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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

 K = ك s = س  b = ب

 L = ل sy = ش  t = ت

 M = م {s = ص  \s = ث

 N = ن {d = ض  j = ج

 W = و {t = ط  {h = ح

 H = هـ {z = ظ  kh = خ

 Y = ي a‘ = ع  d = د

    g = غ  \z = ذ

    f = ف  r = ر

    q = ق  z = ز

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  ( a )  panjang = a>         --   قال = qa>la 

Vokal ( i )  panjang =  i@          --         قيل = qi>la 

Vokal  ( u ) panjang =        u>         --         دون =   du>na 
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3. Diftong 

Au     قول  =  qaul 

Ai  خير  =  khair 

4. Kata Sandang 

 ,Alif lam ma’rifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal (ال)

maka ditulis dengan huruf besar (Al), contoh: 

i. Hadis riwayat al-Bukha>ri> 

ii. Al-Bukha>ri> meriwayatkan ... 

5. Ta> marbu>t}ah (  ة )  

Ta> marbu>t}ah ditransliterasi dengan (t), tapi jika terletak di akhir kalimat, maka 

ditransliterasi dengan huruf (h), contoh; 

 .al-risa>lah li al-mudarrisah = الرسالة للمد رسة 

Bila suatu kata yang berakhir dengan ta> marbu>t}ah disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, maka  ditransliterasi  dengan (t), contoh; 

 .fi>  Rah}matilla>h =  فى رحمة الله

6. Lafz} al-Jala>lah ( الله )  

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

berkedudukan sebagai mud}a>fun ilayh, ditransliterasi dengan tanpa huruf hamzah,  

Contoh;   بالله   = billa>h                  عبدالله     =‘Abdulla>h 

7. Tasydid 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam system tulisan ‘Arab dilambangkan dengan 

(  ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). 

Contoh:  رب نا  = rabbana> 
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Kata-kata atau istilah ‘Arab yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

menurut cara transliterasi ini. 

B. Singkatan 

Cet.  = Cetakan 

saw.  = S{allalla>hu ‘Alaihi wa Sallam 

swt.  = Subh}a>nah wa Ta‘a>la 

a.s.   = Alaih al-Sala>m 

r.a.   = Rad}iyalla>hu ‘Anhu 

QS.  = al-Qur’an Surat 

t.p.   = Tanpa penerbit 

t.t.   = Tanpa tempat 

t.th.  = Tanpa tahun 

t.d.   = Tanpa data 

M   = Masehi 

H   = Hijriyah 

h.   = Halaman 
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ABSTRAK 
Nama : Pahriadi 
NIM : 80600219005 
Judul : Basis Epistemologi Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an (Suatu 

Kajian Tafsir Tematik Terhadap Term Fitrah).  
 

Tesis ini merupakan penelitian tentang basis epistemologi kesetaraan gender 
dalam al-Qur’an (suatu kajian tafsir tematik terhadap term fitrah). Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan umum tentang gender, untuk 
mmengetahui hakikat basis epistemologi kesetaraan gender, untuk mengetahui wujud 
epistemologi kesetaraan gender dalam al-Qur’an berlandaskan term fitrah dalam al-
Qur’an.  

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode tafsir tematik melalui tiga 
pendekatan, yang meliputi: pendekatan ilmu tafsir, yaitu pendekatan yang digunakan 
sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud al-Qur’an dan kandungan 
ayat-ayat suci al-Qur’an yang relevan dalam bahasan penelitian ini, terutama 
mengenai term fitrah dalam al-Qur’an. Kemudian pendekatan multidisiplin dan 
pendekatan transdisiplin sebagai pendekatan sekunder dalam  penelitian ini yang 
berusaha memahami objek bahasan yang diteliti dengan melibatkan berbagai disiplin 
ilmu yang berbeda, terutama disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan dengan gender 
dan fitrah itu sendiri. Adapun teknik interpretasi yang digunakan yaitu, teknik 
interpretasi qur’ani, sunnah, linguistik dan sistematis. penelitian ini tergolong library 
research berjenis kualitatif, yang keseluruhannya merujuk pada literatur yang 
bersumber dari bahan tertulis seperti buku, artikel, jurnal serta dokumen yang bersifat 
riset kepustakaan. 

 Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) gender merupakan satu 
terma yang memiliki makna yang sangat luas, namun dari beragam makna yang ada 
gender dipahami sebagai identifikasi perbedaan peran dan tanggung jawab bagi laki-
laki dan perempuan dari hasil konstruksi sosial, politik, budaya serta ekonomi dalam 
suatu masyarakat yang tidak baku. (2) hakikat fitrah sebagai basis epistemologi 
kesetaraan gender dalam al-Qur’an yaitu bahwa fitrah menjadi titik temu terkait 
perdebatan panjang bagaimana memposisikan secara proporsional antara laki-laki dan 
perempuan dalam lingkup publik yang lebih luas. Fitrah juga menjelaskan tentang 
potensi ketauhidan yang sama yang dimiliki oleh keduanya sejak awal penciptaannya. 
(3) wujud epistemologi kesetaraan gender dalam al-Qur’an dengan melihat fitrah 
sebagai landasannya yaitu terjabarkan ke dalam tiga bentuk yaitu esensi penciptaan 
yang sama antara laki-laki dan perempuan, pemberian potensi intelektual yang sama 
bagi keduanya serta potensi spritual yang sama antara laki-laki dan perempuan. 

Implikasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan penanaman dan 
edukasi baru seputar persoalan kesetaraan gender yang selama ini sering disalah 
pahami oleh sebahagian orang yang kemudian dampak negatifnya lebih banyak 
menyasar kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki pada umumnya. dengan 
penelitian ini juga bisa menjadi wasilah kesadaran kedua belah pihak tentang 
pentingnya relasi yang setara baik dalam lingkup masyarakat maupun dalam lingkup 
keluarga khususnya, demi terciptanya kehidupan yang damai, tentram serta 
berkeadilan sesuai dengan petunjuk yang terekam  



No Nama Mukharrij Jalur 

Sanad 

Nama Sahabat 

1 Bukha>ri 1 Abu Hurairah 

2 Tirmidzi 2 Abu Hurairah 
dan Ummu Salamah 

3 Abu Daud 1 Abu Hurairah 

4 Ahmad bin Hanbal 1 Abi Mas’ud 

5 al-Darimi 1 Abi Mas’ud 

6 Ibnu Ma>jah 2 Abu Hurairah 
dan Abi Mas’ud 

dalam al-Qur’an.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

 Ummat Islam memahami tauhid (monoteisme) merupakan dasar dari sistem 

keberagamaan. Dengan kata lain tauhid/monoteisme dibangun diatas sistem 

keberagamaan yang universal. Tauhid adalah pandangan dunia (wordview), basis, titik 

focus, dan awal-akhir dari seluruh pandangan dan tradisi masyarakat Islam.1  

Sejarah agama-agama langit merekam bahwa, Tauhid (monoteisme) muncul 

ditengah-tengah moralitas manusia yang hancur dan kacau sebagaimana hal ini 

ditandai dengan tidak adanya penghargaan manusia pada nilai-nilai kemanusian. Islam 

sebagai risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw hadir untuk meluruskan 

kembali ajaran tauhid yang semestinya dengan berlandaskan kepada nilai-nilai 

kemanusian yang universal.  

