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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain„ ع
„ 

apostrof terbalik 
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 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ؼ

 Qaf q Qi ؽ

 Kaf k Ka ؾ

 Lam l El ؿ

 Mim m Em ـ

 Nun n En ف

 Wau w We ك

 Ha h Ha ق

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye م

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

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اََ

 Kasrah I I اِ 

 ḍammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ل  

 fatḥah dan wau Au a dan u ىػ وْ 

Contoh: 

  kaifa :     ك يْف  

 haula : ه وْؿ   

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif atau 

yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو

Contoh: 

اتَ   mata :م 

يَ م  ر  : rama 

قيِْمََْ : qila 

ي مُوْتََُ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
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[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُاْلأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِيْى ةَُاْنف اَضِه ةََََُ ا نْم  : al-madinah al-fadilah 

ة  al-hikmah :          ا نْحِكْم 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّى ا  rabbana :ر 

يْى ا  najjainah :و جَّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 
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ف ةَُ  al-falsafah :ا نْف هْس 

 al-biladu :ا نْبلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِرْتَُ

b. Hamzah Tengah 

َ  ta’muruna : ت أمُْرُوْن 

c. Hamzah Akhir 

يْءٌَ :ش  َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi  kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 

maka dalam transliterasinya dengan penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 

dua cara yaitu ; bisa kata terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

hamzah.  

Contoh: 

َ  Dinullah دِيْهَُالََّّ

 َ  billah بِا الََّّ

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ حْم   Hum fi rahmatillah همَُْ  فيَِْر 

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 dari (orang, 

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

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

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

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
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swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xv 

 

ABSTRAK 

Nama              : Irfan Mansur 

Nim               : 10300118084 

Jurusan           : Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Judul Skripsi: “KESETARAAN GENDER : WANITA KARIR DAN 

FUNGSI DOMESTIFIKASI (Tinjauan Madzhab Fiqih)” 

Skripsi ini membahas tentang Kesetaraan Gender bagi Wanita karir dan 

Fungsi Domestifikasinya. Pokok permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimana 

bentuk-bentuk Kesetaraan Gender Dalam pekerjaan Rumah Tanggga Terhadap 

Wanita Karir. Bagaimana pandangan 4 Imam Mazhab Fiqih Terkait Kesetaraan 

Gender Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Terhadap Wanita Karir. Selain 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk kesetaraan gender bagi 

wanita karir dalam ranah domestik serta untuk mengetahui tinjauan 4 Imam 

Mazhab fiqih terhadap kesetaraan gender bagi wanita karir dan fungsi 

domestifikasinya. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (Library research) 

kuantitatif dengan pendekatan penelitian Normatif dan Syar‟i. Dalam 

mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang 

penulis gunakan dalam studi pustaka ini adalah analisa menunggunakan metode 

deduktif dan interpretatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis 

melalui melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum kesetaraan gender bagi 

wanita karir didalam bahtera rumah tangga sangat penting untuk di klasifikasikan. 

Hal ini menunjang pembagian kerja agar perempuan tidak hanya bekerja di sektor 

domestik namun juga mampu bersaing dalam dunia kerja selayaknya laki-laki 

pada umumnya. 

Keempat madzhab fiqih secara gamblang tidak melarang perempuan untuk 

bekerja diluar dari tugas domestiknya, Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan 

Hanbali) terkait wanita karir dalam pemenuhan tugas domestik dapat sedikit 

berbeda. Namun, secara umum, mereka mengakui bahwa wanita memiliki hak 

untuk bekerja di luar rumah dan memiliki karir, asalkan tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip Islam. 

Kata Kunci : Wanita Karir,  Kesetaraan Gender , Imam Mazhab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, wacana tentang isu-isu kesetaraaan gender menjadi salah satu 

perbincangan hangat yang kini kerap kita dengar dalam meja diskusi masyarakat. 

Bukan tanpa alasan, sejalan dengan perkembangan saat ini dengan laju 

modernisasi yang kian merebak di berbagai bidang, banyak hal yang mengubah 

aktivitas kaum perempuan dan turut serta mempengaruhi ideology dan pola 

pemikiran, serta pandangannya terhadap peran yang biasanya dilakukan. 

Terkhusus bagi keterlibatan wanita pada perubahan kondisi sosial 

kemasyarakatan. Tidak dapat di pungkiri, eksistensi perempuan tidak hanya 

berdampak pada diri sendiri dan keluarga, lebih dari itu, kemajuan dan 

kehancuran suatu negeri sangat bergantung pada perempuan. 

 Khoemeni bahkan menyebutkan dalam bukunya yang berjudul kedudukan 

wanita, bahwa perempuan yang memiliki kualitas dan terdidik dengan baik akan 

menciptakan generasi yang baik pula serta mampu diandalkan dalam 

memakmurkan suatu negeri.
1
 Namun, acap kali perempuan dianggap tidak mampu 

berperan aktif dalam membangun ekonomi keluarga dan hanya berafiliasi pada 

pekerjaan seputar rumah tangga, serta bergantung pada pendapatan suami atau 

bahkan hanya menurut perintah suami tanpa adanya andil ide selain pekerjaan 

yang sifatnya domestik. 

                                                           

1
 Khoemeni, Kedudukan Wanita (Jakarta: Pustaka Lentera, 2004), h.34. 
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Di zaman modern saat ini, banyak orang memilih untuk mengejar karir 

dengan tujuan meningkatkan status sosial mereka, menjalankan tanggung jawab 

politik, sosial, budaya, hukum, dan agama. 

Al-qur'an pula membahas mengenai harta sebagai hal yang nyata. Harta 

juga dikatakan sebagai hiasan hidup seseorang dan bagian dari sendi kehidupan 

juga. Dikatakan sebagai sendi karena bisa menguatkan dan menjaga. Sebab, harta 

merupakan bagian dari keperluan individu dan kepentingan bersama juga. Hukum 

yang terdapat di dalam agama Islam sesuai dengan kenyataan dalam hal mengatur 

tentang ketentuan-ketentuan dalam hidup. Adapun beberapa tuntunan yang ada 

termasuk rohani dan jasmani harus berjalan dengan seimbang.  

Islam telah mengajarkan kepada manusia agar mencari harta melalui 

berbagai macam cara. Tentunya cara yang dibenarkan di dalam Islam ialah cara 

yang sesuai dengan tuntunan agama. Adapun cara yang ditempuh bisa 

mendatangkan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti bisa membuka 

lapangan kerja baru, memakmurkan daerah setempat, melakukan berbagai macam 

pertukaran dan lain-lain.
1
 

Karir merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan 

keterampilan khusus. Dalam konteks ini, wanita karir merujuk pada wanita yang 

secara terus-menerus bekerja dengan tekun hingga mencapai kesuksesan, baik itu 

didorong oleh motivasi ekonomi, sosial, budaya, atau alasan lainnya. 

 

 

                                                           

1
Suci Aprianti, Siti Aisyah, “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis 

Menurut Imam Syafi‟i Dan Hanafi (Analisis Maqashid al-Syariah)”, Shautuna 1, no. 3 (2020): h. 

464.  
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Hal ini sesuai yang termaktub dalam QS. An-Nahl (16):97. 

َمَ  َانُْ ثٰىَوَىُوََمُؤْمِنٌَفَ لَنُحْيِيَ نَّومَنَْعَمِلََصَالِِاً َنَْذكََرٍَاوَْ َّ َطيَ بَةًََحَيٰوةًََّ 
2َََوْنيَ عْمَلََُكَانُ وْاَمَاَباَِحْسَنََِاَجْرَىُمََْوَلنََجْزيَِ ن َّهُمَْ  

Terjemahnya : 

“Barangsiapa beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, 

sedang ia beriman, maka sesungguhnya Kami akan memberikan 

balasan kepadanya satu kehidupan yang baik dan kami akan 

memberikan pahala kepadanya dengan sebaik-baiknya yang 

mereka lakukan” 
Selain itu, terdapat dalam dalil dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari nomor 4789 yang menilik tentang karir bagi seorang wanita dalam 

Islam. 

ثَ نَاَحَََّادَُبْنَُزَيْدٍَعَنَْأيَُّوبََعَنَْناَفِعٍَعَنَْعَبْدَِاللَّوَِقاَلََالنَّبَُِّ ثَ نَاَأبَوَُالن ُّعْمَانَِحَدَّ صَلَّىََحَدَّ
كَُلُّكُمَْراَعٍَوكَُلُّكُمَْمَسْئُولٌَفاَ مَامَُراَعٍَوَىُوََمَسْئُولٌَوَالرَّجُلَُراَعٍَعَلَىَأىَْلِوَِاللَّوَُعَلَيْوَِوَسَلَّمَ لِْْ

ىُوََوَىُوََمَسْئُولٌَوَالْمَرْأةََُراَعِيَةٌَعَلَىَبَ يْتَِزَوْجِهَاَوَىِيََمَسْئُولَةٌَوَالْعَبْدَُراَعٍَعَلَىَمَالَِسَي دِهَِوََ  

3ٌََمَسْئُولٌَأَلَََفَكُلُّكُمَْراَعٍَوكَُلُّكُمَْمَسْئُول  

Artinya :  

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu‟man Telah menceritakan kepada 

kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi‟ dari Abdullah ia berkata; 

Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Setiap kalian adalah 

pemimpin, dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. 

Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah 

suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang 

budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai 

                                                           

2
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Halim, 

2013), h. 70. 

3
Bukhari, bab "Pemimpin dan Tanggung Jawab Mereka" (Kitab Al-Imarah) no. hadits 

2382. 
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pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalain adalah pemimpin dan 

setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. 

 Pembagian pekerjaan rumah tangga yang dipengaruhi oleh pemikiran 

konservatif kemasyarakatan atau budaya lama, memaksa perempuan untuk tetap 

dirumah dan menjadikan keterlibatannya pasif. hal ini jelas berdampak pada 

rendahnya tingkat partisipasi perempuan serta kesempatan yang terbatas dalam 

mengekspresikan diri untuk mengontrol sumber daya, mendapatkan pendidikan, 

dan membangun karir di dunia kerja. Kendala-kendala tersebut menjadikan 

perempuan tak dapat menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam hal menangani 

masalah sosial ekonomi. 

Perempuan pada umumnya tidak terlepas dari masalah fisik dan 

psikologis. Hal ini didasarkan pada struktur biologis dan pertumbuhan unsur-

unsur kimia tubuh dari sudut pandang fisik, sedangkan didasarkan pada karakter, 

maskulinitas, dan feminisme dari sudut pandang psikologis. Perempuan manusia 

yang memiliki kodrat yang dapat mengalami haid, hamil, dan melahirkan anak 

serta menyusui, hal tersebut yang membedakannya dengan laki-laki.
4
 

Tuntutan finansial yang semakin besar menyebabkan tidak hanya laki-laki 

yang dibutuhkan dalam ruang publik melainkan juga wanita. Adanya desakan 

tersebut tidak di dukung akibat budaya masyarakat yang masih di tenggarai 

budaya patriarki yaitu suatu system sosial yang menempatkan laki-laki sebagai 

pemegang kekuasaan utama  dan mendominasi dalam perannya pada 

kepemimpinan politik, hak sosial, moral dan penguasaan properti maupun dalam 

pembagian kerja lainnya terkhusus dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan 

                                                           

4
Muh Ikhsan Syam dan Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi 

Perempuan di Organisasi Ekstrakulikuler Futsal (Studi Kasus di SMAN 14 Gowa)”, Shautuna 2 

no. 1 (2021); 281. 
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perempuan selalu di tempatkan sebagai yang kedua karena keberadaannya yang 

dipaksakan untuk selalu di dalam rumah, dimana segala hal yang dilakukan oleh 

perempuan yakni istri, harus selalu seizin suaminya termasuk dalam hal bekerja 

dan berkarir, kemudian disebut dengan istilah wanita karir.
5
 

Istilah wanita karir sendiri merupakan efek domino dari adanya tuntuan 

ekonomi yang semakin besar dalam keluarga. Seorang istri yang bekerja untuk 

membantu sang suami sebagai pencari nafkah menjadi fakta dan realita sosial 

yang tidak mampu ditepis lagi. Ketidakmampuan seorang suami memenuhi 

kewajiban nafkah lazimnya memaksa istri ikut mencari nafkah, serta dituntut 

untuk melakukan tugas-tugas produktif secara finansial.  

