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PEDOMAN 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 ا

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan ث

titik di atas) 

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan ح

titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan ذ

titik di atas) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S se س

 Syin Sy se nad ss ش

 Shad Ṣ es (dengan ص

titik di 

bawah) 

 Dhad Ḍ de (dengan ض
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titik di 

bawah) 

 Tha Ṭ te (dengan ط

titik di 

bawah) 

 Dza Ẓ zet (dengan ظ

titik di 

bawah) 

 ain „ apostrof„ ع

terbaik 

 Gain G se غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ن

 Wawu W We و

 ha  H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي

 

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 vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa 
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Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut:  

Tanda Nama Haruf 

Latin 

Nama 

 FATḤAH A A ــَـ

 KASRAH I I ــِـ

 ḌAMMAH U U ــُـ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 Fathah 

dan alif 

atau ya 

A a dan 

garis 

di 

atas 

 

 

Kasrah 

dan ya 

I i dan 

garis 

di 

atas 

 Dammah 

dan wau 

U u dan 

garis 

di 

atas 

 

4. Ta’Marbutah 

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

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 
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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. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufلآ(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), 

sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   

9. Lafz al-Jalalah (الله)  
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

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

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

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 pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf capital, 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. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Muh. Yasin Ceh Nur  

NIM : 80100220001 

Judul  : Pemikiran Gender Amina Wadud Muhsin dalam Perspektif 

Hermeneutika Hans Georg Gadamer 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pemikiran gender Amina 

Wadud Muhsin dalam pandangan Hermeneutika Hans Georg Gadamer? pokok 

masalah tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam submasalah, yaitu: 1) 

Bagaimana pemikiran gender Amina Wadud Muhsin? 2) Bagaimana pemikiran 

gender Amina Wadud Muhsin dalam perspektif Hermeneutika Hans Georg 

Gadamer?. 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Library Research) dengan 

menggunakan pendekatan penelitian yaitu: pendekatan filosofis, gramatikal, 

lingustik dan fenomenologi. Kemudian sumber data penelitian ini adalah diambil 

dari buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pemikiran Amina 

Wadud dengan Gadamer. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan adalah 

metode deskriptif, conten analisis, metode interpretasi, komparasi, taksonomi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, berkaitan dengan 

pemikiran gender Amina Wadud yaitu: 1. Penciptaan manusia. Menurut Amina 

Wadud bahwa asal usul manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berasal dari 

satu nafs yang merupakan bagian dari sistem berpasangan. 2. Pemimpin. Amina 

Wadud sangan menolak Qawwamun hanya sebatas kedudukan laki-laki 

dibandingkan perempuan saja. Akan tetapi, harus ada keselarasan, sehingga 

Amina Wadud mengajukan gagasan baru yaitu konsep "fungsionalis". 3. 

Poligami. Bagi Amina Wadud bahwa konsep poligami sangat tidak didukung 

dalam agama, karena tidak adanya keadilan kepada perempuan. Kedua, pemikiran 

gender Amina dalam perspektif hermeneutika Hans Georg Gadamer, dalam hal ini 

posisi penafsir. Amina Wadud sangat menitiberatkan prior teks dan konteksnya. 

Dalam hal ini prior teks ini menyangkut latar belakang seorang penafsir, 

pandangan dan keadaanya. Hermeneutika Amina Wadud menjadikan prior teks 

sangat terpenting. Karena seorang penafsir harus berdialog dengan teks sesuai 

dengan kondisi apapun dan kapan pun. Begitupun dengan Gadamer, konsep 

bahasa yang menjadi terpenting. Inilah yang disebut Gadamer sebagai 

"keterpengaruhan oleh sejarah" 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada seluruh 

pembaca tesis ini, dapat melanjutkan dan mendiskusikan penelitian ini tentang 

tema gender dan hermeneutika, terutama pemikiran Amina Wadud dan Gadamer. 

2) Diharapkan penelitian ini dikritiki, dengan tujuan ada pengetahuan tambahan 

yang belum penulis temukan dalam penelitian tersebut. 3) Penulis harapkan, 

dengan penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap pemikiran gender dan 

hermeneutika. 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbedaan gender, yang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap 

perempuan, pada dasarnya merupakan konstruksi sosial dan budaya yang terbentuk 

melalui proses yang panjang. Namun, karena konstruki sosial dan budaya seperti itu 

sudah menjadi kebiasaan dalam waktu yang sangat lama, maka perbedaan gender 

tersebut menjadi sebuah keyakinan dan ideologi yang mengakar dalam kesadaran 

masing-masing individu, masyarakat, bahkan negara. Perbedaan gender dianggap 

sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah dan bersifat kodrati.
1
  

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab yang melanggengkan 

konstruksi sosial budaya yang mengakibatkan ketidakadilan gender tersebut adalah 

pemahaman agama. Agama Islam sendiri, menempatkan laki-laki dan perempuan 

dalam posisi sejajar. Islam datang mendobrak budaya dan tradisi patriarki bangsa 

Arab, bahkan dapat dikatakan dengan cara revolusioner, dengan melihat kembali 

tujuan al-Qur‟an diturunkan di bumi ini. Al-Qur‟an sebagai pedoman bagi manusia 

menjadi landasan setiap hukum dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.   

Tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan perempuan hampir sama 

dengan hamba sahaya dan harta benda. Mereka biasa mengubur hidup-hidup bayi 

                                                           
1  Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas Kajian Hadis” Misognisis” (Yogyakarta:  eLSAQ 

Press, 2008), h. 5. 
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perempuan, tidak memberi hak waris kepada perempuan, poligami dengan belasan 

istri, dan membatasi hak-hak perempuan baik dalam wilayah publik maupun 

domestik. Islam datang dengan mengecam penguburan bayi-bayi perempuan, 

membatasi pologami, memberikan hak waris dan hak-hak lainnya kepada perempuan 

sesuai dengan fungsi dan peran universal yang dibawa Islam pada dasarnya adalah 

persamaan antara laki-laki dan perempuan serta berusaha menegakkan keadilan 

gender dalam masyarakat.
2
 

 Semangat Islam seperti itu kemudian diinterprtasi dan dipahami oleh orang-

orang Arab yang mempunyai budaya dan ideologi patriarki, sehingga hasil penafsiran 

mereka menempatkan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Penafsiran 

yang bias gender tersebut tidak hanya terjadi pada hal-hal yang spesifik tetapi juga 

pada hal-hal yang sangat mendasar seperti masalah awal penciptaan perempuan. 

Dengan penafsirannya, mereka meyakini bahwa perempuan diciptakan dari tulang 

rusuk laki-laki, sehingga sejak semula perempuan diciptakan hanya sebagai 

pelengkap dan untuk melayani laki-laki. Jika laki-laki dan perempuan telah 

diciptakan tidak setara oleh Allah, maka selamanya mereka tidak dapat menjadi 

setara. Pemahaman semacam inilah kemudian menjadi keyakinan dan ideologi yang 

melekat dalam pikiran masyarakat  

Dalam studi Islam, ada beberapa pendekatan yang ditawarkan para intelektual 

untuk mendapatkan pesan moral Islam sebagai agama yang  memiliki perspektif 

                                                           
2  Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas Kajian Hadis” Misognisis”, h. 6. 
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gender.
3
 Diantara teori-teori tersebut adalah pendekatan normatif dengan pendekatan 

sosiologis dan teologis, hermeneutika dengan sejumlah teori dan pendekatan sejarah. 

Lahirnya sejumlah pendekatan dan teori-teorinya ini dapat dikatakan sebagai respon 

terhadap kondisi masyarakat muslim yang menempatkan perempuan sebagai makhluk 

tersubordinasi. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan dapat melahirkan 

konsep yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki sebagaimana pesan 

moral al-Qur‟an dan sunnah Nabi.
4
  

Adapun yang dimaksud dengan model hermeneutika adalah salah satu bentuk 

metode penafsiran yang dalam pengoperasiannya dimaksudkan untuk memperoleh 

kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Menurut Amina Wadud tidak ada metode 

penafsiran al-Qur‟an yang benar-benar objektif. Setiap mufassir menetapkan 

beberapa pilihan subjektif. Uraian tafsir mereka sebagian mencerminkan pilihan 

subjektif, dan tidak selalu mencerminkan maksud dari teks yang mereka tafsirkan. 

Namun, sering kali orang tidak membedakan antara teks al-Qur‟an dan tafsirnya.
5
 

Dengan demikian, Amina Wadud menegaskan ada tiga aspek penting dalam 

menentukan relasi gender dalam kehidupan sosial. Yaitu pertama, mengenai hak dan 

kewajiban laki-laki dan perempuan. Kedua, pembagian peran. Ketiga, etika dan 

                                                           
3  Aliran filsafat yang bisa didefinisikan sebagai teori interprestrasi dan penafsiran sebuah 

naskah melalui percobaan. Biasanya dipakai untuk menafsirkan alkitab, terutama dalam studi kritik 

mengenai alkitab. Ahmad Fanani, Kamus Istilah Popular, (Yogyakarta:  Mitra Pelajar ar-Ruzz Media, 

2010), h. 224 
4 Kurdi, Hermeneutika al-Qur‟ān dan Hadis, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 181 
5  Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, (terj.), Ali Abdullah, (Jakarta: PT. 

Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 19   
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moralitas manusia.
6
 Dengan bantuan metode hermeneutika kritisnya diharapkan dapat 

menjadikan kitab suci al-Qur‟an lebih bersikap pluralis terbuka dan toleran terhadap 

keragaman yang ada baik ragam internal maupun eksternal. Dari sini pesan-pesan 

yang digali al-Qur‟an tidak mengabaikan faktor-faktor parsial tidak ahistoris dan 

lepas kontrol. 

Memperhatikan perkembangan tradisi hermeneutika di atas dan menyadari 

betapa urgensinya penafsiran al-Qur‟an, maka melalui tulisan ini perlu diungkap. 

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hermeneutika sebagai salah satu metode 

penafsiran kitab suci. Pengungkapan ini dianggap ekstra penting setelah menyadari 

bahwa kitab suci yang di turunkan Allah kepada kita berjalan dalam rentang waktu 

dan wilayah berbeda. Selain itu apa yang telah dilakukan oleh para mufassir baik 

pada tahapan membaca, memahami, menafsirkan, memaknai dan memproduksi 

makna tidak terlepas dari suasana psikologis sosial budaya yang mengitari di mana 

saja dan kapan saja mereka berada.
7
  

Menurut Amina Wadud sebagaimana yang dituliskan Sahiron Syamsuddin,
8
 

tafsir model tradisional ini terkesan eksklusif, ditulis hanya oleh kaum laki-laki. 

Tidaklah mengherankan kalau hanya kesadaran dan pengalaman kaum pria yang 

diakomodasikan di dalamnya. Padahal mestinya pengalaman, visi dan perspektif 

                                                           
6 Erlan Muliadi, Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam “Inside The Gender 

Jihad: Women‟s Rreform In Islam”, Jurnal Qawwam, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, h. 114. 
7  Rohimin, Metodologi Ilmu Tafsīr & Aplikasi Model Penafsiran, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 

2007), h. 47 
8 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika al-Qur‟ān dan Hadis, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 

h. 186 

 



5 

 

kaum perempuan juga harus masuk di dalamnya, sehingga tidak terjadi bias patriarki 

yang bisa memicu dan memacu kepada ketidakadilan gender dalam kehidupan 

keluarga atau masyarakat. Disadari atau tidak, seringkali orang itu menggunakan 

legitimasi agama untuk mengabsahkan perilaku dan tindakannya. Benar kiranya apa 

yang pernah dikatakan oleh Peter L. Barger yaitu bahwa agama sering dijadikan 

legitimasi tertinggi, karena ia merupakan sacred canopy (langit-langit suci). 

Hal-hal semacam inilah yang kemudian menjadikan Amina Wadud kemudian 

menuangkan keresahan dalam bentuk karya yang sangat kaya akan kritik dan menjadi 

salah satu langkah fenomenal dalam menghadapi Islam dengan segala ajarannya. 

Karya Amina Wadud sesungguhnya merupakan kegelisahan intelektual penulisnya 

mengenai ketidakadilan gender dalam masyarakat. Menurut Amina Wadud, salah satu 

penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial adalah karena 

ideologi doktrin penafsiran al-Qur‟an yang dianggapnya bias patriarki. Untuk 

memperoleh penafsiran yang relatif objektif, seorang mufassir harus kembali pada 

prinsip-prinsip dasar dalam al-Quran sebagai kerangka paradigmanya. Itulah 

mengapa Amina Wadud mensyaratkan seorang mufassir memahami word view. 

Seperti yang dikatakan Amina Wadud dalam bukunya Quran And Women: 

One of the causes of gender inequality in social life is the ideology of the 

doctrine of the interpretation of the Quran which is considered patriarchal. To 

obtain a relatively objective interpretation, one must return to the basic 

principles in the Quran. 

 

Salah satu penyebab terjadinya ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial 

adalah karena ideologi doktrin penafsiran al-Qur‟an yang dianggapnya bias 

patriarki. Untuk memperoleh penafsiran yang relatif objektif, seorang 
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mufassir harus kembali pada prinsip-prinsip dasar dalam al-Quran sebagai 

kerangka paradigmanya.
9
 

 

 Amina Wadud juga salah satu tokoh feminis muslim kontroversial, karena 

telah mendobrak dinding paradigma konvensional yang dipertahankan selama empat 

belas abad sebelumnya.
10

 Menurutnya banyak hal yang menyebabkan penafsiran 

miring tentang perempuan; kultur masyarakat, kesalahan paradigma, latar belakang 

para penafsir yang kebanyakan dari laki-laki. Oleh karena itu ayat tentang perempuan 

hendaklah ditafsirkan oleh perempuan sendiri berdasarkan persepsi, pengalaman dan 

pemikiran mereka. 

Kegelisahan yang dirasakan Amina Wadud adalah fenomena patriarki dalam 

masyarakat muslim. Ia melihat marjinalisasi peran perempuan dalam tatanan sosial 

yang selama ini terus terjadi, bahkan sampai saat ini. Al-Qur‟an yang menurutnya 

membawa nilai keadilan, belum mampu terasimilasi dalam kehidupan masyarakat 

muslim. Maka ia tak ragu mempertanyakan bagaimana sebenarnya perempuan 

diperlakukan di dalam Islam.
11

 Amina Wadud secara emplisit menegaskan bahwa 

penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan hendaknya dilihat sebagai 

aksentuasi dari paham tauhid (bersatu), saling melengkapi dan saling mengisi dengan 

satu sama lain. Laki-laki dan perempuan diibaratkan dua sayap burung yang 

keduanya harus berpungsi untuk membuat burung tersebt bisa terbang.
12

 

                                                           
9 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 20. 
10 (https://www.arrahman.com/read/2008/10/22/2497-jumatan-amina-wadud-manipulasi-

hadistsala-feminisme.html). Di akses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 23.00 WITA     
11 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 20. 
12 Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hassan, Jurnal 

Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, h. 248. 
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Islam menaruh perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan perempuan. 

Buktinya di dalam al-Qur‟an persoalan-persoalan perempuan dibicarakan di berbagai 

surah dan ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan 

perempuan. Ada surat dan ayat al-Qur‟an yang berbicara tentang asal kejadian 

perempuan, hak dan kewajiban perempuan dan keistimewaan-keistimewaan tokoh-

tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Seperti dalam al-Qur‟an 

adanya surah an-Nisa sebagai bukti keistimewaan perempuan 

Dalam al-Qur‟an menegaskan bahwa perempuan adalah satu unsur di antara 

dua unsur, laki-laki dan perempuan, yang mengembangbiakkan manusia. Artinya 

secara normatif al-Qur‟an memihak pada kesamaan status antara perempuan dan laki-

laki.  Namun secara kontekstual al-Qur‟an memang menyatakan adanya kelebihan 

tertentu laki-laki daripada perempuan. Misalnya dalam Surah an-Nisa‟ ayat 34 Allah 

swt menyatakan, lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi, dengan 

mengabaikan konteksnya, melalui penafsiran-penafsiran terhadap surat an-Nisa‟ para 

mufassir justru berusaha memberi status lebih unggul bagi laki-laki secara normatif.
13

 

Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 34. 

 

بمَِآ انَْفقَوُْا مِنْ  ُ بعَْضَهُمْ عَلٰى بعَْضٍ وَّ لَ اللّٰه امُوْنَ عَلىَ النِّسَاۤءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الَرِّ

لِحٰتُ قٰنتِٰتٌ حٰفِ  ًْ تخََافوُْنَ نشُُوْزَهُنَّ امَْوَالِهِمْ ۗ فاَلصه ُ وَۗالهتِ ٌْبِ بمَِا حَفِظَ اللّٰه ظٰتٌ لِّلْغَ

ٌْهِنَّ  فعَِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فىِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُْهُنَّ ۚ فاَِنْ اطََعْنكَُمْ فلَََ تبَْغوُْا عَلَ

ا  ٌْرا َ كَانَ عَلًٌِّا كَبِ ٌْلَا اۗنَِّ اللّٰه  ٤٣سَبِ
Terjemahnya: 

                                                           
13 Riffat Hasan, “Penerapan Islam dan Islam Pasca – Patriarikhi, dalam Fatima Mersisi, 

Setara di Hadapan Allah. Terj. Tim LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA, 2001), h. 92.  
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34. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena 

mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh 

adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak 

ada, karean Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika 

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk 

menyusahkannya. Sungguh Allah mahabesar.
14

 

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirannya Al-Misbah bahwa kata ar-Rijal 

adalah bentuk jamak dari kata rajul yang biasa diterjemahkan laki-laki, walaupun al-

Qur‟an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang 

memahami kata ar-Rijal dalam ayat ini dalam arti para suami. Bukan berarti laki-laki 

secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti yang ditegaskan pada 

lanjutan ayat yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud kata laki-laki 

adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian.  

Tetapi kemudian penulis menemukan penafsiran Muhammad Thahir Ibnu 

Asyur dalam tafsirannya mengemkakan bahwa: “kata ar-Rijal tidak digunakan oleh 

bahasa Arab, bahwa bahasa al-Qur‟an dalam arti suami. Berbeda dengan kata an-Nisa 

yang digunakan untuk makna istri.
15

 Dalam pemikiran keislaman, penggunaan 

hermeneutika sebagai sebuah metode interpretasi dipelopori oleh Hasan Hanafi, 

ketika dia menulis disertasinya yang berjudul Les Méthodes d‟ Exégése: Essai sur la 

Science des Fondements de la Compréhension „Ilm Ushul al Fiqh. Fase kedua 

                                                           
14 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 2011), h. 

291.  
15 M. Quraish Shuhab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 511. 
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penggunaan hermeneutika dalam pemikiran Islam, termasuk tafsir al-Qur‟an, terjadi 

pada masa modern, yang dipelopori oleh Abduh, demikian Wahidur Rahman.
16

 

Terakhir penggunaan hermeneutika sebagai sebuah metode dan pendekatan 

dalam penafsiran al-Qur‟an secara sistematis baru muncul pada masa kontemporer 

ini. Kesadaran akan hadirnya realitas kekinian dan pemenuhan standar ilmiah telah 

mendorong para tokoh Islam kontemporer untuk melakukan hal tersebut. Namun 

demikian, realita ini mengundang perdebatan di kalangan pemikir-pemikir Islam 

kontemporer. Mereka ada yang menolak dan juga ada yang mendukung, bahkan 

mengkafirkan hermeneutika sebagai metode penafsiran. Dikarekan menganggap 

hermeneutika digunakan hanya untuk menafsirkan kitab Bibel bukan untuk kitab al-

Qur‟an. 

Amina Wadud adalah salah seorang tokoh yang mendukung keberadaan 

hermeneutika dalam kajian tafsir. Sosok Amina Wadud memiliki daya tarik 

tersendiri. Dia adalah seorang muslim Afrika Amerika yang lahir pada tahun 1952 M. 

Dalam perjalanan hidupnya, dia banyak terlibat dengan persoalan-persoalan yang 

berkaitan dengan isu gender dan feminis. Karena itulah kemudian tidak heran jika dia 

dianggap sebagai salah seorang tokoh feminis muslim. Sebagai seorang tokoh 

feminis, dia banyak mengkritik metode pemahaman keagamaan yang diskriminatif 

terhadap kaum perempuan, terutama yang berkaitan dengan metode penafsiran al-

                                                           
16 Nasaruddin Umar, “Menimbang Hermeneutika Sebagai Manhaj Tafsir”, dalam Jurnal Studi 

al-Qur‟an, Vol. 1, No. 1, (Januari 2006), h. 53. 
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Qur‟an. Karena itulah, kemudian dia berkesimpulan perlu dilakukan reinterpretasi 

terhadap al-Qur‟an.
17

 

Berdasarkan analisa dan kritik itu Amina Wadud mencoba mempelopori 

dilakukannya penafsiran ulang. Terutama terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang 

perempuan, dengan melibatkan pengalaman perempuan di dalam proses penafsiran 

tersebut. Atau dengan kata lain, Amina Wadud mencoba menerapkan metode 

hermeneutika dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an tersebut. Dalam konteks inilah 

peneliti melihat ada pengaruh hermeneutika Gadamer dalam pemikiran tafsir Amina 

Wadud. Terutama teori hermeneutika yang dikembangkan Gadamer yaitu 

hermeneutika dialogis yang di dalamnya terdapat teori afective historis.
18

 

Gadamer adalah salah seorang tokoh hermeneutika terkemuka, bahkan penulis 

kontemporer dalam bidang hermeneutik. Gadamer boleh disebut sebagai 

heremeneutik sejati, dikarenakan dalam pemikirannya menegaskan bahwa persoalan 

hermeneutika bukanlah persoalan tentang metode, melainkan hermeneutika itu lebih 

merupakan usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks. Hermeneutika 

sebagai bentuk upaya memberika interpretasi, pemaknaan, penafsiran dan 

memberikan penjelasan atas sebuah teks. Maka dari itu  hermeneutika Gadamer lebih 

menekankan pada konsep memahami. 

                                                           
17 Charles Kurzman, (ed.) Wacana Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-

isu Global, Terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 185. 
18 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermenutika, Jurnal 

Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 125. 
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Menurut Gadamer sebagaimana yang dijelaskan oleh E. Sumaryono,
19

 

pemahaman selalu diterapkan pada keadaan saat ini, meskipun pemahaman itu 

berhubungan dengan sejarah, dialektika maupun bahasa. Oleh karena itu, pemahaman 

selalu mempunyai posisi, seperti halnya posisi kita sendiri saat ini. Pemahaman tidak 

pernah bersifat objektif dan ilmiah. Sebab pemahaman bukan mengetahui seacara 

statis dan di luar kerangka waktu. Tetapi selalu dalam keadaan tertentu, pada satu 

tempat khusus dalam kerangka ruang dan waktu, misalnya dalam sejarah. Sebuah 

pengalaman yang hidup itu menyejarah, bahasa dan pemahaman pun menyejarah.
20

 

Sebab proses pemahaman sebenarnya merupakan interpretasi sendiri. Dikarenakan 

akal pikiran memahami makna dan mencakup juga interpretasi, begitupun dengan 

sebaliknya. 

Keseluruhan pemikiran Gadamer adalah pemahaman terhadap sebuah teks, 

wacana akan menjadi manakala teks itu terus-menerus ditempatkan di dalam 

kerangka konteks yang berubah secara kontinyu. Perubahan kontinyuitas dalam 

memahami teks akan mudah dengan mengikut perubahan kontinyuitas dalam suatu 

karya. Gadamer dalam teori hermeneutikanya berupaya menerapkan metode 

bagaimana menafsirkan sebuah teks yang asing menjadi tidak asing. sebagaimana 

menelusuri teks tulisan, ungkapan yang tidak jelas dan kontradiksi, sehingga dapat 

menghasil suatu interpretasi yang sesuai dengan konteksnta.
21

  Maka dari itu, 

                                                           
19 E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 76. 

 
21 Sofyan A.P. Kau, Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir, Jurnal Farabi, 

Vol 11. No. 2. Desember 2014, h. 118 
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hermeneutika Gadamer tersebut dapat memberikan nuansa baru dalam dunia 

penafsiran atau interpretasi terhadap sebuat teks maupun kitab suci, di mana ada 

usaha untuk menggabungkan sifat objektivitas dan subjektivitas dalam sebuah 

interpretasi. Begitupun juga, meniscayakan adanya interaksi antara seorang penafsir 

dan teks. Artinya antara dunia teks dengan penafsir selalu terjalin komunikasi dan 

dialog. 

Inilah persoalan yang cukup menarik, menurut peneliti, untuk dilakukan  

penelitian. Karena keberanian tokoh tersebut untuk melakukan suatu terobosan baru 

terhadap tradisi penafsiran klasik perlu mendapat dukungan yang luas dari umat Islam 

yang lain. Tujuannya adalah agar wacana pemikiran keislaman tidak stagnan, kaku, 

diskriminatif, dan adil gender. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pemikiran 

gender Amina Wadud dilihat dari hermeneutika Gadamer? Apakah keduanya 

memiliki keterkaitan dalam melakukan interpretasi.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

menurut penulis yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pemikiran gender Amina Wadud Muhsin? 