Dalam hal ini Nabi Muhammad saw tidak hadir untuk menegakkan atau 

mendirikan agama baru, akan tetapi seperti yang diungkapkan oleh al-Qur’an adalah 

menegakkan kembali keimanan yang asli, keimanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim 

as dan para Nabi sebelumnya. 

Prinsip kemanusiaan yang berdasar pada ajaran-ajaran tauhid juga berarti 

persamaan atau kesetaraan manusia secara universal. Semua manusia, tanpa 

memandang suku, agama ras dan sebagainya adalah sama dan setara dalam pandangan 

Tuhan. Satu ungkapan paling menakjubkan dari Rasulullah saw. ketika 

 

1 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, (Cet. I;  Yogyakart: Ircisod. 2021), h. 

56. 

1 
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menginformasikan satu Firman Allah swt tentang gagasan fundamental kesetaraan 

manusia secara universal sebagaimana diabadikan dalam QS. al-Hujura>t/49: 13. 

رٍ واأنُ ْ  لاقْنااكُمْ مِنْ ذاكا ا النَّاسُ إِنََّّ خا أاي ُّها كُمْ يَا عاارافُوا إِنَّ أاكْراما ق اباائِلا لتِ ا عالْنااكُمْ شُعُوبًا وا ثاى واجا
بِيٌر ) اكُمْ إِنَّ اللََّّا عالِيمٌ خا  ( 13عِنْدا اللََِّّ أاتْ قا

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang paling mulai 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.2 

Dibalik firman yang tegas dari Allah swt sebagaimana terekam dalam ayat 

diatas sesungguhnya mengandung makna kesetaraan manusia dalam pandangan 

hukum-hukum Tuhan. Ini tentu saja meniscayakan kesadaran manusia untuk selalu 

patuh dan tunduk hanya kepada hukum-hukum yang bersifat universal. ungkapan 

dengan makna yang sama juga pernah diinformasikan oleh Nabi Muhammad saw  

bahwa “manusia seperti gigi-gigi sisir, tidak ada perbedaan antara bangsa arab dengan 

bangsa asing (non Arab) kecuali atas dasar takwa, tidak ada keunggulan orang kulit 

putih atas orang kulit hitam  kecuali karena dasar takwa dan laki-laki adalah saudara 

kandung kaum perempuan.  

 Sejarah Islam, merekam kisah yang sangat menarik yang di alami oleh Umar 

bin Khattab. Suatu ketika putra gubernur Amr bin Ash ra. Waktu memukul petani 

miskin, maka Umar langsung memanggilnya di hadapan ayahnya yang gubernur itu 

dan mengatakan sejak kapan engkau memperbudak orang padahal dia dilahirkan dari 

rahim ibunya dalam keadaan merdeka dan bebas.3 

 

2Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin (Jakarta: Cahaya Qur’an, 2017), h. 517. 
3 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, h. 63. 
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Teks-teks al-Qur’an dan sabda-sabda Nabi Muhammad saw, serta kisah Umar 

bin Khattab jelas memberikan afirmasi yang fundamental tentang persamaan manusia 

dan sekaligus menjadi basis utama bagi relasi-relasi kemanusian. Maka dari itu bisa 

dipahami bahwa seluruh ummat manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha esa yang 

memiliki derajat yang sama, apapun latar belakang kulturnya, dan karena itu memiliki 

nilai yang sama sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dimuliakan. Ini 

merupakan kode etik tentang kesetaraan atau egalitarianisme dalam Islam yang sangat 

revolusioner.   

 Tema sentral sekaligus menjadi ajaran pokok dalam Islam adalah prinsip 

egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun 

antar bangsa, suku dan keturunan. Maka dari itu, semangat egaliter atau persamaan 

dalam Islam mendapatkan perhatian lebih dan mendudukan laki-laki dan perempuan 

sebagaimana mestinya.  Islam  mendudukkan ummatnya dalam berbagai persoalan 

sosial, agama secara setara tanpa membedakan antara yang kaya dan yang miskin, tua 

dan muda, laki-laki dan juga perempuan, karena pembeda paling mendasar diantara 

mereka adalah kualitas keimanan dan ketakwaannya dihadapan Allah swt.  

Secara historis, perlakuan yang tidak seimbang telah dirasakan oleh kaum 

perempuan, dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah 

dibandingkan laki-laki. Kaum laki-laki mendominasi semua aktivitas di masyarakat 

sepanjang sejarah, kecuali dalam masyarakat yang matrialkalnya sangat sedikit 

jumlahnya, dari praktek inilah memunculkan doktrin ketidakseimbangan peran antara 

laki-laki dengan perempuan atau dalam istilah populernya adalah ketidaksetaraan 

gender. Perempuan dianggap tidak pantas untuk memegang panggung kekuasaan 

ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki dan karenanya perempuan tidak 
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setara dengan laki-laki. Dalam artian laki-laki dianggap superior dan mendominasi 

atas diri perempuan.4 

Dominasi laki-laki atas perempuan dalam perang publik telah berlangsung 

lama sepanjang perjalanan peradaban ummat manusia. Maka dari itu tidaklah 

mengherangkan jika hal itu diwacanakan sebagai sesuatu yang alami atau kodrati. 

Namun pandangan demikian itu mendapat penolakan keras dari kalangan Feminisme. 

Dalam wacana feminism, konsep seks berbeda dengan gender. Struktur-struktur tubuh 

dalam bentuk biologis/fisiologis merupakan konsep seks, sementara hal yang 

berbicara tentang fungsi, peran, hak dan kewajiban adalah konsep gender. Yang 

kodrati, alami, hanya seks bukan gender. 

