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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 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

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 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 ـه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى
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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 (’). 

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: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula : هَوْلََ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اََ

 Kasrah i i ا َ

 d}amah u u ا َ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ىىََْ 

 fath}ah dan wau au a dan u ىَوَْ

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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 qi>la : ق يْلََ

وْتَ   yamu>tu :   يمَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’marbu>t}ah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الََْْطْفَالَ   <raud}ah al-at}fal : رَوْضَةَ 

لةَ َ الْفَاض  يْنَةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَد 

 al-h}ikmah :  الَْحكْمَة َ

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ

يْنَا  <najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَقَ 

مََ  nu“ima : ن ع  

 aduwwun‘ : عَد وَ 

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

( maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل يَ 

 arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرََب يَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam 

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

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

لْزَلةَ َ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفةَ َ

 al-bila>du : الَْب لادَ َ

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: 

وْنََ ر   <ta’murun : تأََْم 

 ‘al-nau : الَنَّوْعَ 

 syai’un : شَيْءَ 

رْتَ   umirtu : أ م 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

َاللهَ  يْن   billa>hب اَلله di>nulla>hد 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َ الله  ه مَْف يَْرَحْمَة  hum fi>rah}matilla>h 

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 ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

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

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

juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (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: 
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11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la > 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

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 Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

  

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, Nas}r H{ami>d 
Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama  : Maryam 

NIM  : 20100116093 

Fak/Jur : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam 

Judul : Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari 

 

 Penelitian ini membahas tentang pendidikan perempuan dalam pandangan 

Murtadha Muthahhari. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mengetahui 

riwayat hidup Murtadha Muthahhari; 2) mengetahui hakikat pendidikan dalam 

pandangan Murtadha Muthahhari; dan 3) mengetahui eksistensi pendidikan perempuan 

dalam pandangan Murtadha Muthahhari. 

 Penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi kepustakaan (Library 

Research) dengan menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan sejarah (historical 

approach). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh Murtadha 

Muthahhari, serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan pendidikan perempuan 

menurut Murtadha Muthahhari. Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan 

literatur yang relevan serta dihasilkan oleh pemikir yang lain yang membahas mengenai 

Murtadha Muthahhari. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini meng-

gunakan metode kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murtadha Muthahhari merupakan 

seorang tokoh terkenal asal Negara Iran yang karya-karyanya banyak dijadikan sebagai 

bahan referensi dikalangan pemikir lainnya. Murtadha Muthahhari juga banyak 

membahas Persoalan perempuan dan hak-haknya sesuai dengan ajaran Islam,  

Pendidikan perempuan dalam pandangan Murtadha Muthahhari ialah berangkat pada 

penciptaan manusia sejak kelahirannya telah memiliki fitrah kebaikan salah satunya 

adalah fitrah keinginan untuk belajar dan mencari kebenaran. Murtadha Muthahhari 

menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban yang sama dalam 

memperoleh pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada satu 

jenis pendidikan saja. Menurutnya, perempuan yang berpendidikan dan memahami 

tetang dirinya adalah perempuan yang mampu membawa dirinya ke dalam situasi 

apapun. Lebih lanjut, Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa perempuan yang 

berpendidikan tidak hanya bermanfaat untuk dirinya tetapi juga akan terus tersalurkan 

pada generasi-generasi selanjutnya baik pada saat mereka menjadi seorang pendidik 

dalam sebuah lembaga pendidikan maupun ketika mereka berada dalam ranah keluarga. 
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 Implikasi penelitian ini adalah Murtadha Muthahhari dalam mendefinisikan 

kembali pendidikan dan perempuan dengan bermula pada penciptaan manusia yang 

kemudia berangkat pada status manusiawi perempuan, perbedaan perempuan dan laki-

laki serta hikmah dibalik adanya perbedaan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di zaman modern senantiasa berdampingan dengan 

gerak langkah kehidupan manusia. Mencari referensi, gambaran kehidupan 

negaralain, tokoh favorit, wajah-wajah orang cerdas dan segala informasi dari 

berbagai penjuru dapat diperoleh dengan mudah. Manusia, laki-laki ataupun 

perempuan telah dibekali akal oleh sang pencipta yang seharusnya menjadi tanggung 

jawab keduanyauntuk menyikapi arus teknologi secara bijaksana agar tidak 

terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. 

Salah satu kelebihan yang dimiliki manusia adalah kemampuan menerima 

pendidikan. Pendidikan telah dimulai sejak manusia pertama kali ada dan terus 

berlangsung sepanjang sejarah selama manusia masih ada. Juga, pendidikan akan 

terus mengalami perkembangan searah dengan perkembangan masyarakat itu 

sendiri.  

Laki-laki dan perempuan sama-sama diturunkan sebagai khalifah di bumi ini 

dan berstatus sebagai hamba. Kecerdasan intelektual kaum perempuan juga tidak 

lebih rendah dari kaum laki-laki. Artinya, untuk menjadi khalifah yang baik dan 

sukses tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Bagaimana mungkin 

seseorang mampu mengatur dan mengelola kehidupan di dunia ini tanpa adanya ilmu 

pengetahuan. Apabila ada ketimpangan ilmu pengetahuan antara laki-laki dan 

perempuan yang dibiarkan, artinya ketidakadilan juga dibiarkan berlangsung secara 

terus menerus.  
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Kepadanya kaum perempuan terdapat perintah dan larangan. Kepadanya pula 

kaum laki-laki diberikan pahala atau siksaan.1 

Tuhan pemilik gelar Maha Adil, mustahil membuat sesuatu menjadi tidak 

seimbang atau tidak setara kepada segala hal yang Dia ciptakan. kepadanya 

memohon harapan, perlindungan, kasih sayang, dan tempat pengadilan. Manusia 

merupakan makhluk yang berpikir dan bertindak, yang mendapatkan dan menerima 

pendidikan yang baik serta menggunakan akalnya sebagaimana mestinya maka baik 

pula ia dalam menjalani kehidupannya dan begitu pun sebaliknya. 

Manheim dalam buku yang ditulis oleh Zaitun, mengatakan bahwa yang 

terpenting selain mengembangkan aspek intelektualitas adalah bagaimana proses 

mendalami bakat, minat dan karakter setiap anak manusia. Pendidikan hendaknya 

bisa tampil sebagai pelayan aktif dan kreatif bagi perkembangan dan kemajuan 

masyarakat.2 

Pendidikan bukan saja berpusat pada aspek intelektualitas. Setiap anak 

berbeda dalam hal bakat dan karakter, sehingga yang terpenting selain dari mendidik 

pada ranah intelektual adalah bagaimana membentuk karakter anak manusia menjadi 

lebih baik, serta mampu mendukung minat dan bakat yang dimiliki demi 

terwujudnya masyarakat yang lebih maju dan produktif agar eksistensinya dapat 

berkibar di mana-mana. 

Islam adalah agama yang mengakui adanya kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, walaupun sebagian orang ada yang memaknainya sebagai bentuk 

                                                           

1Ali Munhanif, Mutiara Terpendam Perempuan dalam Literatur Islam Klasik (Jakarta: PT 

Gramedia, 2002), h. 35. 

2Zaitun, Sosiologi Pendidikan Teori dan Aplikasinya (Pekanbaru: Kreasi edukasi, 2016), h. 

29. 
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persamaan dan diidentikkan dengan produk pemikiran Barat yang tergambarkan 

dengan kebebasan dan dilabelkan sebagai gerakan perempuan liberal.3 

Kesetaraan yang dimaksud oleh Islam dan beberapa pemikiran Barat adalah 

dua hal yang berbeda, Islam memaknai kesetaraan atau keadilan yaitu memosisikan 

atau mendudukkan perempuan dan laki-laki sebagaimana mestinya. Seperti hak-hak 

perempuan, gaya berpakaian, pergaulan untuk kaum perempuan dan lain-lain. Semua 

dengan tujuan menghormati kaum perempuan. Beberapa pemikiran Barat 

menganggap bahwa kesetaraan berarti bentuk kebebasan dalam berpikir dan 

bertindak seperti perempuan bebas dalam memberikan pendapat, berpakaian dan 

bergaul dengan lawan jenis. 

Islam adalah agama yang sangat menghormati kaum perempuan, pada 

dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dalam 

hal tertentu. Keduanya diciptakan dari satu nafs, dimana yang satu tidak memiliki 

keunggulan terhadap yang lain atau kedudukan dan status Hawa lebih rendah. 

Prinsip al-Qur’an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama. Laki-laki 

memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, dan perempuan juga memiliki hak 

dan kewajiban terhadap laki-laki.4 

Status manusia baik laki-laki maupun perempuan ialah tetap sama dipandang 

sebagai hamba di hadapan Sang pencipta. Ke duanya terdapat larangan dan perintah  

yang harus dipatuhi, siapa yang menjalankan segala perintah Tuhan maka dia pula 

yang bertakwa. Untuk itu, perlunya pendidikan yang memadai kepada setiap 

                                                           

3Sri Suhandjati dkk., Bias Gender dalam Pemahaman Islam (Yogyakarta: Gama Media, 

2002), h. 18. 

4Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, ed. Toto Rahardjo (Yogyakarta: 

PustakaPelajar, 2001), h. 136. 
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perempuan agar kiranya mereka dapat memahami dan menjalankan prinsip 

keperempuanan yang diajarkan dalam Islam itu sendiri baik pendidikan 

intelektualitas, akhlak, moral maupun seks. 

Perempuan pada masyarakat tradisional utamanya dikalangan bawah bukan 

hanya persoalan buta huruf, tetapi konsep mengenai kesetaraan gender juga sangat 

susah diterima dan para perempuan hanya bisa diberikan posisi kedua dengan 

beberapa pengecualian tertentu.5 

Persoalan kesetaraan gender sendiri terdapat banyak kesalahpahaman, ada 

yang memaknai kesamaan adapula yang mengartikan bahwa gender itu adalah sex. 

Konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum perempuan maupun laki-

laki yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.6 

Gender yang seringkali disalah artikan sebagai bentuk kodrat perempuan 

bahwa seorang perempuan harus tampil pendiam, lemah gemulai, tidak banyak 

tingkah, dan menguasai kerja-kerja rumah. Sementara laki-laki sebagai jenis kelamin 

yang harus perkasa, tangguh serta tidak ikut campur dalam urusan rumah, bahkan 

dibeberapa daerah tertentu kaum laki-laki tidak boleh mengerjakan pekerjaan rumah, 

karena hal ini akan membuat martabat seorang laki-laki menjadi rendah. Pandangan 

seperti ini yang tetap melekat dibeberapa masyarakat tradisional yang seolah-seolah 

telah menjadi ketentuan Tuhan yang mutlak tidak bisa diganggu gugat. Beberapa 

tafsir keagamaan pun mendukung hal ini sehingga muncullah yang disebut dengan 

tafsir misoginis yaitu menafsirkan ayat-ayat suci seolah-seolah mendiskriminasi para 

                                                           

5Ashgar Ali Engineer, The Qur’an Women And Modern Society, terj. Agus Nuryanto, 

Pembebasan Perempuan, Edisi Baru (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2007), h. 4.            

6Mansour Fakih, Analisis gender dan transformasi sosial, ed. Toto Rahardjo (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), h.9.  
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perempuan. Dalam keseharian kita, masih saja sering kita dengar berita-berita tidak 

mengenakkan tentang perempuan, kasus pelecehan seksual di lingkungan masyarakat 

dan beberapa lembaga pendidikan lainnya. Eksploitasi tubuh perempuan ditampilkan 

secara terang-terangan di hadapan publik melalui berbagai iklan produk untuk 

menarik pelanggan. Sangat disayangkan beberapa perempuan ini juga tidak 

keberatan atas pendiskriminasiannya. Belum lagi pelajar atau remaja hamil diluar 

nikah, menyebabkan maraknya aborsi akibat malu dan tidak siapnya merawat anak 

diusia yang masih belia, Perempuan masih sangat dirugikan oleh perilaku sosial  dan 

juga perilaku mereka sendiri. Hal seperti ini nantinya yang akan menambahkan 

degradasi akhlak, moral bagi generasi saat ini bahkan generasi selanjutnya. 

Kemerdekaan perempuan adalah juga kemerdekaan bagi masyarakat. Maka 

kemerdekaan bagi perempuan harus diperjuangkan oleh semua pihak, tanpa kenal 

lelah.7 

Realitas dikalangan masyarakat tradisional menolak kesetaraan gender 

bahkan ada yang tidak mengetahui seperti apa bentuk kesetaraan. Penempatan posisi 

dibawah laki-laki terlihat dari segi pendidikan, orangtua lebih berusaha keras 

memberikan pendidikan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan, peran 

perempuan adalah mengelola rumah tangga, memelihara kerapian hingga telah 

mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa para perempuan 

harus bertanggungjawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. 

Beberapa kelompok keluarga dapat ditemukan kaum laki-laki dilarang terlibat 

langsung dalam kerja-kerja domestik, perempuan kurang mendapatkan dukungan 

                                                           

7Husein Muhammad, Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2014), h. 37. 
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penuh untuk tampil percaya diri di hadapan publik, stigma bahwa perempuan harus 

bersikap manis, lemah lembut, diam dirumah dan penurut adalah jenis perempuan 

yang dibanggakan, sementara perempuan yang yang memiliki profesi diruang publik 

dan berperilaku agak agresif cenderung kurang disukai oleh masyarakat. 

Dunia ini menjadi sebuah tempat yang lebih baik untuk persiapan masa 

depan, maka pen didikan merupakan hal yang utama dan universal serta sebagai satu 

keharusan bagi manusia dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Tercapainya 

kesejahteraan hidup adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia secara 

biologis yang diperoleh dari pendidikan dan belajar. Sedangkan keinginan dan 

kebutuhan akan tetap ada dalam diri manusia selama hidupnya.Selama manusia 

berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk hidup sejahterah, maka 

pendidikan dan proses belajar tetap menjadi penentu dan menjadi satu keharusan 

bagi manusia sebagai makhluk biologis.8 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang terus-menerus akan dicari oleh 

manusia bagi yang sadar akan pentingnya pendidikan dalam sendi kehidupan. 

Mereka yang bijaksana semakin tinggi ilmunya maka semakin merasa pula 

kekurangan ilmu dalam dirinya. Melalui pendidikan manusia dapat membedakan 

antara apa yang baik dan yang buruk serta mampu membatasi segala keinginan-

keinginan untuk kepentingan lain yang lebih utama.  

Perempuan harus mendapatkan pendidikan yang memadai karena mereka 

yang nantinya akan menjadi pendidik, minimal bagi anak-anak yang lahir dari rahim 

mereka serta sebagai pendamping bagi suami yang selalu akan menjadi tempat 

                                                           

8Muhammad Anwar, Filsafat Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 136. 
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sandaran dan pengambilan solusi. Karena posisi itu, perempuan harus didukung 

dengan pendidikan yang kondusif, demokratis dinamis tanpa diskriminasi.9 

Sejak manusia berada dalam kandungan sampai pada saatnya melihat dunia 

kemampuan akal dan perasaannya akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan 

usianya, pada proses itulah akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dikepala yang 

dilontarkan oleh setiap anak dan tentunya mereka membutuhkan jawaban sederhana 

yang sesuai dengan pahaman mereka. Disinilah dibutuhkan peran orangtua terutama 

figu rseorang ibu yang senantiasa mendampingi dan mengamati perkembangan buah 

hatinya, dalam hal ini tidak bisa dipungkiri sangat dibutuhkan keahlian khusus 

dalam membimbing dan mendidik sampai pada anak tersebut memiliki pondasi yang 

kuat dalam menghadapi zaman yang terus berkembang. 

Pendidikan itu sendiri bersifat lebih mendalam dari pengajaran. Dalam 

pengajaran yang terpenting bahwa siswa-siswi mengerti, memahami serta 

mendalami atas apa yang telah dipelajarinya. Sedangkan pendidikan adalah suatu 

proses yang giat dan juga berfokus pada watak, karakter dan perilaku manusia10 

Mendidik seorang manusia layaknya menyelami lautan lepas yang mula-mula 

memperlihatkan, menjelaskan secara perlahan dan sistematis tentang nama-nama 

hewan, tumbuhan dan lain sebagainya kemudian memberikan pemahaman segala 

jenis hewan dan tumbuhan yang ada didalamnya. Mendidik berarti secara sadar dan 

penuh hati membentuk anak manusia menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum 

mereka dididik. Untuk mengerti segala sesuatunya dibutuhkan analisis dan 

pemahaman yang cukup yang tentunya diperoleh dari hasil didikan seseorang. 

                                                           

9Moh Roqib, Pendidikan Perempuan (Cet I; Yogyakarta: Gama Media, 2003), h.5. 

10Imam Suprayogo, Pengembangan Pendidikan Karakter (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 

h. 38. 
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Julius Nyerere pernah mengatakan, “jika Anda mendidik seorang lelaki, itu 

berarti Anda telah mendidik person, tetapi jika Anda mendidik seorang perempuan, 

berarti Anda mendidik seluruh anggota keluarga.”11 

 Secara sederhana berdasarkan kutipan tersebut dapat dilihat begitu besarnya 

pengaruh seorang perempuan yang mendapatkan pendidikan yang baik dan memadai, 

perempuan yang notabenenya lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya 

lebih banyak pula perannya dalam mendidik anak. Apabila dalam proses mendidik ia 

perempuan telah dibekali pendidikan yang memadai maka akan lebih jelas dan 

memadai pula pendidikan yang diberikan untuk anaknya. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini menghadirkan pokok masalah yaitu bagaimana pendidikan 

perempuan dalam pandangan Murtadha Muthahhari? 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana riwayat hidup Murtadha Muthahhari? 

2. Bagaimana hakikat pendidikan dalam pandangan Murtadha Muthahhari? 

3. Bagaimana eksistensi pendidikan perempuan dalam pandangan Murtadha 

Muthahhari? 

C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi 

diatas, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai definisi 

dari judul skripsi “Pendidikan Perempuan dalam pandangan Murtadha Muthahhari” 

                                                           

11Moh Roqib, Pendidikan Perempuan, h. 50. 
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dengan maksud agar pembahasan berikutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu 

pengertian yang lebih jelas. 

 Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

 Pendidikan proses mempelajari, memahami, memaknai, perenungan atas apa 

yang dilihat, didengar dan didapatkan dari mana dan oleh siapa saja. Pendidikan 

perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan informal atau 

pada ranah keluarga. 

2. Perempuan  

 Perempuan ialah manusia yang memiliki organ reproduksi seperti vagina dan 

memiliki kemampuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari 

pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai Pendidikan perempuan. Adapun tujuan 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan riwayat hidup Murtadha Muthahhari. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana hakikat pendidikan dalam 

pandangan Murtadha Muthahhari. 

c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana eksistensi pendidikan 

perempuan dalam pandangan Murtadha Muthahhari. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Ilmiah 
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1) Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai pemikiran 

Murtadha Muthahhari tentang pendidikan dan perempuan serta peranan dan 

eksistensinya dalam kehidupan. 

2) Untuk menumbuhkan kembali ketertarikan terhadap kajian-kajian seputar 

gender dan feminisme Islam maupun Barat agar dapat membandingkan 

diantara pandangan keduanya sehingga tidak terjadi salah kaprah dalam 

melihat dan memahami perihal perempuan dan pendidikannya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dapat dijadikan bahan bacaan atau bahan referensi untuk keperluan penelitian. 

2) Dapat dijadikan bahan ajar Ilmu Pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. 

E. Metodologi Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan (library research), maka metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakan (library 

research) karena data yang diteliti berupa dari naskah-naskah, buku-buku, jurnal atau 

majalah–majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. 