2. Bagaimana pemikiran gender Amina Wadud Muhsin dalam perspektif 

hermeneutika Hans Gerog Gadamer? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pengertian Judul 
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Judul penelitian ini adalah pemikiran gender Amina Wadud Muhsin dalam 

perspektif hermeneutika Hans George Gadamer. Untuk mengarahkan pembahasan 

dan menghindari kekeliruan dalam memahami, maka perlu dikemukakan pengertian 

kata-kata penting yang dielaborasi menjadi judul dalam penelitian ini. Adapun hal-hal 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Gender 

Kata gender berasal dari kata bahasa latin yaitu “genus” yang berarti jenis 

kelamin atau tipe. Untuk memahami konsep gender maka perlu membedakan terlebih 

dahulu antara gender dan sex. Pengertian jenis kelamin terbagai atas dua yang 

ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, yaitu antara laki-

laki dan perempuan. Menurut Mansor Fakih yang mengatakan: 

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sehingga 

dibentuk antara manusia jenis laki-laki dan perempuan melalui proses sosial 

dan kultural yang sangat panjang.
22

 

 

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, 

hak, tamggumg jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan 

adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta 

kondisi setempat.
23

 Maka dari itu, umumnya gender bersifat lokal didasarkan atas 

kreasi atau ciptaan masyarakat dan terikat waktu yang diberlakukan bagi laki-laki 

                                                           
22 Mansor Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), h. 7. 
23 Puspita, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita Keluarga di Indonesia, (Bogor: PT. 

IPB Press), h. 7. 
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maupun perempuan yang berada dalam keadaan membatasi dalam berpikir dan 

berbuat tentang hal yang sama. 

 

b. Amina Wadud Muhsin 

Amina Wadud adalah filsuf muslim era 21-an asal Amerika yang lahir pada 

25 September 1952. Amina Wadud termasuk generasi pertama yang melakukan 

penafsiran ulang terhadap ayat-ayat gender dalam al-Qur‟an dengan menggunakan 

hermeneutika, dan fokus progresif pada interpretasi al-Qur‟an. Amina Wadud lahir 

dari keluarga agama Kristen Ortodoks, yang kemuadian memutuskan dirinya untuk 

masuk agama Islam pada tahun1972. Amina Wadud mengganti namanya sebagai 

cermianan bahwa dia sudah masuk Islam. Dia adalah seorang tokoh femenisme yang 

kontroversial.
24

 

c. Hermeneutika 

Hermeneutika secara etimologis berasal dari kata “hermeneutik” yang berasal 

dari bahasa Yunani “hermeneuein” yang berarti penafsiran atau interpretasi. Istilah 

Yunani ini mengingatkan kita pada tokoh mitologis yang bernama Hermes, yaitu 

seorang utusan yang mempunyai tugas menyampaikan pesan kepada manusia.
25

 

Hermeneutika sebenarnya sebuah paradigma yang berusaha menafsirkan teks atau 

dasar logika yang membuat penjelasan teks sastra dan pemahaman makna dengan 

                                                           
24 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 1 
25 E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, h. 23. 
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menggunakan makna kata dan selanjutnya makna bahasa. Makna kata lebih 

berhubungan dengan konsep-konsep semantik dan makna bahasa lebih kultural.
26

 

 

d. Hans Georg Gadamer 

Gadamer adalah filsuf yang berasal dari Jerman, yang lahir di Marburg pada 

tahun 1900. Pada tahun 1922 ia meraih gelar doctor filsafat. Sembilan tahun 

kemudian ia menjadi privatdosent di Marburg. Setelah selama tuga tahun mengajar, 

tepatnya pada tahun 1937 ia menjadi professor. Tetapi dua tahun kemudian Gadamer 

pindah ke Leipzig. Akhirnya di tahun 1949 ia mengajar di Heidelberg sampai 

pensiunnya.
27

 Gadamer dalam karyanya tidak menggelari sebagai filsafat 

hermeneutika atau filsafat saja, melainkan dengan hermeneutika filasofis untuk 

membedakannya dengan hermeneutika yang selama ini dikenal. Bahkan filsafat 

bukanlah tujuan dari hermeneutika filosofis. Dalam gaya hiperbolis dapat dinyatakan 

bahwa, Gadamer adalah kehidupan.
28

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah adalah seputar biografi Amina Wadud 

Muhsin dan Hans Georg Gadamer yang meliputi riwayat pendidikan, dan sejumlah 

karya-karyanya. Kemudian penulis latar belakang pemikiran gender Amina Wadud 

beserta hermeneutika Gadamer, begitupun dengan pemikiran gender Amina Wadud 

                                                           
26 Richar Plmer, Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), h. 98. 
27 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 233. 
28 Inyak Ridwan Muzir, Hermeneutika Filosofis Hans Geoer Gadamer, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 

2020), h. 38. 
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dalam perspektif hermeneutika Gadamer. Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti 

ingin melihat pengaruh pemikiran gender Amina Wadud pada liberalisasi pemikiran 

Islam di Indonesia.  

 

D. Kajian Pustaka 

Adanya kajian pustaka ini sebagai penelitian terdahulu atau hasil penelitian 

yang relevan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai beberapa tujuan yaitu, 

memberitahukan pembaca hasil penelitian yang lain dan berkaitan dengan penelitian 

yang akan dikaji. Kemudian menghubungkan dengan suatu penelitian yang lebih luas 

tentang suatu topik yang akan dibahas dan mengisi kekurangan penelitian 

sebelumnya. Dan memberikan kerangka atau menemukan hasil dengan penelitian 

yang sebelumnya, sehingga adanya perbandingan antara hasil suatu penelitian dengan 

temuannya.
29

 Maka dari itu penulis mengumpulkan karya-karya yang relevan dengan 

judul tesis ini, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Arsal, Busyro, Maizul Imran, 

Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Femenisme 

Amina Wadud Muhsin, Jurnal Studi Al-Qur‟an dan Hadis, Volume. 4, No. 2, 2020.
30

 

Jurnal ini menjelaskan tentang Amina Wadud dalam mendasari pemikirannya tentang 

hermeneutika gender dia menggunakan pendekatan aspek kebahasaan, aspek 

                                                           
29 John W. Creswell, Rescarch Design, Qualitative and Quantitative Approaches, (Jakarta: 

KIK Press, 1994), h. 18. 
30 Arsal, Busyro, Maizul Imran, Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir 

Hermeneutika Femenisme Amina Wadud Muhsin, Jurnal Studi Al-Qur‟an dan Hadis, Volume. 4, No. 

2, 2020, h. 498. 
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keadilan, aspek kesetaraan yang dipengaruhi oleh latar belakang hidup perlakuan 

diskriminatif yang pernah dialaminya, sehingga dia menolak penafsiran klasik yang 

bias gender dan tidak berpihak pada perempuan. Sehingga peneliti melihat ada 

keterkaitan antara penlitian yang akan dilakukan mengenai pemikiran gender Amina 

Wadud. Akan tetapi, penulis juga melihat perbedaan penelitian sebelumnya yaitu 

lebih menfokuskan pada pemikiran gender Amina Wadud satu subtema saja tentang 

konsep kepemimpinan, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan mengenai 

pemikiran gender secara keseluruhan menurut Amina Wadud. 

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Nurjannah Ismail, Rekonstruksi Tafsir 

Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender (Studi Kritis Atas Pemikiran 

Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhsin tentang Perempuan 

dalam Islam), Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies, 

Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
31

 Jurnal ini menfokuskan pada kajian pemikiran Asghar 

Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud tentang perempuan dalam Islam. 

Pemikiran para tokoh tersebut dihadapkan dengan realitas teks-teks fiqhi klasik yang 

cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Salah satu ajaran pokok dalam Islam 

adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan, setiap manusia sama dimata Tuhan 

dan hanya berbedah yaitu pengabdian dan ketakwaan kepada Tuhan. Sehingga ketiga 

tokoh tersebut ingin merekonstruksi penafsiran tersebut dengan menawarkan 

                                                           
31 Nurjannah Ismail, Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender 

(Studi Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer, Fatima Mernissi dan Amina Wadud Muhsin tentang 

Perempuan dalam Islam), Gender Equality: Internasional Journal Of Child And Gender Studies, Vol. 

1, No. 1, Maret 2015, h. 39. 
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pemikiran baru yang lebih adil. Penulis melihat ada kesamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan mengenai kegelisahan Amina Wadud terhadap penafsiran klasik yang 

mendiskrimi atif perempuan sehingga terjadinya bias gender. Dan adapun perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya menfokuskan pada bagaimana ketiga tokoh pemikiran 

Islam melihat penafsiran mengenai perempuan yang bias gender tersebut sehingga 

melakukan rekonstruksi penafsiran, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan 

lebih menfokuskan pada satu tokoh saja yaitu Amina Wadud. 

Ketiga, buku karya Inyiak Ridwan Muzir yang berjudul, Hermeneutika 

Filosofis Hans Georg Gadamer.
32

 Buku ini berbicara tentang hermeneutika filosofis 

Gadamer, karena dia adalah salah seorang filosof yang kebetulan telah lebih dahulu 

menjelaskan persoalan-persoalan  yang jadi kegelisahan di atas dengan kemampuan 

analisis filosofis, sehingga penulis menuliskan kegelisahannya dengan memakai 

pandangan Gadamer sebagai pisau analisis terhadap pendekatan hermeneutika. 

Hermeneutika filosofis yang diutarakan oleh Gadamer ini tidak menerima jenis 

pengetahuan yang mengaku memiliki kesempurnaan kontrol rasional atas objeknya. 

Namun, mustahil dalam dunia memahami diri manusia yang bergantung pada 

pengalaman yang justru ingin dilampaui pengetahuan ilmiah. Sebagai bukti, 

heremeneutika filosofis menunjuk bahasa dan lingustik pemahaman. 

Keempat, Jurnal yang ditulis Irsyadunnas, Tafsir Ayat-ayat Gender Ala Amina 

Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer, Jurnal Masawa, Vol. 14, No. 2, Juli 

                                                           
32 Inyak Ridwan Muzir, Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer, h. 6. 
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2015.
33

 Jurnal ini menjelaskan tafsiran ayat gender yang dikemukakan Amina Wadud 

yang berkaitan penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan dan problematika 

poligami dengan menggunakan pendekatan heremenetika Gadamer. Adapun 

perbedaan penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya lebih menfokuskan pada 

penjelasan mengenai tafsiran ulang ayat gender yang diutarakan Amina Wadud 

dengan menggunakan analisis Gadamer, sedangkan penelitian ini akan mengulas 

korelasi pemikiran gender Amina Wadud dengan Gadamer. 

Kelima, Jurnal yang ditulis Eka Prasetiawati, Pemikiran Hermeneutika Amina 

Wadud Muhsin, Jurnal Spritualis, Vol. 4, No. 1, Maret 2018.
34

 Jurnal ini menjelaskan 

lebih jauh pemikiran hermenutika Amina Wadud tentang kecurigaan terhadap tafsir 

klasik akan bias gender, tafsiran ulang terhadap (penciptaan perempuan, 

kepemimpinan perempuan dan nushuz). Konsep yang dibangun Amina Wadud bahwa 

apa yang dibaca oleh orang-orang saat ini adalah hasil dari buah pikiran orang yang 

terdahulu, dan karena orang-orang tersebut didominasi oleh kaum laki-laki, maka 

wajar saja jika ide yang dibangun memiliki bias gender. Maka dari itu, Amina Wadud 

menawarkan metode baru hermeneutika tauhid dan konsep takwa. Adapun perbedaan 

penelitian ini, yaitu penelitian sebelumnya lebih menfokuskan pada pemikiran 

hermeneutika Amina Wadud, sedangkan penelitian ini akan mengulas pemikiran 

Amina Wadud dengan hubungan hermeneutika Gadamer. 

                                                           
33 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermenutika, Jurnal 

Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 120. 
34 Eka Prasetiawati, Pemikiran Hermeneutika Amina Wadud Muhsin, Jurnal Spritualis, Vol. 

4, No. 1, Maret 2018, h. 140. 
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Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Sofyan A.P. Kau, Hermeneutika Gadamer 

dan Relevansinya dengan Tafsir, Jurnal Farabi, Vol 11. No. 2. Desember 2014 

(ISSN: 1907-0993).
35

 Jurnal ini membahsa hermeneutika dalam pandanga Gadamer. 

Menurut Gadamer membaca dan memahami pada dasarnya adalah melakukan dialog 

dan membangun sintesi antara dunia teks, dunia pengarang dan dunia pembaca 

menjadi pertimbangan penting dalam setiap pemahaman. Untuk mendapatkan 

pemahaman yang maksimal, Gadamer mengajukan empat teori yaitu prasangka 

hermeneutika, lingkaran hermeneutika, “aku, mengkau menjadi kami” dan 

hermeneutika dialektis. Bagi Gadamer penafsiran adalah tindakan produktif yang 

melibatkan subjektivitas seorang penafsir, dan dipengaruhi oleh realitas sejarah dan 

pra anggapan yang dimiliki oleh seorang penafsir. Adapun perbedaan penelitian ini, 

yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada pemikiran Gadamer beserta teori 

hermeneutikanya, walaupun sebenarnya penulis memakai teori Gadamer dalam 

melihat pemikiran Amina Wadud tentang gender.   

E. Kerangka Teoritis 

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam menggunakan pola 

pikir menyusun sistematis teori yang mendukung permasalahan penelitian. Adapun 

struktur bagan di bawah ini merupakan deskripsi atas totalitas proses penelitian ini. 

penulis terlebih dahulu membahas mengenai apa yang melatar belakangi pemikiran 

gender Amina Wadud dan hermeneutika Hans Georg Gadamer, sehingga dapat 

                                                           
35 Sofyan A.P. Kau, Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir, Jurnal Farabi, 

Vol 11. No. 2. Desember 2014 (ISSN: 1907-0993), h. 97. 
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mempengaruhi bangunan pemikirannya dan pengaruh hermeneutika Hans Georg 

Gadamer terhadap pemikiran gender Amina Wadud Muhsin. Kemudian penulis 

membahas pengaruh pemikiran gender Amina Wadud dalam perspektif hermeneutika 

Hans Georg Gadamer, apakah keduanya memiliki keterkaitan dalam melakukan 

interpretasi. Oleh karena itu, kerangka teoritis penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

BAGAN KERANGKA TEORITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metodologi adalah proses, prinsip yang digunakan untuk mendekati problem 

dan mencari jawaban. Dengan ungkapan ini, metodologi merupakan suatu pendekatan 

Pemikiran Gender Amina Wadud Perspektif 

Hermeneutika Hans Georg Gadamer 

Pemikiran Gender 

Amina Wadud   

Pemikiran Gender Amina Wadud 

Muhsin dalam Perspektif Hans Georg 

Gadamer  

Hasil Penelitian 
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umum untuk mengkaji topik penelitian.
36

 Untuk mencapai hasil penelitian yang bias 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan agar penelitian yang dilakukan dapat 

terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur keilmuan. Maka dari itu, 

metodologi merupakan kebutuhan yang sangat penting begitupun sangat membantu 

penulis dalam memahami hasil-hasil penelitian secara objektif. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, 

ensiklopedia, jurnal, majalah, website dan sumber-sumber lain yang relevan dengan 

topik yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, 

maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau penelitian yang mengarah 

kepada eksplorasi, penggalian dan pendalaman data-data yang terkait.
37

 Penelitian ini 

diperkaya dengan pengetahuan ilmu sosial dengan banyak disiplin yang berbeda 

seperti psikologi, sosiologi, sejarah dan sebagainya yang dating dan tradisi filosofi 

yang berbeda dan semuanya memberikan kontribusi aspek-aspek atau pandangan 

yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia.
38

 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pendekatan filosofis 

                                                           
36 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Rosdakarya, 2013), h. 145. 
37 Septiawan Santana, Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor, 2007), h. 1 
38 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2010), h. 79. 
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Pendekatan filosofis yaitu sebuah pendekatan untuk meneliti seorang tokoh 

dan mengungkapkan hakekat segala sesuatu yang nampak dan pemecahan 

masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran 

yang terarah, mendalam tentang hakikat sesuatu yang diteliti.
39

 Pendekatan ini 

dipilih karena penelitian merupakan kajian pemikiran tokoh yaitu Amina 

Wadud mengenai pemikiran gendernya. 

b. Pendekatan gramatikal 

Pendekatan gramatikal yaitu sebuah proses memahami teks denga bertolak 

dari bahasa, struktur kalimat, dan juga relasi antara teks yang satu dengan teks 

yang lainnya. Sehingga dengan pendekatan ini hanya berfokus pada satu 

subtema saja, seperti halnya dengan penelitian ini hanya menfokuskan kepada 

pemikiran Amina Wadud tentang gender. 

c. Pendekatan lingustik 

Pendekatan lingustik dilakukan dalam penelitian ini karena doktrin agama 

sebagian dipahami, diasosiasikan melalui bahasa. Demikian halnya, setiap 

bahasa memiliki karakteristik yang beragam tidak hanya dipahami dengan 

redaksi teks akan tetapi melainkan juga konteks.
40

 

d. Pendekatan fenomenologi 

                                                           
39 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Cet. VIII, Jogjakarta: Gadja Mada 

University Press, 2002), h. 62.  
40 Imam Supragoyo dan Tobroni, Metodologi Penelitian  Sosial Agama, (Cet. I, Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2001), h. 69. 



24 

 

Pendekatan fenomenologi merupakan suatu pendekatan di mana peneliti 

melakukan penelitian terhadap partisipan untuk mengungkapkan fenomena 

pengalaman yang terjadi. Pendekatan fenomenologi ini dilakukan pada situasi 

yang alami, sehingga peneliti bebas menganalisi data yang didapatkan, dan 

tidak ada batasan untuk memaknai fenomena yang diteliti.
41

 Dalam hal ini, 

pendekatan tersebut digunakan karena berkaitan dengan penelitian dilakukan 

melihat banyak tulisan-tulisan yang sudah terpublikasi mengenai pemikiran 

Amina Wadud tentang pemikiran gender. Sehingga bagi penulis, dengan 

melihat tulisan-tulisan tersebut sangat mudah untuk dilakukan penelitian dan 

menghasilkan hasil yang baik. 

3. Sumber Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, 

yaitu suatu metode pengumpulan data yang mengambil atau mencari sumber data dari 

beberapa dokumen-dokumen yang berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan 

dengan pemikiran Amina Wadud dengan Gadamer.
42

 Dengan metode ini diharapkan 

dapat menambah informasi terkait penelitian. Setelah mendokumentasi data-data, 

kemudian dilakukan pembacaan dalam beberapa tahap sebagai berikut: 

                                                           
41 Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakrya Offset, 

2007), h. 75. 
42 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1993), h. 202. 



25 

 

a. Membaca pada tingkat symbol, adalah pembacaan awal yang tidak dilakukan 

secara menyeluruh. Penulis hanya melihat judul buku dan daftar isi yang ada 

di dalam buku tersebut. 

b. Membaca pada tingkat semantik, adalah pembacaan yang dilakukan secara 

terinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. 

c. Melakukan penyuntingan dari beberapa teks sebagai refresentasi dari data 

yang akan digunakan. Beberapa rangkaian pengumpulan data di atas 

diharapkan bisa memudahkan penulis dalam mengklarifikasi data-data yang 

digunakan. 

Kemudian penelitian ini merupakan studi terhadap karya dari seorang tokoh, 

maka data-data yang digunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam data 

yang digunakan, yakni data primer dan data skunder. 

a. Data Primer 

Data primer atau data tangan peratama adalah semua bahan-bahan informasi 

dari tangan pertama atau sumber yang diperoleh data asli atau data pokok.
43

 Seperti 

buku karangan asli tokoh yang dibahas. Adapun data primer dari penelitian ini yaitu 

buku karya  Amina Wadud yang berjudul, Quran Menurut Perempuan: Membaca 

Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan. Buku ini menjelaskan bahwa Amina 

Wadud berupaya menghidupkan al-Qur‟an dalam laju perkembangan peradaban dan 

mengembalikannya sebagai kekuatan mengubah dunia. Lewat analisis rincinya atas 

                                                           
43 Mestka Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 

89. 
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teks dan kata-kata kunci al-Qur‟an, Amina Wadud menentang teks yang membatasi 

peran publik dan privat perempuan, terlebih untuk membenarkan kekerasan terhadap 

mereka, memberikan landasan sah untuk menentang terhadap perlakuan yang tidak 

adil yang secara historis telah terjadi oleh perempuan. Dan juga, buku karya Hans 

Georg Gadamer yang berjudul, Truth and Method (Kebenaran dan Metode). Buku 

menjelaskan bahwa Gadamer mencoba menghindarkan hermeneutika dari bias-bias 

objektivisme. Bagi Gadamer untuk mencapai kebenaran dalam konteks penafsiran, 

seorang hermeneutik mesti lari dari cengkraman metode untuk kemudian 

menceburkan diri dari pusaran dialektika. 

b. Data Skunder 

Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung 

dengan sumbernya yang asli. Sumber data skunder bertujuan untuk melengkapi data-

data primer.
44

 Contohnya buku yang ditulis oleh orang lain tentang tokoh tersebut. 

Adapun data skunder dar penelitian ini yaitu buku karya Inyiak Ridwan Muzir yang 

berjudul, Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer. Buku ini berbicara tentang 

hermeneutika filosofis Gadamer, karena dia adalah salah seorang filosof yang 

kebetulan telah lebih dahulu menjelaskan persoalan-persoalan  yang jadi kegelisahan 

di atas dengan kemampuan analisis filosofis, sehingga penulis menuliskan 

kegelisahannya dengan memakai pandangan Gadamer. 

4. Metode Analisi Data 

                                                           
44 Chalid Narbuto dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 42. 
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Dalam menganalisis data, peneliti berusaha mencari makna dalam arti 

berupaya mengungkapkan dibalik makna yang tersirat maupun yang tersurat serta 

mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya logis teoretik.
45

 Adapun langkah-langkah 

yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

a. Metode Deskriptif 

Penelitian deskriptif ialah melakukan analisis hanya sampai pada taraf 

deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehinga dapat 

lebih mudah dipahami.
46

 Kerja dari metode Deskriptif-Analitik ini yaitu dengan cara 

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian 

diperoleh kesimpulan.
47

 Analisi deskriptif ini dilakukan penulis untuk 

mendeskripsikan biografi kehidupan Amina Wadud, latar belakang pemikiran, 

pemikiran gender Amina Wadud dilihat dari pandangan Gadamer, serta pengaruh 

pemikirannya. 

b. Content Analisis 

Untuk mempertajam analisis, metode content analysis (analisis isi) juga 

penulis gunakan. Content analysis (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji 

data yang diteliti. Dari analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan 

teoritik.
48

 Analisis isi merupakan alat untuk menganalisis teks yang sifatnya terus 

terang dan mengandung makna yang tersurat.
49

  

c. Metode Interpretasi 

                                                           

45 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 98 

46 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 6 

47 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, h. 210 

48 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 51 

49 Samiaji Saroso, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar, (Jakarta: PT. Indeks, 2012), h. 70 
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Metode interpretasi adalah metode yang digunakan untuk membuat tafsiran, 

tetapi bukan tafsiran yang bersifat subjektif, melainkan harus bertumpu pada evidensi 

objektif. Metode ini merupakan metode untuk mencapai pemahaman yang benar 

mengenai ekspresi manusiawi yang dipelajari.
50

 Penulis menggunakan metode 

interpretasi agar supaya penulis menganalisis secara memadai pemikiran Amina 

Wadud tentang gender. Metode ini dilakukan untuk menemukan dan memahami 

maksud dari apa yang digagas oleh tokoh tersebut, sehingga data yang diolah adalah 

data yang bersifat deskripsi, yang menggambarkan secara sistematis, faktul dan 

akurat mengenai topik yang dibahas. 

d. Metode Komparasi 

Dalam metode komparasi adalah adanya hubungan atau perbandingan suatu 

pemahaman begitupun konsep. Perbandingan dapat dilakukan di antara hanya dua hal 

atau lebih. Dari hasil perbandingan tersebut terdapat kesimpulan apakah mereka dapat 

serupa atau dapat berbeda sama sekali. Dalam komparasi sifat-sifat hakiki dalam 

objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Justru perbendingan itu 

memaksa menemukan kesamaan dan perbedaan, sehingga hakikat objek yang 

dipahami dengan semakin murni.
51

 

e. Metode Taksonomi 

Metode taksonomi adalah analisis yang memusatkan pada domain atau tema 

tertentu dari pemikiran tokoh. Berbeda dengan  analisis domain yang digunakan 

untuk mendapatkan gambaran secara meyeluruh perihal pemikiran tokoh.
52

 Seperti 

                                                           

50 Sudarto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42 
51 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jokjakarta: 

Kansius, 2005), h. 51. 
52 Arif Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 67. 
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halnya penulis lakukan, melihat pemikiran Amina Wadud hanya menfokuskan 

kepada pemikiran gender dengan memakai pendekatan hermeneutika Gadamer, 

sehingga dapat mendapat gambaran yang utuh tentang tokoh yang dibahas. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini di antaranya yaitu: 

a. Untuk mengetahui pemikiran gender Amina Wadud Muhsin. 

b. Untuk mengetahui pemikiran gender Amina Wadud Muhsin dalam perspektif 

Hans Georg Gadamer. 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan teoritis  

 Diharapkan agar dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam 

khazanah studi pemikiran Islam, sekaligus sumbangsih pemikiran kepada 

mahasiswa, akademisi maupun masyarakat luas. 