 Gender adalah buah dari bangunan sosial-kultural dalam rekaman kehidupan 

manusia. Yakni perempuan itu digambarkan sebagai pribadi yang lemah lembut, 

emosional dan keibuan, sedangkan kaum laki-laki dipersepsikan sebagai pribadi yang 

kuat, rasional, jantan perkasa dan  lain-lain adalah konsep gender yang dibangun 

berdasarkan dari konstruk sosial-kultural, ekonomi politik, bukan kodrati atau 

pemberian dari Tuhan.5 

 Gender dalam rekaman sejarah peradaban ummat manusia terbentuk  dengan 

berbagai macam factor, seperti faktor sosial, kultural, ekonomi, politik, termasuk 

pemaknaan literatur-literatur keagamaan turut andil juga dalam menkonstruksi 

ketidaksetaraan antara laki-laki perempuan. Menyikapi hal tersebut maka kemudian 

hadirlah gerakan feminism yang mengkaji secara kritis berbagai macam konstruski 

 

4 Itman Aulia Rakhman, “Islam dan Egalitarianisme: Ruang Terbuka Kesetaraan Gender” 

Jurnal Pengkajian al-Qur’an dan At-turats, Vol. 1. No 1 (April 2019). 
5 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Para Mufassir, (Cet. II; 

Yogyakarta, Itqan Publishing, 2015), h. 2. 
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gender yang ada dan berkembang dimasyarakat dengan menggunakan paradigma 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.6 

Dari berbagai aliran-aliran feminisme yang ada, seperti feminism liberal, 

feminism sosial, maupun feminism radikal semuanya memiliki tujuan yang sama, 

yaitu sama-sama menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama 

dalam bidang publik yang dalam prakteknya sering kali didominasi oleh pihak laki-

laki. Meskipun untuk mencapai tujuannya  itu ditempuh dengan cara yang berbeda 

dengan teori-teori yang dianutnya dalam memahami konsep kesetaraan gender itu 

sendiri. 

Perbedaan yang terjadi dalam tubuh aliran-aliran feminisme itu sendiri berawal 

dari perdebatan panjangnya terkait tentang konsep nature dan nurture yang 

merupakan titik awal dalam membahas perihal gender. Terkait dengan konsep nature, 

menurut Herien Puspitawati sebagaimana dikutip dari Megawangi bahwa aliran 

feminism terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang menghendaki 

perubahan pada konsep nature dan kelompok yang ingin melestarikan nature.7   

Kelompok yang ingin mengubah nature perempuan itu dimotori oleh aliran-

aliran Feminisme Liberal, Teologi Feminis, dan Feminisme Sosialis/Marxis. 

Feminisme Sosial misalnya berpandangan bahwa untuk menggapai tatanan 

masyarakat sosialis maka itu harus berangkat dari tingkatan paling bawah yaitu 

keluarga. Apabila semangat kesetaraan ini menghiasi keluarga, maka hal itu juga yang 

akan tercipta dalam lingkup sosial keluarga. Dimana Keluarga tradisional menjadi 

sistem pertama yang menghadirkan budaya kapitalisme dengan patriarki yang 

 

6 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an: Studi Pemikiran Para Mufassir, h. 3. 
7 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari’ah: Kritik Kesetaraan Gender dalam 

Nikah Siri, (Cet. I; Samata Gowa: Alauddin University Press, 2020), h. 58. 
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diusungnya. Oleh karena itu, sistem keluarga inti harus diubah menjadi sistem 

keluarga yang mengedepankan kerja sama-sama termasuk bagaimana menjalankan 

fungsi-fungsi keluarga yang terkadang bebannya di berikan kepada perempuan pada 

umumnya.8 

Selanjutnya kelompok kedua yaitu kelompok yang mau melestarikan nature 

yang memiliki tujuan menghancurkan sistem patriarki tetapi bukan dengan cara 

menghilangkan nature, tetapi dengan menunjukkan kualitas feminin. Kelompok ini di 

motori oleh Feminisme Radikal dan Ekofeminisme. dia beranggapan bahwasanya 

untuk meruntuhkan struktur patriarkis menuju sistem matriarkis (kesetaraan) maka 

perempuan harus masuk kedunia maskulin dengan cara mempertahankan kualitas 

femininnya.9 Feminism Radikal berargumen bahwa adanya tindakan ketidakadilan 

gender itu disebabkan karena faktor perbedaan biologis antara laki-laki dan 

perempuan yang kemudian terpraktekkan pada institusi keluarga.  

Problematika dalam konsep nature dan nurture yang kemudian menjadikan 

istilah maskulin dan feminin menjadi bias interpretasi. Sebagaimana diketahui bahwa 

konsep gender yang mengacu kepada seperengkat sifat, peran tanggung jawab, fungsi 

hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat konstruk 

budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan yang 

kemudian menimbulkan dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminin (perempuan). 

Namun yang menjadi persolan adalah apakah maskulin dan feminin itu merupakan 

 

8 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari’ah: Kritik Kesetaraan Gender dalam 

Nikah Siri, h. 59. 
9 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari’ah: Kritik Kesetaraan Gender dalam 

Nikah Siri, h. 59. 
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semata-mata terkonstruksi oleh lingkungan atau karakter tersebut terbentuk sejak 

manusia itu diciptakan.10  

Menarik untuk dikaji lebih jauh terkait konsep nature dan nurture terutama 

dalam kacamata Islam dengan berlandaskan kepada al-Qur’an dan hadis. Dalam 

beberapa literatur keagamaan  ada beberapa istilah yang terkait dengan konsep nature 

dan nurture yaitu  kata “kodrat” dan “Fitrah”. Kodrat sendiri sebagaimana dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat yang asli, sifat bawaan, 

sedangkan “fitrah” bermakna sifat asal, kesucian, bakat dan pembawaan.11 Makna dari 

kedua kata ini hampir sama hanya saja fitrah menekankan adanya kesucian. Namun 

dalam percakapan sehari-hari kedua term ini dianggap sama dimana sering kita 

mendengar “kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan kodrat (fitrah) masing-

masing. 

Kodrat dalam bahasa Arab berasal dari kata “qadar” yang berarti ukuran atau 

takaran tentang sesuatu. Dalam QS. al-Qamar/54:49 misalnya dijelaskan bahwa kata 

“qadar” dalam ayat tersebut dimaknai sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat yang 

ditetapkan Allah bagi segala sesuatu dan itulah kodrat. Namun yang menjadi 

persoalan manakah diantara karakteristik, sifat ataupun perang yang dianggap sebagai 

yang kodrati dan bukan kodrati.  