2. Jenis Pendekatan 

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis 

terhadap pemikiran seorang tokoh di masanya, serta pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach). Historical approach atau 
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pendekatan sejarah ialah penelaahan dokumen serta sumber-sumber lain yang 

mengandung informasi terdahulu dan dilaksanakan secara sistematis, dengan 

mempelajari sesuatu yang lampau agar dapat memahami keadaan, praktik 

pendidikan dengan lebih baik dan selanjutnya dapat memecahkan permasalahan yang 

timbul dengan berdasarkan pada pengalaman yang lama.12 

Pendekatan sejarah berarti melihat kembali dan memahami lembaran-

lembaran kejadian masa lalu sang tokoh baik itu keluarga sang tokoh, masa kecilnya, 

pendidikan, guru-gurunya, pemikiran, pengaruh pemikirannya sampai pada karya-

karya yang sang tokoh. 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung berkaitan dengan objek 

riset. Adapun buku yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

buku-buku yang ditulis langsung oleh Murtadha Muthahhari yakni Filsafat 

Perempuan dalam Islam. Menurutnya, bahwa perempuan harus mendapatkan 

pendidikan yang memadai agar kelak mampu mengarahkan dirinya ke arah yang 

benar, kemudian Moh Roqib dengan bukunya Pendidikan Perempuan dikatakan 

bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak mendapatkan pendidikan yang 

setinggi-tingginya dan tidak boleh ada diskriminasi didalamnya. Dunia pendidikan 

harus mampu melihat minat dan bakat perempuan bukan hanya mendidik seputar 

agama maupun rumah tangga tetapi harus ada pendidikan ekonomi, politik dan 

keterampilan lainnya, kemudian Murtdaha Muthahhari dengan bukunya Hak-hak 

Wanita dalam Islam. Dalam buku tersebut dikatakan bahwa perempuan dalam Islam 

                                                           

12Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 253. 
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telah mendapatkan penghormatan yang tinggi oleh Allah dan telah diatur hak-

haknya sedemikian rupa sehingga tidak ada pendiskriminasian di dalamnnya. 

Kemudian buku Quraish Shihab dengan judul Perempuan. Buku tersebut berisi 

bahwa perempuan adalah calon pendidik paling tidak bagi anak-anaknya maka 

hendaknya perempuan harus dibekali pendidikan yang benar-benar memadai serta 

diberikan kebebasan dalam berpikir maupun mengeluarkan pendapat, dan terakhir 

buku yang ditulis oleh Mansour Fakih dengan judul Analisis Gender dan 

Transformasi Sosial yang isinya yakni perbedaan gender bukan berarti menyebabkan 

ketidakadilan gender, bahwa perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang 

layak, tampil di ruang publik serta bebas berpendapat. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi 

data-data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karya 

ilmiah atau bahan pustaka yang membahas tentang pendidikan perempuan baik yang 

membahas menurut Murtadha Muthahhari maupun pendidikan perempuan secara 

umum.   

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan pada penulisan dalam penelitian ini adalah metode 

reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data menurut 

pemahaman penulis ialah suatu proses pemilihan, penyederhanaa, kategorisasi dan 

transformasi dari data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan display data 

merupakan analisis merancang data yang diperoleh kemudian menentukan jenis dan 

bentuk data serta memasukkannya ke dalam matriks. Setelah melakukan dua tahap 
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di atas, maka selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dengan cara menuliskan 

informasi-informasi yang penting dalam garis besar. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap terpenting dalam sebuah penulisan. Karena, 

pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga akan 

menghasilkan sebuah penyampaian yang betul-betul dapat digunakan untuk 

menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan.  

Secara definitif, analisis data merupakan proses pengorganisasian dan 

pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh 

data. Adapun bentuk teknik analisis data yang akan digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Analisis Deskriptif  

Metode analisa deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun 

suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.13 Pendapat ini 

diperkuat oleh Lexy J. Moleong, analisa data deskriptif tersebut adalah data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka. Hal ini 

dikarenakan adanya penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan 

kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.14 

Analisa deskriptif yaitu pengumpulan data-data melalui proses analisis secara 

mendalam kemudian memberikan kembali gambaran-gambaran atau pemaparan 

berdasarkan hasil pemahaman yang diperoleh dari apa yang dianalisa. 

                                                           

13Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 207. 

14Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 6. 
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Penelitian deskriptif ini digunakan sebagai upaya untuk memecahkan atau 

menjawab persoalan yang sedang di hadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan 

menjalankan seluruh prosedur mulai dari pengumpulan, klasifikasi, analisis data, 

mengandung kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat deskripsi 

suatu keadaan secara obyektif dalam deskriptif situasi.15 

Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data 

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut, kemudian peneliti 

menyimpulkan dari masing-masing kutipan data yang diambil dari sumber data 

tersebut. 

b. Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis isi yaitu analisis ilmiah tentang isi suatu pesan dengan menganalisis 

dan menterjemahkan apa yang telah disampaikan oleh tokoh, baik melalui tulisan 

atau pesan yang berkenaan dengan apa yang dikaji. Dalam upaya menampilkan 

analisis ini harus memenuhi tiga kriteria, obyektif, pendekatan sistematis, dan 

generalisasi, kemudian analisis harus berdasarkan aturan yang dirumuskan secara 

eksplisit.16 

Obyektif artinya adalah mengalisis suatu tulisan atau tokoh tanpa ada 

keberpihakan atau kepentingan pribadi di dalamnya, dalam artian benar-benar murni 

untuk mengetahui dan memahami pandangan tokoh dalam suatu tulisan.  

Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang menggunakan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen, 

sedangkan menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah cara apapun yang 

                                                           

15Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif &Kualitatif (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120. 

16Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 68. 
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digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya untuk menemukan ciri suatu 

pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.17 

Menarik kesimpulan suatu isi tulisan menurut penulis yaitu dengan cara 

membaca, memahami kemudian melakukan perbandingan dengan tulisan atau 

pandangan lain dengan tokoh yang berbeda. 

Di samping itu, dengan cara analisis isi dapat ditemukan diantara satu buku 

dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu 

penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mewujudkan 

objek sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh diklasifikasikan dengan 

memilih data tersebut, hal ini dilakukan sebagai syarat yang dikemukakan oleh 

Noeng Muhajir tentang Content Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.18 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang relevan 

bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang pendidikan perempuan 

dalam pandangan Murtadha Muthahhari. Adapun di antaranya ialah sebagai berikut: 

1. Zuhriadi telah melakukan penelitian dengan judul “Konsep Pendidikan Akhlak 

Murtadha Muthahhari”.Pada tulisan ini peneliti menggunakan telaahdeskriptif 

analitik.19 

                                                           

17Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2009), h. 20. 

18Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif,h. 69. 

19Zuhriadi, “Konsep Pendidikan Akhlak Murtadha Muthahhari”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. 67. 
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Zuhriadi mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Murtadha Muthahhari 

secara mendalam tentang konsep pendidikan akhlak dan penerapannya di Indonesia. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tujuan dari pendidikan akhlak dalam 

pandangan Murtadha Muthahhari adalah usaha menanamkan, membimbing 

keutamaan perangai tabiat yang dimiliki dan dijadikan kebiasaan dengan harapan 

anak didik memiliki pengertian tentang baik buruknya suatu perbuatan dan dapat 

mengamalkan ajaran Islam, memiliki keyakinan yang teguh, berakhlak mulia dan 

memaksimalkan potensi (fitrah) anak didik, membantu anak didik untuk 

berkembang mencapai tingkat kesempurnaan setinggi-tingginya. Pada penelitian 

tersebut sama-sama mengkaji pemikiran dari tokoh Murtadha Muthahhari, namun 

yang membedakan adalah topik pembahasan tapi tetap berkaitan dengan bahasan 

dari peneliti. 

2. Hasriani Mahmud telah melakukan penelitian dengan judul“Feminisme dalam 

Islam (Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari)” .20 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa feminisme memiliki hubungan erat 

bahkan diidentikkan gender dan emansipasi perempuan. kemudian Murtadha 

Muthahhari merupakan tokoh masyhur, poster dan potretnya terlihat seantero Iran. 

Berdasarkan tipologi feminisme Mirriam Cooke, Murtadha Muthahhari disinyalir 

sebagai feminis Islam. Tipe pemikiran feminisme Islam Murtadha Muthahhari yang 

khas, kajiannya dalam membahas keperempuanan selalu berdampingan dengan 

prinsip keadilan dan berimplikasi pada pemahaman tentang keistimewaan hak-hak 

perempuan dalam Islam. 

                                                           

20Hasriani Mahmud, Feminisme dalam Islam (Telaah Pemikiran Murtadha Muthahhari), 

Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2014), h. 45. 
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3. Khoirul Asiahtelah melakukan penelitian dengan judul“Paradigma Feminisme 

dalam Pendidikan Islam (Reformasi Paradigma Pendidikan untuk 

Perempuan)”21 

Menurutnya, yang dibutuhkan adalah adanya formulasi paradigma 

pendidikan yang tepat, yang juga didukung oleh ketajaman analitik dan disandarkan 

berdsarkan realitas. Menurut Asiah salah satu tugas sosial yang mesti dituntaskan 

oleh lembaga pendidikan adalah problematika perempuam yang masih terkungkung 

oleh dua poros kebudayaan hegemonik yakni, mistifikasi budaya dan agama serta 

nalar materialistik barat. 

4. Yulis Supriatin telah melakukan penelitian dengan judul“Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam bagi Perempuan dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban 

Karya Abidah El-Khaleqy”.22 

 Pendidikan Islam bagi kaum perempuan pada novel Perempuan Berkalung 

Sorban ialah nilai-nilai kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan, persamaan 

pada perspektif gender, ibu sebagai pusat pendidikan, nilai-nilai kebebasan 

pendidikan Islam bagi kaum perempuan, kebebasan dalam bidang keagamaan, 

kebebasan dalam pemikiran, kebebasan dalam pendidikan dan intelektualitas, 

kebebasan dalam kehidupan sosial seperti nilai demokrasi pendidikan Islam dan nilai 

keadilan bagi perempuan. 

 

                                                           

21Khoirul Asiah, “Paradigma Feminisme dalam Pendidikan Islam (Reformulasi Paradigma 

Pendidikan untuk Perempuan), Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2014), h. 

119. 

22Yulis Supriatin, ”Nilai-Nilai Pendidikan Islam bagi Perempuan dalam Novel Perempuan 

Berkalung Sorban Karya Abidah El-Khaleqy”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunankalijaga, 2008), h. 80. 
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5. Moh Roqib dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Perempuan”23 

Dalam buku ini mengkaji pemikiran dari Athiyah Al-Abrasy yang 

memberikan dukungan penuh atas pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan 

secara adil dan demokratis agar perempuan dapat meningkatkan kualitas diri. 

Sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial 

yang sama yaitu untuk mengamalkan ilmu. Buku karya Moh Roqib ini merupakan 

salah satu acuan analisa bagi calon peneliti dalam mengkaji pemikiran-pemikiran 

Murtadha Muthahhari. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, terdapat 

banyak skripsi yang membedah pemikiran Murtadha Muthahhari utamanya 

persoalan pendidikan dan perempuan, namun masih sedikit yang membahas secara 

khusus mengenai pendidikan perempuan maka penulis mengkhususkan atau 

memberikan batasan masalah pembahasan pada Pendidikan Perempuan dalam 

Pandangan Murtadha Muthahhari. 

 

                                                           

23Moh Roqib, Pendidikan Perempuan, h. 43. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa 

Yunani, terdiri dari kata “pais” artinya anak dan “again” yaitu membimbing, jadi 

jika diartikan, paedagogie ialah bimbingan yang diberikan kepada anak.1 

Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti 

mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral 

dan melatih intelektual.2 

Pendidikan adalah suatu usaha dan proses dalam membimbing, membina, 

serta mendidik seseorang atau anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Adapun 

terminologi pendidikan Islam pada umumnya yang berpatokan pada istilah tarbiyah, 

Al-ta'li>m dan Al-ta’di>b serta beberapa pandangan dari para tokoh sebagai berikut: 

a. Tarbiyah 

 Kata al-Tarbiyah dalam bahasa Arab, Rabba, yarbu, tarbiyah, memiliki 

makna “tumbuh” “berkembang”, tumbuh (nasya’a) dan menjadi besar atau dewasa 

(tara’ra’a). Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk menumbuhkan 

dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. 

Dalam pandangan Qurtubi bahwa "Rabb" merupakan suatu gambaran yang diberikan 

                                                           

1Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan; (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 67. 

2 Abdul Kadir, dkk, Dasar-dasar Pendidikan; (Jakarta: Kharisma, 2012), h. 59. 
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kepada suatu perbandingan antara Allah Swt. Sebagai pendidik dan manusia sebagai 

peserta didik. Allah swtsebagai pendidik mengetahui dengan baik kebutuhan-

kebutuhan manusia sebagai peserta didik, sebab Dia adalah pencipta mereka.3 

 Tarbiyah pada pengertian di atas tidak hanya memberikan pengetahuan pada 

sebatas teori saja, tetapi tarbiyah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan atau 

merealisasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah didapatkan kemudian bisa 

diimplementasikan di dalam kehidupan. Seperti berbuat baik kepada sesama manusia 

adalah suatu kewajiban, maka bentuk realisasinya adalah  membantu teman atau 

kerabat atau siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan.  

 Tarbiyah juga dapat diartikan sebagai proses perpindahan ilmu pengetahuan 

dari pendidik (rabbani) kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat 

yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk 

menjadi manusia yang berlandaskan pada ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian 

yang luhur.4 

Tarbiyah, dalam prosesnya mengandung nilai-nilai yang mencakup dimensi 

kehidupan yang dilakukan sehari-hari. Bertakwa kepada Tuhan, berbakti kepada 

kedua orangtua, bersikap sopan dan ramah antar sesama manusia serta saling 

menghormati dengan siapa saja yang berbeda. Itulah mengapa tidak ada keegoisan 

dalam mendidik, mendidik membutuhkan kesabaran ekstra dan keikhlasan karena 

sifatnya yang lebih mendalam dan membawa perubahan didalamnya. 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Isra>’/17: 24: 

يرًاََ مَاَكَمَاَرَبَّيَان يَصَغ  ب  َارْحَمْه  َوَق لَرَّ حْمَة  نََالرَّ َم  مَاَجَنَاحََالذ ل   َوَاخْف ضَْلهَ 

                                                           

3Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pemikiran Islam; Pengantar ke Arah Ilmu Pendidikan 

Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42. 

4Abdul Mujib. Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 13. 
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Terjemahnya: 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”5 

Berdasarkan ayat diatas pada lafaz tarbiyah dimaknai sebagai suatu proses 

pendidikan, bukan hanya sebatas pada pemberian teori tentang keharusan berbakti 

kepada kedua orangtua, tetapi juga adanya praktek tentang sikap atau perilaku 

berbakti, berkasih sayang ataupun berbuat baik kepada orangtua dalam 

kehidupannya. 

Pendidikan dalam bahasa latin adalah educare, dan bahasa inggris yaitu 

educe, yang keduanya berarti menghasilkan dan mengembangkan, mengacu kepada 

segala sesutau yang bersifat fisik dan material. Secara terminologis, pendidikan atau 

at-tarbiyah adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari tingkat dasar menuju 

tingkat selanjutnya sebagai upaya menjangkau proses pemahaman dan   penalaran.6 

Pendidikan artinya tidak lepas dari berbagai proses dalam membimbing, 

membina, dan mendidik seseorang untuk terus-menerus menstimulus atau 

mengembangkan segala pengetahuan ataupun potensi yang ada pada diri setiap yang 

dibimbing. 

b. Al-Ta‘li>m 

Al-Ta'li>m merupakan kata benda buatan (masdar) yang berasal dari akar kata 

‘allama. Istilah tarbiyah diterjemahkan dengan pendidikan, sedangkan ta‘li>m 

                                                           

5Kementerian RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 

2013), h. 284. 

6Zaitun, Sosiologi Pendidikan Teori dan Aplikasinya (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016), h. 

42. 
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diterjemahkan dengan pengajaran.7 Pendidikan dan pengajaran memiliki perbedaan, 

yaitu pendidikan memiliki makna transfer Knowledge dan Value, sedangkan 

pengajaran hanya bersifat transfer Knowledge saja. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-‘Alaq/96:4: 

ََ يَعَلَّمََب الْقَلَم  َالَّذ 

Terjemahnya: 

“Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.”8 

Berdasarkan ayat diatas, kata ta‘li>m/‘allama dalam alQuran adalah ditujukan 

sebagai proses pengajaran dan proses pengajaran yang dimaksud adalah proses 

pemberian informasi oleh guru kepada peserta didik. 

c. Al-Ta’di>b 

 Istilah ta’di>b berasal dari akar kata addaba, yuaddibu, ta’di>byang memiliki 

makna membuatkan makanan, melatih akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara 

pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata addaba yang merupakan asal kata dari 

ta’di>bdisebut juga muaddib, yang merupakan sebutan orang yang mendidik dan 

mengajar anak yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang.9 

Kata ta’di >byang lebih tepatnya digunakan dalam pendidikan Islam yang 

berlaku tidak hanya di lembaga-lembaga formal tetapi juga dalam ranah informal 

seperti lembaga keluarga yang berperan dalam memperkenalkan atau mengantarkan 

para anaknya atau anak didiknya untuk mengenal Tuhan dan segala yang 

diciptakannya. Seperti yang ditujukan dalam pengertian diatas bahwa pendidikan 

                                                           

7Abuddin Nata, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al Qur’an(Jakarta: Prenada Media 

Kencana, 2016), h.54. 

8Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 597. 

9Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 4-5. 
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bersifat akhlaki utamanya ditujukan kepada anak yang masih dalam tahap awal 

perkenalan atau perkembangan sampai terus tumbuh dan berkembang, seperti 

mendidik seputar moral, pengenalan tentang apa yang dimaksud baik dan buruk 

terhadap sesuatu, bagaimana seharusnya bersikap ramah dan sopan santun terhadap 

orang lain dimanapun itu dan kepada siapapun. 

 Menurut Muhammad Naquib al-Attas, penempatan istilah al-ta’di>b lebih 

cocok digunakan dalam diskursus pendidikan Islam dibandingkan dengan 

penggunaan term al-ta’li>mdan al-tarbiyyah. Sebab, bila dibandingkan ketiga kata 

tersebut, yaitu al-ta’li>m, al-tarbiyyah dan al-ta’di>b, maka akan terdapat pengertian 

yang berbeda mengenai fokus yang ingin dicapai oleh subyek didik. Namun 

demikian ketiga pengertian di atas pada dasarnya saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya.10 

Pengertian al-ta’li>m, al-tarbiyyah dan ta’di >bpada dasarnya memiliki tujuan 

yang sama yaitu sama-sama mendidik anak dengan berbagai prosesnya dan berbagai 

usaha untuk menjadikan manusia yang dibimbingnya menjadi lebih baik. 

Maknata’di>b ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammad an-Naquib al-Attas. 

Menurutnya kata ta’di>b adalah pengenalan dan pengakuan yang secara kontinu 

ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu 

dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan.11 

                                                           

10M. Al-Naquib al-Attas, The Concept of Education In Islam (Kuala Lumpur, Abim, 1980), 

h. 25-30. https://books.google.co.id/books?idM.+Al-Naquib+al-Attas,+The+Concept+of+Education+ 

In+Islam&hl. 

11Abdul Mujib. Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2008)20. 
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Ta’di>bdalam pengertian lebih cocok diletakkan dalam pendidikan Islam yang 

didalamnya berisi tentang pengenalan akan pencipta dan apa yang di ciptakannya. 

Pendidikan merupakan bimbingan seputar perkembangan jasmani dan rohani 

yang mencakup badan, akal, perasaan, kehendak serta bakat-bakat dan kemampuan 

anak didik yang nantinya akan teraktualisasikan secara sempurna.12 

Manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, tentang bagaimana berpikir 

dengan benar, memahami setiap perasaan, melawan hawa nafsu, mengembangkan 

minat dan bakat yang dimiliki semua dapat terlaksana dan teraktualisasi dengan 

semestinya karena adanya proses pendidikan. Karena pendidikan dalam pengertian 

di atas bukan saja pada wilayah badaniah tetapi juga pada ranah rohaniah. masing-

masing anak telah memiliki potensi yang apabila tidak dikembangkan maka akan 

terhambat atau terbiarkan begitu saja. 

Pendidikan ialah selain mengumpulkan, menyampaikan informasi dan 

menyalurkan bakat yang tersembunyi juga sebagai proses memberikan semangat 

jiwa dengan berbagai kenikmatan, pemeliharaan hati nurani dengan berbagai kasih 

sayang.13 

Berdasarkan pendapat kedua tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa, 

pendidikan adalah suatu proses dengan penuh kasih sayang dan usaha yang sungguh-

sungguh dengan upaya menggali, membimbing serta mengembangkan setiap potensi 

yang dimiliki seseorang dengan perlahan-lahansampai pada tahap pengaktualisa-

siannya. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:31: 

                                                           

12Achmad Asriri Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam dari Paradigma Klasik hingga 

Kontemporer (Yogyakarta: Cetta Media, 2014), h. 95-96. 