 Diharapkan untuk mengembangkan diskursus keilmuan pada bidang 

hermeneutika. Oleh karena itu, tesis ini dapat menggugah para peneliti 

untuk mengkaji dan mengembangkan diskursus hermeneutika untuk 

mengatasi problem dalam memahami suatu teks. 

b. Kegunaan praktis 
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 Sebagai bahan refrensi mahasiswa untuk mendalami dan mereflesikan 

pemahaman tentang cara memahami dan perbandingan antara ilmu tafsir 

dan hermeneutika. 

 Diharapkan dapat meramaikan dan memberikan kunstruksi dan studi 

pemikiran Islam dan menjadi bahan pertimbangan dalam kajian pemikiran 

Islam di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER DAN HERMENEUTIKA 

 

A. Deskripsi Gender dan Perkembangannya 

1. Makna Gender 

Gender berasal dari bahasa Inggris yaitu “Gender” yang memiliki arti jenis 

kelamin. Dalam Webster‟s New World Dictionary, gender diartikan sebagai 

perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan 

tingkah laku. Di dalam Women‟s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender 

adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam 

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

perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender adalah konsep kultural 

yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, tindakan, mental dan karakter 

emosional baik laki-laki maupun perempuan yang dipahami dalam lingkungan 

masyarakat.
1
 

Mansour Faqih dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial 

mengemukakan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural. Misalnya bahwa 

perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara 

laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan 

                                                           
1 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 30. 
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sifat-sifat yang dapat dipertukarkan.
2
 Dalam hal ini, dia membedakan antara gender 

dan seks (jenis kelamin) yang menurutnya, seks lebih cenderung pada sifat atau jenis 

kelamin yang dimiliki keduanya. 

Istilah gender memiliki kandungan yang sangat besar, karena ini memaksakan 

suatu kelompok untuk meninggalkan tradisinya yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Bahkan pejuang gender memaksakan suatu kepercayaan untuk mengubah ajarannya 

yang bertentangan dengan tuntutan gender. Para pengikut pemahaman gender ini 

meletakkan gender sebagai standar kebenaran. Salah satu contohnya banyak para 

femenis menuduh bahwa ajaran Islam yang memandang kaum perempuan sebagai 

mahkluk nomor dua setelah laki-laki. Seperti, hukum akikah di mana bayi laki-laki 

disunnahkan menyembelih 2 ekor kambing, sedangkan bayi perempuan hanya 

menyembelih seekor kambing saja.
3
 

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah 

peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. 

Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan 

atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki 

oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada 

perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya 

                                                           
2 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Cet: X, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2006), h. 7. 
3 Sri Suhandjati, Bias Jender dalam Pemahaman Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 

90. 
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membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh 

perempuan. 

Seks (jenis kelamin) memiliki pengertian pensifatan dan pembagian dua jenis 

kelamin antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Misalnya 

manusia yang berjenis kelamin laki-laki memiliki penis dan memproduksi sperma. 

Sedangkan perempuan memililiki alat reproduksi rahim yang dapat melahirkan. 

Kesemuanya itu secara biologis melekat pada diri manusia berjenis kelamin laki-laki 

maupun perempuan selamanya. Maksudnya, secara biologis alat-alat tersebut tidak 

boleh dipertukarkan antara satu sama lain, karena sudah menjadi ketentuan dan 

kodrat Tuhan.
4
 

Sedangkan gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Contohnya, 

bahwa perempuan itu lemah, tidak boleh menjadi pemimpin, dan hanya tinggal di 

rumah mengurusi anak saja. Sementara laki-laki itu kuat, rasional, dan perkasa. 

Kesemuanya ini sifat yang bisa dimiliki antara keduanya baik laki-laki maupun 

perempuan. Artinya ada perempuan yang kuat, rasional dan bisa menjadi tulang 

punggung dikeluarganya, begitupun juga ada laki-laki yang memiliki sifat yang 

lemah lembut, dan emosional. Perubahan sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu 

kewaktu. Misalnya padan zaman dahulu pemahaman kita bahwa perempuan tidak 

boleh menjadi pemimpin, hanya mengurusi persoalan dapur dan rumah tangga saja. 

                                                           
4 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, h. 8. 
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Dan sekarang sudah banyak dari perempuan menjadi pemimpin, bahkan melebihi dari 

laki-laki.
5
 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara seks dan 

gender, yakni “seks” membedakan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri-ciri 

biologis yang merupakan ketentuan Tuhan yang disebut kodrat, yaitu perebedaan 

jenis kelamin, perempuan bisa melahirkan dan laki-laki tidak bisa melahirkan. 

Sedangkan “gender” membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek sosial, 

budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya, bisa dipertukarkan dan bukan 

merupakan kodrat Tuhan, misalnya sifat lembut tidak hanya dimiliki perempuan akan 

tetapi laki-laki bisa bersifat lembut.  

2. Perkembangan Gender 

Sejarah muncul dan perkembangannya Feminisme secara umum dibagi 

menjadi tiga gelombang yaitu: 

a. Gelombang Pertama 

Sebagaimana diketahui bahwa gelombang pertama feminisme terjadi antara 

tahun 1880 dan 1920. Gerakan ini dipengaruhi oleh pemikiran Mary Wollstonecraft 

melalui bukunya yang berjudul Vindication of the Rights of Woman. Buku ini terbit 

di Inggris pada tahun 1792.
6
 Buku ini memberikan dampak yang sangat besar bagi 

gerakan feminisme di dunia, bahkan Winifred Holtby menganggap buku ini sebagai 

                                                           
5 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, h. 9. 
6 Ni Komang Arie Suwastini, Perkembangan Femenisme Barat dari Abad Kedelapan Belas 

hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 1, 

April 2013, h. 200. 
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“bible of the women‟s movement in England” yang mengagungkan laki-laki dan 

meremehkan perempuan.Dia pernah menulis artikel tentang hal itu yang berjudul 

„The Fictionality of Both Femininity and Masculinity.
7
 

Gelombang pertama ini sudah diwarnai dengan usaha beberapa perempuan 

untuk memperjuangkan hak-haknya, selain menikah dan hak asuh anak setelah suami 

istri bercerai. Aktivitas para perempuan menimbulkan keasadaran akan mengenai 

ketertindasan terhadap dirinya, yang kemudian akan memunculkan ide untuk 

membentuk organisasi yang bertujuan untuk membela hak-hak kaum perempuan. 

Banyak kasus yang sudah terjadi, seperti halnya seorang perempuan Inggris yang 

bernama Caroline Norton memperjuangkan hak asuhnya setelah bercerai dengan 

suaminya, sehingga anak yang ditinggalkan diperebutkan. 

Perhatian feminis gelombang pertama adalah untuk mendapatkan hak politik, 

dimana mereka menuntut hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Selain itu, 

mereka juga menuntut akses pendidikan, kesetaraan kesempatan ekonomi bagi 

perempuan, hak untuk menikah dan bercerai. Kaum feminis berpendapat bahwa 

perempuan memiliki kapasitas hubungan yang sama dengan laki-laki. Aksi politik 

feminisme yang dipropagandakan oleh feminis liberal membawa perubahan posisi 

perempuan pada saat itu. Mereka berhasil mendapatkan hak suara pada pemilu 1920, 

dan mereka juga berhasil memenangkan hak milik bagi perempuan, kebebasan 

reproduksi, dan akses ke lebih banyak pendidikan dan pekerjaan. 

                                                           
7 Dinar Dewi Kania, Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya, Islamia, Vol. 1, No. 5, 2010, 

h. 20. 
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b. Gelombang Kedua 

Gerakan feminis melemah selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. 

Gerakan ini memperoleh kembali kekuatannya pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. 

Munculnya gerakan ini  sebagai reaksi atas ketidakpuasan kaum perempuan terhadap 

berbagai penindasan dan diskriminasi yang terjadi padanya, meskipun munculnya 

gerakan emansipasi secara hukum dan politik. Maka dari itu, gerakan ini lebih 

menekankan kepada diri dan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan perempuan yang 

secra langsung. Meski memperoleh kekuatan lagi pada akhir 1960-an, gelombang 

kedua muncul pada 1949, ditandai dengan kemunculan Simone de Beauvoir yang 

berjudul “Second Sex” yaitu jenis kelamin kedua. Buku ini diterbitkan lima tahun 

setelah perempuan Prancis memenangkan hak pertama mereka atas kebebasan. Buku 

ini sama pentingnya dengan dokumen bagi feminis modern seperti The Feminine 

Mistique karya Betty Friedan.
8
 Beauvoir berpendapat bahwa perbedaan antara laki-

laki dan perempuan tidak didasarkan pada faktor biologis tetapi sengaja diciptakan 

untuk meningkatkan penindasan terhadap perempuan dan tututannya tidak hanya 

dalam bidang politik tetapi bidang hukum juga.
9
  

Pada gerakan kedua, disebut dengan aliran kiri dan bersifat radikal. 

Femenisme radikal berakar pada reaksi para femenis yang merasa haknya tidak 

                                                           
8 Ni Komang Arie Suwastini, Perkembangan Femenisme Barat dari Abad Kedelapan Belas 

hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2. No. 1, 

April 2013, h. 202. 
9 Dinar Dewi Kania, Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya, Islamia, Vol. 1, No. 5, 2010, 

h. 33.  
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terpenuhi karena perbedaan ras, kelas dan agama. Kaum feminis mengangkat 

persoalan liberation atau kebebasan di tengah tekanan masyarakat patriarki. Feminis 

percaya bahwa masalah kesetaraan tidak dapat diselesaikan dengan memberikan hak 

untuk memilih dan oleh karena itu, percaya bahwa gelombang kedua adalah waktu 

yang tepat untuk go public. Mereka menyerukan kesetaraan dalam pekerjaan, serta 

dalam upah serta dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan dan pekerjaan rumah 

tangga.  

Secara umum, teori femenisme gelombang ke 2 dipercaya setengah ramalan. 

terlepas berdasarkan rasa solidaritas yang terbentuk antara femenis gelombang kedua, 

selalu terdapat disparitas antara wanita yg tidak singkron kelas, ras, & etnis. Oleh 

karena itu, pencarian terhadap femenisme yang bisa mewakili semua wanita 

dipercaya utopia. lantaran femenisme berakar berdasarkan berita yang berbeda & 

karena itu mempunyai sejarah dan perkembangan yang luas. Sebagai fenomena 

tentang disparitas mendorong perkembangan feminisme keberbagai arah yang tidak 

sinkron. akhir dari gelombang kedua ini yaitu pada tahun 1975 dan 1980. 

c. Gelombang Tiga 

Berbagai keritik terhadap universalisme gelombang kedua, mendorong 

terjadinya pendefenisian kembali terhadap dalam hal konsep femenisme. Gerakan 

feminisme berlangsung hingga munculnya gelombang ketiga pada awal 1990-an, 

yang fokus pada gelombang ketiga pada sesuatu yang tidak termasuk dalam tuntutan 

gelombang kedua. Gerakan ini masih melihat perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan dalam ras, kelompok etnis atau kebangsaan tertentu. Mereka menyerukan 
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keseragaman dalam pencapaian hak antara kulit putih dan kulit hitam, karena 

perempuan kulit hitam secara historis lebih menderita daripada perempuan yang 

mempunyai kulit putih.
10

 

Aktivis feminis gelombang ketiga sering mengkritik feminis gelombang 

kedua, karena tidak mempertimbangkan perbedaan antara pria dan wanita dalam hal 

ras, etnis, atau kebangsaan. Drake, yang menggambarkan diri mereka sebagai "Post-

Feminis". dan menyatakan bahwa mereka menolak dan mengkritik feminis 

gelombang kedua. Gerakan feminis ini merupakan gerakan yang melahirkan isu 

gender. Timbul pertanyaan mengapa istilah gender digunakan sebagai pengganti isu 

perempuan, seiring dengan perkembangan kemunculan gender dan latar belakang 

sejarah penamaan gender alih-alih menggunakan isu perempuan. 

Istilah postfeminisme muncul sebelumnya, dalam sebuah artikel tahun 1920. 

Istilah ini digunakan untuk mengekspresikan sikap pro-perempuan, tetapi bukan anti-

laki-laki, yang merayakan keberhasilan feminisme gelombang pertama dalam 

memenangkan hak pilih. Istilah postfeminisme muncul kembali pada tahun 1980-an 

dengan makna yang sangat berbeda. Gill dan Scharff merangkum empat definisi 

postfeminisme. Yaitu, postfeminisme sebagai titik temu antara feminisme dan 

                                                           
10 Dinar Dewi Kania, Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya, Islamia, Vol. 1, No. 5, 

2010, h. 35. 



39 

 

postmodernisme, poststrukturalisme dan postkolonialisme, artinya postfeminisme 

merupakan kajian feminisme yang lebih kritis.
11

 

Kemudian gerakan gender merupakan salah satu kreasi dari gerakan 

feminisme. Feminisme, sebagaimana dibahas di atas, adalah kelompok gerakan 

perempuan yang memprotes pandangan dan sikap Barat terhadap perempuan. 

Pandangan Barat tentang perempuan, yang dipengaruhi oleh ajaran gereja, melihat 

wanita sebagai penyebab kepergian Adam dari surga dan wanita sebagai sumber 

dosa.
12

 Ajaran gereja inilah yang mendorong pria untuk bertindak sewenang-wenang, 

baik secara ekonomi, pendidikan maupun dalam sosial dan finansial. aspek politik, 

yaitu perempuan selalu tertindas. Tidak hanya itu, ketika Gereja mendirikan lembaga 

Inquisisi untuk menghu kum umat Kristen yang menyimpang dari ajaran Gereja, 

perempuan menjadi korban utama. 

Gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan 

biologis antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan peran dan sikap. Gerakan ini 

muncul pada awal 1970-an. Dalam konteks ini, Hamid berpendapat bahwa status 

perempuan dalam tradisi Barat kuno merupakan faktor penting dalam pembentukan 

wacana bahkan teori tentang feminisme dan gender. Oleh karena itu, ia 

menyimpulkan bahwa kedua gerakan tersebut (feminisme dan gender) merupakan 

                                                           
11 Ni Komang Arie Suwastini, Perkembangan Femenisme Barat dari Abad Kedelapan Belas 

hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2. No. 1, 

April 2013, h. 210. 
12 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 16 
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konstruksi sosial masyarakat Barat postmodern yang tugas utamanya adalah 

mengembangkan kesetaraan.
13

 

Begitupun dengan perkembangan gender dalam pandangan sejarah Islam 

dikategorikan dalam tiga periode yaitu: 

a. Periode Klasik (622 M) 

Pada masa Nabi, wanita Muslim tampil dengan kedok wanita yang dinamis, 

terpelajar dan terpelihara moralnya. Bahkan dalam al-Qur'an, sosok wanita muslimah 

ideal dilambangkan sebagai orang yang memiliki kemandirian politik, Alitiqlāl 

alsiyāsah, seperti sosok Ratu Bilqis yang memiliki kerajaan 'arsyun' azhīm (kekuatan 

adidaya) dan tokoh-tokoh lainnya di dunia.
14

 Gambaran seperti ini tidak ditemukan 

dalam al-Qur'an. Tidak heran jika pada masa Nabi ditemukan beberapa wanita yang 

memiliki kemampuan untuk tampil secemerlang laki-laki. Di bawah jaminan al-

Qur'an, perempuan memiliki akses bebas ke semua aspek kehidupan masyarakat, 

termasuk politik dan sosial ekonomi.
15

 

Dalam sejarah Islam, peran perempuan dalam pelayanan publik terlihat jelas 

dalam kisah istri-istri Nabi. Kita temukan dalam Sahih Bukhari, salah satu koleksi 

hadits paling otentik, menyebutkan bahwa wanita Muslim secara aktif membantu 

yang terluka dalam perang Uhud, termasuk istri Nabi sendiri. Satu orang 

menggambarkan mereka sebagai Aisyah dan istri Nabi lainnya melihat mereka 

                                                           
13 Hamid Fahmy Zarkasyi, Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam, Islamia, Vol. 3, 

No. 5, 2010, h. 4. 
14 Sitti Musda Mulia, Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam 

Teologi, SAWWA Jurnal Studi Gender, Vol. 3, No. 1, 2008, h. 14 
15 Sitti Musda Mulia, Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam 

Teologi, SAWWA Jurnal Studi Gender, Vol. 3, No. 1, 2008, h. 15 
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membawa air untuk laki-laki di medan perang. Aisyah meriwayatkan hadits bahwa 

dia (Aisyah) menemani Nabi dalam perang dan ini terjadi setelah turunnya ayat 

tentang jilbab. Azyumardi Azra menyebutkan ini pada zaman Nabi Muhammad.tidak 

ada larangan perempuan menjadi manajer. Bahkan Aisyah (istri Nabi) pernah menjadi 

pemimpin perang.
16

 

Maka wajar jika dalam sejarah umat Islam terdapat tokoh perempuan yang 

berperan sebagai pemimpin, tokoh ulama dan perawi hadits. Pada masa Nabi, ada 

1.232 wanita yang menerima dan menyebarkan hadis. Bahkan Ummul Mukminin 

Aisyah ra. tercatat sebagai salah satu dari tujuh bendahara hadis.Dia meriwayatkan 

2.210 hadits. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi, dikenal sebagai wanita 

sukses di dunia bisnis. Al-Syifa' tercatat sebanyak wanita yang diangkat oleh 

Khalifah Umar sebagai pengelola pasar di Madinah, pasar besar di ibu kota saat itu. 

Zainab, istri Nabi, melakukan penyamakan kulit dan hasilnya disumbangkan.Zainab, 

istri Ibnu Mas'ud dan Ama' binti Abu Bakar meninggalkan rumah untuk mencari 

nafkah bagi keluarga. Banyak nama sahabat yang tercatat sebagai pejuang di medan 

pertempuran, baik di garis belakang merawat prajurit yang terluka dan menyediakan 

logistik, dan di garis depan memegang senjata berperang dengan lawan. Nusaibah 

binti Ka'ab tercatat sebagai wanita yang membawa senjata untuk melindungi 

Rasulullah selama Perang Uhud. Al-Rabi' binti al-Mu'awwidz, Ummu Sinan, Ummu 

Sulaim, Ummu Athiyah dan sekelompok wanita lainnya juga beberapa kali pergi ke 

                                                           
16 Azyumardi Azra, Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih, (Jakarta: Mizan, 2000), h. 

121. 
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medan perang. Catatan keberaniannya ditemukan dalam banyak hadits shahih dan 

buku-buku sejarah terkenal.
17

 

Namun, sejarah mencatat bahwa posisi perempuan tidak membaik setelah 

Nabi, melainkan semakin jauh dari ideal. Setelah kematian Nabi, wanita mukmin 

kembali mengalami pengucilan dari publik. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam 

pasca-Nabi belum sepenuhnya berhasil mengatasi prasangka patriarki yang telah 

mengakar kuat dalam masyarakat Arab pra-Islam dan di berbagai masyarakat lain di 

mana Islam menyebar.
18

Beberapa feminis radikal mengklaim bahwa ajaran Islam 

yang terkandung dalam ayat-ayat gender menyebabkan subordinasi perempuan, 

sehingga menimbulkan ketidakadilan gender yang merugikan perempuan. Syekh 

Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqoh, misalnya, menunjukkan dalam karya 

monumentalnya Tahrir al Mar'ah fi 'Ashr al Risalah bahwa, bertentangan dengan 

kepercayaan umum, Islam sangat emansipatoris. Setelah secara intensif mempelajari 

literatur Islam klasik, ia menyadari bahwa kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi 

telah memicu revolusi gender. Agama samawi ini hadir untuk membebaskan 

perempuan dari dominasi budaya Jahiliyyah yang dikenal sangat zalim. Abu Syuqqah 

juga menemukan bahwa setelah kedatangan Islam, perempuan diakui haknya sebagai 

manusia dan warga negara (bukan sebagai komoditas) untuk berpartisipasi dan 

berperan aktif di berbagai sektor, termasuk politik dan militer. 

                                                           
17 Said Aqil Siraj, Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, (Bandung: Mizan, 2006), h. 247. 
18 Sitti Musda Mulia, Kekerasan terhadap Perempuan Mencari Akar Kekerasan dalam 

Teologi, SAWWA Jurnal Studi Gender, Vol. 3, No. 1, 2008, h. 16 
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Kesimpulan senada juga dicapai oleh para peneliti Barat. Setelah ditelusuri 

dan diteliti lebih jauh, maka didapati bahwa ternyata kaum wanita pada zaman Nabi 

Muhammad SAW lebih maju dan diakui hak-hak asasinya ketimbang pada masa pra-

Islam. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa gerakan emansipasi 

perempuan dalam sejarah peradaban manusia sebenarnya dipelopori oleh risalah yang 

dibawa Nabi Muhammad SAW. Kedatangan Islam telah mengeliminasi budaya-

budaya Jahiliyyah dan dihapuskan untuk selama-lamanya. 

b. Periode Pertengahan (847 M) 

Sementara itu, pada periode pertengahan ini menganalisis peran perempuan 

selama masa dinasti Islam. Dalam buku berjudul History of the Arabs, Philip K. Hitti 

menjelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan Dinasti Abbasiyah ada seorang budak 

wanita, ibu Harun yang dikenal dengan al-Khayzuran, wanita pertama yang memiliki 

pengaruh besar di Arab. punya urusan negara. dinasti Abbasiyah.
19

 Pada periode awal 

Dinasti Abbasiyah, perempuan cenderung menikmati tingkat kebebasan yang sama 

seperti yang dialami perempuan pada masa Dinasti Umayyah, tetapi menjelang akhir 

abad ke-10, selama Dinasti Buwayhi, sistem pengasingan yang ketat berdasarkan 

jenis kelamin menjadi fenomena yang tersebar luas. 

Pada masa itu, muncul banyak wanita kelas atas yang meraih kesuksesan dan 

berpengaruh dalam pemerintahan, seperti Khayzuran, istri al-Mahdi dan ibu al-

Rasyid, Ulayyah, putri al-Mahdi, Zubaydah, istri al-Rashid dan ibu al-Amin, dan 

                                                           
19 Viky Mazaya, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam, Jurnal SAWWA, Vol. 9, 

No. 2, April 2014, h. 337. 
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Buran, istri al-Ma'mun, atau dari kalangan orang awam, seperti wanita-wanita muda 

Arab yang pergi berperang dan memimpin pasukan, mengarang puisi dan bersaing 

dengan laki-laki dalam sastra, atau masyarakat yang tercerahkan dengan kecerdasan, 

musik, dan kemerduhan suara mereka. Diantaranya adalah Ubaydah al-Thunburiyah 

yang terkenal seantero tanah air sebagai penyanyi dan pemusik cantik pada masa al-

Mu'tashim.
20

 

Pada masa kemundurannya, yang ditandai dengan praktik gundik yang 

berlebihan, kemerosotan moral seksual, dan pemanjaan kemewahan, posisi 

perempuan mengalami penurunan yang tajam, seperti yang tercatat dalam kisah 

Arabian Nights (Seribu Satu Malam). Saat itu, perempuan digambarkan sebagai 

penjelmaan kelicikan dan pengkhianatan, serta lokus dari segala perilaku tercela dan 

pemikiran yang sia-sia. Maka dapat dipahami bahwa peran perempuan mengalami 

pasang surut selama periode interem ini. 

c. Periode Modern (1949) 

Pada periode modern yang dimaksud adalah era kemerdekaan. Pendahuluan 

buku yang berjudul Perempuan dan Politik dalam Islam ini menyebutkan bahwa 

gerakan perempuan saat ini berada pada fase kedua, yaitu dari fase pembebasan ke 

fase kepemimpinan (CetroCenter for Electoral Reform) pada tahun 1999 yang 

dipimpin oleh seorang wanita, termasuk di dalamnya adalah Pengarang, Ani 

Soetjipto, telah menunjukkan bahwa perempuan Indonesia secara konsisten 

                                                           
20 Viky Mazaya, Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam, Jurnal SAWWA, Vol. 9, 

No. 2, April 2014, h. 338. 
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menampakkan eksistensinya sebagai "agen reformasi" dalam berbagai aspek 

kehidupan sosial, termasuk politik. Selain itu, Ani mengungkapkan bahwa pemilihan 

langsung tahun 2004 merupakan kontribusi dari pemerintahan (mantan) Presiden 

Megawati Soekarnoputri, Presiden perempuan pertama di Indonesia.
21

 

Di lingkungan NU, perhatian besar terhadap hak-hak perempuan sudah lama 

bergulir. Dalam organisasi massa Islam terbesar di kawasan Asia Tenggara ini, 

lahirlah organisasi Muslimat, Fatayat, serta IPPNU jelas diproyeksikan untuk lebih 

memberikan peran kepada kaum perempuan. Sebelumnya di era pra-kemerdekaan 

hingga awal kemerdekaan, perempuan dianggap tidak lebih sebagai “konco 

wingking” (teman belakang). Keberadaan badan-badan otonom NU itu bagi kaum 

perempuan secara ikhlas menunjukkan dinamisasi organisasi tersebut. Begitupun 

dikalangan organisasi Muhammadiyah. Sangat memperhatikan hak-hak seorang 

perempuan, sehingga membentuk organisasi Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah, yang 

bertujuan perempuan-perempuan dalam di lingkungan Muhammadiyah bisa 

berkreasi. 