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kurangnya apresiasi atas keikutsertaan 

perempuan dalam aktivitas publik juga didasari dari argumentasi sisi normatif 

Islam yang menurut beberapa kalangan secara tegas membatasi ruang gerak 

perempuan hanya pada tataran domestik. Hal ini dapat dijumpai dalam ayat 

tentang penciptaan hawa, kepemimpian laki-laki untuk melakukan cerai, hak-hak 

waris serta otoritas kesaksian laki-laki yang lebih besar, tampak secara tidak 

langsung memarjinalkan kaum perempuan ditambah dengan hadis-hadis 

misoginis lainnya. 

Meskipun dalam pranata fiqih klasik suami diwajibkan untuk  

mempersembahkan nafkah kepada sang istri sesuai dengan konsepnya, dimana ia 

bertugas sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari rezeki. Rezeki yang 

diperoleh menjadi hak milik suami seutuhnya dan istri beserta dengan sang anak 

di tempatkan sebagai penerima nafkah. Kewajiban ini sesuai dengan jum‟ur ulama 

                                                           

5
La Hasanuddin, dkk., Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa 

Lapandewa Kaindea Buton Selatan Journal Syattar 1, no. 2 (2021). h. 55 
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karena anggapan perempuan bertugas di dalam rumah untuk melayani sang suami 

dan anak. konsep seperti ini di ibaratkan tugas dan jasa istri dalam hal privat harus 

mendapatkan bayaran atas jasanya berupa nafkah.
6
 

Pemilihan laki-laki menjadi pihak yang memiliki tanggungjawab ini tidak 

semerta-merta dilakukan dan tanpa alasan jelas. Hal ini dilakukan karena Islam 

ingin melindungi wanita/istri dari beban berlebih. beban kodrati yang di miliki 

perempuan yakni beban reproduksi, dipenuhi dengan resiko besar baik bagi fisik 

maupun mentalnya. 

 Perlu diketahui bahwa salah satu titik sentral pokok prinsip ajaran Agama 

Islam ialah prinsip Egalitarian yakni persamaan atas semua manusia, baik laki-

laki, perempuan, suku, keturunan maupun antar suku bangsa. Hal ini telah 

diisyaratkan dalam QS.  al- Hujarat : 13 

                              

                    

Terjemahnya : 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling 

bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti. 

Dalil al-Quran diatas memberikan gambaran tentang persamaan antara 

laki-laki maupun perempuan baik dalam dimensi spiritual maupun aktivitas sosial 

kemasyarakatan dalam hal ini urusan karir profesional. Ayat tersebut juga secara 

tidak langsung mengulik bahwa diantara keduanya (laki-laki maupun perempuan), 

                                                           

6
Muhammad Choiril Ibaad, “Nafkah Perempuan Karier Danal Fiqih Empat Mazhab 

Perspektif Maqashid Shariah Ibnu Ashur” Tesis (Malang:  Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h.4. 



7 

 

 

tidak terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu pihak. Namun, kendala 

klasik hidup bersosialisasi, sekalipun al-Quran mengandung prinsip kesetaraan, 

ternyata dalam pengimplementasiannya seringkali prinsip ini diabaikan. 

Agar komprehensif dalam memahami teks agama, kita perlu melihat hadits 

sebagai salah satu sumber tradisi masa nabi. Tidak ditemukan hadits yang secara 

eksplisit melarang perempuan bekerja, justru menurut nabi, perempuan yang 

bekerja, maka ia mendapatkan dua pahala. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadits 

riwayat al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Ibn Hibban, Abu Dawud dan At-Thabrani. 

Dikisahkan, Zainab bin Abdullah At-Tsaqafiyah adalah tulang punggung 

keluarga. Selain menafkahi suaminya, ia juga menafkahi anak-anak yatimnya. Ia 

pun meminta kepada suaminya untuk bertanya kepada Rasul. Namun sang suami 

malah memintanya untuk bertanya sendiri.  

Zainab lalu menuju kediaman Rasulullah saw., ternyata di depan pintu 

rumah beliau sudah ada seorang perempuan Ansor yang juga hendak menanyakan 

hal yang sama dengannya. Kebetulan, Bilal melintas di hadapan mereka, Zainab 

pun memanggil Bilal dan berkata, “Tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad 

saw., apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim 

di pangkuanku? Tapi tolong jangan beritahu siapa kami.” Bilal pun masuk ke 

rumah Rasulullah saw. dan menanyakan pertanyaan Zainab. Nabi pun bertanya 

kepada Bilal identitas penanya. Setelah tahu sang penanya, barulah Nabi saw. 

menjawab. 

7قَراَبةََِ،َوَأَجْرَُالصَّدَقَةانَِأَجْرَُالَْقاَلََ:َنَ عَمَْلََمَُاَأَجْرََ  
Artinya : 

                                                           

7
Al-Bukhari, Kitab Al-Jami 'As-Sahih, No. 1234 
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“Setiap biji yang ditanam seorang muslim dan hasilnya dimakan manusia 

maupun hewan, maka itu bernilai sedekah sampai hari kiamat.” 

 

Saat itu Nabi jelas-jelas mengetahui bahwa Ummu Ma‟bad bekerja. Jika 

Nabi melarang perempuan bekerja, Nabi pasti akan melarang, bukan malah 

mengatakan bahwa hasil tanamannya bisa bernilai pahala. Selain 

mempertimbangakan teks-teks Al-Qur‟an dan hadits, kita juga perlu melihat dari 

sisi sejarah karena sejarah adalah bagian penting dalam memahami hadits.
8
  

Misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (almusawah), 

persaudaraan (al-ikha’), dan kebebasan (al-khuriyah) untuk mengangkat martabat 

kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin 

masyarakat akan budaya patriarkhi sangat kuat mengintimidasi hak-hak 

perempuan. Akibatnya, masih banyak terjadi kekerasan yang ditujukan kepada 

perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.
9
 Kesalahpahaman 

masyarakat dalam menafsirkan ayat al-Qur‟an ini disebabkan beberapa alasan. 

Pertama, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara 

dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan 

agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. Kedua, pada umumnya 

masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para 

ulama yang umumnya sangat bias gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis 

dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan. Ketiga, pemahaman terhadap 

relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada 

pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan pemahaman 

                                                           

8
https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-

tOBSN (22 Mei 2023). 

9
U. Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual-Usaha Memaknai Kembali 

Pesan al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 38. 

https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN%20(22
https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN%20(22


9 

 

 

kontekstualnya yang lebih egaliter dan akomodatif terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan.
10

 

Reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur‟an yang selama ini dianggap 

memberikan pemahaman bias gender terhadap perempuan penting untuk 

dilakukan. Salah satu ayat yang dalam kaitannya menyetarakan hak-hak 

perempuan sebagai istri adalah konsep „qawwam‟ dalam surat an-Nisa‟: 34 

                           

                           

               

                         

Terjemahnya : 

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 

yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 

sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang 

taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena 

Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan akan nusyuz berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di 

tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan 

cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, 

janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. 

Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. 

Selama ini makna „qawwam‟ diartikan sebagai superior untuk laki-laki 

sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan 

keluarganya. Memaknai kembali kata „qawwam‟ perlu dengan lebih 

mamanusiakan perempuan. Artinya, makna „qawwam‟ yang selama ini diartikan 

bahwa laki-laki adalah „kepala keluarga‟ atau pemimpin bagi perempuan dalam 

keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu 

                                                           

10
Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan (Jakarta: Kibar Press, 2007), h. 24. 
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keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi 

„qawwam‟ bagi keluarganya, maka posisi „qawwam‟ bisa ditawarkan kepada 

perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyandang posisi tersebut.
11

 

Penggunaan kata „kepala‟ dan „pemimpin‟ yang disandarkan pada laki-laki 

akibat multi tafsir ini akan mendudukkan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa 

dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah 

suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya 

sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang akan memicu terjadinya perilaku 

dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering 

terjadi pada perempuan dalam keluarga.
12

 

Terlepas dari itu, persoalan wanita karir sebenarnya tidak hanya membahas 

aspek normatif ajaran Islam yaitu „boleh atau tidak boleh‟, melainkan tentang 

bagaimana sang suami memanagemen pekerjaan rumah tangga agar perempuan 

setidaknya lebih ringan dalam menanggung beban ganda, disamping harus 

bertanggung jawab atas pekerjaannya, juga mesti berkewajiban untuk mengurusi 

urusan rumah tangga. belum lagi ketika adanya persoalan psikologis antara anak 

dan suami yang berpotensi menjadikan perkawinan dan keharmonisan keluarga 

tidak stabil. 

Masalah tersebut jelas bahwa persoalan wanita karir bukan sesuatu yang 

perlu dianggap remeh temeh. Selain masalah kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, masalah wanita karir juga memiliki kaitan dengan marwah tujuan 

pernikahan dan pembangunan kontruksi keluarga. Oleh sebabnya, pertanyaan 

utamanya adalah bagaimana ajaran Islam dalam hal ini pandangan mazhab fiqih 

untuk menjawab persoalan implementasi kesetaraan gender dalam pekerjaan 

                                                           

11
Amany Lubis, dkk., Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Tangerang: Pustaka 

Cendikiawan Muda, 2016), h. 7. 

12
Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (Yogyakarta: Kibar ress, 

2007), h. 19. 
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rumah tangga bagi wanita karir dengan pokok pembahasan, bagaimana pandangan 

ulama mazhab fiqih mengenai hakikat wanita dalam menjalankan pekerjaan 

rumah tangga, serta bagaimana pengimplementasian pembagian kerja rumah 

tangga bagi wanita karir tersebut. 

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Tinjauan Mazhab Fikih Terhadap Kesetaraan Gender 

Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Bagi Wanita Karir”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

pokok masalah penelitian yaitu bagaimana pandangan mazhab fiqih terkait 

pengimplementasian kesetaraan gender dalam pekerjaan rumah tangga bagi 

wanita karir. Pokok masalah tersebut dirumuskan dalam sub masalah : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk Kesetaraan Gender Dalam pekerjaan Rumah 

Tanggga Terhadap Wanita Karir. 

2. Bagaimana pandangan 4 Imam Mazhab Fiqih Terkait Kesetaraan Gender 

Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Terhadap Wanita Karir 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup 

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Mazhab Fikih Terhadap Kesetaraan 

Gender Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Bagi Wanita Karir”. Fokus penelitian, 

untuk mengetahui bagaimana bentuk pembagian kerja yang dapat dilakukan bagi 

wanita karir dalam rumah tangga serta bagaimana imam mazhab fiqih 

memandang hal tersebut. 
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Untuk memperjelas arah sesuai dengan pokok permasalahan, maka penulis 

akan memberikan penjelasan dari beberapa kata yang berkaitan dengan judul 

penelitian, diantaranya: 

1. Tinjauan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan diartikan 

sebagai hasil dari kegiatan meninjau, pendapat dan pandangan (sesudah 

menyelidiki dan mempelajari).
13

 

2. Mazhab Fiqih, merupakan aliran pemikiran tentang hukum Islam yang 

penetapannya merujuk pada al-Quran dan al-Hadis. Beberapa Fukaha yang 

pemikiranya mendapat apresiasi oleh umat Islam diantaranya : Imam Abu 

Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi‟I dan Imam Ahmad bin Hambal.
14

 

3. Kesetaraan Gender, Merujuk pada suatu keadaan social dimana setara 

antara laki-laki dan perempuan dalam hal pemenuhan hak dan 

kewajibannya.
15

 

4. Pekerjaan Rumah Tangga, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

hal kerumahtanggan, diantaranya membersihkan rumah, menjaga anak dan 

lain sebagainya.
16

 

5. Wanita Karir, berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri secara 

finansial, baik bekerja untuk orang lain maupun mempunyai usaha sendiri, 

sering diidentikkan sebagai wanita pintar dan perempuan modern.
17

 

                                                           

13
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

https://kbbi.kemendikbud.go.id (26 Juni 2022). 

14
Syaikh Abdurrahman Al-Juazairi, Fikih Empat Mazhab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2015), h. 10.  

15
Ikhlasiah Dalimoenthe, Sosiologi Gender (Cet. 1; Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 

2020), h. 22. 