13Zaitun Sosiologi Pendidikan Teori dan Aplikasinya, h. 42-43. 
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َإ نَكَ  لََء  ؤ  َهََٰ َفَقَالََأنَب ئ ون يَب أسَْمَاء  مَْعَلىََالْمَلَائ كَة  َعَرَضَه  نت مَْوَعَلَّمََآدمَََالْْسَْمَاءََك لَّهَاَث مَّ

ق َ َينَََصَاد 

Terjemahnya: 

Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia 
perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepada-Ku 
nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar.14 

Proses pendidikan dilakukan secara bertahap dan perlahan seperti bagaimana 

Adam a.s. yang diawali dengan pengenalan terhadap nama-nama benda. Itulah 

mengapa pendidikan bersifat selalu ada dalam kehidupan manusia, karena 

pendidikan mempunyai proses yang panjang dan tidak memiliki kepuasan bagi para 

pencarinya yang bersungguh-sungguh. Semakin tinggi pendidikan dan ilmu yang 

diperoleh manusia maka semakin merasa kekurangan pula manusia dalam 

mengetahui segala sesuatu. 

Menurut Ibrahim Amini bahwa pendidikan merupakan memilih tindakan dan 

perkataan yang sesuai, menciptakan syarat-syarat dan faktor-faktor yang diperlukan, 

dan membantu seseorang individu yang menjadi objek pendidikan supaya dapat 

dengan sempurna mengembangkan segenap potensi yang ada dalam dirinya, dan 

secara perlahan-lahan bergerak maju menuju tujuan dan kesempurnaan yang 

diharapkan15 Objek dari pendidikan adalah manusia itu sendiri. Karena hanya 

manusia yang mampu menerima segala macam bentuk pendidikan yang ada dengan 

menggunakan instrumen-instrumen pengetahuan seperti indra akal dan hati. Akal 

manusia diciptakan agar manusia mampu menimbang antara yang baik dan buruk, 

yang mampu mengontrol keinginan-keinginan yang tidak benar dan mendorong pada 

                                                           

14Kementerian RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 6. 

15Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik, terj. Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah, 

Ta’lim Va Tarbiyat (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 5 
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perbuatan-perbuatan yang positif. Kehidupan manusia senantiasa berdampingan oleh 

nafsu yang kadang-kadang memaksanya apakah harus melangkah ke kiri atau ke 

kanan. Menurut Freud, jiwa manusia terdiri dari id, adalah  salah satu dari tiga 

model jiwa yang ada pada diri manusia id berupa dorongan-dorongan atau hasrat 

terhadap segala sesuatu tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Maksudnya adalah 

segala keinginan yang membawa pada ketidak baikan atau kesia-siaan belaka. 

Menghindari terjadinya hal semacam ini, maka dibutuhkan peran akal bagaimana 

proses manusia bertarung dengan dirinya sendiri, disini pula manusia dapat 

mengetahui apakah dirinya menang atas nafsunya atau justru dikuasai oleh nafsu 

yang akan membawanya pada keburukan.  

Seperti yang dikatakan Jean Soto dalam buku agar tak salah mendidik anak, 

bahwa pendidikan dan pengajaran adalah pembuka wujud diri. Manusia yang sudah 

terdidik adalah manusia yang dengan akalnya mampu mengendalikan berbagai daya 

dan tabiat hewaninya dan membimbingnya kearah kesempurnaannya.16 

Melihat pandangan Jean Soto bahwa begitu pentingnya peranan akal dalam 

eksistensi manusia dalam kehidupannya. Akal sendiri juga merupakan pembeda 

antara manusia dan hewan, manusia yang mampu menggunakan akalnya 

sebagaimana mestinya berarti ia telah terbebas dari hal-hal yang tidak baik. 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No.20 tahun 2003 pada bab 

1 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

                                                           

16Ibrahim Amini, Agar Tak Salah Mendidik, terj. Ahmad Subandi dan Salman Fadhlullah, 

Ta’lim Va Tarbiyat, h. 6. 
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keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.17 

Pengertian diatas dapat dilihat bahwa pendidikan bukan hanya terbatas pada 

pemberian pengetahuan mengenai materi-materi pembelajaran, akan tetapi 

pendidikan juga selayaknya memberikan pembinaan-pembinaan dalam upaya 

mengembangkan karakter setiap anak. Karena pada dasarnya semua manusia 

masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, untuk membentuk karakter 

tersebut menjadi lebih baik maka dibutuhkan pendidikan sedini dan sebaik mungkin. 

Jalal “al-ta’li >m lebih bersifat umum dari pada kata tarbiyyah. Menurutnya, 
pendidikan bukan saja sekedar memberikan ajaran tentang membaca, menulis 
dan yang bersifat teknis lainnya, tetapi pendidikan merupakan perenungan 
lebih dalam atas apa yang telah dibaca dan dipahami sehingga dapat 
diaktualisasikan dalam dimensi kehidupannya”.18 

Membaca dan memahami akan teraktualisasi apabila terdapat perenungan di 

dalamnya, banyak orang yang bisa membaca namun sangat sedikit yang mampu 

memahami. Seperti halnya dengan kebaikan, banyak yang mengetahui berbuat baik 

adalah salah satu jalan menuju Tuhan namun hanya sedikit yang mampu 

melakukannya secara sadar dan penuh kerelaan. Inilah yang dimaksud Ahmad Tafsir 

bahwa setelah membaca perlu adanya perenungan atas apa yang telah dibaca agar 

terdapat pemahaman yang bisa diaktualisasikan kedepannya. 

2. Tujuan Pendidikan 

Quraish Shihab dalam analisis tafsirnya, menyatakan bahwa “tujuan 

Pendidikan menurut al-Qur’an ialah membimbing manusia secara pribadi dan 

                                                           

17Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: 

Cemerlang, 2003), h. 3. 

18Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. 11; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 30.  
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kelompok agar mampu menjalani fungsinya sebagai seorang hamba Allah dan 

khalifah guna membangun dunia ini untuk bertakwa kepada Allah swt.”19 

Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:21: 

َّق ونَََ نَقَبْل ك مَْلعََلَّك مَْتتَ ينََم  يَخَلَقكَ مَْوَالَّذ  َالَّذ  َاعْب د واَرَبَّك م  َيَاأيَ هَاَالنَّاس 

Terjemahnya: 

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang 
yang sebelummu, agar kamu bertakwa.20 

Tujuan dari pendidikan berdasarkan pandanagan Quraish Shihab adalah 

mengetahui posisinya sebagai manusia dan untuk apa ia diciptakan. Manusia, 

utamanya diri sendiri diciptakan adalah untuk bertakwa kepada Allah swt dengan 

menjalankan perintahNya, berakhlak baik serta mampu menjadi pemimpin atau 

khalifah yang sesuai dengan tuntunan al-Quran dan hadist. 

Tujuan utama pendidikan adalah melatih anak didik agar membiasakan diri 

mereka untuk berdiri sendiri, dan diharuskan mampu memandang dan menjangkau 

ke arah depan, kepada masa datang yang bakal ditempatinya.21 

Tujuan pendidikan ialah bagaimana mengenal dan mencari keridhoan Allah, 

membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia. Serta mempersiapkan setiap peserta 

didik untuk hidup secara layak dan baik serta berguna ditengah-tengah komunitas 

sosialnya.22 Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia untuk kembali kepada 

hakikat tujuan awal penciptaannya, yaitu menyembah kepada Allah. Manusia yang 

                                                           

19Rahman Afandi, Insania, “Tujuan Pendidikan Nasional Perspektif Al-Qur’an”, vol. 16 no. 3 

(2011), h. 371. https://scholar.google.co.id/citations?user=d0t7HawAAAAJ&hl=id. (16 Oktober 

2020). 

20Kementerian RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h. 4. 

21Zainal Abidin, Memperkembang dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Bulan bintang), h. 16. 

22Hamka, Lembaga budi(Cet. III; Jakarta: Republika, 2016), h. 2-3. 
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benar-benar berTuhan adalah manusia yang sepanjang hidupnya penuh ketakwaan, 

ciri orang bertakwa ialah mereka yang sadar akan segala kekurangan dan berfikir 

serta senantiasa memahami apa arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, kemana 

mereka harus melangkah, bagaimana seharusnya bersikap kepada sesama, dan apa 

yang harus dilakukan untuk pertanggung jawaban kedepannya nanti. Semua ini akan 

terjawab seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia jika mereka 

bersungguh-sungguh mencarinya. Orang-orang yang hidupnya penuh kedamaian, 

bertoleransi antar sesama, menjaga etika diberbagai tempat, adalah orang-orang 

yang berhasil dalam pendidikannya. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan adalah 

menyadarkan manusia untuk memahami tujuan ia diciptakan. 

Tujuan pendidikan sejatinya mesti ada sesuatu yang lain lagi yang mutlak 
penting, yaitu hendaknya anak didik “takut akan Tuhan”, bertindak setia 
kepada Allah dan sesamanya. Dengan kata lain, anak dapat mengetahui 
banyak, tetapi kalau pengetahuan itu tidak memperngaruhi moralitasnya dan 
tidak memupuk hasrat untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, maka 
seluruhnya itu sia-sia saja. Menjadi orang yang takut akan Tuhan sama dengan 
menjadi orang yang bijaksana.23 

Semakin seseorang memahami hakikat pendidikan maka semakin 

bijaksanalah mereka dalam mengambil keputusan dan mempraktikkannya serta 

bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara mereka mampu 

berbaur dan terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial yang akhirnya memberikan 

dampak positif bagi lingkungannya. Pendidikan sejatinya tampil sebagai pembawa 

perubahan kemarin untuk diperlihatkan pada hari ini, membentuk warga negara yang 

baik. Artinya pendidikan harus selalu berkembang dan maju mengikuti perubahan 

sosial tanpa ada pengekangan dan batasan didalamnya baik itu batasan dalam 

                                                           

23Robert r. boehlke, Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan, (Cet. II; Jakarta: 

Gunung mulia, 2003), h. 333. https://books. google.co.id/books.id?UFhwh1ovLYkC 

&printsec=frontcover &hl=id#v=onepage&q&f=false 
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berpikir maupun batasan dalam ras, suku dan jenis kelamin agar tujuan pendidikan 

dapat terpenuhi. 

Tujuan pendidikan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud bukanlah semata-mata 

kecerdasan yang hanya berorientasi pada intelektual saja, melainkan kecerdasan 

yang mengandung makna lebih luas, seperti dalam hal kecerdasan spiritual, moral 

dan kebudayaan, bertoleransi, amanah dan mempunyai rasa empati dan bertanggung 

jawab. Pendidikan yang bersifat seperti ini tidak hanya berasal dari pengalaman 

belajar melalui lembaga disekolah melainkan juga yang terpenting diperoleh dari 

lingkungan keluarga di mana peran orangtua sangat dibutuhkan, lingkungan kerja 

maupun lingkungan masyarakat. 

B. Perempuan 

1. Pengertian dan Karakteristik Perempuan 

Perempuan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan mar’ah dari akar kata 

ra’a yang berarti melihat, memandang. Akar kata ini muncul kataal-mar’ah  (dengan 

memanjangkan bacaan hamzah yang berarti pemandangan, pantas atau layak) dan 

kata mir’ah (yang berarti cermin). Dalam artian bahwa perempuan merupakan 

makhluk terpandang yang dapat menentukan baik buruk kondisi moral suatu bangsa. 

Oleh karenanya ia menjadi cermin bagi anak-anak bangsa dan sosial masyara-

katnya.24 

                                                           

24Moh Roqib, Pendidikan Perempuan, h. 22. 
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Wanita sendiri dalam bahasa Jawa ialah wanito yang diartikan sebagai “wani 

ditoto” (berani diatur). Hal ini diartikan bahwa kaum perempuan bisa dan harus 

diatur oleh kaum laki-laki.25 

Beberapa tempat kajian keperempuanan dan kelompok feminis seperti 

pengalaman peneliti sejauh ini, terdapat beberapa protes mengenai definisi tentang 

perempuan dan wanita. Wanita dalam sejarahnya diartikan sebagai suatu jenis 

kelamin yang dapat diatur, diperintah, dan dibentuk oleh lelaki dengan sesuka 

hatinya, sedangkan kata perempuan merupakan kata yang lebih dihormati dan 

dihargai. Karena inilah kebanyakan orang utamanya beberpa kelompok feminis yang 

ada, tidak begitu menyukai ketika disebut atau dipanggil dengan kata wanita, 

mereka biasanya lebih merasa nyaman ketika dipanggil sebagai perempuan. Namun 

menurut peneliti sendiri, persoalan mengenai penyebutan perempuan atau wanita 

sebenarnya bukan masalah inti yang harus diperdebatkan, selagi tidak adanya bentuk 

pemarjinalisasian, tidak mendiskriminasi, menganggap lebih rendah dari laki-laki, 

dan segala hal yang dapat menjatuhkan perempuan, maka hal itu bukanlah sebuah 

masalah.  

 Mengenai sifat jamaliyyah Tuhan yang lebih tampak pada diri perempuan 

dari pada laki-laki. Perempuan lebih menonjol pada sifat kasih sayangnya, 

penyantunnya dan pemaafnya. Sifat-sifat Allah paling banyak kemiripan dengan 

sosok perempuan, oleh karena itu perempuan lebih mudah untuk berakhlak dengan 

akhlak Allah.26 Paradigma feminitas dan maskulinitas sebenarnya bisa dikaitkan 

dengan paradigma yang dikembangkan dikalangan sufi tentang dua sifat Tuhan, 

                                                           

25Moh Roqib, Pendidikan Perempuan, h. 21. 

26Jalaluddin Rakhmat, Mengetuk Pintu Tuhan (Cet. II; Jakarta: Quanta, 2001), h. 200. 
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yaitu jamal (keindahan) dan jalal (keagungan). Jamal (Tuhan Maha indah) ini 

dikalangan sufi dianggap mencermikan feminitas karena keindahan biasanya 

dikaitkan dengan sifat feminin. Sedangkan Jalal (Tuhan Maha Agung) dianggap 

mencerminkan maskulinitas, karena keagungan biasanya terkait dengan dunia 

maskulin.27 

 Feminitas dan maskulinitas dalam beberapa pandangan sebenanrya tidak 

meletakkan pada persoalan jenis kelamin, tetapi ia berbicara dalam ranah sifat baik 

yang ada pada diri perempuan maupun laki-laki.Sifat feminitas dan maskulinitas 

merupakan dua sifat Tuhan yang termanifestasi dalam setiap hambanya baik itu laki-

laki maupun perempuan. Perempuan dengan segala kelembutannya, kasih sayangnya, 

pemaafnya, kesabarannya, dan  segala yang bersifat feminim juga terdapat pada diri 

seorang laki-laki. Laki-laki dengan sifat perkasanya, kuatnya, tegasnya dan segala 

yang bersifat maskulin juga terdapat pada diri perempuan. Karena keduanya 

diciptakan dari esensi yang sama, maka sifat maskulin dan feminim pun sama-sama 

dimiliki oleh mereka dan tidak ada yang teristimewakan semua tergantung siapa 

yang yang mendominasi maskulinnya maupun feminitasnya. 

Secara biologis, organ biologi antara laki-laki dan perempuan berbeda. 

Perempuan dikodratkan memiliki organ tubuh untuk reproduksi sedangkan laki-laki 

tidak dilengkapi organ tubuh untuk keperluan reproduksi. Dengan organ tubuh yang 

dimilikinya, maka perempuan bisa mengalami haid, mengandung, melahirkan dan 

menyusui sedangkan laki-laki tidak bisa melakukannya.28 

                                                           

27Bahtiar Effendi dkk, Perempuan dalam literature Islam klasik, h. 166. 

28Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra 

Feminisme (Cet. I; Yogyakarta: Garudha Wacana, 2016), h. 7. 
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Secara bentuk fisik, laki-laki dan perempuan adalah berbeda, dan perbedaan 

ini pula menghasilkan karatkter yang berbeda. Misalnya pada rambut dikepala 

perempuan pertumbuhannya lebih subur sehingga lebih panjang serta lebih halus 

dibandingkan dengan laki-laki. Namun, lelaki ketika memasuki usia dewasa, tumbuh 

rambut pada dagu yang disebut jenggot dan di diatas bibir atau kumis, dan biasanya 

pula terdapat didada. Kerongkongan juga lebih menonjol dari perempuan, sedangkan 

otot-otot perempuan tidak sekekar dengan otot seorang lelaki. Laki-laki secara 

umum lebih tinggi dari perempuan tetapi pertumbuhan perempuan lebih cepat 

demikian juga kemampuan berbicaranya. Itu antara lain perbedaan yang dapat 

diketahui melalui pancaindra.29 

 Perbedaan yang paling menonjol antara perempuan dan laki-laki adalah dari 

segifisik. Hal ini selain merupakan suatu pembeda antara laki-laki dan perempuan, 

juga merupakan bentuk agar keduanya dapat saling melengkapi satu sama lain, 

mengajarkan manusia bahwa ternyata memang ada yang saling membutuhkan di 

dalamnya. Karena sejatinya penciptaan manusia jika saja semuanya adalah berjenis 

kelamin laki-laki atau semuanya berjenis perempuan didunia ini maka tidak akanada 

generasi dan perputaran kehidupan di dalamnya. Tuhan yang Maha Adil tidak akan 

membeda-bedakan setiap hambanya, derajat maupun martabatnya tidak terlihat di 

hadapan Allah kecuali dari sisi ketakwaan masing-masing sebagai manusia. 

2. Kedudukan Perempuan 

Perempuan selalu saja menjadi perbincangan menarik dalam kehidupan ini, 

diskusi-diskusi mahasiswa dikampus saat jadwal kuliah kosong, ruang-ruang kelas 

kajian-kajian keperempuanan, seminar seputar perempuan selalu membuat ramai 

                                                           

29M. Quraish Shihab, Perempuan (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2005) h. 8-9. 



34 

 

media dan ruang-ruang publik. Tetapi hal itu tidak membuat perempuan berada pada 

kebanggaan yang terus-menerus, penempatan posisi kelas kedua setelah laki-laki 

seakan-akan membuat perempuan memang berada pada ruang-ruang sisa, tak sedikit 

ada perdebatan tentang apa yang mesti menjadi hak perempuan dan apa sebenarnya 

kewajiban seorang perempuan begitu banyak asumsi yang berkeliaran seputar 

perempuan. 

Sebelum Islam hadir, menguburkan anak perempuan secara hidup-hidup 

terang-terang dilakukan dimasyarakat Arab karena alasan tidak kuasanya para 

orangtua ataupun masyarakat menanggung malu dengan hadirnya anak perempuan. 

Setelah datangnya Islam, agama yang ajaran-ajarannya menjunjung tinggi keadilan, 

yang menghormati perempuan, mengangkat martabat perempuan sedemikian rupa, 

memberikan hak-hak perempuan tanpa ada ketimpangan di dalamnya hal ini 

membuktikan bahwa perempuan memang bukanlah suatu aib yang harus dijauhi atau 

bahkan diabaikan begitu saja. Melainkan perempuan adalah sosok makhluk yang 

juga berhak mendapatkan perlindungan jika ada sesuatu yang mengancam, kasih 

sayang sama halnya seperti yang lain.  

Terdapat pandangan dalam beberapa agama dalam melihat hubungan 

seksualitas dan hidup yang membujang bagi laki-laki. Mereka menganggap bahwa 

hubungan seks merupakan suatu perbuatan yang menjijikkan, termaksud yang 

dilakukan setelah pernikahan. Mereka mengatakan, hanya orang-orang yang 

sepanjang hidupnya memilih hidup membujang yang bisa mencapai kedudukan 

spiritual.30 

                                                           

30Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam,terj. M. Hashem, The Rights of 

Women in Islam (Cet. 6;  Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h.77. 
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Pandangan seperti ini dapat ditemukan pada satu paham keagamaan tertentu, 

yang sangat menghindari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. 

Berhubungan dengan perempuan dianggap sebagai sesuatu yang membawa dampak 

buruk. Padahal jika dilihat dari kacamata Islam, justru  Islam sangat menganggap 

dan menjunjung tinggi pernikahan. Bahwa pernikahan ialah sebagai sesuatu yang 

bersifat suci dan sakral yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang sepasang 

manusia. 