Kini, bisa dilihat bahwa dalam berbagai sektor kehidupan yang tidak bisa 

disebutkan semuanya dalam artikel ini, namun secara umum bisa dikatakan bahwa 

dalam konteks sejarah Islam perempuan sudah memperoleh kesetaraan dengan kaum 

laki-laki. Walaupun kadang kala masih terjadi ketidaksetaraan gender disebabkan 

oleh pihak yang memang tidak menghendaki kesetaraan gender dengan 

                                                           
21 Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan, (Jakarta: PT 

Kompas Media Nusantara, 2010), h. 108. 
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memanfaatkan dalil-dalil agama sebagai legitimasi ataupun yang sekedar memiliki 

pengetahuan yang kurang memadai tentang kesetaraan gender. 

 

3. Teori tentang Gender 

Menurut antropolog Emestine sebagaimana dikutip oleh Budiman, bahwa di 

dalam masyarakat primitif, perempuan lebih penting daripada laki-laki. Pada 

masyarakat primitif itu, manusia masih hidup dalam kelompok kecil, bahaya yang 

paling besar ketika kelompok-kelompok tersebut satu per satu musnah. Karena itulah, 

jumlah anggota kelompok harus diperbesar dengan melahirkan manusia-manusia 

yang baru. Namun pada kondisi tertentuk perempuanlah yang dapat melahirkan 

manusia-manusia tersebut. Sebaiknya seorang laki-laki dapat menghamili seorang 

perempuan dalam waktu yang singkat.
22

 Dalam masyarakat primitif sering terjadi 

perkelahian bahkan terjadi pembunuhan, dikarenakan tanah yang dibuka berbatasan 

dengan tanah yang telah dimiliki dengan kelompok lain. Sehingga perempuan secara 

relatif lebih penting daripada laki-laki karena dilindungi oleh pekerjaan berbahaya 

dan hanya tinggal di rumah. 

Setelah melewati masa primitif, lantas kenapa zaman modern ini masih tetap 

saja banyak pembagian kerja, bahwa perempuan adalah sebagai makhluk domestik 

dan laki-laki sebagai makhluk publik. Bahkan zaman modern ini tidak ada lagi 

kecemasan tentang pekerjaan yang membahayakan bagi perempuan. Dari pembagian 

                                                           
22 Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang 

Peran Perempuan Di dalam Masyarakat, (Jakarta:Gramedia, 2001), h. 15. 
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kerja tersebut, ada beberapa teori yang menganalisis mengapa terjadinya perebedaan 

gender antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya sebagai berikut: 

a. Teori psikoanalisa 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Teori ini 

menyatakan bahwa perilaku dari kpribadian laki-laki dan perempuan sejak awal 

ditentukan oleh perkembangan seksualitas.
23

 Sehingga dapat kita pahami bahwa, 

unsur biologislah yang menjadi faktor dominan dalam menentukan pola perilaku 

seseorang. Maksudnya seorang laki-laki memiliki tubuh yang kekar dan berotot, 

mampu mengangkat sesuatu yang berat. Sedangkan perempuan tidak seperti itu, 

sehingga perempuan mengalami kecemburuan. 

b. Teori fungsional struktural 

Teori ini digagas oleh Talkot Parsons, pembagian peran laki-laki dan perempuan 

tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi, tetapi lebih kepada melestarikan harmoni 

dan stabilitas dalam masyarakat. Menurut teori ini, untuk mencapai harmoni dan 

stabilitas suatu masyarakat, sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. 

Keutuhan masyarakat dipengaruhi oleh hubungan fungsional laki-laki dan 

perempuan.
24

 Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan menjalankan perannya 

masing-masing, seorang suami pergi mencari kerja untuk menafkahi anak dan 

                                                           
23 Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang 

Peran Perempuan Di dalam Masyarakat, (Jakarta:Gramedia, 2001), h. 48. 
24 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam Al-Qur‟an Studi Pemikiran Para Mufasir, (Cet.I, 

Yogyakarta: Labda Pers, 2006), h. 15. 
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istrinya, sedangkan seorang istri memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya, 

sehingga akan terciptanya hidupa harmonis dalam rumah tangga. 

 

c. Teori konflik 

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan suatu masyarakat 

terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan kekuasaan. Siapa yang memiliki 

sumber-sumber produksi, maka dialah yang memerankan peran utama. Perbedaan dan 

ketimpangan gender tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan 

bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa. Menurut teori ini, relasi gender 

sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya.
25

 Seorang suami dialah yang sumber 

dari produksi (pencari rejeki), sehingga seorang suami yang paling berpengaruh untuk 

kelangsungan hidup rumah tangga. Maka dari itu, seorang suami sering melakukan 

tindakan penindasan terhadap istri akibat dari menganggap dirinya yang paling 

berpengaruh dalam rumah tangga. 

B. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender  

Menguatnya gugatan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan, 

merupakan hasil dari geerakan kebangkitan perempuan. Dengan berbagai 

pendapatnya, gerakan ini menyatakan bahwa perempuan telah ditindas, mendapat 

kekerasan oleh sebuah tradisi yang mengutamakan laki-laki, dan menganggap 

perempuan sebagai pelengkap dari laki-laki yang ditakdirkan untuk mengukuhkan 

                                                           
25 Salma Intan, Sorotan terhadap Gender dan Kotroversi Kepemimpinan Perempuan, (Cet. I, 

Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 54. 
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tradisi tersebut. Salah satu contoh ketidakadilan gender terhadap perempuan 

bermuara pada kedudukan perempuan selalu dianggap rendah. 

Anggapan seperti ini sudah menjadi pembenaran dari tradisi budaya jaman 

dahulu yang menyatakan perempuan sekedar makhluk kedua dari laki-laki. Pada 

masyarakat Eropa pada abad pertengahan misalnya, kaum perempuan telah dianggap 

sebagai sumber bencana dan menyebabkan kerusakan. Begitupun dengan, sebelum 

Islam datang, Dia juga dianggap sebagai penggoda yang telah menyebabkan Nabi 

Adam turun dari surga ke bumi. Maka dari itu, di manapun perempuan pergi, 

dianggap sebagai sumber dosa. Bahkan dalam masyarakat ada pernyataan yang 

berbunyi: Bila anda ingin mendekati Tuhan, maka jauhilah perempuan!.
26

 

Kekerasan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan telah lama terjadi 

melalui sejarah peradaban masa lalu. Misalnya peradaban Cina Kuno dengan sistem 

feodalnya, menjadikan penyebab hak-hak perempuan mengalami kehinaan dan 

kemerosotan, laki-laki yang sebagai kepala rumah tangga memliki wewenang yang 

kuat, yang menjadikan perempuan harus tunduk terhadap kekuasaan laki-laki. 

Kemudian peradaban Babilonia, perempuan menjadi sumber rejeki seorang ayah jika 

mereka kekurangan keuangan. Cara mereka menjadikan anak perempuan sebagai 

budak seks. Begitupun dengan perdaban Romawi, kondisi perempuan tidak jauh 

berbeda. Otoritas laki-laki terhadap perempuan masih kental. Kedudukan perempuan 

                                                           
26 Musda Mulia, Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam, (Cet. II, Jakarta: 

Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. 85. 
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berada di bawah kedudukan laki-laki, perempuan hanya pemuas nafsu bagi laki-

laki.
27

 

Fakta-fakta sejarah Islam mengatakan, sejak lama sebelum Islam datang, 

khususnya di zaman Jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusian 

yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak boleh bersuara, tidak boleh berkarya, 

dan tidak berhak memiliki harta, sehingga kaum perempuan dipandan rendah. 

Sehingga budaya itulah yang sekarang dikenal dengan nama budaya patriarki. Budaya 

yang mentolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi 

khususnya terhadap kaum perempuan. Akibat dari itu, maka tidak heran banyak 

perempuan yang tertindas, mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, melakukan 

aktivitas seperti kaum laki-laki.
28

 

Gender sebagai kontruksi sosial sehingga menimbulkan ketidakadilan 

terhadapa perempuan, sehingga menimbulkan perlakuan kekerasan terhadapnya. 

Salah satu contohnya, di negara-negara yang memiliki pendapatan ekonomi yang 

rendah, jika sebuah keluarga memiliki ekonomi yang rendah, maka yaang pertama 

dikorbankan adalah anak perempuan terutama masalah pendidikan. Ini terjadi karena 

adanya pandangan yang menyatakan bahwa, perempuan setelah dia sudah dewasa 

maka dia hanya tinggal di rumah, hanya mengurusi anak dan keluarganya. Sementara 

laki-laki keluar mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga, 

bukan emansipasi terhadapa perepuan, akan tetapi marjinalisasi. 

                                                           
27 Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, (Cet. II, Jakarta: Penamadani, 2004), h. 61  
28 Musda Mulia, Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam, (Cet. II, Jakarta: 

Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. 87. 
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Keadailan gender juga pada dasarnya melahirkan ketidakadilan lainnya 

terhadap perempuan, bukan hanya masalah marjinalisasi dan subordinasi, tetapi 

streotipe yang berperilaku negatif terhadap kaum perempuan, pembungkaman suara-

suara perempuan, bahkan terjadinya pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. 

Oleh karena itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketidakadilan 

gender sebenarnya melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan dalam berbagai 

bentuknya, maka dapat dipahami mengapa para tokoh femenisme sangat keras 

terhadap isu-isu mengenai kesetaraan gender. Karena melihat bahwa prempuan saat 

ini sudah tidak memiliki ketidakadilan disebabkan banyaknya pelecehan, kekerasan 

rumah tangga yang sering terjadi. Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu: 

1. Marginalisasi 

 Marginalisasi adalah proses menjadi terpinggirkan sebagai akibat dari 

disparitas gender yang berujung pada kemiskinan. Banyak perempuan melakukan 

tugas-tugas 'tidak wajar' dalam periode modernisasi. Menurut masyarakat perempuan 

yang bekerja di luar rumah sebagai buruh bangunan atau tukang parkir dapat 

berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarganya. Reputasi pekerjaan yang 

"tidak adil" didasarkan pada jenis kelamin yang tidak pantas. Kebiasaan dan 

interpretasi teologis dapat berkontribusi pada marginalisasi. Misalnya, beberapa suku 

di Indonesia sama sekali tidak mengizinkan perempuan untuk mewarisi. Beberapa 

interpretasi agama memberikan perempuan setengah dari hak waris laki-laki. 

2. Subordinasi 
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 Subordinasi adalah ungkapan yang tidak adil dilontarkan terhadap 

perempuan karena menganggap bahwa perempuan tidak logis, emosional, lemah, dan 

tidak mampu mandiri, dan mereka dianggap sebagai manusia kedua ketika laki-laki 

tidak mampu melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi, dalam masyarakat yang 

didominasi perempuan, ada rasa cemoohan bahwa perempuan tidak mampu menjadi 

pemimpin atau melebihi laki-laki dalam semua disiplin ilmu. Misalnya, di Jawa kuno, 

anak laki-laki diberi kesempatan pendidikan lebih banyak daripada anak perempuan. 

3. Stereotype 

 Stereotype adalah kategorisasi kelompok. Kelompok etnis dan bangsa 

tertentu, yang biasanya berkonotasi negatif terhadap kerusakan dan ketidakadilan 

semacam ini, tidak jauh berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya. 

Perempuan dianggap lembut dan lemah, tidak mampu memimpin masyarakat atau 

keluarga, padahal pendidikan perempuan tidak ada duanya. 

4. Kekerasan  

 Kekerasan adalah jenis penyerangan fisik dan psikologis yang dilakukan 

oleh seseorang terhadap orang lain. Kekerasan ini sering dialami oleh perempuan 

sebagai akibat dari stereotip, penaklukan, dan marginalisasi yang disebabkan oleh 

asumsi laki-laki. 

5. Beban ganda 

 Disparitas gender ini biasa terjadi antara suami dan istri, dimana perempuan 

diharapkan untuk mengurus hal-hal non-publik seperti membesarkan anak, menyapu, 

mencuci, dan sebagainya. Sedangkan tanggung jawab laki-laki hanyalah mencari 
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nafkah. Faktanya adalah bahwa itu bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi tanggung 

jawab bersama. Karena rumah tangga pada dasarnya adalah jenis kerjasama antara 

laki-laki dan perempuan.
29

 

C. Hermeneutika dan Perkembangannya 

Secara etimologi hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yaitu Hermeneuein 

yang berarti menerjemahkan, menafsirkan. Sehingga dapar diartikan sebagai sebuah 

proses mengubah dari ketidaktahuan terhadap sesuatu menjadi mengerti. Oleh karena 

itu, tugas inti dari hermeneutika adalah sebagai penafsiran sebuah teks yang terdahulu 

dan menjadi milik kita yang hidup masa sekarang, sehingga tidak relevan untuk 

digunakan masa sekarang.
30

 Istilah hermeneutika juga sering dihubungkan dengan 

tokoh mitologis dari Yunani yaitu Hermes, yang memiliki tugas sebagai penyampaian 

pesan Yupiter kepada manusia. Mitos ini menjelaskan bahwa tugas seorang Hermes 

sangat begitu penting, karena bila terhadap kekeliruan akan mengakibatkan fatal. 

Hermes digambarkan sebagai seseorang yang mempunyai kaki bersayap, dan 

lebih banyak dikenal dengan sebutan Mercurius dalam bahasa latin. Hermes harus 

mampu menginterpretasikan sebuah pesan ke dalam bahasa yang digunakan oleh 

pendengarnya. Seperti contoh, jika pesan itu diperuntukkan kepada orang Yunani, 

maka menggunakan bahasa Yunani. Sejak saat itu Hermes menjadi simbol seorang 

                                                           
29 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, h. 12. 
30 Umirso, Hasan Hanafi: Pendekatan Hermeneutika dalam Menghidupkan Tuhan, Sebagai 

Bungan Rampai, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 193 
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duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Oleh karena itu, heremeneutika 

dapat diartika proses mengubah sesuatu dari ketidaktahuan menjadi mengerti.
31

 

Hermeneuin dan hermenia dalam berbagai bentuk turunan katanya, terdapat 

dalam beberapa teks yang terus bertahan semenjak awalnya dalam khazanah 

keilmuan Yunani. Aristoteles menemukan kelayakan subjek ini pada risalah besarnya 

dalam Organon, Peri Hermenia yang diterjemahkan dengan On Interpretation. 

Dengan menelusuri pada kata yang awal dalam Yunani, bahwa Hemeneutika adalah 

proses membawa sesuatu untuk dipahami. Proses ini terutama melibatkan bahasa, 

karena bahasa merupakan meditasi paling sempurna. Proses memahami mencakup 

tiga makna dasar dari hermeneutika yaitu, pertama, mengungkapkan kata-kata. 

Kedua, menjelaskan kata-kata tersebut agar lebih sederhana. Ketiga, 

menerjemahkan.
32

 

Pada awalnya heremeneutika dipakai oleh agamawan. Karena melihat 

hermeneutika dapat mengubah makna teks, seperti halnya teks yang bersifat klasik. 

Sehingga abad ke-17, kalangan agamawan gereja menerapkan penafsiran 

heremeneutika dengan tujuan membongkar makna-makna teks yang terkandung 

dalam kitab Injil. Ketika seorang penafsir menemukan kesulitan dalam bahasa dan 

pesan kitab suci, mereka menyimpulkan bahwa kesulitan akan membantuk 

pemecahannya dengan penafsiran hermeneutika. Oleh karena itu, posisi ini 

                                                           
31 E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, h. 83. 
32 Richard E. Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi, terj. Musnur Hery 

dan Damanhuri Muhammed, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 14-15. 
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hermeneutika dianggap sebagai metode untuk memahami teks kitab suci. 
33

 Maka 

dari itu, kita dapat memahami bahwa hermeneutika adalah suatu metode penafsiran 

terhadap teks, yang memungkin teks tersebut yang dulunya seseorang sulit 

memahami, sehingga dengan adanya hermeneutika maka teks tersebut mudah 

dimengerti. Dan juga hermeneutika sebagai metode pemahaman terhadap fakta-fakta 

teks yang berasal dari kita suci, sehingga dapat menghasilkan makna-makna yang 

lebih mendalam. 

Hermeneutika selanjutnya berkembang sebagai teori interpretasi yang sangat 

diperlukan untuk menerjemahkan literatur otoritatif dibawa kondisi-kondisi yang 

tidak mengizinkan akses kepadanya, karena alasan jarak ruang waktu atau perbedaan 

bahasa. Dalam kedua kasus tersebut asal sebuah teks dapat saja diperdebatkan atau 

tetap tersembunyi sehingga memerlukan penjelasan interpretatif agar membuatnya 

transparan. Eksegesis kitab suci adalah rahim utama kelahiran hermeneutika. Secara 

praktis semua agama mengandalkan pada teks suci serta mengembangankan sistem-

sistem aturan interpretasi.
34

 Hermeneutika kitab suci mencapai rumusan utamanya 

yang pertama dalam rangkaian reformasi dan pasca efeknya oleh Matthias Flacius. 

Sebagai seorang Latheran, ia memiliki Alkitab berisi kata-kata tuhan (revalation 

sacrioliteris comprehensa). Dalam oposisnya dengan posisi dogmatik Gereja 

Tridentin yang menegaskan ulang penekanan katolik atas tradisi dalam interpretasi 

atas bagian-bagian kitab suci yang terlihat buram.  

                                                           
33 Sibawaihi, Hermeneutika Al-Qur‟an Fazlur Rahman, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), h. 7. 
34 Richard E. Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi, terj. Musnur Hery 

dan Damanhuri Muhammed, h. 15-16. 
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Perkembangan hermeneutika tidak hanya berhenti sebagai ilmu untuk 

memahami kitab suci, tetapi berkembang sebagai teori umum dalam hal interpretasi. 

Proses memahami dan mengerti akan selalu melalui bahasa secara umum, tidak hanya 

terbatas pada teks yang terpatri dalam kitab suci. Gadamer menyatakan bahwa 

„mengerti‟ berarti mengerti melalui bahasa. Semua buah pikiran seseorang 

diungkapkan melalui bahasa yang ada melalui semua aturan yang berlaku. Seseorang 

yang menggunakan bahasa daerah tertentu harus menyesuaikan diri terhadap tata 

bahasa daerah tersebut dan terpaksa pula dapat mengadakan pembaharuan yang 

relatif sangat kecil kemungkinannya. Bila seseorang mampu memahami bahasa dari 

suatu daerah, ia akan memahami segala sesuatu dari daerah tersebut. Hermeneutika 

adalah cara baru untuk „bergaul‟ dengan bahasa.
35

 

Dengan demikian ruang lingkup hermeneutika tidak hanya terbatas pada 

pemahaman terhadap teks suci. Secara kronologis perkembangan hermeneutika 

sebagai teori interpretasi adalah meliputi, 1) teori eksegesis Bibel, 2) metodologi 

filologi sera umum, 3) ilmu pemahaman linguistik, 4) fondasi metodologis 

geisteswessenshaften (ilmu-ilmu humaniora), 5) fenomenologi esistensi, dan 6) 

sistem interpretasi, baik recollektif maupun iconoclatifc, yang digunakan manusia 

untuk meraih makna dibalik mitos dan simbol.
36

 Enam tahapan diatas dapat juga 

menjadi cermin dari cakupan defenisi hermeneutika yang dapat juga disebut sebagai 

pendekatan Bibel, filologis, saintifik, geisteswessenshaften, eksistensial, dan kultural. 

                                                           
35 E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, h. 27-28. 
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Pendekatan tersebut menunjukkan sudut pandang dari mana hermeneutika dilihat, ia 

melahirkan suatu pandangan berbeda tetapi melegitimasikan kisi-kisi tindakan 

interpretasi, khususnya interpretasi teks. 

Arti atau makna suatu teks dapat diperoleh tergantung dari banyak faktor, 

siapa yang berbicara, keadaan khusu yang berkaitan dengan waktu, tempat ataupun 

situasi yang dapat mewarnai sebuah peristiwa bahasa. Orang-orang yang berasal dari 

pedesaan yang letaknya sangat terpencilakan memahami benda-benda secara sangat 

berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota, sekalipun istilah atauapun 

kata yang dipergunakan  bagi keduanya adalah persis sama. Arti „kekeluargaan‟ bagi 

masyarakat pedesaan berbeda dengan yang dimaksud oleh orang kota.
37

 Dengan 

demikian secara umum, hermeneutika beroperasi dengan bahasa di wilayah 

pemahaman dengan menentukan landasan-landasan filosofis, metodologi dari 

hubungan antara teks, penulis-pengarang, masyarakat-lingkungan yang mengitari 

lahirnya teks, dan pembaca-penafsir. 

Hermeneutika sebagai istilah muncul pertama kali pada tahun 1654 dalam 

karya Johnn Konrad Dannhauer, seorang teolog Jerman yang berjudul Hermeneutics 

Sacra, Shive Methodus Exponendarums Sacrarum. Sebagai seorang teolog, 

hermeneutika yang dibahas masih terbatas pada teks-teks keagamaan seperti Injil. 

Hermeneutika menjadi lebih populer sebagai pendekatan abad kedua puluh. 

Schleiermacher, yang secara luas dianggap sebagai bapak hermeneutika modern, 

memperluas materinya tentang hermeneutika di luar sastra dan kitab suci. Ia melihat 

                                                           
37 E. Sumaryono, Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat, h. 30. 
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hermeneutika sebagai metode penafsiran yang dapat dijangkau oleh semua kalangan 

hingga akhir abad ke-20.
38

 

Adapun tokoh hermeneutika, yang pertama kali muncul adalah Friedrich 

Schleirmacher, yang dikenal sebagai babak baru dalam pengertian hermeneutika, ia 

dianggap sebagai filosof meskipun berprofesi sebagai pendeta, ia juga dikenal sebagai 

bapak hermeneutika modern, karena ia adalah seorang filosof Jerman yang selalu 

memikirkan tentang hermeneutika, ia juga pendiri agama Kristen Protestan Liberal. 

Dia pertama-tama menempatkan teori universal dalam interpretasi tak berujung, yang 

mencakup sastra agama, dan kemudian membentuknya dalam lingkaran setan 

hermeneutik, yang menyiratkan sebuah bagian yang hanya dapat dipahami dalam 

istilah kully (universal).
39

 

Artinya suatu kalimat tidak dapat dipahami kecuali jika memuat konteks 

bilangan atau rupa yang dianggap bagian darinya, dan tidak mungkin dipahami satu 

rupa atau bilangan selain di antara kalimat-kalimat yang menyusunnya, maka 

pengertiannya disini adalah konklusif dari perebutan dan perebutan makna yang terus 

berlangsung antara partikel dan universalitas, dan lingkaran ini, menurutnya, tidak 

boleh diabaikan dalam segala hal yang berkaitan dengan pemahaman. Akibatnya, ia 

percaya bahwa kita (pembaca) dapat memahami penulis yang hidup di masa lalu 

lebih baik daripada pengetahuan penulis tentang subjektivitasnya, karena kita dapat 

                                                           
38 Mudjia Raharjo, Dasar-Dasar Hermeneutika antara Intensionalisme dan Gadamerian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 54. 
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melihat penulis dalam konteks sejarah yang lebih global dan universal daripada milik 

penulis. 

Kemudian kedua, Wilhelm Dilthey, seorang filsuf Jerman, kritikus sastra, dan 

sejarawan. Hermeneutika menurut adalah cara menafsirkan sejenisnya (editor) 

tentang kehidupan, yang disusun dalam bentuk tertulis. Dia berfokus pada peristiwa 

dan karya sejarah yang merupakan manifestasi dari pengalaman hidup sebelumnya. 