Quraish Shihab ketika membahas tentang kodrat manusia selalu 

menghubungkannya dengan asal muasal penciptaan manusia (baik laki-laki maupun 

perempuan) yang memantik perdebatan dan polemik dikalangan mufassir maupun 

 

10 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari’ah: Kritik Kesetaraan Gender 

dalam Nikah Siri, h. 60. 
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.326 
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para penggiat gender terutama dalam lafal “nafs wa>hidah”. Polemik yang 

berkepanjangan adalah apa yang dianggap sesuatu yang kodrati, tidak ada yang dapat 

membantah bahwa seks/jenis kelamin bersifat kodrati sementara gender adalah murni 

konstruksi sosial dan kultural, namun seberapa jauh seks atau jenis kelamin dianggap 

sebagai kodrat.12 

Selain term kodrat, istilah lain yang berkaitan dengan konsep  nature dan 

nurture adalah “Fitrah” sebagaimana telah disinggung diawal. Istilah fitrah ini 

menjadi angin segar dalam perdebatan tentang identitas perempuan dan laki-laki 

mengenai apa yang pantas dan tidak pantas bagi keduanya, ataupun menjadi jawaban 

atas kebuntuan dalam memahami apa yang dianggap sebagai yang kodrati dan bukan 

kodrati.  Dalam al-Qur’an sendiri kata fitrah dengan berbagai bentuknya dimaknai 

sebagi suci dan potensi. Secara bahasa kata fitrah itu berasal dari bahasa arab yang 

memiliki banyak makna antara lain perangai, tabiat, watak, kejadian, asli, ciptaan, 

menciptakan sesuatu tanpa contoh, atau keadaan yang dihasilkan dari penciptaan.13 

Membincang tentang kodrat ataupun fitrah perempuan maka akan 

menghantarkan kita pada pembahasan tentang penciptaan perempuan karena 

persoalan tersebut menjadi titik perbedaan dan polemik berkepanjangan terlebih lagi 

ketika dikaitkan dengan persoalan gender. Hal tersebut disebabkan karena tidak 

adanya informasi satupun  dari al-Qur’an yang secara sharih menjelaskan tentang 

penciptaan Hawa. Satu-satunya ayat al-Qur’an yang menjadi landasan adalah QS al-

 

12 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari’ah: Kritik Kesetaraan Gender 

dalam Nikah Siri, h. 63.  
13 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 403 
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Nisa>/4:1 yang menjelaskan penciptaan manusia secara umum dari nafs wa>hidah (jiwa 

yang satu) dimana ayat tersebut tidak juga menyebut nama Adam secara eksplisit.14 

Berangkat dari problematika di atas, Maka wacana tentang kesetaraan 

manusia sudah seharunsya mendapatkan elaborasi lebih luas berkaitan dengan relasi 

laki-laki dan perempuan dewasa ini dengan menjadikan term fitrah sebagai landasan 

epistimologi untuk mengungkap kesetaraan gender dalam al-Qur’an. 

B. Rumusan Masalah 

sebagaimana uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang menjadi 

pembahasan peneliti dalam kajian tesis ini adalah bagaimana Basis Epestimologi 

Gender dalam al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik Terhadap Term Fitrah). Maka untuk 

mengetahui basis epistimologi gender dalam al-Qur’an dan juga untuk lebih 

terarahnya pembahasan dalam tesis ini, maka peneliti mengangkat sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tinjauan Umum tentang Gender ? 

2. Bagaimana Hakikat Fit}rah Sebagai Basis Epistemologi Gender dalam al-

Qur’an? 

3. Bagaimana Wujud Epistemologi Gender dalam al-Qur’an?  

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian tesis ini berjudul Basis Epistemologi Gender dalam al-Qur’an (Studi 

Tematik terhadap Term Fitrah). Sebagai langkah awal untuk mendapatkan 

pemahaman yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu membatasi 

fokus kajian ayat yang berkaitan dengan term fitrah sebagai starting point dan 

 

14 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syari’ah: Kritik Kesetaraan Gender 

dalam Nikah Siri, h. 200. 
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landasan epistimologi dalam mengkaji kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al-

Qur’an, serta term-term lain yang memiliki hubungan dengan term fitrah yang 

mengungkap makna al-Qur’an tentang konsep kesetaraan. Dalam Mu’jam Mufah }ras 

li al-Fa>z al-Qur’an karya Fu’ad Abdul Ba>qi kata Fitrah disebutkan sebanyak 20 kali 

dengan berbagai bentuk derivasinya.15 Dalam bentuk fi’il mad{i misalnya disebutkan 

sebanyak 9 kali  yang bermakna menciptakan dan menjadikan sebagimana terdapat di 

dalam QS. al-An’a>m/6: 79, QS. Hu>d/11: 51, QS. al-Isra>/17: 51,  QS. T{aha/20: 73, QS. 

al-Anbiya>/21: 56, QS. al-Ru>m/30: 30,  QS. Yasin/36: 22, QS. al-Infit}a>r/35: 1, dan QS. 

al-Zukhruf/43: 27. Dalam bentuk fi’il mud{a>ri disebutkan 2 kali yang berarti pecah, 

terbelah. Sebagaimana terdapat dalam QS. Maryam/19: 90 dan QS. al-Syu>ra/42: 5. 

Dalam bentuk isim fa’il disebutkan sebanyak 6 kali yang juga bermakna menciptakan 

dan menjadikan sebagaimana terdapat di dalam QS. al-An’a>m/6: 14, QS. Yu>suf/12: 

101. QS. Ibra>him/14: 10, QS. Fa>tir/35: 1, QS. al-Zumar/39:46, QS. al-Syu>ra/42: 11. 

Dalam bentuk isim maf’ul disebutkan 1 kali yang terdapat dalam QS. al-

Muz{ammil/73: 18. Dan dalam bentuk isim mas}dar diulang sebanyak 2 kali yang berarti 

tidak seimbang sebagaimana terdapat dalam QS. al-Ru>m/30: 30 dan QS. al-Mulk/67: 

3.16 

Setelah penulis mengidentikasi terkait term fit}rah dalam al-Qur’an dan 

memahami makna dasarnya maka bisa disimpulkan bahwa objek bahasan dari term 

fit}rah dalam al-Qur’an terbagi menjadi dua, yaitu pembahasan tentang langit dan bumi 

serta pembahasan manusia itu sendiri. Lebih lanjut lagi dari kedua objek bahasan 

 

15 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufahras Li al-Fa>z al-Qur’an, ( Beiru>t: Da>r al-Fikr, 

t.t), h. 522-523. 
16 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 364 
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fit}rah ini, yang akan dikaji lebih mendalam adalah  makna term fit}rah yang berkaitan 

langsung dengan manusia, dimana didalam al-Qur’an tersebar di dalam 6 surah yaitu 

QS. al-Ru>m/30: 30, QS. T{haha>/20: 73, QS. al-Isra>/17: 51, QS Hu>d/11: 51 dan QS. al-

Zukhruf/43: 27. 