16
Jemina S. Pulungan, Efisiensi Kerja Dalam Pekerjaan Rumah Tangga (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2013), h. 23. 
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D. Kajian Pustaka 

Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, pembahasan terkait 

wanita karir telah banyak dilakukan. Namun, pengkajian terkait pandangan 

mazhab fiqih terkait kesetaraan gender dalam pembagian kerja dalam rumah 

tangga bagi wanita karir sampai sekarang masih sangat minim dan bahkan selalu 

berbenturan dengan dalil-dalil normative agama Islam. 

Meskipun beberapa karya ilmiah telah membahasnya, perspektif 

pendekatan kajian setiap akademisi berbeda dalam menyusun dan merumuskan 

kerangka masalahnya, kerangka teori dan metode yang dipakai, hingga pada hasil 

penelitiannya yang beragam dalam mengkaji fenomena yang dianggap sebagai 

masalah. Beberapa literature yang pernah membahas tentang kesetaraan gender 

dalam pembagian kerja dalam rumah tangga dengan subjek kajian utamanya yakni 

wanita karir, diantaranya : 

1. Skripsi milik Nabila Alhalabi, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga 

(Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Dengan judul skripsi 

“Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Uin Syarif Hidayatullah 

Jakarta (Perspektif hukum Islam Dan hukum positif)”. Skripsi ini 

membahas tentang hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita 

karir dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, dan untuk 

mengetahui hak dan kewajiban istri yang berkarir dalam perspektif wanita 

karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.
18

 

                                                                                                                                                               

17
Alifiulathin Utaminingsih, Gender dan Wanita Karir (Malang: UB Press 2017), h. 10. 

18
Nabila Alhalabi, “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di Uin Syarif 

Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam Dan hukum positif) Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 6. 
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2. Skripsi yang ditulis Irma Erviana oleh mahasiswa Jurusan Hukum acara 

Peradilan dan Kekeluargaan,Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Wanita Karir Perspektif 

Gender dalam Hukum Islam di Indonesia”. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana bagaimana Wanita Karir Perspektif Gender dalam 

Hukum Islam. Kemudian melahirkan dua sub masalah yang pertama 

bagaimana pandangan Islam tentang wanita karir dan yang kedua 

bagaimana dampak positif dan dampak negative wanita karir di Indonesia.
19

 

3. “Istri Karir Dan Pemenuhan Tugas Domestik Dalam Perspektif Gender 

(Studi Kasus Di Yayasan Silaturrahim Pecinta Anak Indonesia)” tesis yang 

disusun oleh Asrizal S.H.I, Mahasiswa rogram Studi Hukum Islam, 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta pada tahun 2017. isi dari tesis ini membahas problematika yang 

terjadi terhadap ibu atau istri yang berkarir, yaitu pegawai tetap Yayasan 

Silaturrahim Pecinta Anak Indonesia. Beberapa jabatan strategis di yayasan 

ini diduduki oleh wanita dan digolongkan menjadi istri karir karena 

kesibukan mereka bekerja mengurusi beberapa pekerjaan dan tidak jarang 

mengabaikan tugas domestik mereka sebagai ibu rumahtangga. 

Problematika sosial seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui praktek pemenuhan tugas domestik bagi istri 

yang berkarir di Yayasan SPA Indonesia dan cara pengaturannya serta 

melihat praktek pemenuhan berdasarkan kacamata/perspektif gender.
20

 

                                                           

19
Irma Erviana “Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam Di Indonesia“ 

Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 

h. 6. 
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Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2017), h.7. 
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4. Tesis dengan judul “Nafkah Perempuan karir Dalam Fiqih Empat Mazhab 

erspektif Maqashid Shariah Ibnu Ashur” oleh Muhammad Choiril Ibaad 

pada tahun 2019, mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. penelitian  ini 

membahas tentang nafkah dan hukum berkarier bagi perempuan dalam 

fikih empat mazhab yang dianalisa menggunakan teori Maqâşîd Sharî’ah 

Ibnu ‘Asyur. Hal ini untuk memperjelas nafkah dan hukum berkarier bagi 

perempuan dalam Islam sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

dan rujukan bagi masyarakat yang ingin memahami kedua hal tersebut. 

5. Penelitian milik Zulfa Insiyah, dalam jurnal Hukum Islam Indonesia 

dengan judul “Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami-Istri 

Perspektif Musdah Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di 

Indonesia”, mahasiswa pascasarjana Institus Agama Islam Negeri Jember. 

Pada pembahasannya, ia meneliti tentang Hak dan kewajiban suami dan 

istri dalam keluarga dari pespektif pemikiran Kaum Feminis yakni Musdah 

Mulia yang menentang kekerdilan dan ketidakadilan pemenuhan hak-hak 

perempuan, dimana perempuan selalu ditempatkan sebagai yang kedua 

setelah laki-laki, dan laki-laki yang terus saja merasa lebih superior dari 

wanita, pemikirannya disinyalir akibat hukum keluarga Islam (HKI) yang 

tidak mampu mengcover permasalahan ini. Penelitian ini bermuara pada 

perumusan pembaharuan HKI yang di pelopori oleh Musdah Mulia.
21
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Mulia dalam Konsep Pembaharuan Keluarga Islam di Indonesia”, Indonesian Journal Of Islamic 

Law 1 no. 2, (2019). 



16 

 

 

Sesuai dengan hasil telaah pustaka terdahulu, menunjukkan dari dua 

penelitian yang dilakukan oleh Nabila Alhalabi dan Azrisal S.H.I serta Zulfa 

Insiyah memiliki fokus pengkajian yang sama yaitu bagaimana hak dan kewajiban 

suami-istri dalam pemenuhan pekerjaan rumah tangga. Namun dari kedua 

penelitian tersebut tidak membahas tentang bagaimana pandangan mzhab fiqih 

dalam melihat kesetaraan gender dalam pembagian kerja dala rumah tangga. 

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Irma Erviana hanya membahas wanita karir 

dalam perspektif gender dalam hukum Islam dimana ia luput membahas 

pembagian kerja dalam rumah tangga bagi wanita karir. Selanjutnya pada tesis 

yang ditulis Muhammad Chooiril Ibaad hanya mengulik tentang nafkah 

perempuan wanita karir meskipun menggunakan perspektif empat mazhab fiqih 

sebagai batu uji penelitian, dan luput atas kesetaraan gender dala pembagian kerja 

dalam rumah tangga bagi wanita karir. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil dari pernelitian tersebut memliki perbedaan yang cukup 

signifikan. Meskipun menggunakan objek yang hampir sama yakni wanita karir, 

pada penelitian ini lebih berfokus pada pandangan mazhab fiqih terkait kesetaraan 

gender dalam pembagian kerja dala rumah tangga terhadap wanita karir. 

E. Metodologi Penelitian 

Metode penelitan ialah cara ilmiah yang digunakan untuk melakukan suatu 

penelitian. Ini diperlukan agar penelitian nantinya lebih terarah dan rasional, 

Maka dari itu sangat diperlukan metode yang cocok dengan objek yang akan 

diteliti karena metode berfungsi sebagai cara/alat dalam mengerjakan sesuatu agar 

mendapatkan hasil yang sesuai, optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.
22
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1. Jenis Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya secara 

tepat menggambarkan sifat-sifat individu, gejala, keadaan dari sebuah 

kelompok tertentu. Nantinya, akan didapatkan frekuensi dari potensi hubungan 

antara suatu gejala dengan gejalan lainnya dalam lingkungan masyarakat. 

Sedangkan, Analisis adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah berdasarkan dari data-data dengan melakukan perincian 

terhadap objek yang akan diteliti dengan membandingkan antara definisi satu 

dengan yang lain, untuk memperoleh kejelasan terhadap sesuatu yang berkaitan 

dengan penelitian.
23

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka jenis penelitian yang digunakan 

adalah merupakan penelitian kulitatif dengan jenis kepustakaan. Yaitu 

penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur 

atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber 

data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, majalah, artikel dan jurnal 

yang secara langsung maupun tidak membicarakan persoalan yang sedang 

diteliti, selain itu melakukan wawancara terhadap beberapa sumber yang 

berhubungan dengan penelitian. 
24

 penelitian ini difokuskan bagaimana 

pandangan mazhab fikih terkait kesetaraan gender terhadap pembagian kerja 

dalam rumah tangga bagi wanita karir. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Terkait bahwa penellitian ini adalah penelitian kualitatif, maka pendekatan 

yang dilakukan adalah normatif dan Syar‟i dimana pendekatan normatif 

diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. 

Sedangkan Syar‟i merupakan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam.
25

 

Dalam konteks ajaran Islam , pendekatan normatif merupakan ajaran agama 

yang belum tercampur dengan pemahaman penafsiran manusia. Pendekatan 

normatif dapat dapat juga dikatakan yang memiliki domain bersifat keimanan, 

tanpa melakukan kritik kesejarahaan atas nalar lokal dan nalar jaman yang 

berkembang, serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan al-Qur‟an. 

Pendekan normatif mengasumsikan seluruh ajaran Islam (dalam al-Qur‟an, 

hadis, ijtihad) sebagai suatu kebenaran yang harus diterima dan tidak boleh 

diganggu-gugat. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi 

berupa data. Berdasarkan dengan sumbernya, data mampu dibedakan menjadi 

dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang 

diperoleh secara langsung meliputi pokok masalah yang akan diteliti.  

Data primer dalam hal ini, penulis akan mengggunakan beberapa buku 

yang akan menjadi patokan ataupun landasan dari penelitian ini. Buku 

diantaranya berupa Perempuan, Islam, dan Negara karya KH. Husein 

Muhammad, Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender karya Prof. Dr. 

Musdah Mulia, MA, Menuju Kemandirian Politik Perempuan karya Musdah 
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Mulia, Dekonstruksi Tradisi; Gelegar Pemikiran Arab Islam karya Issa J. 

Boullata dan Kemulian Perempuan dalam Islam karya Musdah Mulia serta 

beberapa buku yang berhubungan dengan penelitian ini.Sedangkan untuk data 

sekunder, peneliti akan menggunakan buku-buku, jurnal, penulisan ilmiah, 

artikel, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sarjana. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah segala cara yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data yang ada. Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah riset pustaka (Library research), dimana 

Metode studi ini digunakan sebagai langkah awal setiap penelitian hukum baik 

dalam konteks Normatif dan syar‟i. Riset kepustakaan pada penelitian hukum 

ialah dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari Peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, buku maupun karya tulis ilmiah
26

 

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Teknik pengelolaan dan analisa data yang akan peneliti gunakan adalah 

dengan memakai metode kualitatif, dengan mengamati dan menganalisa 

pandangan mazhab fikih terkait kesetaraan gender pada pembagian kerja 

dalam rumah tangga bagi wanita karir yang masih sangat susah untuk di 

klasifikasikan. jika data yang dibutuhkan teah dikumpulkan, peneliti akan 

melakukan analisis data dengan metode analisis deduktif dan interpretative. 
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F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bentuk bentuk kesetaraan gender dalam pekerjaan 

rumah tangga bagi wanita karir 

b. untuk menjelaskan perspektif imam mazhab terkait kesetaraan gender 

terhadap pembagian kerja dalam rumah tangga bagi wanita karir 

2. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini yakni sebagai berikut : 

a. Kegunaan Ilmiah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusu di bidang ilmu Perbandingan 

Mazhab dan Hukum secara umum. 

b. Kegunaan Terapan 

Kegunaan Terapannya, diharapkan mapu menjadi tambahan referensi bagi 

mahasiswa, praktisi bidang hukum Islam dan para birokrasi terkait sebagai 

bahan acuan dalam mengambil tindakan atas permasalahan yang kerap 

terjadi pada pembagian kerja dalam rumah tangga terhadap wanita karir. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Wanita Karir 

1.  Pengertian Wanita Karir 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan 

dewasa. Sedangkan   Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk 

maju.
1
 Oleh karena itu, karier selalu memiliki keterkaitan dengan uang dan kuasa. 

Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan hanya itu, karier juga 

merupakan perwujudan yang tidak dapat dipisahkan dengan penggalan hidup 

seseorang. Orang yang hidup sesuai dengan apa yang di indam-idamkan akan 

menikmati hidup bahagia. 
2
 

Pembahasan ‚wanita karier‟ sendiri menekankan pada kata ‚”karier‛. 