Perkawinan atau keberpasangan adalah sunnatullah, dalam arti ketetapan 

Tuhan yang diberlakukan kepada semua makhluk. Kebersamaan dalam berumah 

tangga adalah bentuk kebersamaan yang paling mendukung lahirnya ketenangan dan 

ketentraman hidup.31 

Artinya adalah, hadirnya sosok perempuan dalam kehidupan laki-laki 

bukanlah suatu hal yang mencelakakan apalagi disebut sebagai sebuah kutukan 

untuk laki-laki. Sebaliknya, dengan bersatunya kedua insan antara perempuan dan 

laki-laki dalam ikatan yang suci, halal yang didasari cinta dan kasih sayang, 

dibersamai dengan rasa penghidmatan antar keduanya, kerjasama dan 

tanggungjawab, justru akan membuat kehidupan manusia tentunya lebih harmonis 

dan damai. 

Pada masa pra Islam, dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada saat itu 

dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat dihadapan laki-

laki, Ketidaksetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri 

dalam lingkup keluarga. Mengesampingkan kepribadian dan kompetensi perempuan 

                                                           

31M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Quran (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 4. 
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dalam memperoleh penghidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam 

persoalan waris dan kepemilikan harta.32 

Perempuan pada masa itu benar-benar dianggap sebagai kelas kedua setelah 

laki-laki, sedikitnya partisipasi perempuan di masyarakat karena dianggap tidak 

mampu untuk turut andil dalam sektor publik. Begitu sulitnya seorang perempuan 

mendapatkan perlakuan yang baik pada saat itu. Kemudian dengan hadirnya Islam 

yang mengikis perlahan-lahan hingga menghilangkan segala hal yang bersifat negatif 

seperti ini secara penuh terkait persoalan keperempuanan. Islam hadir dengan 

memosisikan kaum perempuan ditempat yang terhormat, menjelaskan hak-hak 

perempuan sebagaimana mestinya, serta meninggikan derajat perempuan. 

Agama Islam dalam kitab al-Quran, tidak terdapat satu jejakpun tentang apa 

yang ada dalam pemikran orang-orang dan kitab-kitab lain bahwa perempuan 

diciptakan dari satu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk laki-laki, status 

perempuan adalah parasit, atau Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri 

dari Adam yang bengkok. Di samping itu, dalam Islam tidak ada satu pandangan pun 

yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.33 

Berkaitan dengan penciptaan perempuan yang sering dikutip oleh orang-

orang bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, filosinya 

adalah memperlakukan perempuan dengan lemah lembut, mengayomi dan 

menyayangi. Dalam beberapa kelompok feminis ungkapan seperti ini justru 

membuat perempuan berada diposisi yang rendah, bahwa perempuan dan laki-laki 

                                                           

32Azizah al-hibri dkk, Wanita dalam Masyarakat Indonesia (Yogyakarta: Sunan Kalijaga 

Press), hal. 37-38. 

33Murtadha Muthahhari, hak-hak wanita dalam islam, terj. M. Hashem, The Rights Of 

Women in Islam,h.75. 
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dalam jenis penciptaan ternyata tidaklah sama. Padahal, sebenarnya dalam konteks 

Islam didalam ayat-ayat suci al-Qur’an tidak ditemukan ayat penciptaan mengenai 

perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki, dalam tafsir penciptaan 

perempuan dan laki-laki adalah bersumber dari asal yang sama atau satu jiwa yang 

sama. 

Para pakar tafsir yang memahami kata nafs dengan Adam, misalnya 

Jalaluddin As-suyuti, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Biqa’I, Abu As Su-ud, dan lain-

lain. Bahkan At-Tabarsi, salah seorang ulama tafsir bermazhab Syi’ah (abad 16 H) 

mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan 

kata tersebut dengan Adam.34 Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa >’/4: 1: 

نْهََ َم  َوَخَلقََ دةٍَ َوَاح  نَنَّفْسٍ َم   يَخَلَقكَ م َالَّذ  َرَبَّك م  َاتَّق وا َالنَّاس  مَاَيَاأيَ هَا نْه  َم  َوَبَثَّ َزَوْجَهَا ا

َاللَّهََكَانََعَلَيْك مَْرَق َ َإ نَّ َوَالْْرَْحَامًَۚ يَتسََاءَل ونََب ه  َوَاتَّق واَاللَّهََالَّذ  جَالًََكَث يرًاَوَن سَاءًًۚ َيباًََر 

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.35 

Tidak ada bentuk perendahan sedikitpun dalam Islam kepada manusia yang 

berjenis kelamin perempuan, sungguh sebuah pandangan yang sangat keliru apabila 

menganggap perempuan sebagai makhluk pembawa sial seperti yang dikatakan 

orang-orang terhadulu, hanya karena jenis kelaminnya perempuan dianggap sebagai 

manusia yang lemah dan tak berguna bagi laki-laki apalagi sungguh merugikan 

                                                           

34M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Cet. III; bandung: Lentera Hati, 2006), h. 70. 

35Kementerian RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h. 77.  
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perempuan jika mereka dianggap hanya sebagai pemuasan kebutuhan seksual laki-

laki dan sekedar pelanjut keturunan saja. 

Islam mengatakan dengan jelas bahwa bumi dan langit, awan dan angin, 

tumbuhan dan hewan semuanya diciptakan untuk manusia. (mereka itu pakaian 

bagimu dan kamu pakaian bagi mereka, QS.2:187). Seandainya al-Qur’an 

memandang  perempuan sebagai alat pelanjut keturunan saja dan diciptakan untuk 

laki-laki, maka tentulah Islam akan mengungkapkan pandangan ini dalam hukum-

hukumnya. Karena Islam tentang penciptaannya, tidak menganut pandangan ini dan 

tidak memandang  perempuan sebagai parasit dalam kehidupan laki-laki, maka tidak 

ada suatu jejak atau refleksi pun dari gagasan ini dalam ajaran-ajaran Allah yang 

khusus mengenai laki-laki dan perempuan.36 

Pandangan lainnya mengatakan bahwa seorang perempuan tidak akan masuk 

surga dan perempuan sangat tidak mungkin bisa melewati tahap-tahap pencerahan 

spiritual untuk sampai kepada yang dicarinya (Tuhan).37 

 Padahal, sudah jelas al-Qur’an mengatakan pahala kehidupan di akhirat dan 

kedekatan hamba kepada Tuhannya baik itu proses “menemukan” Tuhan tidak 

bergantung pada jenis kelamin, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Seperti yang 

disebutkan dalam al-Qur’an tentang keagungan Asiyah istri dari Firaun seorang laki-

laki keji, ibunda Nabi Isa As (Maryam As) perempuan yang telah mencapai derajat 

spiritual yang sangat tinggi sehingga malaikat sering mengunjunginya ketika ia 

sembahyang, ia diberi rezeki dari sumber yang gaib, bunda Khadija RA istri Nabi 

                                                           

36Murtadha Muthahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam, terj. M. Hashem, The Rights of 

Women in Islam, h. 79. 

37Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, terj. M. Hashem, The Rights of 

Women in Islam, h. 76. 
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Muhammad Saw sang teladan setiap umat islam dan manusia lainnya yang 

melahirkan putri Fatimah Azzahra suami dari Ali bin Abi Thalib. Beberapa 

perempuan agung ini yang tercatat dalalam al-Qur’an dan hadis yang merupakan 

wanita sempurna dan wanita teladan. Memperlihatkan, bahwa derajat perempuan 

dan laki-laki sama saja dihadapan Tuhan, dimana laki-laki bisa saja berada pada 

posisi paling rendah begitupun sebaliknya. 

Sejumlah hadis melukiskan para istri rasul sebagai perempuan krtitis, aktif, 

dinamis dan peduli terhadap persoalan masyarakatnya, serta terlibat dalam aktivitas 

publik baik dalam kondisi damai maupun perang. Rasulullah tidak membuat 

diskriminasi terhadap mereka dalam menjalankan peran-peran sosialnya. Bahkan al-

Qur’an menjelaskan tipe ideal perempuan sebagai pribadi yang memiliki 

kemandirian dalam berbagi bidang kehidupan. Kemandirian politik (QS Al-

Mumtahanah:12) seperti figur Ratu Balqis, kemandirian dalam bidang ekonomi (QS 

An-Nahl:97) seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah nabi Musa di 

Madyan.38 

 Rasulullah di zamannya, para perempuan diberi wewenang dalam bekerja 

dan beraktifitas serta mengembangkan potensinya, dimana perempuan turut andil 

dalam kerja-kerja sosial. Siti Aisyah istri Nabi Muhammad yang dikenal cerdas yang 

selalu setia mendampingi Nabi dan juga dikenal sebagi periwayat hadits-hadits 

kurang lebih 2.210 buah hadits. 

3. Hak-hak Perempuan 

                                                           

38Musdah Muliah, Islam dan inspirasi kesetaraan gender (Cet. I; Yogyakarta: Kibar Press: 

2006), h.17-18. 
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Perkara hak sangat sering kita dengar ketika seseorang merasa mendapatkan 

perlakuan yang tidak adil baik itu dari pemerintah, sekolah, bahkan keluarga 

sekalipun. Untuk menuju pada hak-hak perempuan, perlu pembahasan secara umum 

terlebih dahulu mengenai hak asasi manusia 

Kata “hak” atau “haqq” berasal dari bahasa Arab, dan memiliki makna tepat, 

benar, dan sesuai tuntunan. Lawan dari “haqq” adalah “bathil”. Hak secara semantik 

berarti milik, harta dan sesuatu yang ada secara pasti. Hak bermakna suatu 

kekhususan yang terlindung, dalam artian hubungan khusus antara seseorang dan 

sesuatu atau kaitan seseorang dengan yang lain, yang tidak dapat diganggu gugat.39 

Hak asasi mansuia dalam pengertian diatas adalah suatu kepemilikan penuh 

secara individu yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat dan diambil alih oleh 

siapapun selagi hak tersebut tidak membawa dampak buruk bagi orang lain. 

Biasanya orang mengartikan hak ialah sama dengan harga diri yang harus dijaga dan 

dipertahankan, apabila seseorang telah kehilangan atau direnggut haknya maka 

harga dirinya pun perlahan-lahan akan terkikis kemudian menjadi habis tak tersisa. 

Pada saat itupula manusia seperti tidak merasa berarti dan dibutuhkan lagi.  

Terdapat lima prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-

nilai hak asasi manusia 

a) Equality (kesetaraan) 

b) Non-discrimination (non diskriminasi) 

c) Indivisibility (tak terbagi) 

d) Responsibility (tanggung jawab) 

                                                           

39Mohammad Monib dkk, Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Majid 

(Cet. I; Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2011),h. 35-36. 
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e) Interpendence (saling bergantung).40 

Lima prinsip dasar ini ialah berkaitan dengan bagaimana menghormati antar 

sesama manusia yang sama-sama merdeka tanpa ada bentuk pendiskriminasian baik 

dari segi hak pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya yang menghambat 

eksistensi seseorang berdasarkan ras, latar belakang, suku maupun agama. 

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang 

diproklamirkan PBB pada 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak-hak 

asasi dan kebebasannya. Artinya, secara normative DUHAM tidak membeda-

bedakan manusia, termasuk tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.41 

DUHAM yang merupakan singkatan dari Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia, memiliki tujuan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan manusia 

yang terdiri dari 30 pasal diantaranya hak untuk hidup, hakatas kebebasan 

berpendapat, hak atas pekerjaan, hak atas pengajaran, hak bebas dari penangkapan 

dan penahanan sewenang-wenang dan lain-lain. Namun, meskipun telah adanya 

DUHAM, perempuan masih juga masih merasa terpinggirkan. Sehingga pada tahun 

1979 PBB menyepakati suatu konvensi yang memberikan perlindungan menyeluruh 

terhadap hak hak perempuan.  

Hak asasi manusia dinyatakan dalam mukadimah: 

a) Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia adalah 

dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. 

b) Bahwa aspirasi tertinggi masyarakat biasa adalah kenikmatan kebebasan 

mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut. 

                                                           

40Muhammad Asri, Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori dan Instrument Dasar (Cet. I; 

Makassar: Sosial politik Genius, 2018), h. 2-3. 

41Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis (Cet. I;  Bandung; Mizan , 2005),  h. 218. 
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c) Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakkan hukum. 

d) Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia dan persamaan hak 

laki-laki dan perempuan. 

e) Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi manusia dan 

kebebasan yang asasi.42 

Setiap manusia yang hidup didunia ini mempunyai hak masing-masing, 

sehingga orang lain tidak bisa melakukan sesuatu secara semaunya, pendidikan 

mengenai bagaimana seharusnya kita untuk saling menghargai satu sama lain, tidak 

boleh merampas atau mengambil hak orang. Apabila hal itu terjadi, berarti orang 

tersebut telah melanggar bagian dari hak asasi manusia. Islam hadir dengan 

menghapus kebiasaan orang arab jahiliyah yang mendiskriminasi perempuan dan 

memberikan hak-hak yang sama kepada setiap orang. 

Nabi saw. sendiri memberikan hak sepenuhnya kepada putrinya Fatimah Az-

Zahra dalam memilih calon suami, pada saat Ali bin Abi Thalib a.s. menghadap Nabi 

Saw untuk melamar Fatimah, Nabi saw. berkata “beberapa orang sudah datang 

kepadaku hendak melamar Fatimah, namun karena melihat rasa tidak suka di wajah 

Zahra, ia menolak mereka. Sekarang aku akan beritahu dia perihal permohonanmu”. 

Nabi saw. menemui putrinya. Fatimah tidak memperlihatkan wajah menolak untuk 

kali ini dengan sikap diam dan perasaan tidak terusik, dia mengungkapkan 

persetujuannya. Nabi saw. kemudian meninggalkan putrinya seraya mengucapkan 

takbir (Allahu Akbar).43 Begitulah nabi yang tidak meniadakan hak putrinya, dengan 

                                                           

42Aci Sud iarti Luhulima, Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan, (Cet. I ; Jakarta : 

Yayasan Pustaka Obor, 2014), h. 5. 

43Murtadha Muthahhari, Filsafat Perempuan dalam Islam, terj. Arif Mulyadi, The Philosophy 

of Women in Islam,(Cet. 5; Yogyakarta; Rausyanfikr Institute, 2020),  h. 37. 
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penuh kepercayaan nabi menyerahkan hak kepada Fatimah dalam memilih masa 

depannya. 

4. Pendidikan Perempuan 

Dunia pendidikan tidak hanya diperuntukkan oleh laki-laki, perempuan 

dengan segala hak belajar, kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya 

tentunyajugamampu membawa perubahan bagi dunia. Perempuan yang 

berpendidikan dan berpengetahuan luas merupakan bekal yang sangat berharga yang 

akan disalurkan kepada generasi-generasi manusia berikutnya. Peranannya yang 

kemudian harinya menjadi seorang ibu, untuk mendidik anak-anaknya dari berbagai 

hal sejak masih dalam kandungan sampai menjadi manusia yang dewasa. Semua 

tidak lepas dari peran seorang perempuan yang cerdas. Bukan hanya itu, perempuan 

cerdas yang mempunyai banyak pengalaman adalah perempuan yang pastinya sadar 

tentang hak-haknya serta mampu dan berani tampil mendeklarasikan hak-haknya 

didepan publik.  

Salah satu bentuk ketidakadilan pada kaum perempuan adalah anggapan 

bahwa perempuan itu tidak penting, perempuan sekedar pelengkap dari kepentingan 

laki-laki, yang dikenal dengan istilah subordinat. Dari pemahaman tersebut akhirnya 

perempuan dikonstruksikan agar tidak perlu memperoleh sekolah tinggi karena pada 

akhirnya juga akan kembali ke dapur.44 

 Anggapan seperti ini yang menghegemoni setiap orang utamanya didalam 

masyarakat tradisional bahwa perempuan memang tidak begitu penting untuk 

mendapatkan pendidikan dan kalaupun tetap memperoleh pendidikan maka 

                                                           

44Musdah Mulia, Muslimah sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi (Cet. I; 

Bandung: Marja, 2011), h. 67. 
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pendidikan itu hanya secukupnya saja. Berbeda dengan anak laki-laki, mereka lebih 

bersemangat menyekolahkan anak laki-laki dengan harapan bahwa laki-laki nantinya 

yang akan menjadi seorang pemimpin dan membantu perekonomian keluarga. 

Alasan ini sepenuhya bukanlah sesuatu yang salah, tetapi terdapat paradigma yang 

keliru apabila anak perempuan disudutkan dalam hal ini yang tidak begitu penting 

medapatkan pendidikan. 

Pendidikan yang dimakud disini bukanlah semata-mata tertuju pada ranah 

formal, ruang kelas, kurikulum, guru, dan murid. Peran pendidikan dalam konteks 

keluarga sangat penting pada peneletian ini, dalam membangun sebuah keluarga 

yang setara apalagi berkaitan dengan pendidikan perempuan. Perempuan mempunyai 

hak dan suatu keharusan untuk mendapatkan pendidikan agama, seks sains, 

kesenian, akhlak, jasmani dan segala bentuk pendidikan lainnya yang akan 

mengembangkan minat, potensi dan bakat kaum perempuan.  

Pendidikan memang seharusnya berbasis gender, dalam artian berkeadilan 

dan bersifat setara. Gender sendiri dalam women’s studies encyclopedia dijelaskan 

bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 

dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki 

dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.45 

Sejatinya pendidikan tidak boleh ada keberpihakan di dalamnya. Yaitu laki-

laki lebih diutamakan dibanding dengan perempuan, laki-laki dibebaskan memilih 

jurusan sesuai dengan apa yang diminatinya sedangkan perempuan hanya boleh 

mengikuti berdasarkan hasil pilihan orangtua sekalipun itu tidak disukainya. Jika hal 

                                                           

45Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (Cet. I; Yogyakarta: Kibar 

Press, 2007), h.55. 
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ini terjadi maka tidak bergunalah kata “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang 

dimana kata cerdas sendiri tidak diklaim oleh satu jenis individu saja dan bangsa 

Indonesia tidak dihuni oleh satu jenis kelamin saja, melainkan terdapat manusia 

dengan dua jenis kelamin yang sama-sama mempunyai tujuan, cita-cita dan harapan 

masing-masing. Disinilah peran dan fungsi keluarga, karena terkadang justru berawal 

dari keluargalah bentuk diskriminasi itu sering terjadi. Sehingga diperlukan 

pemahaman yang cukup baik itu untuk laki-laki maupun perempuan mengenai 

masalah gender. 

Istilah gender sudah lazim digunakan khusunya di Kantor Menteri Negara 

Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “gender”. gender diartikan sebagai interpretasi 

mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. 

gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap 

tepat bagi laki-laki dan perempuan.46 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu 

konsep yang diletakkan untuk mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dan 

laki-laki baik itu dari segi perilaku, peran maupun tugasnya, namun karena 

berdasarkan beberapa kepentingan dan perjalanan sejarah maka gender sendiri telah 

bergeser pengertiannya kearah yang mendiskriminasi karena telah dikonstruksi oleh 

sosial budaya dikalangan masyarakat dan terus melekat bahkan sampai menjadi 

suatu yang kodrati yang harus diikuti oleh setiap orang. 

Kata kesetaraan gender sendiri lahir sebagai akibat karena adanya 

diskriminasi berupa ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dirasakan oleh kaum 

                                                           

46Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender (Cet. II; Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 

31. 
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perempuan pada saat itu. Seperti pada abad ke 19 di Eropa dimana kaum buruh 

merasa tidak adil ketika bekerja seharian full tapi tidak mendapatkan upah yang 

sesuai bahkan tidak berhak mendapatkan cuti haid, melahirkan dan lain-lain. 

Sehingga hal ini menyebabkan lahirnya kelompok feminis yang bertujuan untuk 

menyuarakan emansipasi, keadilan dan hak-hak mereka sebagai perempuan. 

Feminisme sendiri terdiri dari beberapa kelompok diantaranya feminisme liberal, 

marxix, ecofeminisme, feminisme tough, feminisme Islam dan masih ada lagi 

beberapa kelompok feminis lainnya. Namun, tetap saja sebab utama lahirnya 

gerakan feminisme adalah adanya bentuk ketimpangan dan ketidakadilan yang 

dialami oleh kaum perempuan. 