Untuk memahami pengalaman ini, penerjemah (mufassir) harus memiliki kesamaan 

intens yang kuat dengan penulis, dengan jenis afinitas mengacu pada sisi psikologis 

Schleiermacher.
40

 

Terlepas dari penolakannya terhadap gagasan Schleirmacher bahwa setiap 

karya penulis didasarkan pada prinsip-prinsip laten dalam pemikiran penulis. Ia 

menganggap premis ini anti-historis karena mengabaikan pengaruh eksternal terhadap 

pertumbuhan mental pengarang. Dilthey juga berupaya mengangkat hermeneutika 

menjadi bidang yang membedakan antara ilmu sosial dan ilmu alam, serta 

mengembangkannya menjadi teknik dan norma yang menentukan objektivitas dan 

validitas masing-masing ilmu. Ketiga, Martin Heidegger memperluas metode 

hermeneutis Delthey sebagai landasan ilmu pengetahuan manusia, yang mengarah 

pada penelitian ontologis. Ini membutuhkan pemahaman tentang kehidupan, konteks, 

dan audiens penulis, serta penggunaan kamus dan tata bahasa.
41

 

                                                           
40 E. Sumaryono, Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat, h. 43. 
41 Richard E. Palmer, Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi, terj. Musnur Hery 
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Kemudian keempat, Hans-Gorg Gadamer, menurutnya hermeneutika 

bukanlah metode karena pemahaman penuh mengarah pada tataran ontologis, bukan 

metodologis. Artinya, kebenaran dapat ditemukan bukan dengan teknik tetapi melalui 

dialektika, di mana pertanyaan-pertanyaan tambahan dapat diajukan; ini disebut 

sebagai filsafat praktis. Prapemahaman pembaca dan pentingnya berpartisipasi dalam 

pemaknaan teks selalu mendahului proses penafsiran teks. Jadi, mendekati teks 

dengan serangkaian pertanyaan atau kemungkinan substansi signifikansi dalam teks 

diperlukan. Akibatnya, kita memulai proses pemahaman yang dibentuk oleh fakta 

sejarah. Jika para penafsir Bibel berusaha menembus teks asli dengan tujuan 

memahami teks sesuai dengan maksud penulis, Gadamer mendefinisikan 

hermeneutika sebagai penafsiran teks dalam kerangka tempat dan waktu penafsir.
42

 

Kelima adalah Jurgen Habermas, yang percaya hermeneutika Gadamer 

kurang memiliki kesadaran sosial yang kritis. Pemahaman mendahului pra-penilaian 

bagi Gadamer, sedangkan rasa ingin tahu mendahului pemahaman bagi Habermas. 

Kepentingan sosial yang melibatkan kepentingan kekuasaan penafsir, dan terutama 

komunitas penafsir yang berpartisipasi dalam interpretasi, mendefinisikan ruang 

lingkup pengetahuan. Dengan demikian, esensi hermeneutika Habermas 

terkonsentrasi pada kritiknya terhadap distorsi ideologis dan propaganda, yang 

dipandang sebagai penghalang komunikasi dan kontinuitas antara penulis dan 

pembaca. Jadi hermeneutika Habermas adalah hermeneutika kritik sosial, dengan 
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kecenderungan hermeneutika syakk (hermeneutika keraguan dan kecurigaan). Dengan 

demikian, turat (karya klasik) yang tampil dengan cara yang dapat dipahami 

dipandang sebagai batu loncatan yang membantu dalam pendekatan Gadamer untuk 

menjadi masalah kritis. Ini tidak hanya mencegah komunikasi berkelanjutan yang 

asli, tetapi juga bertindak sebagai penghalang koordinasi.
43

 

Keenam adalah Paul Ricoeur, seorang filsuf Katolik kelahiran Prancis yang 

sependapat dengan Gadamer dalam banyak hal, terutama tujuan hermeneutika, 

meskipun gaya pendekatannya lebih didominasi oleh bentuk-bentuk sintetik (imitasi), 

karena ia memadukan banyak kemiringan yang beragam. Berbeda di abad XX, yaitu 

struktural (binyawy), ilmu simbol (alegori), dan filsafat sastra Anglo-Amerika. Ia 

mencoba membangun integrasi dialektis dari dualisme Dilthey, yaitu penjelasan 

(erklaren) dan pemahaman ontologis, dalam teori interpretasinya. Ricoeur berangkat 

dari perbedaan mendasar antara paradigma wacana dan percakapan dalam memahami 

teks tertulis (dialog).
44

 Teks berbeda dari pidato dalam hal itu tidak tergantung pada 

kondisi awal yang dihasilkannya, tujuan penulis telah kacau, audiens lebih luas, dan 

kiasan tidak lagi dapat dideteksi. Ide kuncinya, menurut Ricoeur, adalah bahwa 

begitu makna objektif diartikulasikan dari tujuan subjektif penulis, banyak 

interpretasi yang dapat diterima tersedia. 
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D. Hermeneutika Hans Georg Gadamer 

Buku Truth and Method (Kebenaran dan Metode Gadamer), diterbitkan pada 

tahun 1960 ketika dia menjadi profesor filsafat di Heidelberg, mengukuhkan 

ketenaran dan tempat hermeneutika Gadamer di kalangan intelektual. Gadamer 

mengusulkan kepada penerbit judul "Hermeneutika Filsafat" pada awalnya. Istilah 

hermenetik, di sisi lain, dianggap terlalu luas. Pada akhirnya, dia menggunakan 

kembali judul tersebut untuk proyek yang berbeda. Walaupun sebelumnya dia 

menganggap terlalu kabur dengan judul tersebut.
45

 

Truth and Method, sebuah buku karya Gadamer, memuat gagasan-gagasan 

utamanya tentang hermeneutika filosofis, yang tidak hanya terkait dengan teks, tetapi 

juga semua objek ilmu sosial dan humaniora. Meskipun demikian, bahasa dalam teks 

tertentu menerima porsi perhatian Gadamer yang signifikan dan merupakan fokus 

utama hermeneutikanya. Dalam hal ini, Gadamer menyatakan bahwa segala sesuatu 

yang tertulis diprioritaskan sebagai objek hermeneutis. Karya Gadamer tidak 

menjelaskan, baik secara eksplisit maupun implisit, metode-metode tertentu dalam 

menafsirkan teks. Hal ini terjadi karena dia tidak ingin terjebak dalam universalisme 

metode hermeneutik yang diusulkan Dilthey untuk semua bidang ilmu sosial dan 

humaniora. Alasan lain adalah bahwa filsafat hanya membahas ide-ide umum, 

mendasar, dan mendasar tentang suatu topik, meninggalkan pembahasan metode 

khusus untuk masing-masing ahli dalam bidang ilmu tertentu. Teori hermeneutik 
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Gadamer, di sisi lain, dapat digunakan untuk memperkuat metode memahami dan 

menafsirkan objek tertentu, termasuk teks tertulis.
46

 

Terlepas dari judul bukunya, Truth and Methode (Kebenaran dan Metode), 

Gadamer tidak bermaksud menggunakan hermeneutika sebagai metode. 

Hermeneutika menurut Gadamer, bukan hanya masalah metodologi interpretatif, 

tetapi juga interpretasi ontologis, yaitu bahwa pemahaman adalah cara ada atau cara 

manusia ada atau bereksistensi. Maka memahami dan memaknai sebuah teks, baik 

teks agama maupun teks lain seperti seni dan sejarah, membutuhkan usaha lebih 

untuknya. 

Gadamer sebagai penerus Heidegger, yang mengembangkan interpretasi 

ontologis, tidak memaknai hermeneutika sebagai penerjemah eksistensi, melainkan 

berpikir dalam tradisi filosofis. Sebenarnya, ia tidak menganggap hermeneutika 

sebagai metode karena pemahaman yang benar. Menurutnya adalah yang mengarah 

pada tataran ontologis, bukan metodologis. Artinya, kebenaran dapat ditemukan 

melalui dialektika, bukan metode, dengan mengajukan banyak pertanyaan. 

Akibatnya, bahasa menjadi media yang sangat penting untuk terjadinya dialog.
47

 

Menurut sudut pandang ini, pikiran penafsir menjadi tenggelam dalam 

pembangkitan ulang makna teks selama proses memahaminya. Akibatnya, proses 

pemahaman adalah salah satu cakrawala yang mencair. Maksudnya adalah, suatu 

                                                           
46 Prihananto, Hermeneutika Gadamer Sebagai Tehnik Analisis Pesan Dakwah, Jurnal 

Komunikasi Islam, Vol. 04, No. 01, Juni 2014, 165. 
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kehendak yang sedapat mungkin dapat melahirkan suatu proses peleburan antara 

sekurang-kurangnya dua cakrawala. Penulis dan konteks historis sebuah teks, serta 

prasangka penafsir seperti tradisi, kepentingan praktis, bahasa, dan budaya, 

dipertimbangkan dalam proses penafsiran. 

Teori pemahaman teks Gadamer dikenal sebagai teori afektif sejarah. Menurut 

penjelasannya, ada empat tahapan yang harus dilalui untuk memahami teks: pertama, 

kesadaran akan terpengaruh oleh sejarah. Situasi hermeneutis tertentu berdampak 

pada pemahaman hermeneutis penafsir. Tradisi, budaya, dan pengalaman hidup 

semuanya berperan dalam situasi tertentu. Dia harus menyadari implikasi untuk 

interpretasinya. Ketika menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir harus mampu 

mengatasi subjektivitasnya. Kedua, dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu 

menimbulkan prapemahaman (prejudice) pada penafsir teks yang sedang 

dipertimbangkan. 

Pra pemahaman adalah posisi awal penafsir atau pengetahuan sebelumnya 

yang membantu dalam memahami teks. Pra-perjanjian harus terbuka untuk kritik dan 

rehabilitasi. Ketiga, terjadi penggabungan atau asimilasi cakrawala. Dalam proses 

interpretasi, harus disadari bahwa ada dua cakrawala pengetahuan, atau cakrawala, 

yaitu cakrawala tekstual dan cakrawala pemahaman pembaca. Dalam proses 

pemahaman dan interpretasi, kedua horizon ini selalu hadir. Kedua cakrawala 

dikomunikasikan satu sama lain untuk menyelesaikan ketegangan di antara 

keduanya. Penafsirnya harus sadar akan konteks sejarah di mana teks itu muncul. 

Keempat, penerapan atau aplikasi. Terlepas dari proses memahami dan menafsirkan, 
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Gadamer percaya bahwa ketika seseorang membaca kitab suci, ada satu hal lagi yang 

diperlukan, yang ia sebut sebagai "aplikasi" (Anwendung) pesan atau ajaran pada 

saat teks al-Kitab itu dibuat dan ditafsirkan. Selain memahami makna objektif teks, 

seorang penafsir harus mampu menemukan makna terdalam sebagai pesan dari 

teks.
48

 

Aplikasi teori Gadamer dalam tafsir al-Qur'an dikenal dengan istilah 

"interpretasi ma'na cum maghza". Istilah ini mengacu pada jenis interpretasi yang 

mempertimbangkan makna asli (makna historis dan eksplisit) dari teks yang 

ditafsirkan serta makna terdalam teks (makna teks, makna inti dan biasanya tersirat). 

Ia dikenal sebagai al-ma'na al-zahir dan al-ma'na al-batin oleh Al-Ghazali (arti lahir 

dan batin). Nasr Hamid menggunakan kata ma'na dan maghza. Hirsch menggunakan 

istilah makna dan makna untuk menggambarkannya. Gadamer menggunakan istilah 

sinn (makna) dan sinnesgemaf (makna) (makna terdalam). Penafsiran ini dilakukan 

dengan memperhatikan konteks tekstual, yang didasarkan pada analisis bahasa, serta 

konteks historis di mana teks itu muncul, yang didasarkan pada analisis historis.
49

 

Hermeneutika menurut Khaled Abou el-Fadl, adalah bidang ilmu yang 

membahas tentang praktik tafsir, metode, prinsip, dan filsafat tafsir, yang 

kesemuanya erat kaitannya dengan ilmu tafsir al-Qur'an dan Hadits. Hermeneutika 

memposisikan otoritas pengarang atau pengarang sebagai otoritas ilahi untuk 
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Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 118. 
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membenarkan tindakan mutlak yang dilakukan oleh pembaca teks (pembaca), 

sedangkan pembaca dapat menggantikan posisi pengarang. Semua ini dilakukan agar 

seseorang dapat melakukan penilaian berdasarkan kejujuran, pengendalian diri, 

keikhlasan, ketelitian, dan rasionalitas.
50

 

Hermeneutika pertama kali dikenal di dunia Islam berkat para sarjana Islam 

yang belajar di Barat dan kemudian membagikan apa yang mereka pelajari. 

Selanjutnya, wacana hermeneutik menjadi akrab dengan al-Qur'an dari waktu ke 

waktu. Karena metode tafsir ini diduga kuat sama dengan tafsir bi al-ra'yi atau ta'wil 

yang telah lama digeluti oleh beberapa ulama dalam menafsirkan al-Qur'an. Seiring 

dengan hegemoni peradaban Barat atas dunia Islam, hermeneutika telah maju, 

dengan para intelektual muslim liberal menerapkannya pada al-Qur'an. Perintisnya 

antara lain Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Ghulam Ahmad Parvez, dan 

Muhammad Abduh, yang merupakan modernis (pembaru) muslim pada abad 

kesembilan belas. Hassan Hanafi, Arkoun, Fazlurrahman, dan Nasr Hamid Abu Zayd 

adalah contoh tokoh yang menggunakan metode hermeneutik untuk menafsirkan al-

Qur'an.
51

 

Hermeneutika Gadamer merupakan salah satu jenis hermeneutika yang dapat 

digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an. Hermeneutika filosofis Gadamer didasarkan 

pada empat kunci hermeneutika: Pertama, sadari "situasi hermeneutis". Pembaca 

                                                           
50 Arifah Millati Agustina, Peran Sosial Domestik Perempuan dalam Tafsir Ibnu Kasir, 

Sebuah Tinjauan Hermeneutika, Ahkam, Vol. 4, No. 2, November 2016, h. 361. 
51 Lindra Darnela, Interelasi dan Interkoneksi antara Hermeneutika dan Ushul Fiqhi, Jurnal 

Asy-Syi‟ah, Vol. 43, No. 1, 2009, h. 142-143. 
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harus menyadari bahwa situasi ini membatasi kemampuan seseorang untuk melihat 

saat membaca teks. Kedua, situasi hermeneutik ini menciptakan “pra-pemahaman” 

pada diri pembaca, yang mempengaruhi dialog pembaca dengan teks dan 

konteksnya. Meskipun ini merupakan persyaratan untuk membaca teks, Gadamer 

percaya bahwa pembaca harus selalu merevisinya agar kesalahan tidak terjadi. 

Ketiga, pembaca harus menggabungkan dua cakrawala yaitu cakrawala pembaca dan 

cakrawala teks.
52

 

Keduanya harus dikomunikasikan untuk menyelesaikan ketegangan antara 

dua cakrawala yang mungkin berlawanan. Pembaca harus terbuka terhadap 

cakrawala teks dan membiarkan teks memasuki cakrawala pembaca. Karena sebuah 

teks dengan cakrawala harus memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada pembacanya. 

Interaksi antara dua cakrawala ini disebut oleh Gadamer sebagai "lingkaran 

hermeneutik". Langkah keempat adalah menerapkan makna subjektif teks daripada 

makna objektifnya. Dimulai dengan asumsi bahwa manusia tidak dapat dipisahkan 

dari tradisi di mana mereka hidup, ia mengklaim bahwa tidak ada pembaca yang bisa 

begitu saja meninggalkan tradisi mereka untuk membaca sebuah teks. 

Teori pokok hermeneutika Gadamer seperti yang dikutip dan dielaborasi 

kesesuaiannya dengan aspek-aspek ulumul qur„an oleh Sahiron Syamsuddin dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Teori Kesadaran Keterpengaruhan oleh Sejarah 
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Menurut Gadamer, ketika seseorang ingin menafsirkan sebuah teks, ia harus 

menyadari bahwa ia sebenarnya dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang 

melingkupinya, baik berupa tradisi, budaya, maupun pengalaman hidup. Oleh karena 

itu, ketika menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir harus menyadari bahwa ia 

berada pada posisi tertentu yang dapat mewarnai pemahamannya tentang teks yang 

ditafsirkan. Dalam hal ini, seseorang harus belajar memahami dan menyadari bahwa 

dalam setiap pemahaman, disadari atau tidak, pengaruh sejarah sangat besar, 

meskipun Gadamer juga mengakui bahwa memahami hal ini tidaklah mudah. Pesan 

dari tahap ini adalah seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektivitasnya dalam 

menafsirkan sebuah teks.
53

 

2. Teori Prapemahaman 

Situasi hermeneutik tertentu akan menyebabkan seorang penafsir 

mengembangkan suatu konsep pemahaman yang dikenal sebagai pra-pemahaman. 

Menurut Gadamer, konsep ini merupakan posisi awal penafsir, yang menjadi 

keharusan ketika ia membaca sebuah teks. Persyaratan pemahaman sebelumnya 

dimaksudkan agar seorang juru bahasa dapat bercakap-cakap dengan isi teks yang 

ditafsirkan. Tanpa pengetahuan sebelumnya, maka seseorang memahami teks akan 

sulit.
54

 

                                                           
53 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika al-Qur‟ān dan Hadis, (Yogyakarta: Elsaq Press, 

2010), h. 36. 
54 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermenutika, Jurnal 

Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 129. 
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Pra pemahaman yang benar di sisi lain adalah pra-pemahaman yang terbuka 

untuk dikritik, direhabilitasi, dan dikoreksi oleh penafsir sendiri ketika ia menyadari 

atau mengetahui bahwa pra-pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud 

teks dan pemahaman yang sesuai dengan konteks. Hal ini dilakukan, agar supaya 

untuk menghindari kesalahpahaman tentang teks. Hasil akhir dari rehabilitasi atau 

koreksi tersebut disebut sebagai "kesempurnaan pra-pemahaman". 

3. Teori Penggabungan/Asimilasi Horison 

Penggabungan cakrawala erat kaitannya dengan tahap kedua yang disebutkan 

di atas. Dalam arti, selama proses interpretasi, seseorang harus menyadari dua 

cakrawala: cakrawala teks (horizon pengetahuan) dan cakrawala pembaca (horizon 

pemahaman). Dalam proses pemahaman dan interpretasi, kedua cakrawala itu selalu 

hadir. Seorang pembaca teks memulai dengan cakrawala hermeneutiknya, tetapi ia 

juga memperhatikan bahwa teks itu memiliki cakrawalanya sendiri, yang mungkin 

berbeda dari cakrawala pembacanya. Kedua cakrawala ini harus dikomunikasikan 

untuk menyelesaikan ketegangan di antara mereka. Akibatnya, ketika seseorang 

membaca teks dari masa lalu, ia harus mempertimbangkan konteks historis di mana 

teks itu muncul, diungkapkan, dan ditulis.
55

 

4. Teori Penerapan/Aplikasi 

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, makna objektif teks harus 

dipertimbangkan selama proses pemahaman dan interpretasi. Apa yang harus 

                                                           
55 Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika al-Qur‟ān dan Hadis, (Yogyakarta: Elsaq Press, 

2010), h. 39. 
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dilakukan penafsir teks yang berisi pesan-pesan yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti kitab suci setelah makna objektifnya dipahami. 

Sementara itu, dari segi kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, rentang waktu 

antara kemunculan teks dan periode penafsiran teks sangat jauh berbeda. 

Menurut Gadamer, seorang penafsir harus mampu “menerapkan pesan atau 

ajaran teks suci ketika teks itu ditafsirkan” di samping memahami dan menafsirkan. 

Akibatnya, selain makna objektif, seorang penafsir harus mampu menemukan makna 

yang berarti sebagai pesan dari teks.
56

 Penafsiran teori Al-Qur'an ini dikenal sebagai 

"interpretasi ma'na cum maghza." Istilah ini mengacu pada jenis interpretasi yang 

mempertimbangkan makna asli (makna historis dan eksplisit) dari teks yang 

ditafsirkan serta makna terdalam teks (makna teks, makna inti dan biasanya tersirat). 

Ia dikenal sebagai al-ma'na alzahir dan al-ma'na al-batin oleh Al-Ghazali (arti lahir 

dan batin). Nasr Hamid menggunakan kata ma'na dan maghza. Hirsch menggunakan 

istilah makna dan makna untuk menggambarkannya. Gadamer menggunakan istilah 

sinn (makna) dan sinnesgemaf (makna) (makna terdalam). Penafsiran ini dilakukan 

dengan memperhatikan konteks tekstual, yang didasarkan pada analisis bahasa, serta 

konteks historis di mana teks itu muncul, yang didasarkan pada analisis historis. 

Dalam mempelajari al-Qur'an, seseorang dapat memperoleh makna al-Qur'an 

dengan menggunakan Hermeneutika Gadamer, yang akan selalu melampaui jiwa 

pencipta. Penulis tidak menentukan atau mendefinisikan makna al-Qur'an. Makna 

                                                           
56 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermenutika, Jurnal 

Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 130 
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teks al-Qur'an berada di luar pemahaman pencipta, tidak hanya sekarang tetapi selalu. 

Memahami atau mengungkapkan makna teks al-Qur'an adalah kegiatan produktif 

sekaligus reproduktif. Jadi, Gadamer seperti Heidegger, menempatkan elemen di luar 

kategori logis dalam konsep pemahamannya. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang 

dipahami belum sepenuhnya dikuasai. Akibatnya, pemahaman teks al-Qur'an tidak 

akan pernah lengkap karena selalu ada cara baru untuk memahami dan cara baru 

untuk memahami. Tradisi berfungsi sebagai fondasi.
57

 

Pertanyaan tentang peran waktu dalam pemahaman dan interpretasi dapat 

mengarah pada lingkaran hermeneutik, menurut Gadamer dan Schleiermacher. Kita 

tidak dapat membuat interpretasi tanpa pemahaman terlebih dahulu. Pikiran kita 

bukan sekadar cermin yang secara mekanis memantulkan semua cahaya yang masuk 

ke dalamnya. Proses pemahaman yang sebenarnya adalah interpretasi. Pikiran kita 

membuat perbedaan dengan memprioritaskan, menunda, bekerja, dan memanfaatkan 

informasi apa pun yang dikumpulkannya dari panca indera dan proses intelektualnya 

sendiri. Jika pikiran kita memahami, maka ia juga harus menafsirkan. Jika pikiran 

kita menafsirkannya, pemahaman kita akan diringkas juga. 

Dalam kajian interpretasi, hermeneutika Gadamer dapat digunakan untuk 

memperkuat argumentasi metodis mazhab kuasi-objektif modernis. Untuk 

mendukung gagasan menangkap makna asli sebagai tugas pertama seorang penafsir, 

kita dapat menggunakan teori "horizon teks", yang menyatakan bahwa teks memiliki 
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Vol 11. No. 2. Desember 2014, h. 115. 
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cakrawala sejarah ketika diungkap atau diciptakan. Untuk menghindari salah 

menafsirkan makna asli teks, kita harus selalu memperhatikan teori "kesadaran akan 

pengaruh para komentator oleh sejarah". Demikian pula upaya untuk memahami 

pesan utama yang tersembunyi di bawah makna literal. Dalam hal ini, kita dapat 

menerapkan teori "aplikasi" di samping teori "asimilasi cakrawala teks dan cakrawala 

pembaca". 
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BAB III 

SETTING HISTORIS KEHIDUPAN AMINA WADUD MUHSIN 

 

A. Biografi Kehidupan Amina Wadud Muhsin 

Amina Wadud lahir pada 25 September 1952, dengan nama Maria Teasley di 

Bethesda Maryland Amerika Serikat yang terletak di bagian barat laut Washington 

DC. Ayahnya adalah seorang Methodist menteri dan ibunya keturunan dari budak 

Muslim Arab, Berber dan Afrika. Ia tumbuh dari keluarga miskin, satu dari delapan 

besaudara (tiga perempuan dan lima laki-laki).
1
 Wadud merupakan keturunan 

kebangsaan Malaysia. Atas saran penasehat akademiknya, Wadud menempuh 

pendidikan di sekolah menengah yaitu di Masschusetts, kemudian melanjutkan 

kembali studinya di University Of  Pensylvania dan ia menerima gelar BS, dari The 

University of Pensylvania, antara tahun 1970 dan 1975.  

Di masa kuliahnya, Mary berkiprah sebagai praktisi Buddish dan pada 

akhirnya ia menemukan jalan dan memutuskan untuk masuk Islam pada usia 20 tahun 

bertepatan pada tahun 1972.
2
 Sebagai Muallaf, Mary mengubah namanya menjadi 

Amina Wadud (selanjutnya disebut; Wadud). Kata “Amina” berasal dari (nama Ibu 

Muhammad SAW) sedangkan “Wadud” berarti (mencintai). Dengan cara ini ia 

berharap mendapatkan hidayah yang besar dari Allah SWT sebagai al-Wadud (Tuhan 

                                                           
1 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, (terj.), Ali Abdullah, h. 201.   
2 Ahmad Baidhawi, Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufasir 

Kontemporer (Bandung: Nuansa, 2005), 109.   
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yang Maha Pengasih). Salah satu harapan utamanya ketika masuk Islam adalah 

bahwa ia akan terhindar dari deskriminasi agama dan sosial sebagai seorang wanita 

berketurunan Afrika-Amerika untuk bertahan hidup di Amerika.
3
 

Selama hidup di Amerika dalam autobiografinya, Wadud berusaha 

menyembunyikan asal usulnya yang merupakan keturunan Afrika-Amerika dengan 

memakai jilbab. Dalam artikelnya, "American Muslim Identity: Race and Ethnicity in 

Progressive Islami, ia menggambarkan kondisi Muslim keturunan Afrika-Amerika 

merupakan Muslim Pribumi (Indigenous Muslims) di Amerika, meskipun ia berasal 

dari kaum budak dari wilayah Barat Afrika. Dengan demikian, “Muslim Pribumi” ini 

akan menjadi berbeda dengan “Muslim Imigran” (Immigrant Muslims) yang berasal 

dari imigran Arab Saudi dan negara lain yang jelas bukan dari keturunan “kulit 

hitam” yang menetap di Amerika.
4
 

Pada tahun 1975, Wadud pindah ke Libya dan hidup disana selama dua tahun. 