Meski dalam banyak hal wanita karier sering diidentikan dengan masalah 

financial, tapi sebenarnya financial bukanlah tujuan satu-satunya. Artinya, 

‚Karier‛ tidak selalu bermakna uang, melainkan juga dikonotasikan sebagai 

tangga, hierarki dan struktur organisasi, yang melibatkan perencanaan matang dan 

memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan di 

lingkungan kerjanya.
3
  

Dengan demikian, tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah dapat 

diklaim sebagai wanita karier. Karier adalah profesi yang ditekuni secara serius 
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untuk mencapai status setinggi-tingginya dalam hierarkhi organisasi di 

lingkungan kerja. Dalam karier, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dengan 

capaian materi, melainkan juga ditentukan oleh prestasi kerja, yang pada 

gilirannya menjadikan seseorang mencapai kedudukan tinggi dalam organisasi 

dan mendapat status sosial dalam masyarakat. 

Sampai di sini bisa dimengerti apabila dikatakan, wanita karier, di 

samping bekerja untuk memperoleh upah ataupun pendapatan, juga untuk meraih 

prestasi tinggi menurut ketetapan penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam konteks 

ini, wanita karier mengetahui kapan dan bagaimana sebuah pekerjaan harus 

diselesaikan dengan baik. Selain itu, ia juga harus mampu mengontrol pekerjaan 

dan ingkungan tempat kerjanya sehingga membuat pekerjaannya lebih efisien dan 

teratur. 

2. Klasifikasi Wanita Karir 

Dari sisi keterikatannya, wanita karier bisa dikelompokan kepada dua 

bagian, yaitu: pertama, wanita karier yang tidak terikat dengan tali perkawinan, 

yakni wanita karier yang belum menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi 

telah bercerai. Wanita karier semacam ini bisa bekerja dengan bebas. Kedua, 

wanita karier yang terikat dengan tali perkawinan, yaitu wanita karier yang telah 

melangsungkan pernikahan. Wanita karier golongan ini tidak bebas bekerja 

melainkan terikat oleh berbagai hal, termsuk hak dan kewajiban sebagai istri. 

Dalam tulisan ini, wanita yang dibahas adalah wanita karier tipe kedua.
1
 

Dalam karier yang bersifat long-run atau fulltime, wanita karier berbeda 

sikap dalam menjalani pekerjaaanya, yaitu: Pertama, wanita yang menempuh 

karier secara terinterupsi, yakni dalam jangka waktu tertentu atau untuk sementara 
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waktu ia berhenti dari profesi yang ditekuni disebabkan ada tugas yang lainnya. 

Kedua, wanita karier menempuh pola double track, yaitu kedua tugas (publik dan 

domestik) dijalani secara bersamaan. Ketiga, wanita karier menempuh pola stabil, 

yakni memprioritaskan pekerjaan atau kariernya dengan meninggalkan atau 

menomor- duakan tugas lainnya, baik yang domestik maupun publik.
2
 Kelompok 

yang terakhir ini menekuni karier secara total yang dalam tingkat tertentu berefek 

negatif bagi keluarga. Misalnya, meninggalkan rumah karena sibuk bekerja bisa 

berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga, meski keharmonisan itu sendiri 

tidak hanya menjadi tanggung jawab istri. Lain halnya ketika wanita yang 

berkarier itu masih mempunyai komitmen yang sama tingginya antara pekerjaan 

dan rumahtangga. Seperti di Indonesia, di mana banyak diantara wanita yang 

berkarier masih mengutamakan keluarga dibandingkan pekerjaan.
3
 

B. Kesetaraan Gender  

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara 

lakilaki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kata gender dalam 

istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu “gender”. 

Jika merujuk pada kamus bahasa inggris tidak secara jelas di bedakan antara sex 

dan gender. Sering kali gender dipersamakan dengan seks (jenis kelamin; laki-laki 

dan perempuan). Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller 

(1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian 

yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik 

biologis. Dalam pendekatan ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam 

mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Aan Oakley (1972) yang 

mengartikan gender sebagai kontruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada 
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manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Pada sumber lain 9 , Oakley 

(1972) dalam sex, gender and society menuturkan bahwa gender berarti perbedaan 

yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.
4
 

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek 

kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup 

pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat 

bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara 

dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak 

hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali 

atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-

mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat 

ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan 

semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu 

tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. 

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk 

berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan 

demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi 

pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang) 

perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan 

meningkatkan taraf hidup mereka.
5
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Banyak pihak yang meyakini bahwa gerakan perempuan untuk merebut 

kembali hak politiknya tidak dapat dipisahkan dari transformasi sosial, yang 

identik dengan transformasi demokrasi. Alasannya adalah bahwa tujuan gerakan 

perempuan adalah untuk membangun interaksi manusia secara secara 

fundamental, lebih adil, dan lebih saling menghormati.
6
 

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan 

kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan 

dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan 

menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, baik tua maupun muda. 

Di bidang pergaulan hidup, masyarakat jahiliyah mempunyai hukum 

perkawinan, hukum waris, dagang, dan lain-lain. Hukum perkawinan dan waris 

Jahiliyah meletakkan wanita sebagai tidak breharga. Pria boleh menikahi wanita 

sebanyak-banyaknya tanpa mas kawin dan tanpa batas maksimum. Wanita tidak 

mempunyai hak menerima bagian warisan harta orang tua atau keluarganya yang 

meninggal, bahkan wanita menjadi harta warisan. Maka ide kewarisan dalam 

Islam, memberi bagian warisan bagi wanita, kalau tidak dipandang layak sama 

besarnya dengan bagian pria, setidaknya seperduanya.  

Gambaran tersebut menujukkan bahwa secara realitas sejarah Islam telah 

mendekonstruksi kebiasaan yang berlaku dari tradisi hukum Arab jahiliyah 

dengan pendekatan yang lebih humanis terhadap posisi perempuan dalam kontek 
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hukum keluarga. Dalam beberapa kasus sejak kemunculan ide memberikan bagian 

warisan bagi perempuan dari ajaran Islam itu, telah menimbulkan reaksi yang 

keras dari para tokoh-tokoh Arab Pra-Islam yang memegang teguh tradisi 

Jahiliyahnya dengan memusuhi bahkan menyatakan perang terhadap Nabi 

Muhammad saw, karena dianggap telah berani menodai kultur dan tradisi nenek 

moyang mereka, dengan memberikan hak waris bagi perempuan.
7
 

C. Kedudukan dan Hak-Hak Kaum Wanita Dalam Islam 

Hukum Islam adalah  syariat yang berarti hukum yang diadakan oleh Allah 

untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan 

dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan 

amaliyah (perbuatan).
8
 Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap 

masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi 

lingkungan yang beragam. Islam sebuah agama yang bertujuan menghantarkan 

umatnya menggapai kebahagiaan dunia akhirat, agama yang memiliki 

keseimbangan dalam proses ajaran umat ke jalan yang lebih baik.
9
 

Islam dengan hukumnya dikatakan sebagai rahmatan lilalamin karena 

memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat sebab di 

dalamnya  memiliki nilai-nilai prulal yang sangat tinggi serta sangat sejalan 

dengan maqasid al-syari’ah.
10

 

                                                           

7
Zainal Abidin, ”Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan 

Islam”, Jurnal Tarbawiyah 12, no. 01, (2015): h. 33 
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Abdul Syatar dan Chaerul Mundzir, Toko dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya 

Terhadap Pengembangan Fikih di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021). 
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Irfan, “Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)”, 

Mazahibuna 2, no.1 (2020): h. 114. 
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Arif Rahman, “al-Daruriyat al-Khams dalam Masyarakat Plural (Analisi Perbandingan 

Ulama tentang Makna Maslahat)”, Mazahibuna 1, no. 1 (2018): h.176. 
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Hukum Islam yang tumbuh dan berkembang pada tiap-tiap periode 

memiliki ciri khas tersendiri. Berdasarkan ciri khas tersebut ulama menyusun 

periodisasi hukum Islam. Di samping itu, ada pula yang mendasarkan pembagian 

itu dengan menyamakan pertumbuhan manusia.
11

 Orang yang mengikuti Islam, ia 

akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Islam 

adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan 

bermanfaat bagi umat manusia.
12

 Kita harus hidup sesuai dengan tuntutan agama, 

yaitu beribadah kepada Allah swt.
13

 Islam tidak dapat diamalkan secara baik dan 

benar tanpa peranan akal, sehingga bagi orang sakit akalnya (gila), maka ia tidak 

dapat melaksanakan tuntutan dan kewajibannya.
14

 

Sejauh ini, kita mengetahui sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan 

Sunah Nabi. Namun, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, dikenal juga istilah 

konsensus yang juga dibenarkan dalam Islam pada kondisi tertentu. Al-Qur‟an 

menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan 

agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka itulah al-Qur‟an menjadi 

landasan utama untuk menetapkan suatu syariat
.15

 Hadis yakni segala sesuatu 

yang berlandaskan pada Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perilaku, diamnya 

beliau. Dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang 

masih global dalam al-Qur‟an. Kata hadis mengalami perluasan makna sehingga 
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Hadi Daeng Mapuna, “Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam pada Masa 

Kodifikasi dan Imam-Imam Mujtahid”, Al-Daulah 7, no.1 (2018): h.176. 
12

Hamzah, Nila Sastrawati, Muhammad Anis, “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Pengguna Jasa Laundry dalam Perspektif Hukum Islam”, El-iqtishady 4, no.1 (2022): 

h. 22. 
13

Andi Ahriana Astuti Bahar, Sabir Maidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian 

Barang Koleksi Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi 

Perbandingan Imam Abu Hanifa Dan Imam Syafi‟i)”, Shautuna 1, no. 3 (2020): h. 593. 
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Abdi Wijaya, “Sejarah Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia 

(Sistem Ketatanegaraan di Indonesia)”, Al-Daulah 7, no. 2 (2018): h. 236. 
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Abdi Wijaya, ”Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Terhadap Masalah-masalah 

Hukum Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan 

Bahtsul Masai NU)”, Mazahibuna 1, no. 2 (2019). 
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disinonimkan dengan sunah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), 

perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw. Yang dijadikan 

ketetapan ataupun hukum Islam.
16

 

Al-Quran mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita, dalam 

konteks ini perbedaan tersebut menantang untuk dikupas dalam struktur hak dan 

kewajiban individu dan sosial. Seorang laki-laki memperoleh warisan dua kali 

lebih besar dari perempuan, mengingat seorang laki-laki harus menanggung atau 

mencari nafkah untuk keluarganya sendiri, serta saudara-saudaranya. Masing-

masing individu mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan dalam Q.S. an-

Nisa‟/4: 124. 

َي َّعْمَلَْ َوَلَََوَمَنْ َالْْنََّةَ كََيَدْخُلُوْنَ َفاَوُلٰٰۤىِٕ َمُؤْمِنٌ َانُْ ثٰىَوَىُوَ َاوَْ لِحٰتِمِنَْذكََرٍ َالصّٰ مِنَ
17َيُظْلَمُوْنََنقَِي ْراً  

Terjemahnya:  

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun 

wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam 

surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. 

Ayat ini secara tegas mempersamakan pria dan wanita dalam hal usaha 

dan ganjaran, berbeda dengan pandangan salah yang dianut oleh masyarakat 

jahiliah, atau bahkan sebagian Ahl al-Kitab. Agaknya dalam rangka menegaskan 

persamaan itulah, maka setelah menegaskan bahwa mereka masuk surge ditambah 

dengan menyatakan mereka, yakni laki-laki dan perempuan yang tidak dianiaya 

sedikitpun.
18
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Ayat tersebut memberi petunjuk bahwa karya wanita dalam bentuk apapun 

yang dilakukannya adalah miliknya dan bertanggung jawab atas kerjanya itu, 

diantaranya adalah masalah ibadah, tidak tergantung pada pria namu tergantung 

terhadap amalnya. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan wanita pada masa nabi 

Muhammad saw cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara 

langsung dalam peperangan, bahu-membahu bersama dengan laki-laki, ada yang 

bekerja menjadi perias pengantin, bidan dan administrasi pemerintahan. 