Muncul sejumlah konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap 

perempuan. Diantaranya, pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, 

tentang hak politik perempuan, tentang kewarganegaraan bagi perempuan yang 

menikah, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 47 

Perempuan dalam hal ini tentunya mempunyai hak yang sama atas laki-laki, 

Sebagai manusia, perempuan tentu saja mendambakan perlakuan yang adil dari 

sesamanya serta terbebaskan dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan oleh 

siapapun, dimanapun, dan dalam kondisis apapun. Kelompok pembela perempuan 

menyerukan dalam berbagai pertemuan internasional untuk segera mengambil 

langkah-langkah pencegahan. 

 

                                                           

 47Musdah Mulia , Muslimah Reformis (Cet. I;  Bandung: Mizan, 2005), h. 222. 
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BAB III 

BIOGRAFI MURTADHA MURTHAHHARI 

A. Periode Kelahiran 

Murtadha Muthahharri lahir pada 02 februari 1920 di Fariman, sebuah dusun 

yang terletak 60 Km dari Masyhad pusat belajar dan ziarah kaum syi’ah. Ayahnya 

adalah Muhammad Husein Muthahhari, seorang ulama yang cukup terkemuka yang 

belajar di Najaf dan menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum 

kembali ke Fariman. Sang ayah berbeda pola pemikiran dengan anak, yang ternyata 

lebih cemerlang.1 

Murtadha Muthahhari dalam mempelajari ilmu agama berada dalam 

pengasuhan ayahnya disebuah Madrasah tradisional di Fariman yang mengajarkan 

membaca dan mempelajari surah-surah pendek dari al-Quran dan sastra Arab. 

Semasa kecil telah terlihat bakat dan kecintaannya yang begitu besar terhadap ilmu 

pengetahuan dan ilmu kalam (teologi) yang telah terlihat perhatiannya.2 

Masa kecil Murtadha Muthahhari telah memperlihatkan kecintaannya pada 

ilmu-ilmu agama dan filsafat, diusianya yang masih terbilang muda Murtadha 

Muthahhari selalu bertanya-tanya dan memikirkan berbagai persoalan Ilahiah. 

Malamnya dihabiskan dengan perenungan-perenungan dalam keadaan menyendiri. 

Konon, karena tidak betahnya Murtadha muthahhari tinggal bersama dikamar 

sekolah ia meminta untuk dipindahkan dikamar yang lebih kecil dan sederhana agar 

                                                           

1Haidar Bagir, Seri pemikiran Murtadha Murtadha Muthahhari sang mujahid,sang mujtahid 

(Cet. I; Bandung: Yayasan Muthahhari, 1988), h. 25.  

2M. Dawan Raharjo, Konsepsi Manusia Menurut Islam (Cet. I; Jakarta: Grafitti Press, 1987), 

h. 127. 
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lebih fokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dalam pikirannya. 

Baginya, memikirkan hal-hal lain sebelum menyelasaikan masalah topiknya adalah 

menyia-nyiakan waktunya. 

B. Pendidikan Murtadha Muthahhari 

Murtadha Muthahhari dimasa usia 12 tahun, ia mulai beajar ilmu-ilmu agama 

di Hauzah Ilmiyah di Masyhdad yaitu pusat belajar dan ziarah kaum syiah yang 

besar di bagian Iran Timur. Di tempat itulah Murtadha Muthahhari semakin terlihat 

tertarik pada dunia filsafat, teologi dan irfan. Gurunya yang sangat berkesan pada 

saat itu adalah Mirza Mahdi Syahid Razavi yang mengajarkan tentang filsafat 

Ilahiyat.3 

Kota Masyhdad yang dikenal dengan kota terbesar kedua setelah Teheran hal 

ini dikarenakan adanya Haram Imam Ridha as yang menjadi tempat peziarah baik 

dalam negeri maupun luar negeri. Masyhdad yang berarti mati syahid ialah kota 

yang dijuluki sebagai kota kebudayaan dan spiritual. Hauzah Imiyah adalah lembaga 

pendidikan yang banyak mencetuskan ulama-ulama terkemuka.  

Pada ramadhan 1356 Hijriah, ia hijrah ke Qum belajar dan diajar dibawah 

bimbingan Ayatullah Boroujerdi dan Khomeini. Selagi menjadi mahasiswa, 

Murtadha Muthahhari menunjukan minat yang besar pada filsafat dan ilmu 

pengetahuan modern. Gurunya yang utama dalam filsafat adalah Ayatullah 

Thabathabai. Ia mengenal secara mendalam segala aliran filsafat dari Aristoteles 

sampai Sartre. Kelezatan filsafat dan buku-buku lainnya yang ditulis oleh Will 

Durant. Murtadha menelaah tulisan-tulisan dari Sigmun Freud, Bertrand Russel, 

                                                           

3Haidar Bagir, Seri pemikiran Murtadha Murtadha Muthahhari sang mujahid,sang mujtahid 
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Albert Einstein, Erich Fromm Alexis Carrel dan pemikir-pemikir lainnya yang 

berasal dari barat. Muthahhari tampil dengan suara Islam yang fasih. Pada 1934 

dalam usia 36 tahun, ia mengajar logika, filsafat dan fiqh di fakultas Teologia 

Universitas Teheran. Ia juga menjabat sebagai ketua jurusan filsafat. Keluasan 

ilmunya tampak pada nama-nama kuliah yang diasuhnya: kuliah fiqh, al-Ushul, 

kuliah ilmu kalam, kuliah Al-Irfan (tasawuf), kuliah logika dan kuliah filsafat.4 

Murtadha Muthahhari tidak hanya mempelajari filsafat dalam Islam tetapi ia 

juga membaca pemikiran dan memahami karya-karya dari para filsuf Barat dengan 

tujuan sebagai pembanding antara apa yang dipahami Islam dan Barat. Salah satu 

kritik Murtadha Mutahhari kepada filsuf Barat ialah kritiknya kepada Betrand 

Russel mengenai konsep akhlak. Menurutnya, akhlak harus diwujudkan atas dasar 

mencari keuntungan, hal ini sanagt dikritiki oleh Murtadha Muthahhari bahwa 

konsep akhlak yang ditawarkan Russel sama sekali tidak memberikan nilai tinggi 

dan kesucian serta tidak ada manfaatnya. Menurut Murtadha Muthahhari akhlak 

adalah suatu perbuatan yang langsung tergerak dari dalam diri seseorang tanpa 

memikirkan keuntungan. 

Murtadha Muthahhari dalam mempelajari ilmu fiqh dan ushul dari Ayatullah 

Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Muhammad Riza Gulpayani dan Haji Sayyid 

Sadr ad-Din Sadr.5 

Murtadha Muthahharri melihat filsafat bukan sekedar alat polemik atau 

disiplin intelektual. Filsafat merupakan suatu pola tertentu dari religiositas, yaitu 

                                                           

4Murtadha Muthahhari, Membumikan kitab suci manusia dan Agama pengantar Jalaluddin 

Rakhmat (Bandung: Mizan, 2007), h. 12-13. 

5 Haidar Bagir, Seri pemikiran Murtadha Murtadha Muthahhari sang mujahid,sang mujtahid 

(Bandung: Yayasan Muthahhari, 1988), h. 28. 
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suatu jalan untuk memahami dan merumuskan Islam. Untuk mengatakan bahwa 

pandangan Murtadha Muthahhari mengenai Islam bersifat filosofis, tidak berarti 

bahwa ia tidak memiliki sisi spiritualitas, atau dia menafsirkan dogma samawi 

secara filosofis, atau dia menerapkan terminologi filosofis pada semua masalah 

keagamaan. Tetapi ia menganggap peraihan ilmu pengetahuan dan pemahaman 

sebagai tujuan dan manfaat utama agama.6 

Murtadha Muthahhari menganggap bahwa Islam juga bersifat rasional bukan 

hanya sekedar doktrin yang dibawa berdasarkan pemahaman orangtua lalu dengan 

mudahnya diterima begitu saja. Menurut Murtadha Muthahhari Setiap orang berhak 

mempertanyakan psosisi keberimanan yang ada dalam dirinya maupun tujuan 

hidupnya dan untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan seperti ini 

dibutuhkan pengetahuan, pemikiran dan perenungan yang mendalam dalam artian 

berfilsafat untuk mencapai tingkat keberimanan yang lebih tinggi.  

Murtadha Muthahhari dalam hidupnya sebagai sosok yang cerdas dan 

berwibawa, tidak memilih menjalani hidup dengan penuh kedamaian seperti orang-

orang pada umunya. Walaupun sebenarnya untuk hal-hal yang bersifat ketentraman, 

keharmonisan dan kedaimaian dalam hidupnya dapat ia lakukan sendiri. 

Murtadha muthahhari aktif dipolitik dan berjuang bersama-sama Imam 

Khomeini, menentang rezim Fahlevi yang zalim. pada tahun 1963, bersama Imam 

Khomeini, ia ditahan. Ketika Imam Khomeini dibuang ke Turki, ia mengambil alih 

kepemimpinan dan menggerakkan para ulama mujahid utnuk meneruskan perjuangan 

sang Imam. Ia mendirikan Husainiya-yi Irsyad yang menjadi basis kebangkitan 

                                                           

6Murtadha muthahhari, Pengantar pemikiran Shadra: filsafat hikmah (Bandung: Mizan, 

2002),h. 30. 
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intelektual islam. Ia juga menggalang bantuan untuk rakyat palestina dan pernah 

menjadi imam masjid Al-Jawad serta menjadikan masjid tersebut sebagai pusat 

politik gerakan islam. Murtadha Muthahhari juga merupakan salah satu tokoh 

revolusi Islam Iran. Pada saat revolusi Islam Iran 1979, ia menjadi anggota dewan 

revolusi.7 

Sosok Murtadha Muthahhari sebagai seorang yang sanagat cerdas dimana 

pemahamannya tentang keislaman, filsafat dan ilmu pengetahuan modern 

menjadikannya sebagai sosok yang begitu tangguh dan dikagumi banyak orang. 

Sang ayah menekuni karya-karya tradisionalis terkemuka, Mulla Baqir 

Majlisi, sedangkan herobesar sang anak diantara para ulama masa lalu adalah ahli 

teosofi Mulla Sadra. Sungguh pun demikian, Murtadha Muthahhari tetap 

menghormati dan mencintai ayahnya yang juga gurunya. Ia mempersembahkan 

kepada ayahnya salah satu karya termasyhurnya, Dastan-I Rastan (Epik Sang Saleh). 

C. Karya-karya Murtadha Muthahhari 

Seluruh karya Murtadha Muthahhari telah dikumpul dalam sebuah 

ensiklopedi Muthahhari yang lebih dari 20 jilid, berjudul Majmo’eh Asar e 

Mothahhari (seri karya Muthahhari). 

Karya Murtadha Muthahhari yang banyak dibaca dan diminati, di kalangan 

muda Islam utamnya diantaranya adalah: 

1. Muqaddime bar Jahan Bini-e Islam (Mukadimah Pandangan Dunia Islam).  

Dalam buku ini terdapat kumpulan dari tujuh bahasa tentang pandangan dunia 

Islam mengenai manusia, makna dan tujuan hidup manusua, hubungan manusia 

                                                           

7Murtadha muthahhari, Mengenal ilmu kalam pengantar penerbit (Jakarta: Pustaka Zahra, 

2002), h. 8. 
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dengan Allah swt. dan alam semesta, serta perannya dalam masyarakat dan 

sejarah.  

2. Huquqe Zar dar Islam (hak-hak wanita dalam Islam) 

3. Masalei Hijab (masalah hijab). 

4. Dastane Rastan kumpulan (cerita tentang orang yang saleh atau bijak) dikutip 

dari berbagai sumber keislaman seperti hadist, sejarah para imam dan tokoh 

islam lainnya. Sekalipun ditulis dalam bentuk yang sederhana, tetapi 1965. 8 

Bukunya hak-hak wanita dalam Islam dan hijab keduanya membahas khusus 

seputar tentang keperempuanan. Murtadha Muthahhari menyajikan pandangannya 

bahwa perempuan telah diatur hak-haknya berdasarkan kebutuhannya, dan hijab 

dalam pandangannya bukan menjadi penghalang bagi perempuan untuk tetap eksis 

dalam menyuarakan pendapatmyya maupun mendapatkan pendidikan. Justru hijab 

adalah bentuk perbaikan moral para perempuan. 

5. Usul Falsafeh wa Rawisy-e Riyalism (Prinsip Filsafat dan Aliran Realisme), 

karya ini merupakan buku filsafat Murtadha Muthahhari yang terpenting.  

6.  Adl e Ilahi (Keadilan Ilahi) yang merupakan tema dalam bidang kalam. 

Tahun 1972 Murtadha Muthahhari menerbitkan sebuah bukuberjudul ilal’I 

Girayish ba Maddigari (Alasan-Alasan Berpaling ke Materialisme), sebuah karya 

penting dalam menganalisis latar belakang hitoris dibagian Eropa dan Iran.9 

Karya keadilan Ilahi yang ditulis Murtadaha Muthahhari merupakan referensi 

besar dalam memahami seperti apa bentuk keadilan yang sering disalah pahami, 

                                                           

8Qori Khoriyah, “Filsafat Kenabian Menurut Murtadha Muthahhari”, Skripsi (Bengkulu: 

Fak. IAIN Bengkulu, 2016), h. 45-46 

9Haidar Bagir, Seri pemikiran Murtadha Murtadha Muthahhari sang mujahid,sang mujtahid 

(Cet. I; Bandung: Yayasan Muthahhari, 1988), h. 46. 
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menurutnya keadiklan ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bahwa setiap 

orang yang lahir di dunia telah dibekali potemsi masing-masing tergantung 

manusianya yang berusaha untuk mengembangkan potensi tersebut. 

Kegiatannya yang lain adalah aktif dalam kegiatan jurnalistik, pada tahun 

1953 ia menjadi penulis disebuah jurnal filsafat Al-Hikmah, dalam jurnalnya ia 

mulai menyampaikan gagasan dan pemikirannya dan tulisan-tulisannya banyak 

disukai masyarakat dan menjadikan Murtadha Muthahhari dikenal banyak orang.10 

Karya-karya Murtadha Muthahhari antara lain : 

a) Al-Adl al-Ilahiy (Qum, 1981). Dalam buku ini Murtadha Muthahhari melakukan 

eksplorasi atas tema penting dalam khazanah tentang ilmu-ilmu keislaman, 

sekaligus mendemonstrasikan wawasan luasnya untuk membuktikan pernyataan 

bahwa keadilan merupakan sejenis “pandangan dunia”. 

b) Asyna’iba Ulum al-Islam (Pengantar Ilmu-Ilmu Islam 2003). Didalam buku ini 

berisi telaah yang inklusif tentang pokok-pokok berbagai cabang ilmu-ilmu Islam, 

seperti : Ushul Fiqh, Hikmah Amaliah, Fiqh, Logika, Kalam, Irfan, dan Filsafat.   

c) Al-Fitrah (Teheran 1410 H). Buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

dengan judul “Fitrah” yang diterbitkan pada tahun 1998. Buku ini memaparkan 

dengan sangat jelas mengenai bagaimana pemahaman jati diri manusia.  

d) Ushulu al-Falsafah wa al-Madzhibi al-Waqi (Prinsip-prinsip Filsafat dan 

Madzhab) yang ia tulis sebagai pengantar pada uraian falsafi Sayyid 

Thabathaba’i. Didalam buku ini Murtadha Muthahhari mendobrak mitos sains 

sebagai satu-satunya ukuran kebenaran, ia berhasil menunjukkan keterbatasan 

pendekatan empiris dan menumbangkan kepalsuan materialisme.  

                                                           

10Hamid Algar, Hidup dan Karya Murtadha Muthahhari (Bandung: Mizan, 2002), h. 30. 
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e) The Goal of Live, dalam terjemah Indonesia adalah Mengapa Kita Diciptakan 

Najh al-Balaghah. Terjemahan Indonesia “Pengantar Logika” 1996.  

f) Master and Mastership jika dalam terjemahan Indonesia “Kepemimpinan Islam” 

2003.  

g) The Stasion of the Master, al-Waliy wa al-Wilayah, Al Nabiy Al Ummiy, The 

Natur of Imam Husin’s Movement, Haqiqahh al Nahdhal Al-Husainiyah, 

Philosophy Polarization Arouind The Character of Ali bin Abi Thalib, dalam 

terjemahan Indonesia “Karakter Agung Ali bin Abi Thalib” 2002.11 

Terlihat dari beberapa karya Murtadha Muthahhari dapat diperoleh gambaran 

bahwa Murtadha Muthahhari merupakan sosok seorang yang produktif yang tidak 

hanya aktif di lapangan dalam memperjuangkan ideologi khususnya ideologi yang 

berbasiskan Islam, tetapi juga dia adalah seorang akademisi yang telah mencetak 

berbagai karya-karya ilmiah yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan panduan bagi 

generasi sezamannya dan generasi selanjutnya. 

 

                                                           

11Didin Komarudin, Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Fitrah(Bandung: UIN Sunan 

Gunung Djati, 2020), h.  
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BAB IV 

PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI TENTANG  

PENDIDIKAN PEREMPUAN 

A. Hakikat Pendidikan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari 

Manusia dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, usaha 

untuk menemukan kebenaran dalam psikologi disebut dengan “rasa ingin tahu”. 

selain itu, manusia dapat tumbuh dan berkembang diperoleh melalui pendidikan. Hal 

ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk pedagogic, manusia menurut 

Murtadha Muthahhari merupakan makhluk yang rasional, bertanggung jawab dan 

memiliki kecerdasan yang diperoleh atas pengolahan akal dan hati sehingga tidak 

bisa disamakan dengan binatang. 

Binatang hanya dapat bersifat “dressur” yaitu dilatih, sehingga hanya mampu 

melakukan sesuatu yang sifatnya statis sedangkan manusia disebut juga sebagai 

“homo education” ialah makhluk yang dapat dididik.1 Bukan hanya dididik tetapi 

juga mendidik (homo educandum) yang diimplementasikan pada kegiatan 

pendidikan yaitu terdapat pendidik dan peserta didik sebagai objek utama 

pendidikan.2 

Murtadha Muthahhari melihat manusia sebagai makhluk yang terdiri dari apa 

yang ada pada malaikat dan apa yang ada pada hewan. Manusia terdapat dalam 

dirinya unsur kehewanan yang meliputi nafsu, amarah dan lainnya dan terdapat pula 

                                                           

1 Muhammad Arif, Konsep Jiwa dalam Al-Qur’an: Implemntasinya dalam Pendidikan Islam, 

(Sidoarjo; Zifatama Jawara, 2020), h. 29.  

2 Muhammad Al Qadri Burga, “Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik”, Al 

Musannif. https://jurnal.mtsddicilellang.sch.id/index.php/al-musannif  (24 Februari 2021) 
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unsur yang tidak dimiliki hewan seperti akal. Jika melihat unsur tersebut 

sesungguhnya manusia diciptakan untuk di uji, karena unsur-unsur tersebut yang 

mendorong lahirnya serangkaian potensi. Hal itulah yang menjadikan manusia 

sebagai makhluk yang unik dan mempunyai keunggulan melebihi makhluk lain. 

Peserta didik atau seseorang yang pada proses dididik dianggap sebagai 

manusia yang sedang mencari tahu apa yang tidak diketahui, sehingga ia 

memerlukan pendidik atau pembimbing dalam jalan menemukan pengetahuan. 

Memperoleh pengetahuan dapat dilalui dengan dua cara yaitu usaha dan ilham, ke 

dua cara ini tidak serta merta didapatkan dengan berdiam diri tanpa melalui proses 

yang panjang. Artinya, ada doa usaha keras dalam prosesnya sehingga menemukan 

suatu pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan.  

Pembahasan mengenai hakikat pendidikan dalam pandangan Murtadha 

Muthahhari berkaitan dengan penciptaan manusia pada pembahasan tentang fitrah 

yang menyangkut mengenai hakikat, potensi dan jati dirimanusia yang tanpa 

mengetahuinya maka manusia tidak dapat mengetahui dirinya sendiri sehingga 

manusia hidup tanpa arah dan tujuan, sementara zaman terus berkembang tanpa 

menunggu manusia siap atau tidak, punya bekal pengetahuan atau tidak. 

Ketidaktahuan manusia dalam hal agama maupun yang bukan agama dapat 

menghantarkan manusia pada krisis-krisis akhlak, moral, berfikir, buta teknologi dan 

lainnya. 