Ia juga menghadapi lebih banyak perjuangan gender berkaitan dengan identitas dan 

praktik Islam di sana. Dalam artikelnya ―Inside the gender jihad: women‟s reform 

in Islami, ia menyatakan bahwa di Libya itu ia mulai mengagas ide kritis tentang 

perilaku pembelaan hak wanita yang ter-marginalkan dalam perkembangan sejarah 

intelektual Islam. Di sana ia mulai membangun jaringan perempuan Muslimnya 

dalam konteks organisasi Muslim. Ia juga mencatat bahwa sebagai perempuan muda, 

                                                           
3 Kunawi Basyir, Menggugat Syirik Intelektual Bersama Nasr Hamid Abu Zayd Dan Amina 

Wadud, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2 (2011), h. 320–321.   
4 Arsal, Busyro, Maizul Iman, Kepemimpinan Perempuan: Penerepan Metode Tafsir 

Hermeneutika Femenisme Amina Wadud, al-Quds: Jurnal Studi al-Qur‟an dan Hadis, Vol. 4, No. 2, 

2020, h. 486. 
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miskin, kulit hitam yang beragama Islam, ia menemukan gagasan tentang kehormatan 

wanita Muslim ia diterima tanpa syarat. Ia juga memprioritaskan hak perempuan serta 

perlindungan sosial dan finansial kapada kaum perempuan melampaui paradigma 

kedudukan perempuan muslim secara global.
5
 

Sepulang dari Libya, ia kembali ke Amerika dan kehidupannya tidak berjalan 

mulus. Ia telah menikah beberapa kali dan ibu dari lima anak yang menyandang nama 

Muslim. Ketika ia bercerai perceraian dari suami pertama, ia terpaksa merawat dua 

anak tertuanya dengan penghasilan yang sedikit sebagai guru pengganti di sekolah 

umum Philadelphia Public Schools dan Islamic Private Schools. Pada masa itu ia 

mendapat bantuan dana penelitian yang berorientasi pada spesifikasi gender dalam 

Islam. Secara kebetulan, disaat itu pula terjadi gerakan feminis gelombang ke-2 di 

Eropa, Wadud melibatkan diri dalam isu-isu yang mempengaruhi kesejahteraan 

wanita dalam Muslim masyarakat Eropa.
6
 

Wadud banyak menguasai bahasa asing diantaranya, Inggris, Arab, Turki, 

Spanyol, Prancis, dan Jerman. Penguasaan banyak bahasa membuat Wadud banyak 

ditawari menjadi dosen tamu di berbagai Universitas di antaranya, Harvard Divinity 

School (1997-1998), International Islamic Malaysia (1990-1991), Michigan 

University, American University di Kairo (1981-1982), dan Pensylvania University 

(1970-1975). Ia juga pernah menjadi konsultan workshop dalam bidang studi Islam 

                                                           
5 Arsal, Busyro, Maizul Iman, Kepemimpinan Perempuan: Penerepan Metode Tafsir 

Hermeneutika Femenisme Amina Wadud, al-Quds: Jurnal Studi al-Qur‟an dan Hadis, Vol. 4, No. 2, 

2020, h. 486. 
6 Farid Esack, Islam, Feminism and Empire: A Comparison between the Approaches of 

Amina Wadud and Saba Mahmood, Journal of Gender and Religion in Africa 21, no. 1 (Juli 2015): 

28–29.   
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dan gender yang diselenggarakan oleh Maldivian Women‟s Ministry (MWM) dan 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1999.
7
 

Dalam karir akademiknya, Amina Wadud pernah menjadi Professor of 

Religion and Philosophy (Profesor Agama dan Filsafat di Virginia Common Wealth 

University). Wadud memperoleh Ijazah Doktor Filsafat dari Universitas Michigan 

dan mempelajari Bahasa Arab di Universitas Amerika dan Universitas Al-Azhar, di 

Kairo Mesir. Penjelajahan intelektualnya berlanjut sampai menuntun Wadud 

mempelajari tafsir Alquran di Universitas Kairo dan filsafat di Universitas Al-Azhar. 

Wadud sempat bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Islam Internasional 

Malaysia pada 1989 hingga 1992. Wadud dikontrak untuk jangka waktu 3 tahun 

sebagai Asisten Profesor di International Islamic University Malaysia di bidang Studi 

Alquran di Malaysia.
8
 

Di Malaysia ia bertemu Chandra Muzaffar yang memberikan beberapa saran 

editorial tentang disertasinya; Qur‟an and Woman untuk dipublikasikan ke publik. 

Inilah kali pertamanya diterbitkan di Kuala Lumpur Malaysia tahun 1992, dan 

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1994 dan Turki 

tahun1997.19 Selama perjalanannya ke Afrika Selatan pada tahun 1994, bukunya 

mendapat peringkat nomor satu dalam daftar buku terlaris di penerbit al-Qalam dan 

edisi majalah-majalah Islam. Pada tahun 1992, Wadud mengajar di Virginia 

                                                           
7 Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Riffan Hasan, 

Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, 2013, h. 238 
8 http://www.fimadani.com/opini/July 24, 2012 3:23 pm/, diunduh pada tanggal 13 Mei 2022, 

pukul 22.30 WITA 
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Commonwealth University (VCU) khusus membidangi studi agama spesialisasi studi 

Islam, gender dan studi al-Quran. Pada 1997-1998, ia juga berkesempatan menjadi 

dosen tamu di Pusat Studi Wanita Harvard Divinity School. 

Wadud telah menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan akademik dan 

pribadinya sejak memulai karirnya di Virginia Commonwealth University. 

Kemunduran pertamanya adalah perpecahan yang terjadi antara dia dan beberapa 

teolog Muslim setelah publikasi bukunya; Qur‟an and Woman.
9
 Pada 18 Maret 2005, 

ia menjadi subjek kontroversi setelah memimpin shalat Jum„at yang lebih dari 100 

orang jamaah (pria dan wanita) di Episcopal St. John Cathedral New York. Berbagai 

opini di kalangan umat Islam ketika itu menjadi terbelah. Banyak yang mengecam 

keberatan dan menolak aksinya dari kalangan Muslim di seluruh dunia. Akibatnya, 

Wadud menerima konsekuensi dikucilkan, dinodai, dan bahkan dianiaya. 

Ia berulang kali ditempa ancaman oleh kaum konservatif. Bahkan ada 

beberapa upaya Komunitas Muslim di Virginia untuk melengserkan posisi Wadud di 

Virginia Commonwealth University. Beberapa bahkan ada yang mengklaim bahwa 

dia telah murtad, yang dapat di hukum mati secara Islam. Menjadi seorang aktifis 

dalam Komunitas Muslim selama lebih dari seperempat abad, Wadud belum dapat 

menyelesaikan perpecahan yang muncul antara ia dengan umat Islam dunia. Wadud 

harus bersaing dengan dilema yang dimilikinya dan pemahaman kontemporernya 

                                                           
9 Haifaa Jawad, Muslim Feminism: A Case Study of Amina Wadud„s Qur„an and Woman, 

Islamic Studies 42, no. 1 (2003), h. 107.   
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dalam penafsiran praktik keIslaman yang secara nyata bertentangan asas-asas Islam, 

demi membela partisipasi perempuan dalam praktik keislaman. 

Pada tahun 2009, Amina Wadud menjadi pembicara di Musawah Kesetaraan 

dan Keadilan dalam konferensi keluarga. Di mana ia memapaparkan hasil 

makalahnya yang berjudul Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive 

Qur‟anic Analysis. Amina Wadud juga menjadi pembicara pada acara konferensi 

regional tentang memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam 

masyarakat Islam. Dalam tipologi Arab kontemporer Amina Wadud tergolong dalam 

kelompok reformis dengan metode dekontruksi dan rekontruksi. Dan sangan 

menentang terhadap kaum yang fundamentalis.
10

 

Amina aktif dalam bidang keorganisasian di antaranya adalah forum SIS 

(Sister In Islam) Malaysia pada bulan Oktober 1989, Ketua koordinator komite 

perempuan dan anggota dewan konggres (1999-2004), ketua komite gabungan 

peneliti studi agama dan studi tentang Amerika-Afrika (1996-1997), editor jurnal 

lintas budaya Virginia Commonwealth University (1996). Sebagai anggota dewan 

penasehat KARAMA, Muslim Women Lawyers Commitee for Human Rights. Dia 

juga mengabdikan banyak waktunya dalam upaya menegakkan keadilan sosial pada 

masyarakat Barat, selain juga pada masyarakat lainnya dan terutama bagi hak-hak 

kaum perempuan. Dia juga seringkali diundang untuk berseminar di berbagai belahan 

dunia mengenai perempuan dalam Islam secara umum dan perempuan Amerika 

                                                           
10 Nurul, Pemikiran Femenisme Amina Wadud (Tafsir Femenis atas al-Qur‟an), dikutip dalam 

blogspot” http://nurulzainab.blogspot.com/2012/02/pemikiran-femenisme-amina-wadud, diakses pada 

21 Mei 2022. 
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keturunan Afrika secara khusus. Selain itu juga mengenai spiritualitas feminisme 

dalam perspektif Islam.
11

  

Sesungguhnya yang membuat Amina demikian adalah kontribusi dari konteks 

historis yang erat kaitannya dengan pengalaman dan pergumulannya bersama 

perempuan Afrika-Amerika dalam upaya memperjuangkan keadilan gender. Amina 

secara pribadi adalah seorang muslimah yang mengalami diskriminasi berlipat ganda. 

Memiliki ras Afro-Amerika sudah cukup baginya mengalami diskriminasi, apalagi 

dia adalah perempuan, muslimah, dan janda. Sehinnga perjuangan Amina ingin 

mencapai hubungan yang setara dalam sistem relasi laki-laki dan perempuan. 

Kemudian, Amina dalam hidupnya memiliki banyak prestasi baik prestasi 

dalam akademik maupun non akademik sehingga dirinya mendapat beberapa 

penghargaan yaitu: 

1. Pada tahun 1990-1991, ia mendapat penghargaan terhadap penelitiannya 

tentang “kritik metodologis terhadap feminisme sekuler(menguak femenisme 

pro-keyakinan menurut pandangan Islam)”. 

2. Pada tahun 1995, mendapatkan penghargaan sebagai who‟s of women dunia. 

3. Pada tahun 1996, mendapatkan penghargaan yaitu subsidi VCU tentang 

tulisannya mengenai “pendapat lain tentang konsep keluarga dalam Islam: 

koleksi kata-kata penting”. 

                                                           
11 Nor Saidah, Bidadari dalam Konstruksi Tafsir Al- Qur‟an: Analisis Gender atas Pemikiran 

Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran al-Qur‟an, Jurnal Palastren, Vol. 6, No. 2, Desember 2013), 

h. 455. 
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4. Pada tahun 1997-1998, ia mendapat penghargaan berupa apresiasi di fakultas 

Harvard, program kajian wanita dalam agama, “konsep lain tentang keluarga 

dan tata hukum personal muslim”. 

5. Pada tahun 1999, mendapatkan penghargaan dari pusat penelitian Amerika di 

Mesir atas tulisannya mengenai “peran moral dalam al-Qur‟an dan 

kejelasannya mengenai keadilan sosial”. 

6. Pada tahun yang sama 1999, diajukan subsidi VCU: “menitikberatkan kritik 

eksklusif gender terhadap teori etika Islam” penelitian utama tentang “konsep 

al-Qur‟an terhadap moral”.
12

 

7. Dll. 

B. Karya-karya Amina Wadud Muhsin 

Amina Wadud termasuk tokoh femenisme yang paling produktif karena 

walaupun dia baru menulis dua karya dalam bentuk buku, akan tetapi dia sudah 

benyak menulis dalam bentuk berupa artikel dan jurnal yang sduah dimuat 

dibeberapa internasional, bahkan tulisan-tulisan mengenai penelitian tentang 

femenisme, gender, agama,kemanusiaan dan pluralisme sudah diseminarkan 

dibeberapa dialog dan meraih beberapa pengehargaan. Tulisan-tulisannya sudah 

monumental di dunia sehingga dia bisa dikenal atas pemikiran-pemikirannya. 

                                                           
12 Nor Saidah, Bidadari dalam Konstruksi Tafsir Al- Qur‟an: Analisis Gender atas Pemikiran 

Amina Wadud Muhsin dalam Penafsiran al-Qur‟an, Jurnal Palastren, Vol. 6, No. 2, Desember 2013), 

h. 457. 
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Karya-karya Amina Wadud ini ditulis sebagai bukti-bukti atas kegelisahan 

yang dia rasakan mengenai kekerasan, ketidakadilan, penindatasan terhadap 

masyarakat terutama mengenai hak-hak perempuan. Untuk itu, dia berusaha 

melakukan perubahan pemahaman tentang bagaimana menginterpretasi ulang 

tafsiran-tafsiran al-Qur‟an yang selama ini sudah menjadi pemahaman masyarakat. 

Dengan tujuan agar supaya dapat menghasilkan tafsiran yang produktif, subjektif dan 

sesuai dengan perkembangan zaman. Amina Wadud sebagai takivis pembela 

kedudukan wanita, maka dia berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan dan 

keadilan gender. Dia berpendapat bahwa, selama ini relasi antara perempuan dan 

laki-laki sering kali terjadi yang namanya ketidakadilan, bias gender, sehingga sering 

mendapat kecaman yang buruk, ketidakadilan yang propersional. 

Adapun karya-karya Amina Wadud yaitu sebagai berikut: 

1. Buku 

a) Qur‟an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women‟s 

Perspektive yang terjemahannya Quran Menurut Perempuan: Membaca 

Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan. Buku ini menjelaskan 

bahwa Amina Wadud berupaya menghidupkan al-Qur‟an dalam laju 

perkembangan peradaban dan mengembalikannya sebagai kekuatan 

mengubah dunia. Lewat analisis rincinya atas teks dan kata-kata kunci al-

Qur‟an, Amina Wadud menentang teks yang membatasi peran publik dan 

privat perempuan, terlebih untuk membenarkan kekerasan terhadap mereka, 
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memberikan landasan sah untuk menentang terhadap perlakuan yang tidak 

adil yang secara historis telah terjadi oleh perempuan. Buku ini merupakan 

hasil dari diskusi-diskusi yang dilakukan Amina Wadud dengan teman-

temannya. Selain itu, buku ini bisa menyadarkan kaum laki-laki agar tidak 

melakukan diskriminasi kepada kaum perempuan. 

b) Inside The Gender Jjihad Women‟s Reform In Islam, buku ini ditulis oleh 

Amina Wadud bahwa ia telah menjadi the singel parent lebih dari 30 tahun. 

Dari sinilah merupakan awal dari perjuangannya sebagai pembela dan 

pejuang hak-hak bagi para perempuan  terutam perempuan Islam. Maka dari 

itu, seorang Amina Wadud sebagai aktivis gender yang memperjuangkan 

keadilan terhadap masyarakat yang mengalami penindasan. 

2. Artikel 

a) Alternatif Penafsiran Terhadap al-Qur‟an dan Strategi Kekuasaan 

b) Wanita Muslim, dalam buku Tirai Kekuasaan: Aktivitas Keilmuan 

c) Wanita Muslim, Editorial Gisela Webb 

d) Gender, Budaya dan Agama: Sebuah Perspektif Islam 

e) Gender, Budaya dan Agama: Kesederajatan di Hadapan Tuhan 

f) Ketidaksederajatan di Hadapan Laki-laki, Editorial Norani Othman 

g) Mencari Suara Wanita dalam al-Qur‟an 

h) Muslim Amerika: Etnis Bangsa dan Kemajuan Islam 

i) Kemajuan Islam: Keadilan, Gender dan Pluralisme 
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j) Parameter Pengertian al-Qur‟an terhadap Peran Perempuan dalam Konteks 

Dunia Moderen 

k) Qur‟an, Gender dan Kemungkinan Penafsiran 

l) Kesepahaman Muslim-Kristen 

m) Qur‟an, Syariah dan Hak Politik Wanita Muslim 

n) Hukum Syariah dan Negara Moderen 

o) Wanita Muslim antara Kewarganegaraan dan Keyakinan 

p) Wanita Muslim sebagai Minoritas
13

 

C. Bangunan Pemikiran Amina Wadud Muhsin 

Pemikiran Amina Wadud dalam menafsirkan al-Qur‟an banyak dipengaruhi 

oleh pemikiran “Neo-Modernis” Fazlur Rahman, terutama dalam kaitannya dengan 

pola penafsiran al-Qur‟an (metode holistik) yang digunakan oleh Amina Wadud, 

yang menekankan pada kajian aspek normatif al-Qur‟an. Amina Wadud sependapat 

dengan kritik Rahman dan fokus padaimplikasinya, yakni terpinggirkannya posisi 

perempuan dalam khazanah tafsir al-Qur‟an. Amina Wadud sendiri berharap dengan 

metode holistik akan diperoleh interpretasi al-Qur‟an yang memiliki makna dan 

kandungan yang selaras dengan konteks kehidupan modern. Ia menekankan bahwa isi 

dan prinsip-prinsip umum yag menjadi dasar al-Qur‟an tetap abadi, karena prinsip-

prinsip ini tidak terbatas pada situasi historis ketika wahyu diturunkan. Amina Wadud 

adalah salah satu feminis yang menerapkan “kesetaraan gender”, menafsirkan 

                                                           
13 Nanik Masyuroh, Analisis Hukum Islam terhadap Pemikiran Amina Wadud tentang 

KesaksianWanita,(Online)tersediadi:https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=biog

rafi+amina+wadud&oq=biografi, dikutip (18 Mei 2022). 

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=biografi+amina+wadud&oq=biografi
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=biografi+amina+wadud&oq=biografi
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kembali ayat-ayat yang dianggap merugikan perempuan dan penafsiran yang 

mengabaikan prinsip-prinsip umum keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Amina 

Wadud bertujuan untuk mengembalikan peran perempuan termasuk kesetaraan dan 

relasi gender dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender. 

Pemikiran gender dan feminisme Amina Wadud merupakan penegasan bahwa 

perempuan adalah makhluk utuh. Wadud menolak wacana patriarki yang terkesan 

agresif terhadap perempuan. Menurut Amina Wadud, ketimpangan gender yang 

terjadi dikalangan umat Islam disebabkan karena penafsiran al-Qur'an didominasi 

oleh budaya patriarki, yaitu budaya yang menoleransi penindasan terhadap 

perempuan. Patriarki adalah alat yang digunakan laki-laki untuk mendukung 

hegemoni dan dominasi.
14

 Kehidupan Wadud banyak terlibat dengan isu-isu yang 

berkaitan dengan gender dan feminisme. Karena itulah Wadud dianggap sebagai 

sosok feminis muslim. Sebagai tokoh feminis, Wadud mengkritisi metode 

pemahaman yang mendiskriminasi perempuan, khususnya terkait metode pemahaman 

al-Qur‟an. 

Menurut Amina Wadud, status perempuan Islam kembali turun, hal ini 

dipengaruhi oleh penafsiran tentang kedudukan perempuan dalam al-Qur'an, karena 

menurut Wadud tidak ada metode penafsiran al-Qur'an yang sepenuhnya objektif. 

Penafsiran apa pun akan berurusan dengan subjektivitas pemahaman al-Qur'an tanpa 

memperhatikan makna sebenarnya dari ayat tersebut. Kemudian, melalui 

                                                           
14 Zawiyah, Pemikiran Kesetaraan Gender dan Femenisme Amina Wadud tentang Eksistensi 

Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 77. 



85 

 

penafsirannya, Amina Wadud mengubah paradigma pemikiran terhadap al-Qur'an.
15

 

Tafsir al-Qur'an harus terus berjalan, karena manifestasi al-Qur'an tidak hanya dalam 

penafsiran untuk kebangkitan Islam mengikuti zaman. Amina Wadud melakukan 

perubahan metodologi dalam penafsiran al-Qur'an yang sensitif gender dan keadilan. 

Menurut Amina Wadud, al-Qur'an adalah sumber tertinggi yang memberikan 

pertimbangan yang adil kepada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perintah-

perintah yang terkandung dalam al-Qur'an harus ditafsirkan dalam konteks sejarah 

tertentu, yaitu keadaan al-Qur'an ketika diturunkan dan juga latar belakang 

penafsirnya.
16

  

Bagi Amina Wadud, ada tiga metode penafsiran, yaitu: tradisionalis, reaktif 

dan holistik. Tafsir tradisionalis yaitu penafsiran tertentu sesuai dengan minat dan 

keterampilan para mufassir dalam bidang apapun seperti tasawuf, fiqih, hukum atau 

lainnya, metode yang digunakan adalah mengkaji ayat-ayat secara berurutan. Pokok 

pembahasan tersebut menyebabkan perbedaan penafsiran. Dalam hal ini, Wadud 

menilai terdapat satu kesamaan pada karya pembacaan tradisional, yaitu 

metodologinya yang bersifat atomistik. Teks yang mengandung nilai universal gender 

equality dianggap telah ditakhsis atau bahkan dinaskh, sehingga keadilan bukan 

sesuatu yang berada dalam realitas dan rasional, melainkan berada dalam teks dan 

supra-rasional. Metodologi pembacaan tradisional bersifat generalisasi hal-hal yang 

partikular. Pola yang digunakan oleh para penafsir tradisionalis ini dipandang sebagai 

                                                           
15 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 168. 
16 Abdul Mustaqim, Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender, dalam A. Khudri Shaleh, 

Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2006), h. 66. 
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kegagalan untuk menyajikan pesan-pesan al-Qur'an secara konsisten dan koheren. 

Para Mufassir dan umat Islam tidak dapat memahami pesan terpadap al-Qur'an 

berdasarkan pandangan dunia yang didefinisikan.
17

 Jadi, bagi Amina Wadud 

interpretasi tradisionalis sebagian besar ditulis oleh mufassir laki-laki yang 

menafsirkan al-Qur'an secara subyektif, yang mengarah kepada bias gender. Masalah 

ini mendorong Amina Wadud untuk merekonstruksi metode penafsiran tradisionalis 

yang cenderung patriarki. 

Kemudian penafsiran reaktif, yang terutama berkaitan dengan reaksi para 

pemikir modern terhadap berbagai rintangan yang dihadapi perempuan, dikaitkan 

dengan al-Qur'an. Pertanyaan dan gagasan yang digunakan seringkali datang dari 

kaum feminis dan rasionalis tanpa mempertimbangkan analisis al-Qur'an secara 

mendalam, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yang 

menganggap bahwa sumber hambatan dan problematika kaum perempuan berasal 

dari teks al-Qur‟an. 

Pada kategori pembacaan reaktif ini banyak interpreter perempuan dan atau 

orang yang menentang pesan al-Qur‟an (dalam bahasa lain menentang Islam). 

Interpreters kategori ini lebih banyak menggunakan status perempuan yang rendah 

dalam masyarakat, sebagai pembenaran atas “reaksi” mereka. Dalam hal ini, Wadud  

                                                           
17 Ilyas Supena, Rekontruksi Sistematik Epistimologi Ilmu-ilmu Keislaman dalam Pemikiran 

Fazlur Rahman,( Disertasi), PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, h. 135. 
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menilai bahwa pembacaan kategori reaktif ini juga gagal menggambarkan perbedaan 

antara penafsiran dan teks al-Qur‟an itu sendiri.
18

 

Dan interpretasi holistik adalah interpretasi yang menggunakan metode 

interpretasi terkait dengan berbagai masalah sosial, moral, ekonomi dan politik, 

termasuk masalah perempuan di zaman modern ini. Teori holistik ini memberikan 

satu kesatuan metode pemahaman al-Qur'an yang dikenal dengan hermeneutika.
19

 

Wadud menilai pembacaan holistik ini merupakan kategori pembacaan terbaik. 

