh pendapatan yang 

cukup dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengelola keuangan dengan 

bijaksana, mengakses sumber daya dan peluang ekonomi, serta mengambil 

keputusan ekonomi yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rukiah salah 

satu anggota KWT Desa Tongko mengatakan bahwa: 

“Sejak saya bergabung dengan Kelompok Wanita Tani Bawang Merah 
ini, saya dan para anggota lainnya merasa lebih mandiri dalam 
mengelola pendapatan dari hasil upah yang diberikan yang lumayan 
banyak dalam sehari serta penjualan bumbu jadi dan bawang goreng 
yang saya lakukan. Tentunya itu semua manfaat dari adanya 
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Kelompok Wanita Tani yang ada di Desa Tongko.57 

Dari wawancara di atas dapat dimaknai bahwa memang hasil dari 

pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani salah satunya 

adalah kemandirian ekonomi Dimana dari hasil itu para anggota Kelompok 

Wanita Tani Bawang Merah lebih mandiri dan baik dalam mengelola 

pendapatan dari hasil panen dan penjualan bumbu jadi dan bawang goreng. 

Dari beberapa hasil wawancara di atas membuktikan bahwa 

pemberdayaan ekonomi sangat berperan aktif dalam pemberdayaan 

masyarakat khusunya perempuan di Desa Tongko. 

5. Pemberdayaan sosial 

Pemberdayaan sosial kelompok wanita tani bawang merah 

melibatkan upaya untuk meningkatkan posisi dan peran wanita dalam 

masyarakat, mendukung gender dan meningkatkan partisifasi perempuan 

dalam pengambilan keputusan, memperkuat posisi mereka dalam 

masayarakat, dan kontribusi pada pembangunan komunitas secara 

keseluruahan. sesuai yang di katakan oleh Ibu Rukiah selaku anggota 

kelompok wanita tani bawang merah Desa Tongko, yang mengatakan bahwa: 

Adanya kelompok wanita tani bawang merah di Desa Tongko, kita 
sebagai perempuan desa yang tidak memiliki pekerjaan sangat 
dibantu dengan adanya kelompok ini, saya yang dulunya hanya di 
rumah saja kini memiliki pekerjaan setiap ada petani bawang merah 
yang panen, dengan pendapan yang menurut saya Alhamdulillah bisa 
mencukupi kebutuhan hidup saya, setiap hari aka ada panggilan dari 
ketua dalam grup whatsaap untuk bekerja dari jam 07.00 sampai jam 
11.00 dan biasa juga dalam sehari ada 2 lahan kebun yang dikerjakan 
jadi penghasilannya di kali dua, bukan cuman itu setiap pulang kerja 
biasanya pemilik kebun membagikan beberapa kilo yang saya oleh di 

                                                             
57Rukiah (31 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, Wawancara, 

Enrekang, 14 Juli 2024. 
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rumah jadi bumbu jadi dan bawang goring, meskipun saya tidak jual 
tapi sangat memenuhi kebutuhan dapur saya, tidak mengekuarkan 
uang lagi jadi uangnya bisa dipakei di keperluan lain seperti belli gula, 
garam, minyak dan sebagainya.58 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

kelompok wnita tani bawang merah sangat berperan aktif dalam 

pemberdayaan sosial di Desa Tongko dimana perempuan yang dulunya tidak 

memiliki pekerjaan menjadi lebih aktif setiap hari dengan ikut membantu 

pekerjaan laki-laki di kebun (buruh tani), mengelolah hasil panen bawang 

merah yang bisa dijual dan menambah penghasilan ekonomi keluarga. 

6. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan melalui kegiatan 

arisan dan pertemuan rutin. 

Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Desa Tongko sebagai tempat 

untuk peningkatan pendidikan dan pengetahuan melalui kegiatan arisan dan 

pertemuan rutin. Kegiatan arisan Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Desa 

Tongko ini teridiri dari anggota sebanyak 6 orang. Kegiatan arisan KWT 

Bawang Merah dilaksanakan setiap tanggal 14 per bulan setiap pertemuan 

rutin. Kegiatan arisan ini bertujuan menjalin silahturahmi antar anggota 

sehingga hubungan antar anggota tetap terjalin bagus. Dan bisa menjadi 

tempat tabungan sementara yang nantinya berguna untuk masa depan.  