1. Fitrah Manusia 

Terdapat beberapa pertanyaan mengenai apakah manusia dalam prosesnya 

mencari pengetahuan merupakan sesuatu yang asli (bawaan) dari dalam diri manusia  

ataukah hal itu hanya merupakan sekedar tuntutan-tuntutan sosial yang harus di 
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lakukan, apakah manusia mencari pengetahuan murni karena dorongan dalam dirinya 

untuk menjadi lebih baik atau hanya karena ada nilai atau manfaat tertentu yang 

nantinya mendapatkan keuntungan untuk dirinya.  

Secara etimologi fitrah berasal dari kosa kata bahasa Arab yaitu fa-tha-ra 

yang berarti “kejadian” oleh karena kata fitrah itu berasal dari kata kerja yang 

berarti menjanjikan.3 Secara terminologi lafal fitrah yang berkaitan dengan keadaan 

manusia dan hubungan keadaan tersebut dengan agama, yang disebutkan dalam 

firman Allah mengandung arti keadaan yang dengan itu manusia diciptakan.4 

Menurut Murtadha Muthahhari, Allah telah menciptakan manusia dengan keadaan 

tertentu yang di dalamnya terdapat kekhususan-kekhususan yang di tempatkan Allah 

dalam diri manusia saat dia diciptakan, keadaan itulah yang menjadi firtrahnya.  

ِۚ ذَ   ِ ٱلَتَيِ فَطَرَ ٱلنَاَسَ عَلَيۡهَاۚ لاَ تَبۡدِيلَ لخَِلۡقِ ٱلَلَّ ينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱلَلَّ قمِۡ وجَۡهَكَ للِدَِ
َ
لكَِ فأَ

كۡ 
َ
ينُ ٱلۡقَيَمُِ وَلَ كِنََ أ  ثَرَ ٱلنََاسِ لاَ يَعۡلمَُونَ ٱلدَِ

Terjemahnya:  

Maka hadapkanlah wajahmu kepada Agama (Din) yang lurus, (tetaplah atas) 
fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 
perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”. QS Ar-Rum/30:305 

Fitrah merupakan bawaan alami atau sesuatu yang melekat dalam diri 

manusia dan bukan sesuatu yang diperoleh melaluli usaha. Fitrah mirip dengan 

                                                           

3 Abdul Mujib, Fitrah & Kepribadian Islam Sebuah Pendekatan Psikologis,( Jakarta; Darul 

Falah,  1999), h. 47. 

4 Murtadha Muthahhari, Fitrah Ter. Afif Muhammad ( Jakarta; Lentera Barimata, 1999), h. 8 

5Kementerian RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, h.407 
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kesadaran, di mana manusia mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tahu apa yang dia 

ketahui ataupun tidak.6 

Fitrah adalah sutau sifat yang khusus hanya ada pada manusia, 

kecenderungan dari fitrah adalah rasa kemanusiaan yaitu segala hal yang bersifat 

kebaikan atau dorongan untuk berbuat baik dan puncaknya adalah kebenaran.  

Fitrah manusia menurut Murtadha Muthahhari adalah membawa manusia itu 

sendiri pada tingkat kesempurnaan, menjadi manusia teladan. Selanjutnya Murtadha 

Muthahhari menegaskan bahwa manusia seperti halnya dengan makhluk-makhluk 

yang lain dalam beberapa aspek, ada yang sempurna, ada yang tidak, ada yang sakit, 

ada juga yang sehat, cacat dan ada juga yang utuh.7 

Sifat-sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia seharusnya ditumbuh 

kembangkan dalam kehidupan sehari-hari baik termaksud dalam hubungannya 

dengan masyarakat, karena kemuliaan seseorang ditentukan oleh sejauh mana 

seseorang mampu mengembangkan potensi-potensi yang berasal dari sifat-sifat 

ketuhanan itu. Muhaimin menyebutkan bahwa selain adanya fitrah agama yang 

merupakan dorongan dalam diri manusia untuk tunduk dan taat kepada sang 

pencipta, juga terdapat fitrah sosial yang mendorong manusia untuk melakukan 

interaksi dengan manusia sekitarnya, dalam bentuk saling bekerja sama, bergotong 

royong dan saling membantu.8 

                                                           

6 Murtadha Muthahhari, Fitrah, Terj. Afif Muhammad ( Jakarta; Lentera Barimata, 1999), 

h.20 

7 Murtadha Muthahhari, Insan Kamil, (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1996), h. 33 

8 Muhaimin et.al., Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 
Islam di Sekolah (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 18-19 
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Para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa moral merupakan fitrah manusia. 

Artinya, setiap manusia memiliki rasa saling mengasihi, menolong sesama dan 

berbuat baik.9 Karena itu jika ia berbuat buruk, misalnya menzalimi seseorang maka 

ia akan tertekan perasaannya. Moralitas akan membuat manusia merasa bahwa ia 

adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat adalah bagian dari dirinya.  

Agama merupakan fitrah munazalah (fitrah yang di turunkan) yang diberikan 

Allah untuk menguatkan fitrah yang ada pada manusia secara alami.10 Pada 

hakikatnya fitrah manusia adalah baik, namun ia dapat terkikis oleh sesuatu yang 

dapat merusak diri manusia.11 Menurut Murtadha Muthahhari fitrah terdapat pada 

semua level manusia. Artinya, bukan saja pada agama Islam atau golongan terentu 

karena dalam diri setiap manusia terdapat unsur kebaikan atau dorongan untuk 

berbuat baik. lanjutnya, fitrah berbeda dengan watak dan insting walau ke tiganya 

tetap ada pada diri manusia. Watak yang merupakan sifat dasar manusia dan juga 

terdapat pada suatu benda, jika bermaksud menunjukan salah satu karakteristik (ciri 

khas) seperti oksigen mudah terbakar. dan insting adalah satu sifat yang 

kecenderungannya pada hal-hal material seperti kebutuhan akan makan dan minum, 

rasa aman, dan lain-lain atau disebut juga dengan jiwa hewani. Fitrah merupakan 

sebuah kebutuhan eksistensial yang paling dalam pada diri manusia seperti baca 

buku, belajar, mengikuti majlis ilmu dan beribadah. Jadi, kebutuhan insting dan 

fitrawi pada manusia juga harus seimbang. Artinya, setiap kebutuhan materi maupun 

non materi keduanya mempunyai konsekuensi yang apabila tidak terpenuhi seperti 

                                                           
9Murtadha Muthahhari, Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Sadra Press, 

2011), h. 46 

10 Nurcholis Majid, Islam, Doktrin dan Peradaban ( Jakarta; Yayasan Paramadina, 1992), h. 

12 

11 Dedi supriadi, Pengantar Filsafat Islam, (Bandung; Pustaka Setia, 2009), h. 78. 
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seseorang tidak makan dan minum selama 24 jam maka ia akan merasa lemas dan 

susah melakukan aktivitas, begitu juga dengan kebutuhan fitrawi yaitu kebutuhan 

akan ilmu pengetahuan konsekuensi bagi orang yang tidak memenuhi jiwanya 

dengan pengetahuan akan berdampak pada kemalasan berfikir begitupun dengan 

beribadah (unsur fitrawi). 

Karakter dan sifat seseorang banyak tergantung kepada jiwa mana yang lebih 

berpengaruh pada dirinya. Jika jiwa nabati dan hewani yang lebih berpengaruh 

terhadap dirinya, maka ia menyerupai binatang. Tetapi jika jiwa insani yang 

berpengaruh terhadap dirinya, maka ia menyerupai malaikat.12 

Manusia dalam dirinya menurut Ibnu Sina memiliki jiwa nabati, hewani dan 

insani yang ketiganya saling berpengaruh tergantung bagaimana manusia 

menyikapinya. Apabila manusia lebih didominasi oleh keinginan-keinginan yang 

bersifat materi dan melupakan kebutuhan pokok yang lebih penting maka jiwa 

insaninya atau jiwa mailaikatnya perlahan-lahan akan tertutupi oleh jiwa hewani 

sehingga fitrahnya tidak dapat teraktual. 

Menurut Murtadha Muthahhari, pada sisi fitrah terdapat titik pertemuan 

antara dalam diri dan luar diri (realitas objektif). Artinya, ketika seseorang 

menyadari atau mengetahui dalam dirinya tentang hal-hal yang baik atau suci dan 

berkaitan dengan realitas maka hal itu membutuhkan sebuah epistemik 

(pengetahuan) untuk dapat mengaktualisasikannya. Misalnya, dengan menyadari 

bahwa untuk menjadi seseorang yang cerdas membutuhkan suatu usaha yang keras, 

maka pada realitasnya adalah belajar dengan tekun dengan cara membaca buku, 

                                                           

12 Harun Nasution, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta; Paramadina, 

1994), h. 152.  
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diskusi dan lain-lain yang berkaitan dengan kecenderungan pengetahuan dalam diri 

manusia dan di sinilah letak peran epistemik.  

Belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Artinya, seseorang 

menyadari terjadinya perubahan dalam dirinya misalnya pengetahuannya bertambah 

setelah mempelajari sesuatu dari pengetahuan lama menuju pengetahuan baru 

kemudian pengetahuan baru ini di aktualisasikan dalam lingkungannya.13 

 Inilah yang dinamakan pertemuan antara fitrah dan realitas dan apabila 

pengetahuan (fitrah) yang telah didapatkan dapat teraktual dengan benar dalam 

setiap kehidupannya (realitas) maka ada kepuasan atau kebahagiaan tersendiri dalam 

diri manusia. Dalam hal ini epistemologi atau pengetahuan tidak bersifat mengekang 

sifat fitrawi manusia, tetapi ia menyalurkan sifat fitrah manusia menuju pada 

realitas. Peran epistemik atau pengetahuan dalam fitrah dan realitas adalah untuk 

menjadikan kebutuhan apa yang ada dalam diri kita (fitrah) dapat pula kita jumpai 

pada realitas, yang ke dua peran epistemik yaitu tetap menjaga identitas fitrah agar 

tetap suci pada realitas. Artinya fitrah tidak bisa menjadi sebuah acuan dalam 

tindakan melainkan ia hanya sebagai dasar ketika seseorang mau bertindak, sehingga 

peran epistemik dalam ini adalah sebagai penentu keputusan-keputusan yang 

berkaitan dengan fitrah manusia.  

Menurut Murtadha Muthahhari, pendidikan berkaitan erat dengan fitrah. Hal 

itu juga dapat dilihat dengan pandangan Al-Ghazali yang menurutnya pondasi 

pendidikan manusia adalah pada nilai-nilai Illahiyah yang disebut sebagai persamaan 

istilah dari fitrah.14 

                                                           

13 Feida Noorlaila Isti’adah, Teori-Teori Belajar dalam Pendidikan (Tasikmalaya; Edu 

Publisher, 2020), h. 12 

14 Jalaluddin Rahmat, Kuliah-kuliah Tasawuf (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000), h. 42. 
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Istilah pendidikan yang digunakan disadari atau tidak, terbentuk atas asas 

fitrah tersebut. Sebab pendidikan yang dimaksud adalah sebuah usaha untuk 

menyempurnakan kecerdasan, membangkitkan potensi dan pertumbuhannya jika 

digunakan dalam istilah modern, semua membutuhkan sejumlah kekhususan yang 

mencukupi dalam diri manusia, yang dimensi asasinya adalah fitrah.15 Pendidikan 

identik dengan proses pengembangan yang bertujuan mengaktifkan potensi-potensi 

yang terkandung dalam diri manusia. 16 

 Dari pendapat di atas, dapat dilihat bahwa dimensi dasar pembentukan 

manusia melalui pendidikan adalah terletak pada fitrah manusia. Fitrah manusialah 

yang selalu membawanya untuk terus condong kepada kebenaran dan menolak 

kejahatan, sebagaimana juga dengan pendidikan yang mengajarkan manusia untuk 

selalu berada pada kebenaran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat kejahatan. 

Sehingga yang utama dalam pendidikan adalah memberikan informasi kepada 

manusia mengenai kebenaran sejalan yang dikatakan oleh Murtadha Muthahhari 

bahwa manusia adalah makhluk pencari kebenaran. 

2. Pendidikan dan Tantangan Zaman 

Islam adalah agama yang tidak hanya membahas serangkaian tindakan 

peribadatan, pembacaan dan nyanyian pujian serta kumpulan perintah dan larangan, 

tetapi juga berisi tentang aturan-aturan dalam hubungannya antara sesama manusia 

serta harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.17 Menurut Murtadha 

Muthahhari, pengetahuan dan teknologi selalu dalam keadaan maju maka segala 

                                                           

15 Murtadha Muthahhari, Fitrah Ter. Afif Muhammad ( Jakarta; Lentera Barimata, 1999), h.2 
16Murtadha Muthahhari, Dasar-Dasar Epistemologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Sadra Press, 

2011), h. 37 

17 Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, terj M hashem h. 50 
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perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kemajuan dan 

perkembangan yang harus diterima dengan gembira. Manusia adalah makhluk paling 

mulia di mana mereka hidup dengan inteleknya, kemampuan dan kekuatannya. 

Sudah seharusnya manusia mampu maju bersama dengan kemajuan zaman dan 

berjuang melawan penghancuran dan penyimpangannya, Karena zaman juga bisa 

membawa kehancuran dan penyimpangan sebagaimana ia membawa kemajuan dan 

evolusi kadang-kadang terjadi gerakan maju kadang-kadang juga mundur. Apabila 

ada gerakan pencepatan ada pula kelambanan. Ada kemajuan dan perkembangan, ada 

pula kezaliman. Apabila ada manifestasi-manifestasi pengetahuan, ada pula indikasi 

kejahilan dan sensualitas.  

Murtadha Muthahhari dalam bukunya mengatakan bahwa manusia melintasi 

kendaraan zaman ketika kendaraan bergerak. Dia seharusnya tidak mengabaikan 

penyetir dan pengendalian kendaraan walau sesaat, mereka yang banyak berbicara 

tentang perubahan zaman seraya mengabaikan usaha menyetir dan mengendalikan 

zaman, telah melupakan peran efektivitas manusia, sama dengan seperti penunggang 

kuda yang menempatkan dirinya di bawah kendali kuda.18 

Murtadha Muthahhari memberikan sebuah analogi yang penuh makna kepada 

manusia, bahwa tidak termakan oleh perubahan zaman begitu saja dan tidak 

seharusnya umat muslim ikut terseret dalam budaya Barat. Umat muslim dengan al-

Qur’an sebagai pegangannya haruslah menjadi pengendali zaman, pengendara 

kendaraan agar dapat sampai pada tujuan yang mulia. Kaitannya dengan perempuan 

dalam hal ini dimaksudkan agar perempuan bukan ikut terseret oleh kendaraan, 

                                                           

18 Murtadha Muthahhari, Filsafat Perempuan dalam Islam. Hal. 62-63 
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melainkan juga harus menjadi bagian penyetir dari kendaraan zaman, dan salah satu 

jalan agar mampu menjadi penyetir yang handal adalah melalui pendidikan. 

Ukuran umum adalah bahwa ada yang perlu diperhatikan secara teliti tentang 

apa yang menjadi penyebab terjadinya berbagai fenomena yang ada pada semua 

zaman, ke mana arah tujuannya, dan apa yang dihasilkannya. Terkadang, dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan sering muncul manusia penyembah hawa nafsu 

yang memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memeras kantong 

masyarakat dan moral mereka.19 

Dengan demikian, dari pendapat Murtadha muthahhari di atas apabila 

dikaitkan dengan dunia pendidikan, dapat dikatakan bahwa sikap dunia pendidikan 

dalam menghadapi perubahan zaman adalah tidak menerima seluruh perkembangan 

zaman secara apa adanya tetapi juga tidak seluruhnya menolak. Artinya, dunia 

pendidikan seharusnya tidak boleh kehilangan jati dirinya dikarenakan terlalu ingin 

mengikuti perkembangan zaman, dan tidak boleh pula terlalu tradisionalistis dari 

sikap menolak seluruh perkembangan zaman yang menurut pemahamannya tidak 

sesuai dengan idealistis orang yang memandangnya. Sehingga, perlu adanya 

keseimbangan agar dapat melawan perkembangan zaman yang dapat menimbulkan 

efek-efek negatif dan menggunakan keimanan dan rasionalitas sebagai landasan 

utama untuk mendapatkan hal-hal positifnya. 

Murtadha Muthahhari mengetahui bahwa bencana yang melanda manusia 

modern sekarang adalah ketidaktahuan manusia tentang dirinya sendiri, yaitu 

                                                           

19Murtadha Muthahhari, Islam Menjawab Tuntutan Zaman, (Bandung: Yayasan Muthahhari, 

1993), h. 48. 



65 

 

manusia telah melupakan dirinya dan manusia mengalami kebingungan terhadap 

dirinya sendiri.20 

 Murtadha Muthahhari memberikan konsep manusia dan setiap pemikirannya 

berdasarkan al-Qur’an dan sunnah nabi dan mengkritik para pemikir Barat yang 

hanya bertolak pada akal pikiran tanpa berdasarkan agama sehingga berada pada 

posisi lupa diri. Dalam hal ini, seseorang hanya akan sekedar mengenal dunia 

semata. Makin seseorang sadar akan dunia, makin lupa ia akan dirinya. Inilah 

penyebab sebenarnaya keruntuhan umat manusia di Barat. Jika seseorang kehilangan 

dirinya sendiri, menurut al-Qur’an, manfaat apa yang dapat dipetik dari penguasaan 

seseorang terhadap dunia. 

Mansuia tidak dapat hidup tanpa pedoman, dunia yang semakin maju, 

semakin kaya suatu masyarakat dan kebudayaan, semakin banyak persoalan yang 

dihadapi manusia.21 Islam adalah agama yang bergerak maju dan membawa 

kemajuan. al-Qur’an meletakkan dasar bagi suatu masyarakat yang terus-menerus 

dalam keadaan tumbuh, berkembang dan meluas. Seperti kaum muslim bahwa 

mereka juga harus selalu berada dalam pertumbuhan, perkembangan dan evolusi. 22 

Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai ragam fisik, intelektual 

dan kecenderungan. Dia telah menganugerahi sebagian orang kemampuan-

kemampuan yang khas dan telah mengaruniai sebagian mereka keunggulan 

kemampuan tertentu atas sebagian yang lain, dengan jalan ini Allah telah membuat 

semua manusia saling memerlukan dan cenderung berhubungan dengan sesamanya.23 

                                                           

20Suparman Syukur dkk, Islam Agama Santun, (Semarang: Rasail, 2011), hlm. 108 

21 Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 6) 

22 Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, terj M hashem h. 58 

23 Murtadha Muthahhari, Masyarakat dan Sejarah (Bandung; Mizan, 1986), h. 19-20 
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Cara dan sarana kehidupan pada setiap zaman bergantung pada tahap 

informasi dan pengetahuan manusia, dengan berjalannya waktu, keadaan, dan 

semakin banyaknya informasi serta pengetahuan manusia maka semakin banyak pula 

sarana kehidupan disempurnakan. Bagi Murtadha Muthahhari, Islam adalah agama 

yang tidak memberikan batasan antara laki-laki dan perempuan dalam hal 

memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuannya masing-masing. 

Islam tidak menetapkan bahwa menjahit pakaian, pertenunan, perternakan, 

perkantoran adalah khusus untuk laki-laki atau perempuan saja. Tidak pula 

mengatakan bahwa perempuan yang menjadi seorang istri dan ibu yang mengurus 

rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya merupakan sebuah bentuk 

pendiskriminasian seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang Barat, begitupun 

kepada kaum laki-laki yang bekerja di luar rumah tidak dianggap sebagai penguasa 

yang berhak melakukan tindakan apapun sesuka hatinya. 

3. Pendidikan Agama dan Sains 

Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa telah menjadi sebuah istilah, di 

mana kita seringkali memberikan nama sebagian ilmu pengetahuan dengan nama 

“ilmu agama”, dan sebagian ilmu pengetahuan yang lain dengan nama “ilmu bukan 

agama”. Ilmu-ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang secara langsung terkait dengan 

masalah-masalah keyakinan, amal perbuatan, akhlak, perintah dan larangan, serta 

hukum-hukum agama lainnya.24 

Murtadha Muthahhari melanjutkan, mungkin sebagian orang menyangka 

bahwa ilmu-ilmu yang di luar agama itu adalah asing dari agama, dan setiap kali di 

                                                           

24 Murtadha Muthahhari, Ceramah-Ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan 

Kehidupan, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 175 
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dalam Islam dikatakan tentang keutamaan ilmu dan pahala mencarinya, maka itu 

hanya terbatas pada ilmu-ilmu yang menurut istilah dikatakan sebagai ilmu-ilmu 

agama. Atau, jika Rasulullah Saw mengatakan bahwa mencari ilmu itu adalah suatu 

kewajiban maka yang sebagian menganggap bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah 

Saw hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama. 