Wadud berusaha menempatkan dirinya pada kategori ini. Wadud beranggapan 

kategori ini relatif baru dan tidak ada pertimbangan substansial mengenai isu-isu 

tertentu tentang perempuan dalam kaitannya dengan keseluruhan isi al-Qur‟an dan 

prinsip-prinsip pokoknya.
20

 

Amina Wadud mengkritik berbagai metode pra-tafsir. Dengan demikian 

menawarkan suatu bentuk metode hermeneutika al-Qur'an dalam memberi makna 

pada teks sebuah ayat al-Qur'an. Hermeneutika pertama-tama berhubungan dengan 

interpretasi orang Yahudi dan Kristen sebelum akhirnya menjadi ilmu dalam dunia 

filsafat. Namun dalam wacana hermeneutika Yahudi dan Kristen berbeda dengan 

dalam budaya Islam. Adapun masalah hermeneutika, budaya Islam tidak seperti 

Yahudi dan Kristen. Pernyataan ini dapat dibuktikan pada masa Nabi Saw dan para 

sahabatnya dan pada saat itu hemeneutika belum sepenuhnya diketahui. Ada dua 

                                                           
18 Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud dan Riffat Hasan, Jurnal 

Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. III, 1 Juni 2013, h. 230 
19 Ilyas Supena, Rekontruksi Sistematik Epistimologi Ilmu-ilmu Keislaman dalam Pemikiran 

Fazlur Rahman,( Disertasi), PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, h. 137. 
20 Amina Wadud, Qur‟an Menurut Perempuan, h. 188. 
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faktor yang menyebabkan salah paham terhadap hermeneutika pada masa Islam 

klasik, pertama otoritas Nabi, pada masa Nabi dan para sahabatnya masalah 

penafsiran al-Qur'an erat kaitannya dengan kenabian Muhammad, Nabi Muhammad 

berfungsi tidak hanya sebagai utusan wahyu Allah, tetapi juga sebagai penafsir 

otoritatif, dengan bentuk hadis.
21

 

Kedua, faktor kesadaran umat Islam yang masih sarat dengan argumentasi 

dogmatis ketimbang pemikiran yang kritis, salah satunya adalah keyakinan umat 

Islam bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad. Jadi, umat Islam memahami al-Qur'an dan menganggap membaca al-

Qur'an sebagai bentuk menyembah atau ibadah terhadap Tuhan. Implikasinya, 

penafsiran literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an merupakan langkah awal yang 

dilakukan oleh umat Islam untuk memahami isi al-Qur'an dan mereka merasa tidak 

membutuhkan alat metodologis hermeneutik untuk memahami al-Qur'an. 

Dalam perjalanan perubahan dan perkembangan studi Islam, berbagai disiplin 

ilmu yang melingkupi studi Islam, terutama pada abad ke-2 H, masalah hermeneutik 

dalam arti teoritis mulai muncul di kalangan umat Islam. Seiring dengan 

perkembangan wilayah Islam di dunia dengan perubahan budaya dan peradaban 

Islam dari budaya lisan ke budaya tulis, permasalahan baru mulai bermunculan. Jadi 

para penafsir waktu itu harus membuat ijtihad dalam rangka untuk menempatkan al-

Qur'an dalam konteksnya. Masalah-masalah tersebut memunculkan rumusan 

                                                           
21 Abdul Mustaqim, Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender, dalam A. Khudri Shaleh, 

Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2006), h. 69. 
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hermeneutik al-Qur'an yang mendekati metode pemahaman tekstual. Meskipun istilah 

hermeneutika masih baru bagi umat Islam, namun menurut Farid Esack, praktik 

hermeneutika telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak lama.Praktik ini terlihat dari 

munculnya aktivitas tafsir dalam wacana keilmuan Islam di bawah payung disiplin 

keilmuan yang dikenal dengan ilmu tafsir.
22

 

Sebagai seorang aktivis gender, maka Amina Wadud mencoba 

mengaplikasikan pemikirannya tentang tafsir dan hermeneutika terhadap ayat-ayat al-

Qur'an yang berkaitan dengan gender. Amina Wadud memprakarsai interpretasi al-

Qur'an dengan interpretasi hermeneutika yang holistik. Dalam penafsirannya, teks 

sebelumnya (latar belakang, persepsi dan keadaan) menjadi bagian terpenting dari 

metodologi Amina Wadud. Priot teks dirangkai secara luas agar tidak mengarah pada 

anggapan bahwa penafsiran tertentu dari lebih benar daripada penafsiran lainnya.
23

 

Hal ini dilakukan oleh Amina Wadud sendiri, karena latar belakang keilmuan, 

intelektual, sosial dan budayanya menjadi pijakan pertamanya dalam melakukan 

interpretasi. 

Setelah mengetahui prior teks di atas, Amina Wadud juga menekankan pada 

aspek kebahasaan (linguistik), yaitu analisis struktur sintaksis dan kontekstual dan 

analisis verbal, serta struktur tutur umum bahasa Arab dan struktur bahasa. Bahasa 

Arab yang memiliki banyak arti Secara gramatikal, bahasa al-Qur'an dalam kaitannya 

                                                           
22 Abdul Mustaqim, Amina Wadud: Menuju Keadilan Gender, dalam A. Khudri Shaleh, 

Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2006), h. 138-139. 
23 Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Riffat Hassan, 

Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, h. 244. 
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dengan gender, Amina Wadud memperhatikan bentuk maskulin dan feminin dari 

bahasa Arab, tetapi Amina Wadud tidak mengutamakan gender tertentu.
24

 Kemudian, 

memperhatikan Welstanchauung (pandangan dunia), di mana kata-kata dalam ayat-

ayat al-Qur'an yang memiliki pandangan dunia yang berbeda dari bahasa Arab. Yaitu, 

ketika seorang pembaca individu memiliki pandangan dan praktik tertentu dan 

mengklaim bahwa pemahamannya adalah satu-satunya pemahaman yang mungkin 

atau valid. Kemudian akan mengahalangi pembaca dari konteks lain untuk mengikuti 

hubungan mereka sendiri dengan menyetujui teks.
25

 

Selain hermeneutika, Amina Wadud juga menggunakan metode tafsir Qur‟an 

bil Qur‟an untuk menganalisis semua ayat yang memuat petunjuk khusus bagi 

perempuan, baik disebutkan secara terpisah maupun bersama-sama dengan laki-laki. 

Ayat-ayat yang hadir dianalisis dalam konteksnya, dalam konteks membahas subjek 

yang sama dengan al-Qur'an, pengaturan linguistik yang sama dari struktur sintaksis 

yang digunakan di bagian bagian ayat, sikap yang benar adalah yang berpegang teguh 

pada prinsip universalitas al-Qur‟an (Islam). 

Maka dari itu, bagi Amina Wadud bahwa dalam usaha memlihara relevansi 

tafsiran al-Qur‟an dengan kehidupan manusia sekarang, sehingga al-Qur‟an harus 

terus-menerus dilakukan penafsiran ulang. Sebab semua ayat-ayat yang diturunkan 

dalam jangka waktu tertentu mempunyai keadaan umum dan khusus. Kemudian al-

Qur‟an juga menggunakan ungkapan yang relatif mengenai keadaan tertentu. 

                                                           
24 Zawiyah, Pemikiran Kesetaraan Gender dan Femenisme Amina Wadud tentang Eksistensi 

Wanita dalam Kajian Hukum Keluarga, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 81 
25 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 5 
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Pesannya tidak bisa direduksi oleh situasi historis pada saat ayat tersebut 

diwahyukan.
26

 Seorang penafsir dan pembaca harus memahami makna yang 

tersembunyi dalam ayat al-Qura‟an, sewaktu pernyataan itu diwahyukan, agar dapat 

menentukan makna yang terdalam. 

D. Latar Belakang Pemikiran Gender Amina Wadud Muhsin 

Kegelisahan Amina Wadud saat itu menjadi langkah awal untuk fokus 

membahas gender. Fenomena pertama yang terjadi saat itu adalah marginalisasi 

perempuan dalam masyarakat. Kedua, penafsiran ulama pertama tentang perempuan, 

yang berangkat dari pengalaman dan latar belakang sosial, seolah-olah mengucilkan 

perempuan dalam domainnya di tengah masyarakat yang merasa tidak memiliki 

keadilan. Ketiga, model tafsir para mufassir, diikuti masalah fiqh, syarat, dan 

perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Banyak dari ayat-ayat yang ditafsirkan 

tidak memiliki prinsip universalitas Islam dan konsep keadilan antara laki-laki dan 

perempuan. 

Akibatnya, perhatian Amina Wadud sangat tinggi dalam hal terminologi atau 

pendefinisian suatu objek, seperti banyak perempuan yang memiliki kemampuan 

dalam penafsiran atau hadits tetapi tidak dibesarkan seperti laki-laki.
27

 Keempat, 

Amina Wadud peduli dengan tantangan belajar. Kegelisahan Amina Wadud 

tercermin dalam pengalamannya meneliti dan mengajar di akademisi Amerika Serikat 

                                                           
26 Mutrofin, Kesetaraan Gender dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin dan Riffan Hasan, 

Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 1, 2013, h. 243. 
27 Wasid, Menafsirkan Tradisi dan Midernitas: Ide-Ide Pembaharuan Islam, (Surabaya: 

Pustaka Idea, 2011), h. 147. 
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di bagian Amerika Utara, di mana perempuan dan agama menempati tempat terbesar 

dalam studi Gender. 

Amina menyatakan bahwa al-Qur'an sebagai pedoman universal, tidak pernah 

terikat oleh ruang dan waktu, latar belakang daerah, atau gender, sehingga memiliki 

nilai abadi dan tidak membeda-bedakan gender; Untuk itu, Wadud berusaha 

menghadirkan pandangan yang netral gender terhadap ayat-ayat tersebut. Amina 

Wadud ingin mendorong peran perempuan dalam kesetaraan gender melalui prinsip-

prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender. Realitas Islam menunjukkan mengapa 

perempuan lebih terbelakang daripada laki-laki (patriarki). Amina Wadud juga 

perihatin dengan menyelamatkan perempuan dari konservatisme Islam. Menurutnya, 

banyak faktor yang menyebabkan penafsiran miring terhadap perempuan, antara lain 

budaya masyarakat, kesalahan paradigma, dan latar belakang penafsir yang mayoritas 

laki-laki. Oleh karena itu, perempuan harus memaknai ayat tentang perempuan 

berdasarkan persepsi, pengalaman, dan pemikirannya.
28

 

Menggunakan teori keadilan, Amina Wadud telah mengembangkan kerangka 

teoritis untuk menyelidiki isu-isu gender dalam al-Qur'an. Laki-laki dan perempuan 

masing-masing memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat yang menonjolkan 

kekuatannya masing-masing. Prinsip ini dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai akibat 

dari potensi kebebasan manusia dalam mengatur kehidupannya (khalifah). Khalifah 

tidak identik dengan kekuasaan gender tertentu, melainkan sebagai wali. Seperti 

halnya sosok seorang khalifah harus memiliki sifat dan karakter yang diwakilinya 

                                                           
28 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, (terj.), Ali Abdullah, h. 2-4. 
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yaitu Tuhan, khalifah mengemban amanah yang mulia, sebagai agen moral, agen 

perubahan, dalam rangka mencari keridhaan Allah. 

Menurut beberapa teori feminis, kodrat perempuan lebih ditentukan oleh 

faktor budaya dalam masyarakat daripada faktor biologis. Akibatnya, sistem patriarki 

harus ditinjau kembali karena merugikan perempuan. Dalam tatanan dunia baru, 

kesetaraan gender telah muncul sebagai sebuah ideologi.
29

 Amina Wadud juga 

prihatin dengan implikasi teori tersebut bagi perempuan dan Islam, khususnya 

bagaimana mereka digambarkan sebagai individu, dalam keluarga, dan di tengah 

khalayak yang mayoritas Muslim. Amina percaya bahwa mereka semua masih 

menggunakan sistem patriarki. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan adanya 

diskriminasi gender dalam peran laki-laki dan perempuan.
30

 

Metode Wadud juga dikenal sebagai metode kritik sejarah, karena melibatkan 

pemeriksaan latar belakang budaya suatu bahasa dan pembedaan antara unsur 

normatif dan kontekstual. Penggunaan kritik sejarah para tokoh untuk memperkuat 

teori gendernya mengharuskan pembaca al-Qur'an menganalisis budaya di balik 

bahasa Arab sebagai media wahyu. Dengan menggunakan metode ini, akan 

disimpulkan bahwa budaya Timur Tengah yang menempatkan laki-laki lebih 

dominan daripada perempuan, telah menghegemoni pemahaman ulama tafsir dalam 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an. 

                                                           
29 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 72. 
30 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, h. 74. 
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Dengan kata lain, karena bahasa Arab digunakan dalam al-Qur'an, maka 

dipengaruhi oleh budaya Arab pra-Islam. Memang, metode ini didasarkan pada 

tradisi Kristen yang dikenal sebagai kritik al-Kitab. Kritik Bibel adalah disiplin ilmu 

yang menyelidiki masalah tekstual, komposisi, dan sejarah yang berkaitan dengan 

Perjanjian Lama dan Baru. Landasan bagi penafsiran al-Kitab yang bermakna adalah 

kritik biblika. Akibatnya, pemahaman teks-teks al-Kitab menjadi tidak kurang 

bermakna tanpa adanya metode ini.
31

 

Amina Wadud menamakan teori pemikirannya, tafsir tauhid, setelah 

menafsirkan kembali ayat-ayat yang membahas tentang perempuan. Model pemikiran 

ini menekankan bagaimana kesatuan al-Qur'an melampaui semua bagiannya 

(kesatuan al-Qur'an meliputi semua bagiannya). Salah satu tujuan tafsir tauhid adalah 

untuk menunjukkan dinamika antara aspek universal dan spesifik al-Qur'an. Berbeda 

dengan pesan moral universal al-Qur'an, ayat-ayat al-Qur'an sangat dibatasi oleh 

partikularisasi ruang dan waktu. Tafsir tauhid menekankan bagaimana kesatuan al-

Qur'an meliputi seluruh bagiannya. 

Dari pada menerapkan beberapa makna pada satu ayat pada satu waktu, 

dengan referensi sesekali ke ayat lain, Wadud menyarankan untuk mengembangkan 

kerangka kerja berdasarkan pemikiran sistematis untuk menunjukkan dampak 

kedekatan dengan al-Qur'an. Wadud menekankan pentingnya mempelajari setiap 

istilah berdasarkan aqidah bahasa, struktur sintaksis dan kontekstualnya, serta 

                                                           
31 Ernita Dewi, Pemikiran Amina Wadud tentang Rekontruksi Penafsiran Berbasis Metode 

Hermeneutika, Jurnal Subtantia, Vol. 15, No. 2, Oktober 2013, h. 148. 
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parameter maknanya. Penelitian ini memerlukan prosedur dua langkah untuk 

memastikan bahwa aturan untuk pengembangan tekstual istilah yang lebih luas 

diikuti.
32

 

Sangat penting untuk menggunakan studi berdasarkan aturan bahasa untuk 

dikorelasikan agar relevan dengan masalah gender. Signifikansi difokuskan pada 

pembahasan teks untuk menciptakan jalur atau semacam jalur untuk membentuk 

rantai sosial, politik, dan moral, meskipun hal ini masih belum jelas. Wadud sangat 

tidak setuju dengan beberapa tafsir tradisional yang seringkali merepresentasikan 

pembahasan ayat-ayat gender, meskipun sebenarnya ayat-ayat tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai netral. Wadud juga berupaya mengembangkan langkah-

langkah kebahasaan yang spesifik untuk mengorganisasikan beberapa kategori 

pemikiran melalui kesimpulan dari bentuk-bentuk struktural yang ada dalam al-

Qur'an. Memahami agama melalui ruang sejarah, bahasa, dan budaya yang terbatas 

merupakan karakter fundamental hermeneutika yang dikembangkan oleh peradaban 

Barat yang tidak sejalan dengan Islam. 

 

 

 

 

                                                           
32 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, (terj.), Ali Abdullah, h. 11. 
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BAB IV 

ANALISIS GENDER AMINA WADUD MUHSIN DAN HERMENEUTIKA 

HANS GEORG GADAMER 

 

A. Pemikiran Gender Amina Wadud Muhsin 

Amina Wadud, sebagai seorang aktivis atau pejuang kesetaraan gender, 

berupaya untuk menerapkan teori-teorinya tentang tafsir dan hermeneutika pada 

penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berhubungan dengan isu-isu 

gender. Al-Qur'an berisi sekitar 27 bagian gender, namun tidak semuanya mendapat 

pertimbangan substansial dari Wadud. Peneliti secara eksklusif membahas ayat-ayat 

yang telah diserang secara kasar oleh Wadud dan juga menjadi topik diskusi utama 

dalam studi gender dan feminis, terutama ayat-ayat tentang penciptaan, 

kepemimpinan, dan poligami, dalam penelitian ini. 

1. Penciptaan Manusia/Perempuan 

Ketika membahas awal penciptaan perempuan, tidak mungkin dipisahkan dari 

pengertian penciptaan manusia seperti yang selama ini dipahami. Wanita diciptakan 

dari tulang rusuk pria, menurut kepercayaan populer dalam budaya saat ini. Sebagai 

hasil dari sudut pandang ini, asal usul perempuan berbeda dari laki-laki. Laki-laki 

dianggap sebagai keturunan dari sumber yang diciptakan Tuhan, terutama tanah (zat 

bumi), tetapi perempuan tidak. Wanita tidak dilihat memiliki eksistensi diri yang 

sempurna, tetapi pria memilikinya. 
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Hal ini karena perempuan juga lahir dari sumber yang tidak sempurna, yaitu 

bagian dari laki-laki. Dengan kata lain, penciptaan perempuan terkait erat dengan 

penciptaan laki-laki. Jika Tuhan tidak menjadikan atau tidak menciptakan laki-laki, 

maka perempuan juga tidak akan diciptakan. Pendapat seperti yang dikemukakan di 

atas tidak berkembang begitu saja atau tanpa dasar apapun. Salah satu argumen paling 

meyakinkan yang dikemukakan oleh para pendukung sudut pandang ini adalah ayat 

al-Qur‟an QS. an-Nisa ayat 1 yang berbunyi: 

 

خَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِنْ  احِدَةٍ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ ٓاٌَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلقَكَُمْ مِّ مَا هُ ٌٰ

ٌْكُ  َ كَانَ عَلَ َ الَّذِيْ تسََاۤءَلوُْنَ بِهٖ وَالًْرَْحَامَۗ  انَِّ اللّٰه ۚ  وَاتَّقوُا اللّٰه نِسَاۤءا ا وَّ ٌْرا ٌْباا رِجَالًا كَثِ مْ رَقِ

١ 
 

Terjemahnya: 

 

1.  Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu 

dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya 

(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya 

kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
1
 

 

Dalam Tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Prof. Dr. Hamka menyatakan bahwa 

ayat ini menyerukan kepada semua manusia, tidak memandang suku, bangsa, warna 

kulit dan jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Diperingatkan dalam ayat 

ini bahwa ada dua hal, pertama agar supaya manusia bertakwah kepada Allah, kedua 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 2011), h. 301 
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supaya mengerti bahwa sekalian manusia di bagian manapun dia berada, meraka 

adalah berasal dari satu kesatuan yaitu jiwa yang satu. Tegasnya, bahwa Allah adalah 

satu dan kemanusiaanpun berasal dari satu.
2
  

Menurut kandungan ayat tersebut, Tuhan menciptakan laki-laki dari satu 

sumber dan kemudian hanya menghasilkan perempuan dari sumber (bagian) laki-laki. 

Sebelum melihat tafsir Wadud terhadap ayat ini, ada baiknya melihat dulu tafsiran 

para penafsir masa lalu. Para penafsir klasik menjelaskan bagian ini dengan mengacu 

pada sebuah hadits Nabi, yang menunjukkan bahwa wanita (Hawa) dihasilkan dari 

tulang rusuk pria. Adapun hadisnya yang berbunyi sebagai berikut: 

 

، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرةََ ا ثَ نَا حُسَيُْْ بْنُ عَلِيٍّ ثَ نَا أبَوُ كُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ، قاَلَا: حَدَّ ، حَدَّ لَأشْجَعِيِّ

اسْتَ وْصُوا »يْوِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَبِ حَازمٍِ، عَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَ 

لَعِ أعَْلاهَُ، فإَِنْ ذَىَبْتَ تقُِي رْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فِ الضِّ
َ

مُوُ كَسَرْتَوُ، وَإِنْ بِِلنِّسَاءِ، فإَِنَّ الم

 تَ ركَْتَوُ لََْ يَ زَلْ أعَْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بِِلنِّسَاءِ 

Terjemahnya: 

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Quraib dan Musa bin Hisyam dia 

berkata: telah meriwayatatkan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah dari 

Maisarah al-Azjai dari Abu Hisyam dari Abu Hurairah Ra dia berkata 

Rasulullah saw bersabda saling bernasehatilah kalian semua untuk kebaikan 

perempuan. Karena sesungguhnya perempuan itu dicptakan dari tulang rusuk, 

dan sesungguhnya bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah 

atasnya. Jika kamu luruskan, akan patah, dan jika kamu biarkan akan 

                                                           
2 Hamka, Tafsir al-Azhar: Jilid 2, (Cet: I, Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 165. 
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bengkok, maka sekali lagi saling bernasehatilah diantara kalian untuk 

kebaikan perempuan. (HR Shohih Bukhari).
3
 

Menurut pandangan al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib menyatakan 

bahwa makna dari kalimat “Khalaqakum Min Nafs Wahidah” dapat dicermati dari 

beberapa hal. Pertama, bahwa kalimat ini menegaskan bahwa penciptaan seluruh 

umat manusia adalah berasal dari manusia yang satu. Kedua, penciptaan manusia dari 

diri (manusia) yang satu memberikan dampak tersendiri bagi kelangsungan 

kehidupan umat manusia. Salah satu dampak yang dimaksud adalah akan terjalinnya 

hubungan silaturahmi yang kuat antara sesama mereka dan dapat mempererat rasa 

kasih sayang (mahabbah) di antara mereka. Ketiga, jika manusia mengetahui bahwa 

mereka berasal dari diri (manusia) yang satu niscaya mereka akan merasa sederajat, 

tidak ada kesombongan dan keangkuhan antara yang satu dan yang lainnya. 

Sebaliknya mereka akan menampilkan sikap tawadhu dan akhlak yang baik. Namun 

demikian, terlepas dari penjelasan di atas, al-Razi juga menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan ungkapan Nafs Wahidah sesungguhnya adalah Adam as.
4
 

Amina Wadud tidak sependapat dengan para penafsir klasik yang dikutip di 

atas. Alasan mendasar adalah bahwa sudut pandang mereka sangat memberikan 

kerugian bagi perempuan. Dengan demikian, maka perempuan tampaknya memiliki 

status yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam konteks ini, ia berpendapat bahwa 

bagian tersebut membutuhkan pertimbangan ulang. Wadud mengeksplorasi atau 

                                                           
3 Al-Kirmani, Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid 13, h. 238. 
4 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermenutika, Jurnal 

Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 132. 
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membahas ayat secara mendalam dengan terlebih dahulu mengkaji teks (komposisi 

bahasa). Dia melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap istilah-istilah penting ayat 

tersebut, khususnya nafs dan zawj. 

Menurut Wadud, kata nafs (yang berarti diri) memiliki pengertian netral dan 

tidak menyinggung gender. Akibatnya, itu dapat digunakan oleh pria dan wanita. Dia 

mengklaim bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud untuk memulai penciptaannya 

berdasarkan gender dalam kisah al-Qur'an. al-Qur'an juga tidak pernah menjelaskan 

mengapa Adam adalah asal mula manusia. Bahkan al-Qur'an tidak pernah 

mengatakan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan nafs Adam (seorang 

laki-laki). Sejauh ini, pemahaman netral tampaknya telah diabaikan, yang mengarah 

pada implikasi yang tidak merata bagi asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan.
5
 

Bagi Wadud, istilah zawj sangat penting dalam mengarahkan pemahaman para 

penafsir klasik tentang gagasan penciptaan yang mendiskriminasi perempuan. 

Akibatnya, dia ingin mempelajari lebih dalam. Seperti yang dikatakan Amina Wadud 

dalam bukunya Qur‟an And Women sebagai berikut: 

 

Zawj said, a pair consists of two things that coexist in a reality, and both have 

some differences in terms of characteristics and functions. But both are parts 

that are compatible with each other and are one unit. 

 

Zawj ini, suatu pasangan yang terdiri atas dua hal yang berkoeksistensi dalam 

suatu realitas, dan kedunya mempunyai beberapa perbedaan dalam hal sifat, 

ciri dan fungsinya. Namun. Kedua bagian ini saling menyatu antara satu sama 

lainnya.
6
 

                                                           
5 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 19-20. 
6 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 45. 
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Menurutnya, ungkapan tersebut digunakan dalam al-Qur'an untuk menegaskan 

bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Alhasil, inti dari 

penciptaan berpasangan adalah bahwa mereka saling melengkapi. Setiap anggota 

berpasangan bergantung pada keberadaan anggota pasangan lainnya, dan keduanya 

bergantung pada koneksi. Seorang laki-laki hanya boleh disebut suami jika ia 

menikah dengan istrinya. Anggota pasangan lainnya menentukan keberadaan salah 

satu pasangan. 