Ada beberapa keadaan yang memperbolehkan bahkan mengharuskan 

wanita bekerja. M.Qutb seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menjelaskan 

bahwa perempuan pada masa nabipun bekerja karena keadaan menuntut mereka 

untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat, atau 

karena sangat membutuhkan pekerjaan wanita tertentu yang mana tidak ada yang 

menanggung biaya hidupnya atau yang menanggung tidak mampu mencukupi 

kebutuhan hidupnya.
19

 

Skema kehidupan yang digambarkan oleh Islam terdiri atas seperangkat 

hak dan kewajiban. Setiap manusia yang menerima agama dengan sendirinya akan 

terikat oleh itu. Islam secara umum mengajarkan hak dan kewajiban yakni hak 

Tuhan, dimana manusia wajib memenuhinya, hak manusia sendiri, hak orang lain 

atas seseorang, dan hak manusia terhadap alam sekitarnya. Dalam praktik Ialam 

mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. 

D. Kesetaraan Gender Dalam Fungsi dan Peran 

Perempuan dalam statusnya sebagi isteri dan ibu dari anak-anak 

mempunyai hak yang cukup urgen dan mendasar dalam kehidupan ruman 

tangganya, yakni hak untuk memperoleh jaminan kesejahteraan yang dalam 

terminology fikih dikenal dengan nafkah. Hal ini berkaitan dengan fungsi dan 

                                                           

19
 M. Quraish Shihab, Wawasan AL-Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Berbagai Persoalan 
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peran berat yang dipikul perempuan atau isteri sebagai pelaku reproduksi 

(mengandung, melahirkan, menyusui/merawat anak), yang tidak bisa 

dialihperankan kepada laki-laki atau suami. Di samping itu masih ada tugas-tugas 

kerumahtanggaan (mengelola rumah tangga, melayani suami) yang menjadi 

tanggungan isteri. 

Masdar memandang hak isteri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan 

kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan 

dalam nas (al-Qur‟an dan Hadis), juga karena isteri mempunyai peran dan 

tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah 

tangga.
20

 Dengan demikian adalah tidak adil jika perempuan atau isteri dibebani 

pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, 

pakaian, kesehatan, dan sebagainya), maka sudah selayaknya suami memikul 

tanggung jawab tersebut.  

Nafkah atau belanja yang harus diberikan suami kepada isteri antara lain 

adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah 

tangga, pengobatan (kesehatan). Mazhab Hanafî berpendapat bahwa kewajiban 

nafkah suami meliputi makanan daging, sayur mayur, buahbuahan, minyak zaitun 

dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan 

keadaan (standar) umum. Berbeda dengan mazhab Hanafî, mazhab Syafi‟î 

menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi 

disesuaikan dengan kemampuan suami.
21
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E. Mazhab Fiqih Terkait Pekerjaan Rumah Bagi Wanita Karir 

Manusia adalah makhluk hidup yang diantara tabiatnya adalah berfikir dan 

bekerja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada pria dan wanita untuk 

bekerja. Pekerjaan merupakan salah satu sarana memperoleh rizki dan sumber 

kehidupan yang layak dan dapat pula bahwa bekerja adalah kewajiban dan 

kehidupan. Perbedaan peran perempuan dalam konsep Islam dan sekuler memang 

sangat signifikan, karena konsep dasar yang saling bertolak belakang. Peran 

perempuan dalam konsep sekuler selalu berorientasikan pada apa yang bisa 

dihasilkan dalam bentuk materi, seperti pendapatan, keterwakilan perempuan 

dalam parlemen dan lain sebagainya (Suryohadiprojo, 1987). Sedangkan dalam 

Islam sangat menghormati perempuan baik sebagai anggota keluarga dan anggota 

masyarakat. Sebagai keluarga, seorang perempuan memiliki peranan penting, 

yakni melahirkan, mengasuh, dan mendidik anak. Tidak heran ada yang 

mengatakan, “Ibu merupakan sekolah pertama. Jika Anda mempersiapkan 

perempuan dengan baik, maka anda telah mempersiapkan masa depan bangsa 

dengan baik”.
22

 

Meskipun tanggungjawab dalam keluarga mencari nafkah dibebankan 

dalam pada laki-laki sebagaimana ditegaskan pada ayat diatas namun Islam pun 

tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah. Bahkan tidak ada satupun 

petunjuk ataupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan bahwa wanita 

dilarang bekerja di luar rumah apalagi jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran 

dan penanganan wanita seperti perawat, pengajar anak-anak dan dalam hal 

pengobatan. Jika penghasilan perempuan jauh lebih tinggi dari suaminya maka hal 

itu merupakan karunia lain dari Allah Swt. yang tidak dapat ditolak.  
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Para ulama fiqih menyebutkan bahwa ada dua alasan seorang wanita 

diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah, yaitu: Pertama, 

rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk 

menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu 

memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah 

bagi dirinya sendiri maupun anakanaknya. Kedua, masyarakat memerlukan 

bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat 

dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain 

yang sesuai dengan kodrat wanita. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka Islam sangat sejalan dengan pandangan 

gender yang juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi posisi perempuan. 

Memberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat pada 

dasarnya bukan semata-mata untuk menyaingi posisi laki-laki tetapi untuk 

memberikan akses lebih luas bagi perempuan untuk mengamalkan ajaran Islam 

dalam bidang sosial kemasyarakatan. Keseimbangan dalam mengatur waktu dan 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perempuan baik dalam 

keluarga maupun masyarakat sesungguhnya merupakan tujuan dan sejalan dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai 

keadilan, kesetaraan, persamaan, kemaslahatan dan etika dalam Islam. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk-bentuk Kesetaraan Gender Dalam pekerjaan Rumah Tanggga 

Terhadap Wanita Karir. 

Di Indonesia, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dimulai dengan 

dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Kesetaraan dalam Pembangunan Nasional. Hal ini terjadi pada 

abad ke-21, yang menandai dimulainya pemahaman tentang kesetaraan gender di 

masyarakat. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang 

kesetaraan gender, sehingga implementasinya dalam keluarga masih jauh dari 

harapan. Terdapat ketidakadilan gender yang dirasakan oleh para perempuan 

sebagai bentuk diskriminasi. Menurut Walby seperti yang dikutip oleh 

Rosmaradhana, diskriminasi tersebut disebabkan oleh budaya patriarki yang terus 

berlangsung dan tidak terkendali. Budaya patriarki adalah sistem struktur dan 

praktik sosial di mana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi 

perempuan.
1
 

Menurut Direktur Plan Indonesia, Dini Widiastuti, setelah penyebaran 

Covid-19, sekitar 82 persen perempuan bekerja di pekerjaan informal, sedangkan 

hanya 7 persen laki-laki yang bekerja di perusahaan informal pada tahun 2020. 

Karena minimnya perlindungan sosial bagi orang yang bekerja di pekerjaan 

informal, maka kerentanan masyarakat terhadap krisis virus Corona-19 semakin 

meningkat. Norma gender juga berkontribusi pada pembentukan persepsi 
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Gender dalam Kajian Antropologi) (Banten: CV AA. Rizky, 2020), h. 181. 
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perempuan dan laki-laki, di mana stereotip manajerial menjadi kendala 

bagi perempuan dalam posisi atau peran tertentu dalam kehidupan kerja. Kondisi 

ini semakin memburuk akibat pandemi Covid-19, di mana para pekerja 

perempuan menghadapi berbagai konsekuensi seperti beban ganda dan dilema 

memilih antara karir atau keluarga di tengah masa-masa sulit ini. Dalam keluarga 

yang sudah menikah, perempuan hanya dianggap sebagai sumber pekerjaan 

rumah tangga yang tidak dibayar meski mengerjakan tugas sehari-hari di rumah, 

karena anggapan bahwa yang menjadi pekerja di luar rumah adalah laki-laki 

(suami), dan secara khusus untuk melahirkan serta membesarkan anak. Ketika 

perempuan memasuki pasar tenaga kerja, mereka masih dianggap bergantung 

secara ekonomi pada suaminya, sehingga mereka menerima upah yang rendah, 

status yang rendah, dan hanya bekerja setengah waktu.
1
 

Hal ini berpotensi akan menghadirkan berbagai macam problem yang akan di 

temui wanita didalam sebuah keluarga, terkhusus kewapa istilah wanita karir. 

1. Beban Ganda (Double Burden) Mengerjakan tanggung jawab yang 

berlebihan, yang seharusnya bisa membagi tugas antara laki-laki dan 

perempuan. Contoh: Seorang perempuan harus mengerjakan pekerjaan 

rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, membesarkan anak, 

melayani kebutuhan suaminya, dll jika istri juga bekerja di luar rumah. 

Pada saat yang sama, suami hanya bekerja tanpa melakukan pekerjaan 

rumah tangga (yang biasanya dilakukan oleh istri).  

2. Peminggiran (Marginalisasi) Perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam 

bidang atau wilayah kerja tertentu karena stereotip tertentu yang 

                                                           

1
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(29 September 2022) 
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diasosiasikan dengan perempuan (perempuan adalah pribadi yang lemah, 

terlalu sensitif, dan cengeng) dan juga karena aktivitas reproduksi 

perempuan dipandang sebagai hambatan untuk bekerja. Contoh: Pekerjaan 

pembangunan (gedung, jalan, dll) memiliki persentase perempuan yang 

kecil, karena perempuan dianggap lemah secara fisik dan psikis, fungsi 

reproduksi perempuan dianggap sebagai penghambat untuk bekerja (jika 

perempuan sedang menstruasi, hamil, dan menyusui).  

3. Pelabelan (Stereotype) Pelabelan terkait dengan gender dan tugas serta 

perannya, yang tidak mengandung kebenaran mutlak. 1) Tugas utama 

perempuan adalah memasak, mencuci, mengasuh anak dan pekerjaan 

rumah tangga lainnya. Pekerjaan utama laki-laki adalah mencari nafkah. 2) 

Wanita lemah, cengeng, sensitif, sedangkan pria tidak boleh menangis, 

kuat, tidak berperasaan, kasar, berantakan.  

4. Diskriminasi, berdasarkan jenis kelamin, suku, agama atau ras. 1) Wanita: 

tidak perlu berpendidikan tinggi, mereka harus tahu cara memasak, 

mengurus rumah, merawat anak-anak. 2) Pria: berpendidikan, mereka 

harus bekerja di luar rumah, mencari nafkah.
2
 

Kesetaraan gender sebenarnya bukanlah tentang menuntut agar laki-laki 

dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang persis sama tanpa pertimbangan 

lebih lanjut. Kesetaraan gender sejatinya adalah tentang memberikan kesempatan 

yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses hak, sumber daya, dan 

kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Ini melibatkan 

memperbaiki sistem yang tidak adil dan mendorong penghapusan stereotip dan 
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Hak Perempuan Untuk Mencapai Kesetaraan Gender. 
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diskriminasi gender yang dapat menjadi penghambat bagi kemajuan kesetaraan 

gender. Dalam hal ini, penting untuk mengakui bahwa laki-laki dan perempuan 

mungkin memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan dan masyarakat, namun 

ini bukan alasan untuk membatasi kesempatan dan potensi mereka. 

Cara mengatasi kesetaraan gender yang ada pada zaman sekarang ini:  

1. Meningkatkan kesadaran Dengan membaca, berdiskusi atau berpartisipasi 

dalam kegiatan kesetaraan. Perubahan wanita tidak mungkin terjadi jika 

laki-laki tidak terlibat. Perempuan dapat dilatih untuk aktif dan berani 

dalam mengambil keputusan, dan laki-laki harus dilatih untuk menghargai 

kemampuan perempuan untuk melangkah maju sebagai pasangan.  

2. Hentikan stereotip Seberapa sering kita mendengar ini: "Wanita biasanya 

mengemudi secara ceroboh." Atau, "Begitu, wanita, mereka tidak 

berdaya." Mari kita tidak mengatakannya sendiri. Dimana sebuah 

perubahan itu derjadi awalnya dari diri kita sendiri. Jangan maun menjadi 

wanita bodoh, atau ceroboh saat mengemudi. Tutup mulut kita agar tidak 

mengucapkan frasa stereotip.  