Sesuai yang di katakan oleh ibu Halima selaku anggota Kelompok 

Wanita Tani Bawang Merah Desa Tongko yang mengatakan bahwa: 

“Selain bertani dek, kami juga adakan namanya arisan kelompok, 
masyarakat biasa saja ikut atau join di kelompok arisan kami, saya dan 
anggota kelompok lainnya sepakat untuk mebuat arisan ini maksud 
untuk saling percaya sehingga silaturahmi tetap terjalin dek, jadi 
semisal tidak ikut bekrja di pagi hari atau ada halangan sehingga tidak 
ikut bekerja di kebun kita tetap bertemu di arisan ini, bukan cuman itu 
dengan adanya arisan ini membuat kami semakin pintar untuk 

                                                             
58Ibu Ira (31 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, wawancara di 

Enrekang, 14 Juli 2024. 
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mengelolah uang dan jika ada rezki yang besar lebih besar juga hasil 
arisannya. orang yang ikut di arisnan kami itu terserah berapa orang, 
mau dari kelompok wanita tani atau masyarakat setempat.”59 

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Kelompok 

Wanita Tani Bawang Merah Selain Membantu pekerjaan laki-laki di kebun 

yang akan mendapat upah ternyata banyak kegiatan tambahan sepetrti 

arisan per bulan. Kegiatan arisan ini bertujuan untuk menumbuhkan 

semangat para anggota Kelompok Wanita Tani bawang merah dan lebih 

mempererat tali silaturahmi. 

Para Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah melakukan 

Kegiatan arisan dilaksanakan sebulan sekali pada saat pertemuan rutin 

sebesar Rp. 20.000, -per anggota. Arisan tersebut dilakukan dengan cara 

mengambil 1 orang yang mendapat giliran. Dalam pertemuan rutin ini juga 

dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan serta 

pemecahan masalah jika terjadi hal- hal yang tidak diinginkan dalam 

kelompok.  

E. Kendala Yang Dihadapi Kelompok Wanita Tani Bawang Merah 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tongko 

  Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para anggota 

kelompok wanita tani bawang merah, dapat diketahui bahwa ada beberapa 

kendala yang dihadapi, antara lain: 

1. Perubahan iklim  

  Perubahan iklim merupakan salah satu kendala yang di alami oleh 

para angota kelompok wanita tani bawang merah, karena akan memengaruhi 

kualitas dari hasil panen. Seperti yang di katakan oleh Bapak Irwan selaku 

pemilik lahan bawang merah Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang, yang mengatakan bahwa: 

                                                             
59Ibu Halima, (44Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, 

Wawancara, di Enrekang, 23 April 2024 



67  

 

“Kendala dalam meningkatkan produktivitas ada beberapa dek. 
Kendala ketika musim hujan, kendala ketika musim angin di musim 
kemarau, dan juga kendala untuk biaya produksi. Kendala ketika 
musim hujan terjadi, karena ketika bawang merah terendam air, akan 
mengakibatkan bawang merah lebih cepat membusuk dan kualitas 
pun akan menurun. Kendala ketika musim angina pada musim 
kemarau akan membawa telur-telur ulat dan akan hinggap di 
tanaman. Ketika telur-telur ulat tersebut menetas dan memakan 
tanaman bawang merah, maka menyebabkan perkembangan 
tanaman akan terhambat dan juga kualitasnya turun. Dan kendala 
yang selanjutnya dilihat dari biaya produksi yang tinggi. Biaya 
produksi yang tinggi ini, meliputi harga pupuk dan obat-obat yang 
mahal. Untuk menunjang keberlangsungan produksi tanaman 
bawang merah, maka membutuhkan pupuk dan obat-obatan. Oleh 
karena itu, ketika harga pupuk dan obat-obatan melambung, maka 
akan memberatkan kepada petani/pemilik lahan, dan berdampak 
kepada Kelompok Wanita Tani Bawang Merah karna kurangnya 
tempat panen babwang merah, sehingga pendapatan lebih 
menipis”.60 

Begitupun yang dikatakan oleh ibu Ira selaku anggota kelompok 

wanita tani bawang merah yang mengatakan bahwa: 

“Kendala yang biasa kami alami adalah ketika musim hujan, bukan 
hanya karna bawang merah yang kurang kualitasnya juga karna kebun 
semakin becek dan menyusahkan untuk bergerak bebas, musim 
kemarau juga merupakan hambatan kami karna apabila datang musim 
kemarau panjang banyak anggota yang tidak ikut bekerja dengan 
alasan panas dan lain sebagainya. Saat musim hujan akan 
mengakibatkan bawang merah cepat membusuk. Kalau bawang merah 
banyak yang busuk, maka hasil yang didapatkan akan menurun. Hal 
itu bisa berdampak kepada pendapatan keluarga.”61 

Berdasarkan hasil dari wawancara kedua informan di atas dapat 

diketahui bahwa kendala yang dialami para anggota kelompok wanita 

bawang merah salah satunya yaitu ketika sedang musim hujan, dan musin 

angin pada saat musim kemarau. Ketika musim hujan, bawang merah akan 

                                                             
60Bapak irwan (52 tahun), pemilik kebun bawang merah Desa Tongko, wawancara, 

di Enrekang 17 Juli 2024 
61Ibu Ira (40 Tahun), Anggota Kelompok Wanita Tani Bawang Merah, Wawancara, di 

Enrekang, 17 Juli 2024. 
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terendam air yang akan membuat tanaman cepat membusuk. Hal itu akan 

mengakibatkan kualitas tanaman menurun sehingga harga jual akan murah, 

hal ini tentunya berdampak pada anggota kelompok wanita tani. 