Menurutnya, pola pikir ini melahirkan kesadaran bahwa penciptaan laki-laki 

dan perempuan sebagai pasangan adalah bagian dari rancangan Tuhan. Dengan kata 

lain, kedua elemen dari pasangan tersebut sama-sama signifikan. Tidak disebutkan 

dalam al-Qur'an bahwa peran satu pasangan (dalam contoh ini, laki-laki) lebih 

penting daripada pasangan lainnya (dalam hal ini perempuan). Hanya saja al-Qur'an 

membedakan antara pasangan laki-laki dan perempuan secara biologis semata-mata 

demi mengemban tanggung jawab masing-masing sebagai pasangan.
7
 

Pada pandangan ini, Wadud mengklaim bahwa asal usul manusia, baik laki-

laki maupun perempuan, berasal dari satu nafs yang merupakan bagian dari sistem 

berpasangan (nafs itu sendiri dan zawjnya). Meskipun laki-laki dan perempuan 

merupakan ciri vital yang saling melengkapi dalam pembentukan laki-laki, tidak ada 

peran budaya tertentu yang dibatasi pada saat penciptaan. Pada saat itu, Allah 

                                                           
7 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 21 



102 

 

menurunkan beberapa sifat universal yang ada pada semua individu, tanpa mengacu 

pada jenis kelamin tertentu atau bahkan waktu dan tempat tertentu.
8
 

2. Pemimpin 

Pembahasan tentang kepemimpinan dalam rumah tangga terdapat dalam al-

Qur‟an QS. an-Nisa ayat 34 yang berbunyi: 

بمَِآ انَْفقَوُْا مِنْ  ُ بعَْضَهُمْ عَلٰى بعَْضٍ وَّ لَ اللّٰه امُوْنَ عَلىَ النِّسَاۤءِ بمَِا فضََّ جَالُ قوََّ الَرِّ

ًْ تخََافوُْنَ نشُُوْزَهُنَّ  ُ وَۗالهتِ ٌْبِ بمَِا حَفِظَ اللّٰه لِحٰتُ قٰنتِٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَ امَْوَالِهِمْ ۗ فاَلصه

ٌْهِنَّ  ۚ  فاَِنْ اطََعْنكَُمْ فلَََ تبَْغوُْا عَلَ فعَِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُْهُنَّ

ٌْلَا اۗنَِّ اللّٰهَ  ا سَبِ ٌْرا  ٤٣ كَانَ عَلًٌِّا كَبِ

Terjemahnya: 

34. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena 

mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh 

adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak 

ada, karean Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 

tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika 

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk 

menyusahkannya. Sungguh Allah mahabesar.
9
 

Secara tekstual, penjelasan dalam ayat ini memberikan gambaran tentang 

diskriminasi. Sebelum menjelaskan pandangan Wadud, peneliti harus menjelaskan 

bagaimana para penafsir terdahulu membaca dan menafsirkan bagian ini. Menurut 

Ath-Thabari, ayat di atas berkaitan dengan aturan tentang suami dan istri (keluarga). 

Artinya ayat ini memberikan legislasi kepada kaum laki-laki bahwa mereka 

                                                           
8 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 23. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 2011), h. 

291.  
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mempunyai otoritas yang lebih dari perempuan dalam urusan rumah tangganya, 

termasuk mendidik istrinya agar taat kepadanya. Ketundukan seorang istri kepada 

suaminya dilakukan karena nadanya ikatan perkawinan.
10

 Terlepas dari al-Qur'an, ia 

mengklaim bahwa selama ini, laki-laki lebih unggul dari perempuan karena nafkah 

yang mereka terima dan kesadaran masyarakat yang melihat perempuan sebagai 

lemah dan tidak sepatuhnya dia bisa menjadi pemimpin. Akibatnya, laki-laki 

dianggap lebih mampu secara fisik dan psikologis untuk menjadi pemimpin 

dibandingkan perempuan. 

Pertanyaan lain adalah mengapa laki-laki lebih berkualitas daripada 

perempuan dalam hal ini. Beberapa berpendapat bahwa karena perempuan tidak 

memiliki akses yang sama mengenai pendidikan terhadap dirinya, mereka tertinggal 

dari laki-laki. Ini terkait erat dengan konstruksi budaya patriarki yang sangat kuat 

yang lazim pada saat itu. Namun, perspektif di atas jelas bias mendukung peradaban 

patriarki. Kehadiran laki-laki dan perempuan jelas dibedakan dalam budaya patriarki. 

Laki-laki dianggap lebih berkualitas daripada perempuan di segala bidang, terutama 

politik dan ekonomi. Akibatnya, hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, dan 

laki-laki juga berkewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. sehingga, 

tidak mengherankan jika perempuan diperlakukan tidak adil dan diskriminatif, 

ditindas bahkan memperoleh kekerasan.
11

 

                                                           
10 At-Thabari, Jami al-Bayan an-Ta‟wil Ayi al-Qur‟an, Dar As-Salam, Cairo Mesir, 1971, h. 

290-317. 
11 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermenutika, Jurnal 

Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 135. 
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Amina Wadud memiliki pendapat yang berbeda tentang istilah Qawwam dari 

para penafsir sebelumnya. Seperti yang dikatakan Amina Wadud “Qawwam is not 

only limited to understanding between husband and wife, but more than that”.
12

 

Menurutnya Qawwam merupakan bukan hanya sebatas pemahaman hubungan antara 

suami dan istri, namun melebihi dari itu. Namun, harus perlu dipahami dalam 

perspektif masyarakat secara keseluruhan. Hanya saja Wadud menentang penafsiran 

kata Qawwam berdasarkan cita-cita superioritas laki-laki atas perempuan. Wadud 

mengajukan gagasan baru, konsep "fungsionalis". Maksud dari pengertian ini adalah 

untuk mendefinisikan hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat secara keseluruhan. 

Kewajiban masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan 

menunjukkan hubungan fungsional. Peran perempuan dalam membangun masyarakat 

adalah melahirkan generasi penerus (anak). Posisi ini membutuhkan kekuatan fisik, 

stamina, kecerdasan, dan dedikasi pribadi. Laki-laki harus memikul tanggung jawab 

yang sama dengan perempuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Kata 

Qawwam digunakan dalam al-Qur'an untuk menggambarkan kewajiban ini. Dalam 

pengertian ini, istilah Qawwm mengacu pada kemampuan laki-laki untuk 

memberikan keamanan apakah berupa fisik, psikis dan bantuan materi kepada 

perempuan dalam berumah tangga. Akibatnya, jika seseorang tidak mampu 

menjalankan kewajibannya, dia tidak layak disebut sebagai Qawwm (pemimpin).
13

 

                                                           
12 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 65. 
13 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 72. 
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3. Poligami 

Poligami dalam Islam tidak dapat dibicarakan terlepas dari kerangka keadaan 

yang muncul di dunia Arab saat itu. Situasi sebenarnya pada saat itu adalah status 

laki-laki atau pasangan yang berada pada level yang lebih tinggi dari perempuan. 

Sehingga ditandai dengan ketergantungan yang sangat tinggi bagi perempuan pada 

laki-laki. Akibatnya, ada kebenaran yang harus diterima perempuan yaitu sebagai 

anak perempuan, mereka sangat membutuhkan atau bergantung pada ayah mereka, 

dan maka dari itu seorang perempuan ketika sudah menjadi seorang istri maka 

mereka sangat bergantung pada pasangannya, terutama dalam hal pemenuhan 

kebutuhan materi. 

Ayat yang menjadi dasar dalam persoalan ini adalah QS. al-Nisa/4: 3, yang 

berbunyi: 

 

نَ النِّسَاۤءِ مَثنْٰى وَثلُٰثَ وَرُبٰعَ ۚ   وَانِْ خِفْتمُْ الًََّ تقُْسِطُوْا فىِ الٌْتَٰمٰى فاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لكَُمْ مِّ

مَانكُُمْ ۗ ذٰلِكَ ادَْنٰٓى الًََّ تعَوُْلوُْاۗ فاَِنْ خِفْتمُْ الًََّ تعَْدِلوُْا  ٌْ  ٤فوََاحِدَةا اوَْ مَا مَلكََتْ اَ

 

Terjemahnya: 

 

3. Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) 

yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir 

tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak 

berbuat zalim.
14

 

                                                           
14 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 2011), h. 

321. 
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Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziah dalam tafsirnya Al-Qayyim, 

sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Husna dalam tesisnya yang bejudul Pandangan 

Mufassir Klasik dan Modern terhadap Poligami, poligami termasuk kesempurnaan 

nikmat Allah paripurna syarianya, dan keselarasannya dengan hikmah, rahmat dan 

kemaslahatan. Pernikahan dilakukan untuk maksud hubungan intim dan melepaskan 

hajat. Lalu di antara manusia ada yang sangat tertekan oleh kekuatan syahwat, 

sehingga hajatnya belum terpenuhi dengan satu istri saja, maka syariat membolehkan 

mengambil dua, tiga atau empat. Jumlah ini sesuai dengan tabiatnya dan jumlah 

musim setahun, serta ia akan kembali kepada istrinya yang pertama ketika melewati 

tiga yang lain.
15

 

Amina Wadud mempertimbangkan tiga aspek terpisah saat menanggapi ayat 

di atas. permasalahan pertama yang dibahas dalam ayat tersebut merupakan anak 

perempuan yatim piatu. Muncullah kecemasan, kekhawatiran tentang wali anak 

perempuan yatim piatu yang mengelola dana yang ditinggalkan oleh orang tuanya. 

Untuk mencegah penyalahgunaan harta milik mereka, al-Qur'an memberikan solusi 

dengan cara, membolehkan hingga empat orang untuk menikahi perempuan yatim 

piatu. Wadud menggarisbawahi dalam konteks ini bahwa kebolehan poligami dalam 

                                                           
15 Nurul Husna, Pandangan Mufassir Klasik dan Modern terhadap Poligami, Tesis, Program 

Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2013, h. 89. 
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ayat ini terutama dalam konteks mencari solusi untuk mencegah wali laki-laki 

menyalahgunakan harta warisan perempuan yatim piatu.
16

 

Kedua, Masalah keadilan yang menjadi perhatian Wadud. Namun, teks 

tersebut secara tegas menyebutkan perintah untuk bertindak adil. Menurutnya, ayat 

itu mengandung empat perintah keadilan: merundingkan kesepakatan secara adil, 

mengelola harta secara adil, adil terhadap anak yatim, dan adil terhadap istri. Ada 

banyak sudut pandang tentang masalah keadilan dalam konteks poligami. Poligami 

melihat keadilan sebagai masalah uang atau harta benda. Jika seorang suami mampu 

secara adil membagi kebutuhan materi semua wanitanya, persyaratan adil mereka 

dianggap terpenuhi. Mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, 

kasih sayang, bantuan spiritual, moral, dan intelektual.
17

 Sudut pandang ini 

merupakan peninggalan dari paradigma zaman dahulu, yang sudah tidak berlaku lagi 

di zaman modern ini. Karena kebutuhan perempuan tidak hanya bersifat materi, tetapi 

juga non materi, seperti kasih sayang, perhatian, kekaguman, dan sebagainya. 

Akibatnya, menurut pemikiran Islam saat ini, pernikahan yang ideal menurut al-

Qur'an yaitu monogami. 

Selanjutnya, yang ketiga yaitu persoalan kemandulan pada wanita, namun al-

Qur'an tidak pernah membantah hal ini. Karena dapat kita ketahui bersama bahwa 

tujuan utama pernikahan yaitu untuk menghasilkan anak atau mendapatkan 

keturunan. Namun, seorang suami tidak boleh melakukan pernikahan lagi hanya 

                                                           
16 Irsyadunnas, Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermenutika, Jurnal 

Musawa, Vol. 14, No.20, Juli 2015, h. 137. 
17 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 83. 
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karena istri pertamanya mandul. Sehingga, hal seperti inilah yang menjadikan 

seorang perempuan tidak mendapat keadilan, diskriminasi. Karena kenapa, jika 

seorang suami yang mengalami kemandulan, maka seorang wanita tidak boleh 

melakukan pernikahan lagi atau poliandri. Bagi pasangan suami istri yang tidak 

memiliki anak, ada cara lain yang lebih mulia untuk memiliki anak, meskipun mereka 

bukan dari darah daging mereka sendiri. Ini sangat mungkin, terutama di daerah 

miskin atau di saat musim kelaparan. Jenis solusi ini sangat bermanfaat, terutama 

bagi kaum muda yang menjadi korban kemiskinan atau kelaparan, atau yang orang 

tuanya telah meninggal (yatim).
18

 

Wadud mengatakan, pembenaran semacam ini tidak pantas dilakukan oleh 

seorang laki-laki atau pasangan karena menunjukkan rasa percaya diri yang rendah. 

Padahal al-Qur'an selalu menghimbau agar setiap orang dapat mengendalikan diri 

(nafsu) dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah swt. Nasihat ini tidak hanya untuk 

perempuan atau istri, tetapi juga untuk suami. Oleh karena itu, tugas dan kewajiban 

laki-laki dan perempuan yang sudah menikah adalah mendirikan rumah tangga 

dengan tujuan yang benar, mencari keridhaan Allah dan berhias akhlak yang mulia, 

dan menjauhi sifat-sifat yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia di 

hadapan Tuhan. 

 

B. Pemikiran Gender Amina Wadud Muhsin dalam Perspektif Hermeneutika 

Hans Georg Gadamer 

                                                           
18 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 84. 
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Gadamer mengembangkan teori pemahamannya dengan istilah afective 

historis. Maksud dari teori teresebut ada empat tahap yang harus dilakukan ketika 

seseorang ingin memahami atau menafsirkan sebuah teks, yang sebelumnya sudah 

disebutkan pertama, kesadaran yang dipengaruhi oleh sejarah. Keadaan hermeneutik 

seperti ini sangat mempengaruhi pemahaman sang penafsir. Dalam hal ini, seorang 

penafsir harus mengatasi subjektifitas ketika melakukan penafsiran terhadap teks, 

ketika seseorang ingin menafsirkan sebuah teks, ia harus menyadari bahwa ia 

sebenarnya dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik 

berupa tradisi, budaya, maupun pengalaman hidup. 

Kedua, setelah dipengaruhi oleh situasi hermeneutik maka akan membentuk 

yang namanya pra-pemahaman terhadap diri seorang penafsir. Pra-pemahaman ini 

merupakan posisi awal penafsir, yang menjadi keharusan ketika ia membaca sebuah 

teks. Pra-pemahaman yang benar di sisi lain adalah pra-pemahaman yang terbuka 

untuk dikritik, direhabilitasi, dan dikoreksi oleh penafsir sendiri ketika ia menyadari 

atau mengetahui bahwa pra-pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud 

teks dan pemahaman yang sesuai dengan konteks. Hal ini dilakukan, agar supaya 

untuk menghindari kesalahpahaman tentang teks.
19

 Hasil akhir dari rehabilitasi atau 

koreksi tersebut disebut sebagai "kesempurnaan pra-pemahaman". 

Ketiga, penggabungan antara horizon erat kaitannya dengan tahap kedua yang 

disebutkan di atas. Dalam arti, selama proses interpretasi, seseorang harus menyadari 

                                                           
19 Hans Georg Gadamer, Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika, (Cet. III, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 93. 
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dua cakrawala: cakrawala teks (horizon pengetahuan) dan cakrawala pembaca 

(horizon pemahaman). Dalam proses pemahaman dan interpretasi, kedua cakrawala 

itu selalu hadir. Seorang pembaca teks memulai dengan cakrawala hermeneutiknya, 

tetapi ia juga memperhatikan bahwa teks itu memiliki cakrawalanya sendiri, yang 

mungkin berbeda dari cakrawala pembacanya. Kedua cakrawala ini harus 

dikomunikasikan untuk menyelesaikan ketegangan di antara mereka. Akibatnya, 

ketika seseorang membaca teks dari masa lalu, ia harus mempertimbangkan konteks 

historis di mana teks itu muncul, diungkapkan, dan ditulis. 

Keempat, setelah melakukan penggabungan kedua horizon teks dan horizon 

pembaca, akan menemukan makna penafsiran yang sesungguhnya atau makna yang 

berarti maka muncul istilah penerapan atau pengaplikasian. Karena bagi Gadamer 

setelah membaca, memahami dan menafsirkan kitab suci ada satu hal lagi yang harus 

dilakukan yaitu penerapan/pengaplikasian pesan-pesan pada masa ketika teks itu 

ditafsirkan. Makna yang berarti inilah yang diaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, 

baik kehidupan sosial, ekonomi, agama dan politik.
20

 

Keempat teori inilah yang mempengaruhi Amina Wadud dalam melakukan 

penafsiran terhadap al-Qur‟an. Seperti yang diungkapkan Amina Wadud yaitu: 

pertama, para penafsirkan terdahulu tidak akan terlepas dari latar belakang pengaruh 

sejarah penafsirannya. Maksudnya pemahaman yang kreatif tidak akan terlepas dari 

keadaan di mana dia berada. Dengan demikian, bagi Amina Wadud setiap penafsir 

                                                           
20 Hans Georg Gadmer, Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika, (Cet. III, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 106. 
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penafsiran terdahulu, yang menganggap tidak relevan dengan konteks sekarang. 

Karena baginya teks al-Qur‟an dapat ditafsirkan terus menerus mengikuti konteks 

perkembangan zaman yang ada.
21

 

Kedua, Amina Wadud menekankan bahwa untuk mencapai suatu 

kesepahaman teks masa lalu, maka perlu yang namanya pengalaman dalam prasangka 

terhadap teks yang diikutkan. Seperti yang dicontohkan, ketika teks yang ingin 

ditafsirkan berkaitan dengan gender maka perlu mengikut sertakan pengalaman 

perempuan di dalamnya agar tidak terjadi bias gender.
22

 Maka inilah yang tujuan 

terpenting yang dilakukan Amina Wadud untuk melihat kembali penafsiran terdahulu 

yang tidak sesuai dengan isu-isu modern, sehingga melakukan rekontruksi ulang 

dengan cara mengikut sertakan pengalaman. 

Ketiga, teori peleburan terhadap kedua horizon teks dan horizon penafsir, bagi 

Amina Wadud tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini berusaha membuat penafsiran 

al-Qur‟an menjadi sangat bermakna dalam kehidupan terutama kehidupan perempuan 

di era modern. Maksudnya adalah hendak melakukan penafsiran kembali terhadap al-

Qur‟an yang relevan dengan konteks sekarang. Hal ini, yang dilakukan 

penggabungan kedua horizon. Seperti halnya ketika ingin menginterpretasi teks yang 

berkaitan dengan perempuan, maka horizon teksnya adalah teks-teks yang ingin 

ditafsirkan dan horizon penafsir adalah latar belakang dan pengalaman seorang 

                                                           
21 Moh. Isom Mudin, Muhammad Diaul Fikri, Munar Moh Shobirin, Rohmah Akhirul 

Mukharom, Hermeneutika Hans Geor Gadamer: Studi Analisi Kritis Penafsiran Amina Wadud tentang 

Ayat Kepemimpinan, Jurnal Intizar, Vol. 27, No. 2, 2021, h. 122. 
22 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 90. 
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penafsir. Keempat, dalam hal pengaplikasian/penerapan, Amina Wadud mengatakan 

perlu ada reinterpretasi al-Qur‟an. Dalam hal ini, pengaplikasian terhadap 

pemahaman teks tidak hanya berhenti pada titik tertentu, akan tetapi akan terus 

menerus dilakukan agar mencapai pemahaman yang lebih bermakna untuk masa 

sekarang.
23

 

Maka dari itu, Gadamer sangat mempengaruhi pemikiran Amina Wadud 

terhadap gender, dalam hal ini posisi penafsir. Amina Wadud sangat menitiberatkan 

prior teks dan konteksnya. Dalam hal ini prior teks ini menyangkut latar belakang 

seorang penafsir, pandangan dan keadaanya. Hermeneutika Amina Wadud 

menjadikan prior teks sangat terpenting. Karena seorang penafsir harus berdialog 

dengan teks sesuai dengan kondisi apapun dan kapan pun. Begitupun dengan 

Gadamer, konsep bahasa yang menjadi terpenting. Perbedaan unsur bahasa akan 

menyebabkan perbedaan pembacaan makna. 

Kemudian, pemikiran gender Amina Wadud dalam pandangan Hermeneutika 

Hans Georg Gadamer sebagai berikut: 

1. Penciptaan Manusia/Perempuan 

Penjelasan Amina Wadud mengenai penciptaan perempuan secara implisit 

sejalan dengan gagasan teori hermeneutik Gadamer tentang pemahaman teks (teori 

hermeneutika). Tidak dapat disangkal bahwa Wadud menempatkan nilai tinggi pada 

latar belakang seorang pembaca atau penafsir ketika membaca al-Qur'an, yang ia 

                                                           
23 Amina Wadud Muhsin, Quran Menurut Perempuan, h. 91. 
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sebut sebagai "prior teks ". Hal ini terlihat pada dirinya sendiri, karena latar belakang 

keilmuan, intelektual, sosial, dan budayanya menjadi titik tolak awal penafsirannya. 

Inilah yang disebut Gadamer sebagai "keterpengaruhan oleh sejarah". 

2. Pemimpin  

Mengenai tentang pemimpin, Amina Wadud mencoba menganalisis ayat 

tersebut secara hermeneutis dengan membacanya secara utuh. Ia membaca bagian ini 

dalam tiga fase, berkaitan dengan proses teoritis dan operasional hermeneutika 

dialogis Gadamer: 1) mengenalisis konteks, 2) mempelajari konstruksi bahasa, dan 3) 

mengacu pada weltanchaung al-Qur'an itu sendiri. Menurut hermeneutika Gadamer, 

proses pendekatan yang dilakukan  Wadud dalam memahami bagian kepemimpinan 

sangat metodis. Wadud terus-menerus mempertimbangkan konteks ayat tersebut 

ketika diturunkan di Jazirah Arab. Karena, seperti yang ia kemukakan dalam bukunya 

yaitu bahwa, "prior teks" dari sebuah teks dan penafsirnya harus diperhatikan selama 

proses penafsiran ayat. Karena kurangnya pemahaman tentang "prior teks" dapat 

menyebabkan kesalahan, bisa saja kesalahan fatal dalam membaca dan menafsirkan 

ayat tersebut. Ini disebut sebagai "kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah" dalam 

teori hermeneutik Gadamer 

3. Poligami  

Penafsiran poligami tidak boleh dipahami secara harfiah. Karena, meskipun 

ada unsur kebolehan dalam ayat ini, penjelasan tekstual tidak akan cukup tanpa studi 
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yang cermat. Ketika kita berbicara tentang poligami, kita sedang membicarakan 

perilaku orang dan masyarakat. Tidak ada perilaku atau budaya universal yang dapat 

diterapkan pada semua individu di muka bumi ini. Inilah yang disebut 

keterpengaruhan oleh sejarah dalam teori hermeneutik Gadamer, Amina Wadud 

menyebutnya "prior teks". 

 



115 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pertama, berkaitan dengan pemikiran gender Amina Wadud yaitu: 1.) 

Penciptaan manusia, menurut Amina Wadud bahwa asal usul manusia, baik laki-laki 

maupun perempuan, berasal dari satu nafs yang merupakan bagian dari sistem 

berpasangan. Pada saat itu, Allah menurunkan beberapa sifat universal yang ada pada 

semua individu, tanpa mengacu pada jenis kelamin tertentu. 2.) Pemimpin, Amina 

Wadud sangan menolak Qawwamun hanya sebatas kedudukan laki-laki dibandingkan 

perempuan saja. Akan tetapi, harus ada keselarasan, sehingga Amina Wadud 

mengajukan gagasan baru yaitu konsep "fungsionalis". Dengan tujuan untuk 

mendefinisikan hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam 

masyarakat secara keseluruhan. 3.) Poligami, bagi Amina Wadud bahwa konsep 

poligami sangat tidak didukung dalam agama, karena tidak adanya keadilan kepada 

perempuan. Seharusnya tujuan dari pernikahan untuk menciptakan keharmonisan 

dalam rumah tangga. 

Kedua, pemikiran gender Amina dalam perspektif hermeneutika Hans Georg 

Gadamer, dalam hal ini posisi penafsir. Amina Wadud sangat menitiberatkan prior 

teks dan konteksnya. Dalam hal ini prior teks ini menyangkut latar belakang seorang 

penafsir, pandangan dan keadaanya. Hermeneutika Amina Wadud menjadikan prior 

teks sangat terpenting. Karena seorang penafsir harus berdialog dengan teks sesuai 
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dengan kondisi apapun dan kapan pun. Begitupun dengan Gadamer, konsep bahasa 

yang menjadi terpenting. Perbedaan unsur bahasa akan menyebabkan perbedaan 

pembacaan makna. Amina Wadud dalam menganalisis teks tersebut secara 

hermeneutis dengan membacanya secara utuh. Ia membaca bagian ini dalam tiga fase, 

berkaitan dengan proses teoritis dan operasional hermeneutika dialogis Gadamer: 

Mengenalisis konteks, mempelajari konstruksi bahasa, dan mengacu pada 

weltanchaung al-Qur'an itu sendiri. Inilah yang disebut Gadamer sebagai 

"keterpengaruhan oleh sejarah" 

B. Implikasi 

1. Diharapkan kepada seluruh pembaca tesis ini, dapat melanjutkan dan 

mendiskusikan penelitian ini tentang tema gender dan hermeneutika, terutama 

pemikiran Amina Wadud dan Gadamer. 

2. Diharapkan penelitian ini dikritiki, dengan tujuan ada pengetahuan tambahan 

yang belum penulis temukan dalam penelitian tersebut. 

3. Penulis harapkan, dengan penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap 

pemikiran gender dan hermeneutika. 
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