3. Menandai adanya bias gender Ini tidak berarti bahwa perempuan dan laki-

laki harus selalu setara, tetapi hak, kewajiban dan kesempatan mereka 

tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai perempuan atau 

laki-laki. Tentang prasangka ini dan jika, misalnya, ada prasangka gender 

di sekolah, kami dapat segera memberi tahu sekolah tentang hal itu. 

4. Mengubah sistem dan kebijakan Kebijakan yang mendukung kesetaraan 

gender harus diadopsi dan diimplementasikan oleh pemerintah, organisasi, 

dan perusahaan. Misalnya, kebijakan cuti yang sama untuk laki-laki dan 
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perempuan, program pemberdayaan perempuan, dan penegakan hukum 

yang adil bagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, 

perusahaan harus memastikan bahwa kesetaraan gender dipraktikkan di 

tempat kerja, dengan memberikan kesempatan yang sama untuk 

pengembangan karir dan pembayaran yang adil untuk pekerjaan yang 

sama.  

5. Menghilangkan diskriminasi, Diskriminasi gender harus dihilangkan di 

semua bidang, termasuk dalam perekrutan, promosi, dan pembayaran. 

Diskriminasi juga harus dihilangkan dalam hukum dan praktik yang 

merugikan perempuan, seperti pernikahan di bawah umur, mutilasi genital 

perempuan, dan kekerasan seksual.  

6. Memberikan pendidikan dan keterampilan Perempuan dan laki-laki harus 

diberikan pendidikan dan keterampilan yang sama untuk mengembangkan 

potensi mereka. Ini dapat membantu perempuan untuk memperoleh 

pekerjaan yang lebih baik dan membuka kesempatan yang sama dengan 

laki-laki. Pendidikan dan keterampilan juga dapat membantu 

meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender dan menghilangkan 

prasangka dan stereotip yang merugikan.
3
 

Peneliti juga mengkaji, jurnal penelitian tesis yang dikerjakan oleh 

mahasiswa pasca sarjana pare-pare tentang dampak positif dari kesetaraan gender 

pada Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat 

Bugis Di Kota Parepare. Diantaranya : 

                                                           

3
Chaenur Rahma, “Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah 

Tangga” Skripsi, (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 72-73. 
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1. Ekonomi keluarga berjalan dengan baik karena pria dapat mencari nafkah 

dan wanita meningkatkan pendapatan keluarga.  

2. Dalam kasus lain, perempuan dapat menyalurkan keterampilan mereka ke 

berbagai bidang.  

3. Dampak lainnya adalah membuat rasa percaya diri dan menjaga 

penampilan. Wanita pekerja harus percaya bahwa potensi batin akan 

terwujud. Wanita pekerja juga harus menjaga penampilannya, karena 

banyak orang yang melihatnya.
4
 

Namun, Penulis mendapati hal yang tidak sejalan dengan itu berdasarkan 

dengan buku yang ditulis oleh Sheryl Sandberg yang berjudu Lean In: Women, 

Work, and the Will to Lead. Buku ini jelas membantah dampak positif kesetaraan 

gender seperti yang ada dalam referensi sebelunya. Dalam berbagai kondisi ke 

tiga dampak yang di paparkan, dijelaskan dalam bentuk yang lebih objektif 

melihat perempuan dalam cakupan yang luas tanpa membatasi perannya dalam 

rumah tangga. 

Hal ini di mulai dari Pernyataan (1) mengasumsikan bahwa hanya pria 

yang dapat mencari nafkah dan wanita hanya bisa meningkatkan pendapatan 

keluarga, padahal kenyataannya baik pria maupun wanita dapat mencari nafkah 

dan berkontribusi pada ekonomi keluarga. Jadi, pernyataan (1) sebaiknya diubah 

menjadi "Ekonomi keluarga dapat berjalan dengan baik jika baik pria maupun 

wanita dapat mencari nafkah dan berkontribusi pada penghasilan keluarga." 

Pernyataan (2) juga membatasi peran perempuan dalam pekerjaan tertentu, 

                                                           

4
Oktaviani, “Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat 

Bugis Di Kota Parepare” Tesis (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2021), 

h. 37. 
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padahal kenyataannya perempuan dapat menyalurkan keterampilan mereka ke 

berbagai bidang, tidak hanya pekerjaan yang secara tradisional dianggap sebagai 

pekerjaan perempuan. Oleh karena itu, pernyataan (2) sebaiknya diubah menjadi 

"Perempuan dapat menyalurkan keterampilan mereka ke berbagai bidang 

pekerjaan." Pernyataan (3) juga memandang wanita pekerja hanya dari segi 

penampilan dan meremehkan potensi dan kemampuan mereka dalam bekerja. 

Sebagai gantinya, seharusnya pernyataan tersebut lebih fokus pada pengembangan 

potensi dan kemampuan wanita sebagai tenaga kerja yang mampu memberikan 

kontribusi yang berarti dalam bidang pekerjaan yang mereka geluti.
5
 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti mendapati hipotesa yang lebih 

luas serta objektif mengenai kesetaraan gender kepada wanita karir dalam 

pemenuhan fungsi domestifikasinya. Selain itu istilah wanita karir juga 

sebenarnya termasuk dalam bentuk bias gender yang selama ini luput untuk di 

pahami, hal ini dijelaskan dalam jurnal Malaysian Journal of Communication 

milik Evi Novita sari. Ia menjelaskan bagaimana Istilah "wanita karir" seringkali 

menimbulkan perdebatan tentang kesetaraan gender karena dapat menciptakan 

bias gender dalam dunia kerja. Studi yang bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana media sosial ini dapat mempengaruhi pemikiran tentang kesetaraan 

gender dan penghapusan istilah "wanita karir". Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap lima responden yang 

terlibat dalam kampanye penghapusan istilah "wanita karir" di media sosial. Dari 

hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat memainkan peran penting 

dalam meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan mengurangi bias 

gender dalam dunia kerja. Kampanye penghapusan istilah "wanita karir" di media 

                                                           

5
Sheryl Sandberg, Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (New York: Knopf, 

2013), h. 32. 
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sosial berhasil menciptakan perubahan pemikiran yang positif dan meningkatkan 

kesadaran tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat.
6
 

Kesetaraan gender mengacu pada hak asasi manusia yang sama untuk pria 

maupun wanita, yang berfungsi untuk memastikan martabat manusia tetap dijaga. 

Meskipun masih ada perdebatan tentang wanita yang bekerja atau dikenal sebagai 

"wanita karir", kemajuan pendidikan dan teknologi telah memungkinkan wanita 

untuk berpikir lebih maju dan tidak hanya mengurus rumah tangga. Namun, 

pandangan kuno dalam masyarakat sering menganggap bahwa wanita yang 

bekerja akan bersaing dengan suaminya, yang merupakan pandangan bias gender 

yang klasik dan diskriminatif. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kesadaran 

hukum masyarakat yang dimulai dari kesadaran sosial untuk menerima fenomena 

ini. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mempromosikan 

kesetaraan gender (PUG) dan mengakui No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada 

zaman modern ini, kedudukan wanita dalam perspektif gender dianggap setara 

dengan pria. Prinsip gender bukanlah tentang perbedaan seks, melainkan tentang 

pemahaman dan pengakuan atas tugas yang berbeda antara pria dan wanita 

sehingga laki-laki tidak semena-mena terhadap perempuan.
7
 

Dalam sejarah yang panjang, perempuan sering kali diidentifikasi dan 

diperankan sebagai ibu rumah tangga. Dalam studi wanita, posisi dan peran yang 

khusus ini disebut sebagai peran reproduksi, yang sepenuhnya bertanggung jawab 

dalam sektor domestik.
8
 

                                                           

6
Evi Novita Sari, Dkk “Malaysian Journal of Communication” Jurnal Komunikasi 35, no. 

4, (2019): h. 33 

7
Sifa Mulya Nurani “Kedudukan Perempuan Karir Dalam Berumah Tangga Di Era 

Revolusi Industri 4.0 Perspektif Gender” Usratunâ 5, no. 1, (2021): h. 124. 

8
Az-Zahra “Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perspektif 

Sadar Gender” Journal of Gender and Family Studies 2, no.1, (2021): h. 59-73. 
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Menurut pandangan Antrobus, posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga 

terkesan mutlak, karena dianggap sebagai kodratiknya untuk memiliki rahim atau 

setidaknya memiliki kemampuan untuk membawa bayi dalam kandungan. Hal ini 

kemudian mengakibatkan persepsi bahwa perempuan mempunyai misi domestik, 

sehingga "membuat orang percaya sepenuhnya bahwa itu merupakan takdir atau 

kodratik perempuan yang telah diciptakan dan diputuskan oleh Allah SWT." 

Karena persepsi ini, peran domestik seringkali bertentangan dengan kebutuhan 

perempuan akan kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah 

masyarakat.
9
 

Penggunaan gender yang tidak adil dan diskriminatif masih terjadi dalam 

masyarakat. Hal ini terlihat dari pandangan-pandangan yang menempatkan 

perempuan dalam posisi yang rendah, serta mengharuskan mereka untuk 

melakukan pekerjaan rumah tangga secara pribadi. Pandangan semacam ini 

bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, yang tidak memaksa 

perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Islam sebenarnya 

memandang perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang sama-sama penting 

dan mempunyai peran yang sama-sama mulia. 

Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, perempuan tidak 

diwajibkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, tetapi hanya 

perlu memenuhi "kebutuhan" suaminya sebagai istri. Selain itu, tidak ada dasar 

yang kuat dalam Islam untuk menyudutkan perempuan ke dalam tugas utama di 

rumah tangga. Perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan gender menjadi 

perhatian penting yang harus diperjuangkan oleh semua pihak, baik itu 

                                                           

9
Antrobus, P The Global Womens Movement (Bangladesh: The University Press, 2004), 

h. 65 
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pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun elemen lainnya seperti 

pemangku kepentingan.
10

 

Kesetaraan dan keadilan gender harus diterapkan dalam konteks sosial dan 

kegiatan lainnya. Konsep kesetaraan dan keadilan gender bukanlah tentang 

pembedaan, melainkan tentang persamaan konflik dan peran yang sesuai dengan 

kodrat masing-masing jenis kelamin. Dari perspektif ini, kesetaraan dan keadilan 

gender juga dipahami sebagai konsep yang membahas peran dan tanggung jawab 

laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial yang dapat disesuaikan dengan 

perubahan zaman.
11

 

Dalam Islam, banyak terdapat perbedaan pandangan mengenai peran dan 

posisi perempuan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Ada yang 

berpendapat bahwa perempuan harus memenuhi kebutuhan suami dan hanya 

fokus pada tugas domestik, sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa 

perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar kesuksesan dan bahkan 

menjadi pemimpin di ruang publik. 

Namun, terdapat pula interpretasi teks Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 

yang dianggap sebagai hambatan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di 

ruang publik. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan tentang posisi perempuan 

dalam Islam yang sulit untuk dijawab. 

Contoh lain adalah permasalahan poligami yang validitasnya tidak 

dipertanyakan, namun sulit diterima secara sosial dan budaya. Oleh karena itu, 

perjuangan kesetaraan dan keadilan gender menjadi penting dalam konteks sosial 
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Asnawi, M. Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, 

2004), h. 23 

11
Umar, N. Argumen Kesataraan Jender: Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Paramadina, 
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dan kegiatan, dan harus diterapkan melalui interpretasi mental dan budaya yang 

memahami perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai persamaan 

konflik menurut kodratnya masing-masing. 

Dalam konteks peran ganda perempuan sebagai perempuan karir, ada dua 

hal yang dapat dilakukan agar beban ganda yang dialami oleh perempuan dapat 

diatasi. Pertama, melalui proses domestifikasi laki-laki, yaitu upaya untuk 

merubah norma yang telah diterima oleh keluarga dan masyarakat umum 

mengenai pembagian peran berdasarkan gender sebagai realitas objektif. Hal ini 

tentu tidak mudah, karena perlu adanya kesadaran dalam merekonstruksi struktur 

sosial budaya yang kemudian membutuhkan kesadaran dalam merekonstruksi 

realitas objektif yang baru.  