Saat musim hujan banyak petani yang gagal panen membuat para 

anggota kelompok wanita tani bawang merah sulit menemukan tempat 

untuk bekerja atau jadi kariawan kebun, hal ini menyebabkan kurangnya 

upah atau pemasukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

2. Perselisihan harga 

  Perselisiah harga merupakan salah satu kendala yang di alami 

sebagian oleh kelompok wanita tani bawang merah, karena pemasukan atau 

pendapatan bisa saja berkurang. Bawang merah bisa berubah-ubah harganya 

tergantung pada permintaan dan penawaran di pasar. Ketika pasokan 

melimpah, harga bisa jatuh, dan sebaliknya jika pasokan berkurang. Seperti 

halnya yang di katakan oleh Ibu Halima selaku salah satu anggota kelompok 

wanita tani bawang merah, yang mengatakan bahwa: 

“Kendala yang biasa ditemui oleh para anggota Kelompok wanita Tani 
Bawang merah salah satunya ketika harga bawang merah turun, yang 
akan menyebabkan turunya harga upah yang didapat, biasa lebih 
sedikit dari biasanya, bukan Cuma itu setiap selesai bekerja biasa 
pemilik kebun tidak memberikan sebagian kecil bawang merahnya 
untuk dibawa pulang, disebabkan karna harganya yang turun, 
takutnya pendapatan yang di dapat oleh pemilik lahan bawang merah 
menurun atau rugi. Dan juga kendala terjadi ketika sedang musim 
hujan, biasanya jiwa-jiwa mager timbul saat musim hujan apalagi di 
pagi hari, pada musim hujan juga bawang merah cepat membusuk 
sehingga kualitasnya kurang untuk membuat bumbu jadi atau bawang 
goreng, hal ini menyebabkan pendapatan bisa saja berkurang.”62 
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Wawancara, di Enrekang, 23 April 2024 
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 Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

kendala yang dialami para anggota kelompok wanita bawang merah salah 

satunya yaitu perselisihan harga, adanya perselisihian harga di pasar akan 

membuat harga bawang merah menurun yang akan berdampak pada anggota 

kelompok wanita tani bawang merah, karena semakin kurangnya 

pendapatan yang di terimah oleh pemilik kebun akan semakin kurangnya 

upah yang akan diberikan, tentunya hal ini bisa mengurangi pendapatan per 

anggota.  

3. Peran ganda sebagai ibu dan petani 

  Mengelolah rumah tangga dan bertani memerlukan waktu dan tenaga 

yang besar. Wanita sering kali menghadapi kesulitan dalam membagi waktu 

dan energi antara kedua peran tersebut. Peran ganda sebagai ibu dan petani 

merupakan saah satu kendala yang sering di alami oleh kelompok wanita tani 

bawang merah, seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Darma selaku anggota 

kelompok wanita tani bawang merah Desa Tongko, yang mengatakan bahwa: 

“saya sebagai istri dan juga sebagai ibu pasti memiliki peran yang 
sangat penting dalam keluarga, saya bekerja sebagai petani karena 
pilihan saya sendiri, saya yakin menjadi seorang ibu pasti tidak 
mudah apa lagi harus di berengi menjadi seorang petani, ikut di 
kelompok wanita tani bawang merah Desa Tongko membuat saya 
lebih aktif dalam keseharian saya, karena makin banyak pekerjaan 
setiap harinya mulai dari mengurus rumah, memasak, merawat anak 
dan suami sampai bekerja di kebun. Setiap pagi pasti saya lebih 
dahulukan peran saya sebagai seorang ibu dan istri, setelah itu baru 
saya ke kebun menjadi kariawan bawang merah yang Alhamdulillah 
upah yang diberikan bisa membantu pemasukan suami dan 
menambah pendapatan keluarga saya.”63 

  Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

kendala yang dialami para anggota kelompok wanita bawang merah salah 

                                                             
63Ibu Darma (34 Tahun), Anggota Kelompok wanita Tani Bawang Merah, 

Wawancara, di Enrekang, 17 Juli 2024. 
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satunya yaitu peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan seorang petani 

bawang merah, mengelolah rumah tangga dan ikut serta sebagai anggota 

kelompok wanita tani pastinya memerlukan waktu dan tenaga yang besar. 