Seraya meluruskan pandangan di atas, Murtadha Muthahhari berpendapat 

bahwa hal ini adalah tidak lebih dari hanya sekadar istilah. Dari satu sisi pandangan, 

ilmu-ilmu agama hanya terbatas pada matan-matan pertama agama yaitu al-Qur’an, 

sunah Rasul saw atau wasiat-wasiat beliau. Pada masa awal Islam pun, di mana 

masyarakat ketika itu masih belum mengenal Islam, sehingga diwajibkan atas setiap 

muslim untuk mempelajari matan-matan pertama agama terlebih dahulu sebelum 

mempelajari hal lainnya. Pada masa itu masih belum ada yang dinamakan ilmu 

kalam, ilmu fiqih, ilmu ushul fiqih, dan belum juga ada yang dinamakan ilmu sejarah 

Islam, dan lain-lainnya. Kemudian kaum Muslimin mulai mengenal matan-matan 

pertama agama tersebut, yang berkedudukan sebagai undang-undang dasar Islam. 

Lalu dengan berdasarkan perintah al-Qur’an dan hadits Nabi Saw, mereka mulai 

mengenal bahwa ilmu adalah sebuah kewajiban yang tidak diragukan, dan 

selanjutnya secara bertahap ilmu-ilmu pun tersusun. Oleh karena itu, dari sisi 

pandangan lain, setiap ilmu yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin maka 

ilmu itu merupakan kewajiban agama dan merupakan ilmu agama. Dan jika 

seseorang mempunyai niat yang tulus dalam mempelajari ilmu tersebut untuk bisa 

berkhidmat kepada Islam dan muslimin, maka dia tentu akan memperoleh ganjaran 

yang telah disebutkan bagi orang yang mencari ilmu. Sejak awal, pembagian ini 

sudah tidak benar, yaitu di mana membagi ilmu kepada dua bagian: ilmu-ilmu agama 
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dan ilmu-ilmu bukan agama. Karena, pembagian ini akan menimbulkan sangkaan 

bagi sebagian orang, bahwa ilmu-ilmu yang menurut istilah sebagai “ilmu-ilmu 

bukan agama” adalah ilmu-ilmu yang asing dari Islam. Kelengkapan dan 

keuniversalan Islam menuntut bahwa setiap ilmu yang bermanfaat, penting dan 

diperlukan oleh masyarakat Islam, harus kita anggap sebagai ilmu yang juga 

merupakan bagian dari agama.25 

Dalam pandangan Murtadha Muthahhari, sains memberi kita kekuatan dan 

pencerahan, dan keimanan memberikan cinta, harapan, dan kehangatan. Sains 

meniciptakan teknologi, dan keimanan menciptakan tujuan. Sains memberi kita 

momentum, dan keimanan memberi kita arah. Sains berarti ialah kemampuan, dan 

keimanan adalah kehendak baik. Sains menunjukkan kepada kita mengenai apa yang 

ada disana, sementara keimanan mengilhami kita tentang apa yang mesti kita 

kerjakan. Sains adalah sebuah revolusi eksternal, dan keimanan adalah revolusi 

internalnyta. Baik keimanan maupun sains berarti keindahan, sains adalah keindahan 

kebijaksanaan, dan keimanan adalah ruh.26 

Itulah yang dikatakan oleh Murtadha Muthahhari, yang secara langsung 

dapat di pahami bahwa menurutnya Sains (ilmu pengetahuan) dan agama (keimanan) 

adalah dua hal yang saling melengkapi satu sama lain. Ia tidak dapat dipisahkan, jika 

salah satu hilang dalam diri manusia, maka akan terjadi apa yang dinamakan oleh 

                                                           

25  Murtadha Muthahhari, Tafsir Holistik Kajian Seputar Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam, 

Terj. dari Man and Universe oleh Ilyas Hasan, (Jakarta: Citra, 2012), h. 18. 

26 Murtadha Muthahhari, Tafsir Holistik Kajian Seputar Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam, 

Terj. dari Man and Universe oleh Ilyas Hasan, h. 18 
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Murtadha Muthahhari dengan mengutip hadits Nabi sebagai “orang berpengetahuan 

yang kurang ajar dan orang bodoh yang tekun beribadah”.27 

Murtadha Muthahhari selanjutnya menegaskan bahwa telah tiba saatnya bagi 

manusia, laki-laki ataupun perempuan untuk menyadari bahwa sebenarnya sains dan 

keimanan itu tidak bertentangan, tetapi mereka bahkan bersikap saling melengkapi 

satu sama lain. Sejarah telah membuktikan bahwa pemisahan sains dari keimanan 

telah menyebabkan kerusakan yang tak bisa diperbaiki lagi. Sementara itu, keimanan 

tanpa sains akan berakibat fanatisisme dan kemandekan. Kalau tak ada ilmu 

pengetahuan, agama hanya akan menjadi alat bagi orang-orang pandai yang munafik. 

Sains tanpa agama ibarat lampu di tangan pencuri yang digunakan untuk membantu 

si pencuri mencuri barang yang berharga di tengah malam.28 Pemisahan antara sains 

dan agama akan mengakibatkan bencana yang mengerikan. Di mana saja ada agama 

tapi tak ada sains, maka upaya-upaya kemanusiaan telah diselenggarakan dengan 

cara-cara yang tidak selalu memadai dan bahkan telah menyebabkan fanatisisme. 

Sejarah masa lampau kemanusiaan penuh dengan contoh-contoh semacam itu. Dan 

di mana saja ada sains tanpa tanda-tanda agama, maka semua kekuatan sains telah 

digunakan untuk memenuhi pementingan diri sendiri, egoisme, ekspansionisme, 

ambisi, penindasan,perbudakan, penipuan dan kecurangan. 

Dengan berlandaskan pada pemikiran Murtadha Muthahhari di atas, 

kaitannya dengan pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa jika suatu corak 

pendidikan yang mengesampingkan salah satu dari kedua aspek di atas, yakni hanya 

                                                           

27 Murtadha Muthahhari, Ceramah-ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan 

Kehidupan, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h. 184. 

28 Murtadha Muthahhari, Tafsir Holistik Kajian Seputar Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam, 

Terj. dari Man and Universe oleh Ilyas Hasan, h. 22-23 
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mementingkan sains tanpa agama dan sebaliknya, maka pendidikan tersebut hanya 

akan melahirkan generasi-generasi, seperti yang dikatakan Murtadha Muthahhari di 

atas, yaitu orang berilmu yang kurang ajar dan orang bodoh yang tekun beribadah. 

Inilah salah satu inti dasar pembahasan yang dapat diidentiifkasikan sebagai konsep 

pokok pendidikan Murtadha Muthahhari, yaitu pendidikan yang berorientasi pada 

pencapaian kemuliaan manusia dengan pijakan keimanan dan penguasaan sains yang 

handal. 

B. Eksistensi Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari 

Islam telah memberikan pelayanan yang paling besar kepada kaum 

perempuan dengan memberikan kebebasan penuh, memberikan perempuan 

individualitasnya, kebebasan berpikir dan berpendapat serta secara resmi mengakui 

hak-hak mereka. Islam tidak pernah menghasut para perempuan untuk memberontak 

atau bersikap sinis terhadap kaum laki-laki.29 Murtadha Muthahhari mendukung 

kemerdekaan penuh bagi perempuan untuk belajar, berpikir, berpendapat dan secara 

formal mengakui hak-hak mereka. Dalam hal ini, Murtadha Muthahhari sangat tidak 

setuju dengan beberapa pandangan Barat yang lebih kepada ideologi pembebasan 

perempuan yang melupakan idenditas diri mereka sebagai perempuan. Menurutnya, 

apa yang terjadi di Barat adalah suatu sikap yang tidak patut untuk diaplikasikan 

pada masyarakat islam.  

Dewi Sartika yang merupakan salah satu tokoh pendidik di Indonesia 

mengatakan bahwa Perempuan harus memiliki keterampilan, perempuan harus 

mandiri jangan merasa tergantung pada hal-hal yang sifatnya sebenanrya bisa 

                                                           

29 Murtadha Muthahhari, Hak-Hak Wanita dalam Islam, terj. M. Hashem, The Rights of 

Women in Islam, h. 39 
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dikerjakan oleh perempuan. dalam pernikahan pun harus mampu mengerjakan 

sesuatu tanpa bergantung kepada suami walau pada konsepnya pernikahan adalah 

suatu hubungan yang di dalamnya terdapat kerjasama antara laki-laki dan 

perempuan, tetapi akan ada kesempatan di mana perempuan harus benar-benar 

melakukan pekerjaan sendiri jika pasangannya sedang tidak berada di rumah. Kaum 

perempuan harus maju dan cerdas karena bentuk aktualisasi pendidikan yang 

diperoleh seorang perempuan salah satunya yaitu kepada anaknya di mana pada saat 

ia berperan sebagai seorang ibu.  

1. Kewajiban Mencari Ilmu 

Salah satu kewajiban Islam yang sejajar dengan kewajiban lainnya adalah 

mencari ilmu, mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim laki-laki ataupun 

perempuan dan tidak hanya dikhususkan bagi satu kelompok dan tidak bagi 

kelompok yang lainnya.30 Dalam sejarah disebutkan bahwa pada masa sebelum 

datangnya Islam, sebagian masyarakat berperadaban pada masa itu memandang 

bahwa mencari ilmu adalah hak sebagian kelompok dan bukan dari seluruh lapisan 

masyarakat. Dalam Islam, ilmu tidak dianggap sebagai milik beberapa orang atau 

kelompok saja melainkan Islam menganggapnya sebagai suatu kewajiban bahkan 

tugas bagi setiap manusia dalam mencari ilmu. 

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa akal dan ilmu merupakan saudara 

kembar. Manusia yang memiliki kemampuan berpikir namun informasi ilmu yang 

dimiliki sangat sedikit dan lemah, seperti sebuah pabrik yang tidak memiliki bahan 

baku yang akan diolah atau bahan bakunya sangat kurang, sehingga produksinya 

                                                           

30Murtadha Muthahhari, Ceramah-ceramah Seputar Persoalan Penting Agama dan 

Kehidupan, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999), h.  157 
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akan sangat sedikit pula. Karena banyaknya produksi akan tergantung pada 

banyaknya bahan baku yang dapat diolah. Sebaliknya, pabrik yang memiliki bahan 

baku yang banyak tetapi mesin pengolahnya tidak difungsikan, maka pabrik itu juga 

akan lumpuh tak berproduksi.31 

Ungkapan di atas menegaskan bahwa adanya hubungan timbal balik antara 

ilmu dan akal di mana ilmu merupakan proses pengambilan bahan baku mentah 

sedangkan akal berfungsi sebagai yang mengolah dan memproduksi bahan mentah 

yang telah ada sehingga menjadi barang jadi. Kebodohan adalah lawan dari akal. 

Akal merupakan kekuatan atau daya untuk menganalisis, Islam adalah agama yang 

senantiasa menyeru kepada manusia untuk memerangi kebodohan yaitu kebodohan 

yang disebabkan karena tidak mau menggunakan akal yang dimiliki. Orang yang 

berakal adalah orang yang mampu memahami dan menganalisis, sedangkan orang 

yang merugi adalah orang yang tidak menggunakan kemampuan ini. Banyak orang 

yang dianggap pintar padahal sebenarnya tidak. Betapa banyak orang yang memiliki 

berbagai informasi yang didapatkan dari luar, namun begitu banyak pula yang tidak 

mampu mengolah ataupun menganalisa informasi tersebut menjadi sebuah informasi 

yang bermutu dan bermanfaat. Hal seperti ini sebuah kerugian yang jika dibiarkan 

maka akan menjadi bencana bagi dirinya maupun orang lain. 

Murtadha Muthahhari, hal-hal yang bersifat hak untuk laki-laki dan 

perempuan dalam Islam tidak bertentangan dengan akal dan syariah artinya tidak 

bertentangan dengan prinsip keadilan,maka prinsip keadilan pertama yang 

seharusnya perempuan peroleh yaitu dimulai pada ranah keluarga. Setelah keluarga 

                                                           

31Murtadha Muthahhari, Konsep Pendidikan Islam, Terj. dari "Tarbiyatul Islam", (Jakarta: 

Ikra Kurnia Gemilang, 2005), h. 38. 
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tentu akan menuju ke lingkungan masyarakat, pola pendidikan yang diperoleh secara 

adil dari lingkungan keluarga akan terlihat pada saat seseorang berada di ranah 

publik begitu juga pada lingkungan sekolah formal di mana pendidikan yang lebih 

mengedepankan penghargaan dan penilaian atas prestasi individu tanpa 

membedakan jenis kelamin, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap 

individu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda sehingga mereka berhak 

mendapatkan wadah untuk menggali setiap potensi yang mereka miliki agar ke 

depannya dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Maka harus kita 

katakan bahwa perempuan adalah wajib hukumnya dalam memperoleh pendidikan, 

karena bagaimana pun pendidikan yang di peroleh perempuan baik di ranah formal 

maupun informal sifatnya tidak akan berlalu begitu saja melainkan akan terus 

teraktual sampai pada mereka (perempuan) menjadi seorang ibu. Perempuan harus 

cerdas, adalah kalimat yang harus dan selalu menjadi pengingat untuk para 

perempuan karena kecerdasan seorang perempuan bukan hanya miliknya sendiri 

tetapi akan di salurkan kepada manusia-manusia selanjutnya. Bagaimanapun, 

perempuan juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengamalkan 

ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. 

Di lain pihak, Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa pekerjaan dan 

profesi zaman sekarang telah menjadi sedemikian rupa yang tidak mungkin 

dilakukan tanpa adanya pengetahuan, belajar, dan spesialisasi. Jenis-jenis pekerjaan 

yang zaman dahulu dapat dikuasai dengan hanya melakukan latihan sebentar atau 

belajar singkat di hadapan seorang ahli, namun pada zaman sekarang sudah sangat 

berbeda, di mana sangat sulit untuk dikuasai kecuali dengan belajar disekolah-

sekolah menengah kejuruan, perguruan-perguruan tinggi politeknik, atau lembaga-
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lembaga pendidikan lainnya. Pada zaman sekarang, kebanyakan pekerjaan 

memerlukan orang-orang yang ahli. 

2. Perempuan dan Keluarga 

Keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam kehidupan umat manusia. 

Dalam bentuk dan strukturnya yang paling mendasar, sebuah keluarga pada 

umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak mereka yang biasa tinggal dalam satu 

rumah, yaitu rumah tangga.32 

Keluarga sebagai fungsi pembinaan lingkungan ialah salah satu kekuatan 

yang bisa saja memberikan nilai positif atau negatif dan dapat memberi pengaruh 

terhadap anggota keluarga dan lingkungannya. Keluarga diharapkan memiliki 

kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan 

kondisi sosial dan budaya masyarakatnya sehingga lahir nilai dan norma-norma 

agama dan budaya masyatakat.33 

Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang terpenting di mana 

dalam sebuah keluarga sudah mulai ditanamkan dasar-dasar sikap dan perilaku hidup 

dan kebiasaan lainnya dalam upaya mempersiapkan anak bagi peranannya di masa 

yang akan datang, paling tidak mempersiapkan anak agar dapat menjadi anggota 

masyarakat yang baik. Pada lingkungan keluarga para anak dilatih untuk bagaimana 

hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di 

masyarakatnya, selama anggota keluarga masih melakukan interaksi dan komunikasi 

sosial, maka pendidikan dalam keluarga akan terus bergulir. Pola hubungan antar 

                                                           

32Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial (Bandung: Refika 

Aditama, 1998), 56. 

33M Quraish Shihab,  Pengantin Al-Qur’an ( Tanggerang ; Lentera Hati ; 2007) hlm 163-179 
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anggota keluarga, pola asuh orang tua kepada anak, perilaku dan keteladanan orang 

tua dan sebagainya menjadi sebuah aktivitas yang dapat membentuk jati diri 

anggota keluarga. interaksi hubungan dalam keluarga merupakan bagian dari 

pendidikan informal di mana keluarga merupakan ruang pertama bagi 

berlangsungnya edukasi dari orang tua kepada anak. Dapat dikatakan bahwa 

lingkungan keluarga merupakan penghubung anak dengan kehidupan sosial di 

masyarakat.  

Terdapat dua peran orangtua dalam keluarga, yaitu peran instrumental yang 

diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak dikaitkan dengan peran mencari nafkah 

untuk kelangsungan hidup seluruh anggota keluarga. Peran ini lebih memfokuskan 

pada bagaimana keluarga menghadapi situasi eksternal. dan peran emosional atau 

ekspresif yang biasanya dipegang oleh figur istri atau ibu. Peran pemberi cinta, 

kelembutan dan kasih sayang. Peran ini bertujuan untuk mengintegrasikan atau 

menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, serta meredam tekanan-tekanan 

yang terjadi.34 

Keluarga merupakan salah satu pranata yang dapat memenuhi kebutuhan 

para anggotanya. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dipenuhi hubungan kasih 

sayang antar anggotanya yang sangat berperan penting bagi perkembangan 

kepribadian setiap anggota keluarga terutama anak, anak membutuhkan kehangatan 

kasih sayang dari orang tuanya utamanya dari ibu karena anak biasanya lebih banyak 

menghabiskan harinya bersama ibunya. Ayah yang kesehariannya lebih banyak di 

luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga juga merupakan peran 

                                                           

34 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda (Bandung; Mizan: 1999), h. 66-67 
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yang sangat penting bagi keberlangsungan keluarga, sehinggah dibutuhkan kerja 

sama dan saling pengertian kepada setiap anggota keluarga agar segala sesuatunya 

dapat tercapai dengan baik. Tentang patriarki dalam sebuah keluarga, Murtadha 

Muthahhari memiliki pemahamannya sendiri: 

Gerakan perempuan islam merupakan sebuah gerakan “putih” yang sedikitpun 
tidak ada warna hitam, merah, biru atau ungu. Sikap hormat anak perempuan 
kepada ayahnya dan sikap hormat istri kepada suaminya tidak dihapus. 
Fondasi kehidupan keluarga tidak dihancurkan. Islam tidak membuat 
perempuan memandang hina punya suami, memandang hina menjadi ibu dan 
memandang hina membesarkan anak.35  

Perhatian orang tua sangat berpengaruh kepada masalah pembinaan akhlak 

putra-putrinya selain itu suasana kehidupan keluarga yang harmonis juga memiliki 

peran yang sangat dominan dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian 

manusia. Dalam perkembangan sains dan teknologi telah timbul masalah besar yang 

berdampak terhadap retaknya sistemkeluarga yang merupakan bagian terkecil dari 

masyarakat. Keakraban keluarga mulai memudar, hubungan antara keluarga semakin 

merenggang. Suami, istri, anak, orang tua, dan sanak saudara masing-masing 

berjalan dalam keinginan dan kepentingan sendiri-sendiri.36 

Pentingnya pendidikan diberikan kepada anak ialah sebagai upaya dalam 

menjaga generasi sejak kecil dari berbagai penyelewengan yang akan terjadi. Dengan 

berkembangnya sains dan teknologi terdapat dua dampak yang akan dialami oleh 

manusia yaitu apakah mereka akan menerima teknologi sebagai bentuk memudahkan 

gerak dalam setiap aktivitas atau malah akan menjadi alat yang menjauhkan manusia 

yang satu dengan lainnya, utamanya dalam ranah keluarga seharusnya dengan 

perkembangan teknologidapat menjadi alat atau memudahkan bagi para orang tua 

                                                           

35 Murtadha Muthahhari, Filsafat Perempuan dalam Islam, h. 39 
36 Ibnu Mustafa, Wanita Islam Menjelang Tahun 2000, (Bandung: Al-Bayan, 1987) h. 58 
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dalam melihat berbagai referensi pola pendidikan, memudahkan interaksi antar 

keluarga jika sedang dalam jarak yang jauh, memudahkan para perempuan dalam 

bekerja di rumah dan lain sebagainya. Namun sering kali karena teknologi membuat 

hubungan seseorang menjadi renggang, kehangatan antar keluarga mulai tidak terasa 

ketika masing-masing anggota keluarga terperangkap dalam penggunaan teknologi 

yang berlebihan. Seperti yang biasanya waktu-waktu luang dalam keluarga mungkin 

dihabiskan di ruang nonton bersama, di meja makan atau bahkan diskusi bertukar 

pikiran dengan suasana santai hingga terjalin suasana yang damai dan hangat. Itu 

semua seketika berubah menjadi bayang-bayang yang menjadikannya sebagai 

kenangan dan mungkin suasana seperti itu akan terjadi dalam waktu yang jarang dan 

singkat. Perempuan dapat dilihat pengaktualisasian ilmunya ketika ia menjadi 

perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai istri, perempuan sebagai anak dan 

perempuan di lingkungan masyarakat. 

a. Perempuan sebagai istri 

 Murtadha Muthahhari tidak membenarkan bahwa laki-laki dan perempuan 

memiliki kehidupan yang terpisah, melaiankan ke duanya hidup secara bersama yang 

saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Islam tidak 

mengatakan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki melainkan islam 

megatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk satu sama lain.37 Sudah 

seharusnya laki-laki dan perempuan saling bekerja sama dalam berbagai bidang 

kehidupan, karena ke duanya diciptakan dengan memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing. 