Kedua, memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam kegiatan 

baik di keluarga, komunitas, maupun negara secara dinamis melalui affirmative 

action. Affirmative action dilakukan untuk mendorong upaya kesetaraan dan 

keadilan gender dengan lebih memperhatikan gender tertentu yang mengalami 

kemunduran dan ketidakadilan melalui jalur struktural seperti peraturan 

perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan 

Daerah, Anggaran Rumah Tangga Organisasi. Negara juga berperan aktif dalam 

mewujudkan keadilan gender melalui affirmative action, misalnya dengan 

memberikan fasilitas pengasuhan anak agar ibu yang bekerja dapat memberikan 

ASI pada waktu-waktu tertentu, atau kebijakan liburan haid, kehamilan, 

persalinan, sehingga berperan dalam reproduksi wanita sebagai amanah dan 

kodrat Tuhan yang harus dihormati oleh setiap manusia.
12
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Abdullah, Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan (Yogyakarta: Tarawang Press, 
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Kesetaraan dan keadilan gender adalah kondisi dinamis di mana laki-laki 

dan perempuan memiliki hak, kewajiban, peran, dan kesempatan yang didasarkan 

pada rasa saling menghormati, menghargai, dan mendukung di berbagai sektor 

kehidupan. Untuk menentukan apakah laki-laki dan perempuan dianggap setara 

dan adil, dapat dilihat sejauh mana akses dan partisipasi atau keterlibatan 

perempuan dan laki-laki dalam peran sosial dalam kehidupan, baik di keluarga, 

masyarakat, maupun dalam pembangunan bangsa.
13

 

Affirmative action juga dapat dilakukan melalui jalur budaya, misalnya 

dengan mengubah mentalitas studi di perguruan tinggi yang memperhatikan 

prasangka terhadap gender tertentu yang mengalami kemunduran dan diskriminasi 

dengan menggunakan analisis gender. Hasil penelitian tersebut selanjutnya 

diimplementasikan dalam kehidupan untuk mengubah persepsi dan perilaku 

masyarakat terhadap keadilan gender. 

Dalam kaitannya ini, hal yang menggembirakan adalah telah diupayakan 

oleh pemerintah melalui kebijakan Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender di 

Perguruan Tinggi, yang merujuk pada landasan hukum, yaitu: (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; (2) Instruksi Presiden 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional; (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penataan 

Unit Pelaksana, Tugas dan Fungsi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan 

Departemen Agama; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan 

Evaluasi Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender di daerah; (5) 
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2013 tentang Sekretariat 

Bersama Fasilitas pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan 

Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di 

daerah.
14

 

Namun kendati demikian, dalam upaya aplikasi dan pengejawantah 

peraturan-peraturan tersebut tetap harus dikawal dan evaluasi secara 

berkesinambungan agar tetap mampu menjawab permasalahan relasi antara hak 

dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender. 

B. Pandangan 4 Imam Mazhab Fiqih Terkait Kesetaraan Gender Dalam 

Pekerjaan Rumah Tangga Terhadap Wanita Karir 

1. Menurut Imam Syafii 

Sebelum diterapkan kebijakan-kebijakan tersebut, Islam telah melakukan 

upaya untuk memperbaiki tatanan kehidupan terkait penghargaan dan martabat 

perempuan yang diabaikan pada masa Jahiliyah. Ajaran Islam sebagai Agama 

rahmatan lil 'alamin yang diperankan oleh Rasulullah SAW, mewujudkan konsep 

kesetaraan dan keadilan gender dalam hukum Islam melalui beberapa tatanan, 

yaitu: 

a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum, dimana perempuan 

tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena mereka 

dipandang sama di hadapan hukum dan perundang-undangan yang 

berlaku, yang berbeda dengan masa Jahiliyah. 
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b. Perbaikan hukum keluarga, di mana perempuan mendapatkan hak 

menentukan jodoh, mahar, hak waris, pembatasan dan pengaturan 

poligami, mengajukan talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang 

seimbang, dan hak pengasuhan anak. 

c. Perempuan diperbolehkan mengakses peran-peran publik, seperti 

mendatangi masjid, mendapatkan hak pendidikan, mengikuti 

peperangan, hijrah bersama nabi, melakukan baiat di hadapan 

Rasulullah, dan peran dalam pengambilan keputusan. 

d. Perempuan memiliki hak untuk mengatur dan membelanjakan hartanya, 

karena harta merupakan simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi 

setiap orang. 

e. Perempuan memiliki hak untuk hidup dengan menetapkan aturan 

larangan melakukan pembunuhan terhadap anak perempuan, yang 

menjadi tradisi bangsa Arab Jahiliyah. 

Ketika seorang wanita berkarir, itu berarti dia memainkan dua peran dalam 

dua aspek kehidupan, yaitu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Saat 

menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, seorang wanita memenuhi 

fungsi kodratinya. Namun, ketika seorang wanita juga bekerja di kehidupan 

rumah tangga, dia sedang memainkan fungsi insaniyahnya sebagai hamba Allah 

yang berkontribusi dalam dunia publik untuk memajukan masyarakat. 

Bekerja dan berkarir bagi seorang wanita disebabkan oleh beberapa faktor, 

termasuk kebutuhan untuk membantu ekonomi keluarga. Namun, ini merupakan 

masalah kompleks karena mengharuskan wanita keluar dari rumahnya. Masalah 

ini melibatkan kewenangan, motif, patuh atau tidak patuh, pekerjaan, kebutuhan 
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untuk keluar, dan transportasi wanita. Setiap masalah ini sangat tergantung pada 

konteks waktu dan tempat, yang akan menentukan perilaku yang tepat atau 

diperbolehkan. Tidak ada jawaban yang mutlak dalam mencari kepastian.
15

 

Fatwa-fatwa terkait wanita yang keluar rumah menunjukkan serangkaian 

sikap, meskipun berasal dari pandangan moralitas Islam. Moralitas dapat 

dipertahankan, ditingkatkan, atau bahkan terganggu oleh tindakan wanita. Dalam 

memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus memiliki batasan yang sesuai 

dengan sifat kewanitaannya, seperti memilih karier yang sesuai, menjaga 

penampilan yang sopan, ingat akan kewajiban sebagai wanita dan kewajiban 

sebagai umat dalam beribadah.
16

 

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, tidak ditemukan larangan bagi wanita 

untuk berkarir. Dalam kitab "Al-Asybah wanna Zhair" karya Syekh Jalaludin 

Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, terdapat satu kaidah fiqih yang relevan 

dengan hukum wanita berkarir. Kaidah fiqih tersebut menyatakan bahwa "Hukum 

dasar dari segala sesuatu adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang 

mengharamkannya." 

Kandungan kaidah fiqih ini memiliki kaitan dengan masalah hukum 

wanita berkarir. Selama wanita berkarir tidak melanggar hal-hal yang diharamkan 

oleh Allah, maka hukumnya adalah boleh atau dalam bahasa fiqih disebut sebagai 

mubah (perbuatan yang tidak mendapatkan pahala jika dilakukan, namun juga 

tidak mendapatkan dosa jika tidak dilakukan). Kebolehan ini berlaku bagi wanita 
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yang berkarir dengan motif seperti tidak ingin bergantung pada suami dalam 

masalah ekonomi, ingin mengembangkan potensi diri dan menerapkan ilmu yang 

dimiliki, serta membantu kekurangan ekonomi keluarga. 

Namun, jika motif wanita berkarir adalah semata-mata untuk menimbun 

kekayaan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan larangan syariat, maka jelas 

bahwa berkarir dalam hal tersebut diharamkan. Seseorang yang terobsesi dengan 

menimbun kekayaan akan melakukan apapun yang diinginkannya tanpa 

memedulikan prinsip syariat yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Kebolehan wanita berkarir dan bekerja di luar rumah untuk membantu 

suami ketika keluarga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan juga 

dinyatakan dalam kitab-kitab fiqih klasik dari Mazhab Syafi'i. Misalnya, dalam 

kitab "Fathul Wahab" karya Syekh Zakariyal Anshar, disebutkan bahwa tidak ada 

fasakh (penceraian) bagi istri sebelum pasti bahwa suami mengalami kesulitan 

dalam mencari nafkah, baik dengan pernyataan suami sendiri maupun saksi yang 

dibawa suami di hadapan hakim. Jika kesulitan suami dalam mencari nafkah 

belum dipastikan, maka istri harus menunggu selama 3 hari, meskipun suami 

tidak memerintahkan untuk menunggu. Tujuan dari masa menunggu ini adalah 

agar jelas kesulitan suami dalam mencari nafkah. Selama masa menunggu 

tersebut, istri diperbolehkan untuk bekerja dan mencari penghasilan. Suami tidak 

boleh melarang istri keluar rumah karena nafkah yang diberikan oleh suami tidak 

cukup, dan suami tidak bisa menghalangi istri untuk bekerja di luar rumah.
17

 

Dalam kitab "Al Muhazzab" karya Syekh Abi Ishaq Asyyiroji, disebutkan 

bahwa jika seorang suami mengalami kesulitan dalam memberi nafkah untuk 

keluarga, dan istri memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya, maka istri 
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diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan mencari penghasilan guna 

membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
18

 

Namun, dalam realitas yang terjadi dalam masyarakat, seringkali wanita 

memilih jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan sifat kewanitaannya karena 

terdesak oleh kebutuhan keluarga. Terkadang, pekerjaan yang dipilih juga dapat 

menimbulkan fitnah karena adanya campur tangan antara pria dan wanita. Dalam 

hal ini, jika dianalisis berdasarkan kaidah fiqih, sebaiknya wanita tersebut 

memilih jenis pekerjaan yang lebih aman dan menjauh dari fitnah serta kerusakan 

yang mungkin terjadi. Meskipun wanita tersebut membutuhkan pekerjaan untuk 

kepentingan keluarga, namun jika maslahat dan madharat (kerusakan) 

bertentangan, maka yang lebih diutamakan adalah menolak kerusakan daripada 

mengejar kemaslahatan.
19

 

Ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum Islam, wanita 

diperbolehkan untuk bekerja dan berkarir untuk membantu kebutuhan keluarga, 

namun dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat yang melindungi nilai-nilai 

moral dan menjaga dari kerusakan yang mungkin timbul. 

2. Menurut Imam Hanafi  

Dalam prinsipnya, tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk bekerja 

dan melakukan kegiatan di luar rumah. Para ulama membedakan apakah 

pekerjaan seorang wanita akan mengurangi hak suami atau tidak. Mazhab Hanafi 

menyatakan bahwa boleh atau tidaknya seorang wanita bekerja di luar rumah 

harus dilihat apakah hal itu akan mengurangi hak suami. Namun, ada beberapa 

                                                           

18
Imam Zakariyal Ansori. Fathul wahab bi syarhi minhajuttub, (Kairo: Harmain, 1999), 

h.130. 

19
Imam Abi Ishaq Asyiroji. Muhazzab (Surabaya: Al-hidayah, 2008), h.163. 



50 
 

 
 

ibarat dan hadis Rasulullah saw yang memberikan petunjuk terkait masalah ini 

dalam kitab fiqh Imam Syeikh. Dr. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa 

"Apakah seorang wanita boleh melakukan perjalanan untuk melakukan ibadah 

haji sunnah, ziarah, atau perdagangan seperti bekerja bersama beberapa wanita 

yang dapat dipercaya." 

Dalam hal ini, ada dua pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abu 

Hamid, Mawardi, Al-Muhaimili, dan lainnya dari ulama-ulama pendukung 

Mazhab Syafi'i yang dibahas dalam bab Al-Ihshor. Pendapat pertama adalah 

bahwa hal tersebut diperbolehkan karena perjalanan tersebut bukanlah wajib. 

Pendapat kedua, yang dianggap sahih dan sesuai dengan ijma' ulama, adalah 

bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena perjalanan tersebut tidak wajib. 

Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama terkait 

dengan boleh atau tidaknya seorang wanita melakukan perjalanan untuk bekerja 

atau melakukan kegiatan di luar rumah. Beberapa ulama berpendapat bahwa boleh 

asalkan tidak mengurangi hak suami, sementara yang lain berpendapat bahwa 

tidak boleh karena perjalanan tersebut bukanlah wajib. Pendapat yang dianggap 

sahih dan disepakati oleh mayoritas ulama adalah bahwa wanita sebaiknya tidak 

melakukan perjalanan tersebut karena tidak diwajibkan. 