Para perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam membagi waktu 

dan erergi antara kedua peran tersebut. Namun karena kurangnya 

pendapatan suami sehingga kebanyakan ibu rumah tangga untuk bekerja di 

luar rumah salah satunnya sebagai anggota kelompok wanita tani bawang 

merah Desa Tongko. 

 Adanya kelompok ini mengajarkan para perempuan bahwa 

pentingnya mendahulukan peran  sebagai seorang istri dan seorang ibu, 

tugas seorang laki-laki memang manafkahi istri dan anaknya namun tidak 

ada halangan atau larangan bagi seorang perempuan yang ingin bekerja di 

luar rumah demi menambah pendapatan keluarga dan membantu suami 

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 
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BAB V 
PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti 

tentang Peran Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Dalam Pemberdayaan 

Perempuan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peran Kelompok Wanita Tani Bawang Merah di Desa Tongko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang sangat memiliki peran 

penting, terkhusus bagi perempuan. Beberapa peran kelompok wanita 

tani bawang merah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: sebagai 

lapangan kerja bagi perempuan, peningkatan produksi, Meningkatkan 

pendapatan melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian, 

pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial, dan peningkatan 

pendidikan dan pengetahuan melalui kegiatan arisan dan pertemuan 

rutin. 

2. kendala yang dialami para anggota kelompok wanita bawang merah 

ada beberapa. Yaitu ketika sedang musim hujan karna kualitas 

tanaman berkurang dan banyaknya petani yang gagal panen membuat 

para anggota kelompok wanita tani bawang merah sulit mencari kerja 

sehingga pendapatan berkurang, adanya perselisihan harga di pasar 

serta sulitnya membagi peran antara seorang ibu rumah tangga dan 

seorang petani bawang merah. 
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B. Implikasi Penelitian. 

Dari kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka adapun implikasi-

implikasi yang di tawarkan adalah: 

1.  Kepada para masyarakat Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang terkhusus perempuan untuk senantiasa menjaga kelompok 

wanita tani bawang merah, memperhatikan perkembangan kelompok 

dan menjaga silaturahmi sesama anggota kelompok. Tentunya juga 

Kepada pemilik kebun bawang merah untuk tetap menjaga kualitas 

hasil pertanian sehingga banyaknya peminat bawang merah yang 

pastinya akan berdampak baik pada kelompok tani bawang merah 

untuk mendapatkan pemasukan yang tentunya akan menambah 

pendapatan keluarga. 

2. Semoga tulisan ini nantinya dapat bermanfaat atau dapat menambah 

wawasan bagi semua orang yang membaca baik itu masayarakat, 

siswa, para dosen dan terkhusus untuk mahasiswa yang nantinya 

menjadikan tulisan ini sebagai bahan rujuan untuk penelitian atau 

penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan peran kolompok 

wanita tani bawang merah dalam pemberdayaan masyarakat. 
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Pedoman Wawancara 

A. Peran Kelompok Wanita Tani Bawang Merah Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Desa Tongko? 

1. Kapan awal terbentuknya organisasi ini atas dasar apa inisiatif 

siapa sehingga lahir kelompok wanita tani bawang merah 

tersebut? 

2. Berapa jumlah anggota dalam kelompok ini? 

3. Apakah dengan adanya kelompok wanita tani bawang merah ini 

mempermudah dalam mencari pekerjaan tambahan? 

4. Apakah adanya kelompok wanita tani babwang merah ini dapat 

meberdayakan masyarakat khususnya perempuan di Desa 

Tongko? 

5. Bagaimana peran kelompok wanita tani bawang merah dalam 

pemberdayaan masayarakat khususnya perempuan di Desa 

Tongko? 

6. Adakah kegiatan tambahan yang dilakukan kelompok wanita tani 

ini selain berfokus pada panen bawang merah?  

7. Apakah kelompok wanita tani bawang merah ini sudah 

memberikan manfaat bagi perempuan yang tidak memiliki 

pekerjaan? 

 

 

 



  

 

B. Kendala yang dihadapi Kelompok Wanita Tani Bawang Merah 

Dalam Pemberdayaan di Desa Tongko 

1. Apakah adanya kelompok wanita tani bawang merah ini 

menghambat tugas anda sebagai seorang ibu rumah tangga? 

2. Apa saja hambatan yang sering di alami saat panen bawang merah 

atau saat membudidayakan bawang merah? 

3. Hambatan apa saja yang sering di alami dalam kelompok wanita 

tani bawang merah? 
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