                                                           

37 Murtadha Muthahhari, FilsafatP Perempuan dalam Islam. h. 111 
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 Perempuan mempunyai pengaruh yang ia miliki atas kehidupan laki-laki, 

pengaruh ini sungguh nyata dan merefleksikan perhatian perempuan yang 

memfasilitasi langkah suami untuk meraih kesuksesan dalam bekerja, atau telah 

mendampingi suaminya saat sedang beristirahat dan bersantai dari banyaknya 

tuntutan pekerjaan.38 

 Begitu besar peran perempuan sebagai Istri sehingga banyak laki-laki yang 

sukses karena di belakangnya ada seorang istri yang sangat luar biasa. Banyak 

pahlawan Indonesia yang juga dibalik kesuksesannya terdapat seorang pendamping 

yang juga luar biasa. Seperti Ir.Soekarno dengan istrinya ibu Fatmawati dan juga 

Bapak Habibie dengan istri tercinta ibu Ainun. Dalam tokoh Islamada Ali bin Abi 

Thalib dengan istrinya yang luar biasa yang dikenal sebagai salah satu penghuni 

surga yaitu Fatimah Az-zahrah dan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. dan juga yang 

tidak kalah luar biasa lagi adalah seorang istri yang melahirkan kehidupan keluarga 

yang sejahtera dan bahagia. 

 Perempuan sebagai istri memiliki peran yang sangat penting, istri yang 

bijaksana dapat menjaga rumah tangganya menjadi tempat yang teduh dan 

menyenangkan bagi suami, memenuhi kewajibannya terhadap suami dan penuh 

pengkhidmatan dalam keluarganya. Keberhasilan seorang suami tentunya tidak luput 

dari peran penting seorang istri. Posisi perempuan sebagai istri merupakan posisi 

yang terhormat dalam agama islam yang juga  islam menjamin kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan di dalamnya, di mana ke duanya memiliki hak dan 

kewajiban masing-masing.  

                                                           

38 Qasim Amin, Sejarah penindasan Perempuan, terj: Syaiful Alam, (Yogyakarta: Ircisod 

2003). H. 127 
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b. Perempuan sebagai Ibu 

 Manusia dalam dirinya terdapat nama al-Rahman dan al-Rahim, yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam kehidupan keseharian kita, kedua nama 

tersebut lebih banyak termanifestasi dalam diri seorang ibu. Sifat yang lebih 

dominan dalam seorang ibu adalah sifat pengasih dan penyayang kepada keluarga, 

khususnya kepada anak-anak. Demikian halnya dengan sifat-sifat keindahan lainnya 

yang hadir di dalam diri kita. Sifat-sifat yang kita miliki adalah manifestasi dari 

sifat-sifat Ilahi.39 

Perempuan yang bergelar sebagai ibu dikatakan lebih penyayang dan 

pengasih karena ibu tidak dapat menyembunyikan perasaannya kepada anaknya 

sendiri, bahagia dan marah biasanya mereka tampakkan kepada anaknya. Selain itu 

anatara ibu dan anak biasanya lebih banyak menghabiskan waktu bersama, dalam 

proses itu mereka bisa saja berbagi cerita, ibu mendidik berdasarkan pengalaman, 

menasehati anaknya dan tentunya ada banyak yang akan dilakukan ketika ibu dan 

anak lebih lama bersama sehingga ada ikatan batin yang cukup kuat antar kedunya. 

Ketika terjadi sesuatu kepada ankanya seorang ibu bisa langsung merasakannya. 

Namun bukan berarti ayah tidaklah memikiki peran dalam menyayangi anak-

anaknya. Hanya saja menurut peniliti terdapat cara yang berbeda antara bentuk kasih 

sayang seorang ayah kepada anaknya dengan sayangnya seorang ibu. 

                                                           

39Muhammad Nur Jabir, Perempuan dalam perspektif tasawuf, (Cet. I; Jakarta: Rumi Pressh, 

2019), h. 3-4. 
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Keibuan merupakan satu titik atau pusat dari seluruh kehidpan perempuan 

mulai dari masa bayi sampai tua, ia adalah insting alamiah dan fase terbaik di mana 

perempuan menyandarkan seluruh kekuatan, motivasi dan kemampuan inovasinya.40 

Bayi tumbuh menjadi anak kecil di mana bahasa pertama yang dipelajarinya 

adalah bahasa kasih sayang dari sang ibu, perasaan ibu yang lebih sensitif, penuh 

kasih sayang, murah hati dan berbagai perasaan lainnya. Dalam pangkuannyalah 

seorang anak untuk pertama kali belajar merasa, berpikir dan berbicara. Anak terus 

tumbuh, merangkak, berjalan, berdiri dan berjalan sampai pada akhirnya 

mengupakan bahasa komunikasi. Mengucapkan kata-kata yang tepat, penggunaan 

anggota badan, dan menyalurkan emosinya didapatkan dari ibunya. Pada ibulah 

terletak hal kebaikan dan keburukan yang dengan sangat mudah dapat ia letakkan di 

dalam hati anaknya yang akan mempengaruhi corak kehidupan sang anak di masa 

mendatang. 

Manusia dalam dirinya terdapat nama al-Rahman dan al-Rahim, yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam kehidupan keseharian kita, kedua nama 

tersebut lebih banyak termanifestasi dalam diri seorang ibu. Sifat yang lebih 

dominan dalam seorang ibu adalah sifat pengasih dan penyayang kepada keluarga, 

khususnya kepada anak-anak. Demikian halnya dengan sifat-sifat keindahan lainnya 

yang hadir di dalam diri kita. Sifat-sifat yang kita miliki adalah manifestasi dari 

sifat-sifat Ilahi.41 

                                                           

40 Muhammad Utsman Al Husyt, Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan, (Jakarta: Cendekia 

Sentra Muslim 2003), h. 91 

41Muhammad Nur Jabir, Perempuan dalam perspektif tasawuf, (Cet. I; Jakarta: Rumi Pressh, 

2019), h. 3-4. 
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Perempuan yang bergelar sebagai ibu dikatakan lebih penyayang dan 

pengasih karena ibu tidak dapat menyembunyikan perasaannya kepada anaknya 

sendiri, bahagia dan marah biasanya mereka tampakkan kepada anaknya. Selain itu 

anatara ibu dan anak biasanya lebih banyak menghabiskan waktu bersama, dalam 

proses itu mereka bisa saja berbagi cerita, ibu mendidik berdasarkan pengalaman, 

menasehati anaknya dan tentunya ada banyak yang akan dilakukan ketika ibu dan 

anak lebih lama bersama sehingga ada ikatan batin yang cukup kuat antar kedunya. 

Ketika terjadi sesuatu kepada ankanya seorang ibu bisa langsung merasakannya. 

Namun bukan berarti ayah tidaklah memikiki peran dalam menyayangi anak-

anaknya. Hanya saja menurut peniliti terdapat cara yang berbeda antara bentuk kasih 

sayang seorang ayah kepada anaknya dengan sayangnya seorang ibu. 

Ibu bertindak sebagai kepribadian dan kesadaran sang anak. perlahan-lahan 

anak akhirnya mempelajari keterampilan-keterampilan itu untuk dirinya sendiri dan 

seiring dengan berkembangnya berbagai keterampilan itu, proses ini berjalan 

lamban, terorganisir, terus-menerus. Dan bagaimanapun juga, perkembangan diri dan 

kesadaran anak akan sempurna bila kontak serta hubungan pertamanya dengan orang 

lain dalam hal ini adalah ibu dan ayahnya berlangsung terus-menerus dan bahagia.42 

Seorang ibu yang mau mendengarkan apa yang dikemukakan anaknya, 

menerima pendapatnya dan mampu menciptakan komunikasi secara terbuka dengan 

anak, dapat mengembangkan perasaan dihargai, diterima dan diakui keberadaannya. 

Untuk selanjutnya anak akan mengenal apa arti hubungan di antara mereka dan akan 

mewarnai hubungan anak dengan lingkungannya. Anak akan tahu bagaimana cara 

                                                           
42John Bowbly, Anatomi Cinta, Terj. Nosa Normanda, (Jakarta: Komunitas Bambu 2009), h. 

152 
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menghargai orang lain, tenggang rasa dan komunikasi, sehingga dalam kehidupan 

dewasanya dia tidak akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan orang lain. 

Seorang ibu bukanlah sosok yang lemah dan tidak berdaya, ia adalah salah 

satu sumber kekuatan dan inspirasi bagi setiap manusia. Ibu adalah sosok yang 

mengayomi, melindungi, menjaga dan meneduhkan setiap permasalahan yang 

dihadapi keluarganya. Tugas seorang ibu bukanlah sesuatu yang mudah seperti yang 

dikatakan orang-orang pada umumnya, ibu adalah lembaga pendidikan yang apabila 

engkau menyiapkannya berarti engkau telah menyiapkan bangsa yang mempunyai 

generasi unggul.43 Tugas mengurus rumah tangga maupun mendidik anak bukan 

alasan yang tepat untuk menyuruh perempuan selalu berdiam diri di rumah apalagi 

menganggap mereka sebagai alat. Murtadha Muthahhari tidak membenarkan jika 

laki-laki memenjarakan perempuan, dia meyetujui bahwa perempuan dapat bekerja 

di luar rumah selama tanggung jawab sebagai istri dan ibu telah terpenuhi. 

Sosok keibuan merupakan wujud seni yang indah nan abadi. Tugas seorang 

ibu yang utama ialah mendidik anak, membentuk manusia yang bijak-bijak serta 

meletakkan landasan-landasan moral dan kemanusiaan dalam rumah tangganya, 

meciptakan masyrakat yang baik di masa mendatang, memegang kendali masyarakat 

yang dinamis, serta mengatur keluarga. pekerjaan-pekerjaan macam ini jelas 

mustahil dilakukan oleh orang-orang yang tidak cerdas.44 

Perempuan perannya sebagai ibu dan istri sangat diharuskan mempunyai 

berbagai pengetahuan yang luas dalam menjalani kehidupannya di keluarga 

nantinya. Kehidupan yang dijalani sebelum dan sesudah menikah tentu sangat 

                                                           

43 Misbahul Huda, Inspirasi Ibu Cerdas untuk Anak Cerdas, (Surabaya: Matahati, 2011), 63-

64 

44Ali Qaimi, Buaian Ibu Antara Surga dan Neraka (Cet. I; Jakarta: Cahaya, 2008), h.42. 
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berbeda, di dalam sebuah keluarga terdiri dari beberapa orang yang membutuhkan 

figur seorang ibu khususnya. Sebagai tempat perlindungan dan meminta segala saran 

dan masukan ketika terjadi sesuatu. Untuk memberikan pemahaman ilmu agama 

kepada anak-anaknya baik itu yang bersifat teori maupun  praktis, mengerti tentang 

ilmu kesehatan jika kelak menghadapi anaknya yang sakit, mengetahui persoalan 

etika dan moral agar dapat memberikan pemahaman kepada anaknnya untuk menjadi 

priadi yang beretika dilingkungan keluarga dan masyarakat dan masih banyak 

pendidikan lain yang akan menjadi bekal untuk anak-anaknya. 

Kualitas perempuan dari segi intelektual dan spiritual pada akhirnya 

merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan bagi para perempuan, 

menjadi ibu yang ideal adalah hal perlu dipelajari untuk mampu membangun 

karakter keluarganya.  

c. Perempuan sebagai anak 

Peran seorang anak perempuan ketika belum menikah adalah taat kepada 

kedua orang tuanya dalam hal kebaikan dan didasarkan oleh perintah Allah Swt. 

Anak perempuan merupakan sangat istimewa karena anak perempuan yang belum 

menikah sedang memikul sebuah tanggung jawab dan kehormatan kedua ibu 

bapaknya kemanapun mereka pergi. Apapun yang mereka lakukan dapat menjadi 

bahan perhatian baik itu berupa pujian bahkan juga bisa menjadi bahan fitnah jika 

tidak menjaga dirinya.  

Islam adalah agama yang memanusiakan anak perempuan seperti layaknya 

anak laki-laki. Rasul pun juga mengajarkan para orang tua untuk berlaku adil  

terhadap anak perempuannya, orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang 

seluas-lusnya kepada mereka, dan juga tidak memaksakan kehendak anaknya. 
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Seorang anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Islam 

tidak pernah mempermasalahkan kehadiran anak perempuan dalam keluarga muslim. 

Bahkan Islam mengecam tradisi Arab jahiliyah yang membenci kelahiran anak 

perempuan atau sikap berlebihan mereka yang mengubur anak perempuan hidup-

hidup seperti yang dikisahkan dalam sejarah. 

Rasul saw. mengajarkan kepada para orangtua agar bertindak adil terhadap 

anak perempuan, tidak mendominasi dan mendiskriminasi, dan tidak melakukan 

tindak kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya dengan alas 

an apapun. Orangtua selayaknya memberikan pendidikan yang seluas-luasnya 

kepada mereka, tidak memaksakan kehendak, terutama dalam pernikahan dan 

pemilihan jodoh. Perkawinan hendaklah dipahami sebagai kontrak sosial antara dua 

manusia (laki-laki dan perempuan) yang setara, dilakukan secara sadar, penuh 

keikhlasan dan kerelaan menuju keridhaan Allah Swt. Anak perempuan memiliki 

kebebasan sendiri menentukan pasangan hidupnya, dan orangtua cukup memberikan 

nasihat dan pertimbangan. 

3. Perempuan dan masyarakat 

Posisi dan kedudukan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara sudah sangat jelas, yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagain warga 

Negara yang memiliki hak dan kewajiban. Perintah Allah untuk berbuat adil dalam 

seluruh bidang kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun publik, sangat tegas 

dan tandas. Demikianlah, keadilan merupakan prinsip ajaran Islam yang mesti 

ditegakkan dalam menata kehidupan manusia. Prinsip itu harus selalu ada dalam 

setiap norma, tata nilai dan perilaku umat manusia dimana pun dan kapan pun. 

Tanpa keadilan, agama yang diajarkan oleh zat yang maha adil dan dinyatakan oleh-
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Nya sebagai ajaran yang dijamin kebenaran dan keadilannya akan menjadi slogan 

belaka, seperti jasad yang kehilangan ruhnya. 

Peran perempuan dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai sumber dan 

motivator berlangsungnya proses pendidikan Islam setelah di dalam keluarga dan di 

sekolah. Masyarakat dalam pengertian yang sederhana adalah sekumpulan individu 

dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Sedangkan 

masyarakat Islam yaitu masyarakat yang dibedakan dari masyarakat-masyarakat 

lainnya dengan aturan khasnya yaitu undang-undang yang berdasar pada al-Qur’an 

dan hadis, yang individu-individu sama dalam satu akidah. Dalam hal proses 

pendidikan Islam bagi perempuan di lingkungan masyarakat hanya bersifat informal, 

tapi harus diikuti karena pengaruh masyarakat cukup berperan dalam pembentukan 

kepribadian perempuan. Berbicara tentang peran perempuan berarti berbicara 

tentang harapan perempuan dengan kata lain apa yang dapat dilakukan perempuan 

keberadaannya. Peran perempuan (women’s role) dapat diklasifikasikan kedalam dua 

kelompok: peran yang dimainkan secara langsung (straight role), dan peran tidak 

langsung (no straight role). Yang dimaksud dengan peran secara langsung adalah 

peran yang secara langsung dilakukan oleh perempuan dan pengaruhnya langsung 

dapat dirasakan. Adapun peran secara tidak langsung adalah peran yang secara tidak 

langsung dilakukan perempuan dan pengaruhnya pun dirasakan secara tidak 

langsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-babsebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Murtadha Muthahhari merupakan seorang intelektual muslim yang 

memberikan pandangan-pandangannya secara jelas dan terbuka terutama 

pandangannya mengenai perempuan dan pendidikan. Murtadha Muthahhari 

adalah sosok pencerah yang menjunjung tinggi sikap keIslamannya namun 

tidak mengabaikan sains yang menjadikan rasionalitas dan keimanan menjadi 

kekuatan dalam berfikir dan bertindak. 

2. Hakikat pendidikan menurut Murtadha Muthahhari terkait erat dengan fitrah 

manusia yaitu fitrah yang merupakan sesuatu yang hadir dalam diri manusia 

sejak manusia diciptakan. Pendidikan mengajarkan manusia untuk selalu 

berada pada jalan kebenaran sebagaimana hal ini sesuai dengan sifat fitrah 

yang juga tertuju pada kebenaran .  

3. Murtadha Muthahhari adalah salah satu tokoh yang mendukung penuh 

kebebasan perempuan untuk belajar, berfikir dan memberikan pendapat. Maka, 

bukan hanya laki-laki, perempuan juga memiliki kewajiban untuk 

mendapatkan pendidikan baik di ranah formal maupun informal baik itu 

pendidikan yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat sosial. Karena 

perempuan yang berpendidikan bukanlah miliknya sendiri melainkan 

pendidikan perempuan akan lebih teraktual ketika mereka (perempuan) telah 
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memiliki sebuah keluarga ketika berperan sebagai seorang istri yang di mana 

istri yang bijaksana dapat menjaga rumah tangganya menjadi tempat yang teduh 

dan menyenangkan bagi suami, memenuhi kewajibannya terhadap suami, 

ketika ia berperan sebagai ibu dimana seorang ibu adalah tokoh pendidik utama 

dalam keluarga untuk anaknya dari ibulah sang anak melihat, belajar dan 

mendapat pemahaman seputar kehidupan. Pada akhirnya kualitas perempuan 

dari segi intelektual dari spiritual sangat utama  

B. Implikasi Penelitian  

 Dari arah pemikiran Murtadha Muthahhari, ada beberapa hal yang menjadi 

permasalahan para perempuan dan beberapa dari kalangan yang menyebut diri 

mereka sebagai pejuang kesetaraan, yakni: Pertama, Perempuan masih terjebak 

dalam definisi antara kesetaraan dan persamaan terutama ketika berbicara tentang 

hak-hak dan kewajiban. Kedua, para perempuan masih banyak yang terpengaruh dan 

mengikuti arus pemikiran Barat yang sebenarnya justru merugikan kaum perempuan 

itu sendiri. Ketiga masih banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan untuk 

perempuan sifatnya sangat terbatas dan memiliki batas waktu tertentu dengan alasan 

karena mereka seorang perempuan. 

 Menurut Murtadha Muthahhari, perkembangan zaman akan terus maju tanpa 

melihat siap atau tidaknya manusia, yang dibutuhkan dalam menghadapi kemajuan 

zaman adalah cara berfikir dan sikap yang terbuka dalam melihat sesuatu. Itulah 

mengapa laki-laki ataupun perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang memadai 

agar keduanya dapat bekerja sama dalam menyikapi perubahan zaman. 
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 Skripsi ini, dari awal hingga akhir tentu masih banyak kekurangan yang 

dapat ditemukan. Penulis sangat mengharap saran dan kritik yang membangun demi 

berkembangnya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan dan 

perempuan, sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan 

atau referensi bagi para pembaca. 
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