Selain term fit}rah, penulis juga akan menjelaskan term-term yang semakna 

dengan term fit}rah sebagai term pendukung ataupun penguat dalam memahami relasi 

yang setara antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, adapun term-term yang 

dimaksud adalah term kodrat dan term Nafs wa>hidah. Term kodrat itu sendiri perlu 

dijelaskan lebih mendalam ketika membincang persoalan kesetaraan laki-laki dan 

perempuan mengingat kodrat itu sering dijadikan oleh sebagian pihak laki-laki untuk 

membatasi aktivitas perempuan diruang publik pada umumnya. term kodrat itu sendiri 

dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 193 kali dengan berbagai bentuk derivasinya. 

Sementara term nafs wa>hidah menjadi titik awal perdebatan para ulama dalam 

meposisikan laki-laki dan perempuan dalam sendi-sendi kehidupan manusia pada 

umumnya. sehingga term inipun menjadi titik sentral dalam membahas kesetaraan 

laki-laki dan perempuan. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menjawab problem kemanusian yang menempatkan posisi perempuan 

dibawah laki-laki sebagaimana fenomena yang terjadi sepanjang sejarah peradaban 

ummat manusia bahkan sampai sekarang masih tetap eksis/berlangsung di tengah-

tengah masyarakat, maka dibutuhkan pengkajian tafsir secara serius terhadap ayat-

ayat al-Qur’an dengan harapan menemukan titik temu bahwasanya al-Qur’an 

membawa misi keseteraan/keseimbangan laki-laki dan perempuan.  Olehnya itu, 

kajian terhadap ilmu al-Qur’an dan tafsir secara terus menerus mengalami 
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perkembangan yang sangat signifikan, khususnya dalam penafsiran yang berkaitan 

dengan problematika sosial-kemanusiaan. Tak terkecuali dalam hal ini, tentang 

kesetaraan laki-laki dan perempuan yang sering kali disalah pahami oleh sebagian 

individu  maupun kelompok. 

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang gender, 

ternyata  telah  dilakukan pengkajian  oleh  ulama-ulama tafsir  dan dari beberapa 

peneliti lainnya. Untuk itu, penulis mencoba mengemukakan beberapa karya yang 

mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam tesis ini. 

Pertama, Aisyah Arsyad, dalam disertasinya yang kemudian diterbitkan 

dengan judul Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syariah, Kritik Kesetaraan Gender 

dalam Nikah Siri. Dalam buku ini penulis membahas secara komprehensif tentang 

konsep kesetaraan gender dari berbagai sudut pandang yang ada, dari kalangan 

feminism ataupun kacamata Islam itu sendiri. Buku ini juga mengkaji secara kritis 

tentang konsep Nature dan Nurture yang merupakan titik awal dalam membincang 

persoalan kesesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Disamping itu, juga 

membahas tentang fenomena praktek nikah siri di Indonesia yang merugikan 

perempuan hingga menghadirkan wacana baru sebagai solusi atas permasalahan 

tersebut dengan menggunakan pendekatan maqa>sid al-syari’a>h.17 

Kedua, Nasaruddin Umar, dalam disertasinya yang kemudian juga diterbitkan 

dengan judul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an. dalam buku ini 

penulis menyajikan kajian kritis terhadap konsep gender dalam al-Qur’an terkaitt 

 

 17 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqa>sid al-Syariah; Kritik Kesetaraan Gender 

dalam Nikah Siri, (Cet. I; Samata Gowa: Alauddin University Press, 2020). 
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tema-tema asal-usul dan subtansi penciptaan manusia, prinsip-prinsip kesetaraan 

gender dan bias gender dalam pemahaman teks. Penulis dalam penelitian kepustakaan 

ini menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan bantuan pendekatan hermeneutik dan 

historis. penulis melakukan kajian langsung terhadap teks-teks al-Qur’an terutama 

dari tinjauan kebahasaan dan sebagainya.18 

Ketiga, Zaitunah Subhan, dalam bukunya Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender 

dalam Tafsir al-Qur’an. dalam buku ini penulis membahas tentang kemitrasejajaran 

laki-laki dan perempuan dengan menggunakan istilah pria dan wanita. Menurutnya al-

Qur’an dalam pengertian yang lebih umum mengakui martabat pria dan wanita dalam 

kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. Lebih lanjut penulis mengungkapkan 

bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai 

bidang. Kesejajaran dalam buku tersebut dikaji lebih rinci dengan menghadirkan 

beberapa permasalahan yaitu, kesejajaran dalam pemilihan dan memutuskan dalam 

perkawinan, memiliki hak yang sama dalam mengatur harta milik tanpa campur 

tangan orang lain, sama-sama memiliki kewajiban yang setara dalam tanggung jawab 

terhadap diri masing masing-masing, dan keduanya memiliki hak yang sama dalam 

mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya.19  

Keempat, masih dengan penulis yang sebelumnya, Zaitunah Subhan dengan 

judul bukunya al-Qur’an dan {Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam 

Penafsiran. Bahasan dalam buku ini hampir sama dengan buku sebelumnya, dimana 

penulis mengkaji lebih lanjut lagi tentang konsep kesetaraan gender dalam al-Qur’an, 

 

18 Nasaruddin Umar, argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Cet. II; Jakarta: Dian 

Rakyat, 2010). 
19 Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an, (Cet. II; 

Yogyakarta: Lkis, 2016). 
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kemitrasejajaran dalam ruang domestik dan publik yang sering kali disalahpahami 

oleh sebagian orang hingga menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Buku ini 

kemudian ditutup dengan pembahasan seputar reproduksi antara kodrat, takdir dan 

mitos serta pembahasan perempuan-perempuan yang diabadikan Namanya oleh Allah 

swt dalam al-Qur’an.20 

Kelima, Etin Anwar, dalam bukunya Jati-Diri Perempuan dalam Islam. Dalam 

buku ini penulis berusaha mengungkap secara kritis konsep tentang jati diri (self/nafs). 