Dalam ibarat tersebut, terdapat penekanan pada perjalanan dan aktivitas 

seperti ziarah dan bisnis. Berdasarkan ibarat tersebut, terdapat dua pendapat: 

a. Menurut Syekh Abu Hamid, Mawardi, dan ulama-ulama pendukung 

Mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan 

melakukan perjalanan dan bisnis seperti halnya melakukan ibadah haji. 

Dalam pandangan mereka, perempuan diizinkan untuk bekerja dan 

melakukan perjalanan. 
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b. Ada kesepakatan ulama yang disebutkan dalam kitab 'Um bahwa 

perempuan tidak diperbolehkan melakukan perjalanan sebagai musafir, 

ziarah, atau bekerja karena perjalanan tersebut bukanlah perjalanan yang 

wajib. 

Dalam konteks ini, terdapat pendapat yang memperbolehkan perempuan 

untuk bekerja dan pendapat yang tidak memperbolehkannya. Namun, pendapat 

yang melarang perempuan untuk bekerja dapat dinyatakan tidak berlaku jika 

perempuan tersebut ditemani oleh mahram (kerabat yang diharamkan untuk 

menikah dengannya). Dalam Islam, tidak ada larangan bagi perempuan untuk 

bekerja di luar rumah, asalkan mendapatkan izin dari suaminya, dan tindakan ini 

tidak dianggap sebagai perbuatan nusyuz (melawan atau durhaka terhadap suami). 

Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili 

dalam kitabnya "Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu", sebagaimana yang disebutkan 

dalam ibarat dalam kitab tersebut. 

Ada beberapa hadis yang melarang perempuan keluar rumah untuk bekerja 

tanpa adanya mahram yang mendampingi. Sebagai contoh, dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh tiga 

orang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersamanya mahramnya" (HR. 

Bukhari dan Muslim). Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan, 

"Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

melakukan perjalanan selama tiga malam." Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan 

oleh Ibn Said menyatakan, "Tidak boleh seorang perempuan melakukan 

perjalanan selama dua hari kecuali bersama suaminya atau memiliki mahram" 

(HR. Bukhari dan Muslim). 
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Dari hadis-hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada larangan 

bagi perempuan untuk melakukan perjalanan jauh tanpa adanya mahram yang 

mendampingi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan keamanan 

perempuan serta mencegah potensi bahaya atau fitnah yang mungkin terjadi 

selama perjalanan. 

Namun, perlu diingat bahwa konteks hadis-hadis tersebut adalah terkait 

dengan perjalanan jauh, bukan secara khusus terkait dengan pekerjaan perempuan 

di luar rumah. Oleh karena itu, dalam konteks pekerjaan, terutama jika dilakukan 

di lingkungan yang aman dan tidak melibatkan perjalanan jauh yang memerlukan 

mahram, pendapat ulama dapat bervariasi. Terdapat pandangan yang 

memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah dengan izin suami dan dalam 

batasan-batasan syariat, serta pandangan yang menekankan pentingnya kehadiran 

mahram dalam perjalanan dan kegiatan di luar rumah perempuan. 

Dalam hal ini, penting untuk mencari pemahaman yang komprehensif dan 

mempertimbangkan pandangan ulama serta konteks permasalahan yang 

dihadapi.
20

 

3. Pandangan Imam Hambali 

Pendapat yang Anda sebutkan adalah pandangan dari mazhab Hambali, 

yang menyatakan bahwa jika seorang suami mengetahui sejak awal bahwa calon 

istrinya akan bekerja di luar rumah setelah pernikahan, suami tidak boleh 

melarang istrinya untuk bekerja dengan alasan apapun. 
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Pandangan ini mengandalkan prinsip kebebasan yang diberikan kepada 

perempuan untuk bekerja dan mengambil peran di luar rumah, selama pekerjaan 

tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, 

pernikahan yang terjadi sudah mempertimbangkan kondisi dan kesepakatan antara 

suami dan istri mengenai pekerjaan istri di luar rumah. 

Pandangan ini mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan individu 

dan kesepakatan dalam hubungan pernikahan. Namun, perlu diingat bahwa dalam 

konteks agama Islam, setiap perbuatan dan keputusan harus selaras dengan 

prinsip-prinsip syariat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi 

Muhammad saw. Oleh karena itu, jika ada ketentuan atau prinsip syariat yang 

relevan dengan pekerjaan dan peran perempuan di masyarakat, maka hal tersebut 

juga harus diperhatikan dalam pemahaman dan implementasi praktek kehidupan 

sehari-hari.
21

 

4. Pandangan Imam Maliki 

Menurut Mazhab Maliki, jika seorang perempuan musafir dengan izin 

suami, maka kewajiban suami untuk menafkahi tidak gugur. Ini berarti suami 

tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun isterinya 

sedang dalam perjalanan. 

Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkenal, berpendapat bahwa jika seorang 

perempuan keluar rumah, yang dipentingkan adalah keamanannya. Ini 

mengindikasikan bahwa faktor keamanan dan keselamatan jiwa menjadi 

pertimbangan penting dalam mengizinkan perempuan keluar rumah. 

Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat bahwa perempuan boleh keluar 

rumah untuk bekerja, asalkan ada jaminan keamanan dan keselamatan bagi 
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dirinya. Ini menunjukkan bahwa faktor keamanan menjadi salah satu 

pertimbangan penting dalam memutuskan apakah seorang perempuan boleh 

bekerja di luar rumah. 

Adapun mengenai penghasilan istri yang membantu memenuhi kebutuhan 

keluarga, terdapat riwayat dari Zainab, istri Abdullah Ibn Mas'ud, yang 

memberikan perhiasannya kepada suami dan anak yatim yang dia asuh. Masdar 

Farid Mas'udi berpendapat bahwa seorang perempuan boleh memberikan nafkah 

kepada suaminya. Namun, perlu dicatat bahwa nafkah yang diberikan oleh suami 

memiliki sifat wajib (obligatory), sedangkan nafkah yang diberikan oleh isteri 

pada suami dan keluarganya bersifat sukarela (voluntary). 

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan adanya variasi dalam pandangan 

ulama terkait perempuan keluar rumah untuk bekerja dan kontribusi keuangan 

yang diberikan oleh istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Penting untuk 

mencari pemahaman yang komprehensif dan mempertimbangkan pandangan 

ulama serta konteks permasalahan yang dihadapi.
22

 

Islam terdapat pengaturan mengenai hubungan finansial antara wanita dan 

laki-laki. Islam membedakan antara harta milik suami dan harta milik istri, dan 

memberikan hak-hak tertentu kepada istri terkait harta tersebut. 

Berikut adalah beberapa dalil dari Sunnah terkait hak-hak finansial istri: 

a. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menerima hibah 

dan pemberian. Contohnya adalah Ummu Sulaimah binti Mulhan yang 

memberikan hadiah kepada Rasulullah secara pribadi, bukan atas nama 
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suaminya. Hadiah tersebut diakui oleh syariat dan menunjukkan bahwa 

wanita memiliki hak untuk memberikan hibah. 

b. Wanita juga berhak menyerahkan shadaqah dan zakat. Contohnya adalah 

istri Shahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang bekerja untuk mendapatkan 

penghasilan dan menyerahkan zakat kepada kerabat. Dalam kitab Fathul 

Bari oleh Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, terdapat riwayat yang 

menyebutkan bahwa Zainab, istri Abdullah, biasa memberikan infak 

kepada Abdullah dan anak-anak yatim yang dia asuh. Zainab kemudian 

bertanya kepada Nabi apakah cukup bagi dirinya untuk bersedekah kepada 

suaminya dan anak-anak yatim yang dia asuh. Rasulullah saw menjawab 

bahwa dia akan mendapatkan pahala kekerabatan dan pahala sedekah atas 

perbuatan tersebut. 

Dengan demikian, Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk 

mengelola harta mereka secara independen dan memberikan kontribusi finansial 

kepada suami dan keluarga. Namun, perlu diingat bahwa dalam Islam juga 

terdapat kewajiban suami untuk menafkahi istri dan keluarga, dan hak-hak ini 

harus dihormati dan dipenuhi oleh suami.
23
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Dalam pekerjaan rumah tangga, terdapat bentuk-bentuk ketidaksetaraan 

gender yang dialami oleh wanita karir. Beberapa bentuk ketidaksetaraan 

tersebut meliputi beban ganda (double burden) yang dialami oleh 

perempuan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di 

luar rumah, peminggiran (marginalisasi) yang membuat perempuan sulit 

berpartisipasi dalam bidang pekerjaan tertentu, pelabelan (stereotipe) 

yang mengaitkan tugas dan peran tertentu dengan gender tertentu, dan 

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, atau ras. 

Kesetaraan gender bukanlah tentang menuntut kesamaan hak dan 

kewajiban tanpa pertimbangan lebih lanjut, melainkan memberikan 

kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses 

hak, sumber daya, dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang 

kehidupan. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, beberapa langkah 

yang dapat diambil meliputi meningkatkan kesadaran, menghentikan 

stereotip gender, menandai adanya bias gender, mengubah sistem dan 

kebijakan, menghilangkan diskriminasi, dan memberikan pendidikan dan 

keterampilan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. 

2. Pandangan keempat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) 

terkait wanita karir dalam pemenuhan tugas domestik dapat sedikit 

berbeda. Namun, secara umum, mereka mengakui bahwa wanita 

memiliki hak untuk bekerja di luar rumah dan memiliki karir, asalkan 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 1) Madzhab Hanafi: 
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Mazhab Hanafi memperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah 

tanpa mempengaruhi kewajiban suami dalam memberikan nafkah. 

Namun, jika pernikahan dilakukan dengan kesepakatan bahwa istri akan 

fokus pada tugas domestik, maka suami dapat menuntut istri untuk 

memenuhi kewajiban rumah tangga. 2) Madzhab Maliki: Madzhab 

Maliki juga memperbolehkan wanita untuk bekerja di luar rumah dengan 

izin suami. Namun, jika pernikahan dilakukan dengan kesepakatan 

bahwa istri akan mengurus rumah tangga, suami dapat menolak istri 

untuk bekerja di luar rumah. 3) Madzhab Syafi'i: Mazhab Syafi'i 

memiliki pandangan yang lebih hati-hati terkait wanita karir dalam 

pemenuhan tugas domestik. Mereka berpendapat bahwa wanita 

sebaiknya fokus pada tugas domestik dan perawatan keluarga. Namun, 

jika tidak ada kesulitan dalam memenuhi tugas-tugas rumah tangga, 

wanita dapat bekerja di luar rumah dengan izin suami. 4) Madzhab 

Hanbali: Madzhab Hanbali cenderung mengharapkan wanita untuk lebih 

fokus pada tugas domestik. Mereka berpendapat bahwa wanita sebaiknya 

tidak bekerja di luar rumah kecuali jika ada kebutuhan mendesak, seperti 

jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. 

B. SARAN 

1. Perlunya untuk tanamkan beberapa hal penting terkait kesetaraan gender, 

a) Pembagian tugas yang adil: Dalam rumah tangga, penting untuk 

melakukan pembagian tugas yang adil antara suami dan istri. Tugas-

tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat anak, dan 

membersihkan rumah seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab 

perempuan. Suami juga harus berpartisipasi secara aktif dalam tugas-

tugas tersebut. b) Menghargai dan mengakui kontribusi perempuan: 
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Perempuan karir sering kali menghadapi beban ganda, yaitu membagi 

waktu dan energi antara pekerjaan di luar rumah dan tanggung jawab 

rumah tangga. Penting untuk menghargai dan mengakui kontribusi 

mereka dalam pekerjaan rumah tangga. Peran perempuan dalam 

mengurus rumah tangga harus dianggap penting dan diapresiasi.  

2. Terkait kesetaraan gender dalam pekerjaan rumah tangga terhadap wanita 

karir, terdapat beberapa perspektif yang berbeda. Dalam praktiknya, 

perbedaan pendapat di antara ulama terkait dengan pekerjaan wanita di 

luar rumah masih terjadi. Beberapa ulama memperbolehkan dengan 

syarat-syarat tertentu, sementara yang lain membatasi atau melarang 

tergantung pada konteks dan maslahat yang terkait. Oleh karena itu, 

penting bagi individu untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam 

tentang pandangan-pandangan ini dan berkonsultasi dengan ulama yang 

terpercaya untuk memperoleh nasihat yang sesuai dengan konteks dan 

kebutuhan mereka. 
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