Yang berujung pada konsepsi kesetaraan gender yang dibentuk oleh masyarakat, 

budaya dan sejarah. Buku ini juga mempertanyakan bagaimana hubungan antara 

konsep jati diri laki-laki dan perempuan, bagaimana mekanisme konsep jati diri itu 

dikonstruksi. Disamping itu, buku ini juga menganalisis kompleksitas sistem dan 

mekanisme yang menyebabkan dan melanggengkan akar-akar teologis, sosial, historis 

dan budaya dari sebuah sistem gender yang dominan serta pengaruhnya terhadap jati 

diri serta menggali lebih dalam akar-akar gender yang hierarkis dalam sistem budaya 

yang partriarki, khususnya interpretasi al-Qur’an tentang teori penciptaan dan 

pembentukan gender.21 

Keenam, Yunahar Ilyas, dalam bukunya Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an 

Studi Pemikiran Para Mufassir. Dalam buku ini penulis membahas tentang pemikiran  

dua ulama dari Indonesia yaitu Hamka  dan M. Hasbi ash-Shiddiqy dalam memahami 

ayat-ayat al-Qur’an tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan.  Topik yang menjadi 

pembahasan kritis dalam buku ini adalah seputar tentang kesetaraan dalam hal 

penciptaan, kesetaraan dalam hal perkawinan serta kesetaraan dalam ruang public 

 

20 Zaitunah Subhan, Al-Qur’an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran, 

(Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 
21 Etin Anwar, Jati Diri Perempuan dalam Islam, (Cet. I; Bandung: Pt Mizan Pustaka, 2017). 
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yang dalam kenyataannya laki-laki lebih mendominasi dibanding perempuan.22 

Ketujuh, Faqihuddin Abdul Qadir, dalam bukunya Qira>ah Muba>dalah Tafsir 

Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Dalam buku ini, penulis berusaha 

menghadirkan sebuah wacana baru dalam hal relasi yang bersifat resiprokal antara 

laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekataan baru dengan istilah 

Qira>’ah Muba>dalah, yaitu sebuah konsep analisis dan interpretasi yang secara sadar 

menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai manusia yang setara, saling menopang 

dan melengkapi bukan menghegemoni. Adapun topik bahasan dalam buku ini adalah 

seputar tentang isu-isu eksistensi dan jati diri kemanusiaan, isu-isu pernikahan, 

keluarga dan rumah tangga hingga isu-isu yang berkaitan dengan ruang publik tentang 

agama, ekonomi dan politik.23 

Kedelapan, Syafiq Hasyim, dalam bukunya Bebas dari Patriarkhisme Islam. 

Pembahasan buku ini, secara garis besar mengupas tuntas mengenai Islam, 

perempuan, dan  quo vadis gerakan terhadap perempuan sebagai korban dari 

patriarkhisme Islam, serta eksistensi perempuan dan ruang pembebasannya. Sejatinya 

Islam diturunkan untuk membebaskan umat manusia dari keterkungkungan dan 

ketertindasan umat manusia lainnya. Artinya, tidak mungkin Islam menolerir adanya 

ketidakadilan yang dialami umatnya, terutama pada perempuan. 

Berdasarkan uraian literatur review di atas, menunjukkan bahwa kajian 

mengenai tema bahasan dalam penelitian ini mendapat porsi perhatian dari berbagai 

kalangan. Terkait dengan bahasan penelitian ini  tentu  memiliki beberapa sisi 

 

22 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an, (Cet. II; Yogyakarta: Itqan Publishing, 

2015). 
23 Faqihuddin Abdul Qadir, Qira>’ah Muba>dalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam 

Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Ircisod, 2019). 
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perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan metode, orientasi, fokus 

kajian ayat, perspektif dan sudut pandang pemikiran. Kendati demikian, buku dan 

penelitian yang telah disebutkan di atas, akan banyak membantu peneliti dalam 

menyususun bahasan penelitian, mengingat karena ada beberapa hal yang 

pembahasannya relevan dan menjadi tugas peneliti untuk mengembangkan apa yang 

telah dipaparkan serta melengkapi pembahasan yang belum terbahas.  

E. Kerangka Teoritis 

Budaya Arab muslim meletakkan posisi perempuan pada dua pandangan yang 

ekstrem. Pandangan pertama menganggap perempuan muslim sebagai perempuan 

yang sering mengalami penindasan. Sedangkan pandangan kedua menyakini bahwa 

ajaran Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada kaum perempuan. Bila 

kaum muslim menyakini ajaran yang berdasar pada al-Qur’an, maka tentulah 

konstruksi social  budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk 

kedua yang tertindas dan terpinggirkan ditengah masyarakat yang tentunya 

bertentangan dengan prinsip dasar ajaran islam.24 

praktek sosial dilapangan menunjukkan kenyataan bahwa kaum perempuan 

telah lama mendapat perlakuan yang tidak adil serta  hak dan peran perempuan 

dibatasi oleh kaum laki-laki , terlebih lagi  pada masyarakat yang menganut paham  

patriarki. Dalam hal ini, Laki-laki lebih banyak mendapat perlakuan yang istimewa 

dibanding perempuan. Begitupun peran yang mereka mainkan cenderung di anggap 

sebagai peran yang penting bagi kehidupan dan keberlangsungan masyarakat. Oleh 

karenanya, laki-laki mendapat tempat dan kedudukan yang lebih tinggi dibanding 

 

24 Free Hearty, Keadilan Gender: Perspektif Feminis Muslim dalam Sastra Timur Tengah, 

(Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h. 3. 
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perempuan pada sistem masyarakat. Kondisi seperti ini disosialisasikan dari satu masa 

ke masa berikutnya, sehingga menjadi budaya yang terkonstruk ditengah-tengah 

masyarakat.25 

Sebagai respon terhadap perlakuan yang tidak adil yang menimpa kaum wanita 

pada umumnya, maka muncullah beberapa tokoh sebagai pembebas perempuan dari 

cengkraman budaya patriarki. Tokoh tersebut kemudian dikenal dengan istilah 

feminis, gelar tersebut dialamatkan kepada mereka sebagai tanda bahwa mereka 

adalah tokoh pembebasan bagi kaum perempuan. Terdapat beberapa nama yang akrab 

ditelinga, sebut saja misalnya Fatimah Mernisi,  Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, 

Asghar Ali Angineer, Nawal el-Shadaawi, Riffat Hasan dan masih banyak lagi yang 

lain. Mereka-mereka inilah tokoh yang memiliki andil besar dalam merubah sistem 

masyarakat kearah yang berkeadilan gender dengan ide-ide cemerlang yang di 

usungnya. 

 Riffat Hasan misalnya, menjelaskan bahwa kenyataan yang menimpa 

perempuan dalam posisi tertindas, termarginalkan dan mendapatkan perlakuan yang 

tidak adil itu berpangkal pada teologi. Menurutnya ada tiga asumsi teologis yang 

melanggengkan superstruktur anggapan bahwa laki-laki lebih diatas kedudukannya 

dibanding perempuan. Pertama bahwa laki-lakilah yang pertama diciptakan Tuhan, 

bukan perempuan, sebab perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, maka secara 

ontologis perempuan derivative dan sekunder. Kedua bahwa perempuanlah yang 

menjadi asbab terusirnya Nabi Adam di Surga sebab itulah semua perempuan harus 

diperlakukan dengan rasa benci, curiga dan hina. Ketiga bahwa perempuan diciptakan 

 

25 Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, (Cet. I; Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 

3 
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tidak hanya dari laki-laki tapi untuk laki-laki juga, sehingga eksistensinya hanyalah 

sekunder, pelengkap dan tidak memiliki arti fundamental.26 

Berangkat dari realitas inilah Riffat Hasan menyatakan bahwa sekalipun 

terdapat perbaikan-perbaikan secara statistik, seperti hak-hak Pendidikan, pekerjaan 

dan hak-hak sosial politik, perempuan akan tetap diperlakukan secara tidak adil dan 

didiskriminasi jika landasan teologis yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan 

yang bersifat misoginis dalam tradisi Islam tersebut tidak dikritisi dan dibongkar.  

Di Indonesia sendiri, terdapat juga beberapa tokoh yang sangat getol 

mengkampanyekan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Sebut saja misalnya, 

Buya Husein Muhammad, Musda Mulia, Nasaruddin Umar dan yang lainnya. Tokoh-

tokoh inilah yang dengan berani menyuarakan hak-hak perempuan dan keadilan 

gender ditengah dominasi kaum laki-laki dalam setiap sendi kehidupan manusia.  

Selain tiga tokoh di atas, salah satu tokoh familiar yang tak kalah penting juga 

menyuarakan hak perempuan dan keadilan gender adalah Faqihuddin Abdul Qadir. 

Kemunculan kang Faqih dalam pergulatan wacana seputar relasi laki-laki dan 

perempuan yang berkeadilan patut diapresiasi. Dalam hal ini, Faqihuddin menawarkan 

sebuah teori baru dalam menafsir atau memahami teks-teks keagamaan yang 

kadangkala dalam pembacaannya bias gender. 

Teori atau metode yang ditawarkan kang Faqih dalam memahami teks-teks 

keagamaan dikenal dengan istilah Qira’a>h Muba>dalah. Teori ini digagas oleh kang 

Faqih pada tahun 2017 dan selanjutnya dijadikan buku pada tahun 2019 dengan judul 

 

26 Ahmad Baidowi, Memandang Perempuan; Bagaimana al-Qur’an dan Penafsir Modern 

Menghormati kaum Hawa, (Cet. I; Bandung: Marja, 2011), h. 90 
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“Qira>’ah Muba>dalah: Tafsir progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam.27 Qira>’ah 

Muba>dalah adalah sebuah pembacaan baru terhadap teks-teks keagamaan yang 

progresif yang memiliki tujuan menyelesaikan teks-teks agama yang secara tekstual, 

memiliki indikasi bias gender. oleh pembacaan demikian dalam melahirkan penafsiran 

baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengedepankan nilai 

kemanusian yang bersifat universal. 

Qira>’ah Muba>dalah hadir untuk memberikan penyadaran bahwa perempuan 

adalah subjek yang sama-sama di sapa dalam al-Qur’an. Teori interpretasi Muba>dalah 

merupakan dialog antara teks dan realitas, dengan harapan mampu melahirkan makna 

yang konstuktif bagi realitas kehidupan perempuan dengan harapan mampu 

memberikan sumbangsi yang adil dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Teori 

ini diaplikasikan karena terkadang dalam realitas teks yang dipanggil hanya laki-laki 

saja, atau sebaliknya teks hanya menyapa perempuan saja, sehingga implikasi adalah 

bahwa ayat dan hadis yang bersangkutan hanya berlaku pada subjek yang dipanggil 

oleh teks tersebut.28 

Kehadiran Qira>’ah Muba>dalah sebagai cara pandang baru dalam memahami 

teks keagamaan khususnya, mendapat sambutan yang hangat dari para tokoh-tokoh 

feminis lainnya yang berkecimpung dalam kerja-kerja kemanusiaan terutama dalam 

hal pembelaan hak-hak perempuan. Dalam hal ini, Nur Rofiah misalnya menjelaskan 

bahwa Qira>’ah Muba>dalah merupakan cara pandang baru yang menitik beratkan 

bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua mitra yang harus saling bekerja sama demi 

 

27 Faqihuddin Abdul Qadir, Qira>’ah Muba>dalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam 

Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 59 
28 Lukman hakim, “Corak Feminisme Post Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul 

Qadir” dalam Jurnal Studi- Ilmu-ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 21, No. 1. (Januari 2020).  
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terciptanya struktur masayarakat yang adil. Dimana teori ini dalam aplikasinya 

berusaha mengungkap arti teks al-Qur’an dan hadits untuk bisa diterapkan kepada 

laki-laki dan perempuan sekaligus. Maka dari itu bila ada teks secara literal hanya 

menyapa satu jenis kelamin saja, maka pastikan perlu pengkajian secara komprehensif 

agar supaya teks tersebut berlaku atas keduanya29  

Faqihuddin menyebutkan bahwa dalam pemaknaan Muba>dalah dilandasi pada 

tiga premis yaitu. Pertama, bahwa Islam datang untuk memberikan kemaslahatan bagi 

keduanya (laki-laki dan perempuan, oleh karenanya teksnya pun harus menyasar 

keduanya. Kedua, bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan 

kesalingan bukan hegemoni dan kekuasaan. Ketiga, bahwa teks-teks keagamaan 

terbuka lebar untuk di berikan pemaknaan yang baru sebagai cerminan dari dua premis 

sebelumnya dalam kerja-kerja interpretasi .30 

Pada akhirnya, gagasan dan pemikiran Faqihuddin Abdul Qadir diatas 

dimaksudkan untuk menjamin keberpihakan Islam terhadap integritas dan otoritas 

kemanusian perempuan yang telah terdistorsi oleh narasi-narasi besar wacana ke 

Islaman klasik. Dimana narasi-narasi klasik ini semakin melanggenkan ideologi 

patriarki dan dominasi laki-laki semakin kokoh posisinya ditengah masyarakat.31 

 

 

29 Faqihuddin Abdul Qadir, Qira>’ah Muba>dalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam 

Islam, h. 28. 
30 Faqihuddin Abdul Qadir, Qira>’ah Muba>dalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam 

Islam, h. 196. 
31 Siti Ruhaini Dzuhayatin, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalalm 

Islam, (Cet. I; Jakarta: Marja, 2002), h. 14.  
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F.  Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan hal terpenting dan tidak bisa dipisahkan pada 

sebuah penelitian. Metode penelitian membahas perihal metode yang digunakan pada 

tahapan-tahapan penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian,pendekatan,teknik 

Ayat-ayat Mengenai Term Fitrah 

Tafsir Tematik 

Tinjauan Umum Tentang Gender 
Analisis Term Fitrah Sebagai Basis 

Epistemologi Gender dalam al-Qur’an 

Inter Disipliner 
Qira>’ah 

Muba>dalah 

Wujud Epistemologi Gender dalam 
al-Qur’an 

Pemberian Potensi Intelektual 
yang Sama  

Esensi Penciptaan yang 
Sama 
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pengumpulan dansumber data, pengolahan dan analisis  data32, serta teknik 

interpretasi. 

1. Jenis Penelitian 

Objek kajian pada penelitian tesis ini akan membahas secara tematik mengenai 

basis epistemologi gender dalam al-Qur’an dengan menjadikan term fitrah sebagai 

landasannya. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini  mengaplikasikan jenis 

penelitian kualitatif, suatu jenis penelitian yang menitik beratkan pada aspek kualitas 

atau hal yang terpenting dari suatu kejadian, berikut gejala sosial dan fenemona yang 

terjadi disuatu masyarakat dan dapat ditarik hikmah dibalik fenomena tersebut 

sebagai lanjutan dari pengembangan konsep teori yang dibangun..33 

Secara keseluruhan, dalam penelitian ini mengambil rujukan pada literatur 

yang bersumber dari bahan tertulis, yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan 

dokumen yang bersifat riset kepustakaan (library research). 

2.  Metode Pendekatan 

Penggunaan istilah pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berarti proses, cara, dan pendekatan dalam memahami objek bahasan.34sementara 

dalam pemaknaan terminologi antropologi, pendekatan adalah ikhtiar yang dibangun 

oleh peneliti untuk memjembatani adanya suatu hubungan antara peneliti dengan 

objek yang diteliti. Atau bisa juga diartikan sebagai metode-metode untuk menggapai 

pemaknaan tentang masalah penelitian. maka dari itu, bisa dipahami bahwa 

 

32Abd  Muin  Salim,  dkk,  Metodologi Penelitian Tafsir Maudu>’i (Jakarta:  Pustaka  Arif, 

2012), h. 207. 
33 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. III; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 22. 
34 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. V; Jakarta: PT Media Pustaka 

Phoenix, 2010), h. 1286.  
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pendekatan adalah cara pandang atau cara berpikir yang di aplikasikan dalam 

memandang sesuatu yang dijadikan objek bahasan.35 

Berikut beberapa pendekatan yang diaplikasikan pada penelitian ini: 

a. Pendekatan Tafsir(Exegitical Apporoach), merupakan metode yang diaplikasikan 

untuk mengungkap makna al-Qur’an dengan berdasarkan tafsiran para ulama atau 

sumber literatur yang memiliki hubungan dengan lainnya, disertai dengan analisis 

yang tajam lagi mendalam kemudian di komparatifkan.36   

b. Pendekatan Multidisiplin, sebagaimana namanya, jenis pendekatan ini berusaha 

memahami objek bahasan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang berbeda 

namun  dengan catatan mengambil porsi yang seadanya dalam membentuk 

integrasi ilmu baru.37 Lebih jauh bisa dipahami bahwa pendekatan ini berusaha 

mencari solusi bersama-sama dari masalah-masalah tertentu yang dihadapi. 

Kajian  multidisiplin  adalah kajian interkoneksi antara satu ilmu dengan ilmu 

lain, namun masing-masing bekerja berdasarkan wilayah dan penerapan metode 

masing-masing disiplin. 

c. Pendekatan Transdisiplin, merupakan pendekatan yang berusaha meramu lebih 

jauh antar disiplin ilmu yang berbeda dalam satu langkah yang bersamaan. 

Penelitian yang bercorak transdisiplin melibatkan berbagai  pendekatan yang 

mampu memecah kebekuan dan kejenuhan disiplin ilmu yang berdiri sendiri-

sendiri dan mampu melunakkan batas-batas kaku antar berbagai disiplin ilmu. 

Muara dari metode pendekatan transdisiplin ada pada pengembangan diskursus 

 

35 Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’I, h. 98. 
36 Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’I, h. 100. 
37 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan 

Studi Islam di Era Kontemporer, (Cet. III; Yogyakarta: IB Pustaka, 2021), h. 138-139. 
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pengetahuan baru yang lebih komprehensif dan sintesis yang menjangkau banyak 

bidang.38  

3. Tehnik Pengumpulan Sumber Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting yang mutlak ada dalam 

setiap kerja-kerja penelitian. Yang berfungsi untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan sebagai jawban dari masalah penelitian yang diangkat serta menyiapkan 

hal-hal yang mendukung kebenaran korespondensi toeri yang ingin capai dalam 

penelitians.39 

Sumber data pada penelitian ini bisa klasifikasikan menjadi  dua  bentuk, yaitu: 

Pertama, data primer menjadi sumber rujukan pertama pada penelitian ini, diantara 

sumber primer yang di maksud yaitu kitab suci al-Qur’an dan kitab- kitab tafsir yang 

terkait dengan bahasan term  fitrah dalam penelitian tesis ini, dan berikut diantara 

kitab-kitab tafsir yang digunakan, yaitu: Tafsi>r al-Qur’a>n  al-‘Az{i>m karya Abu> al-

Fida>’ Isma>I’i>l bin ‘Umar bin Kasi>r al-Qurasyi> al-Bas{ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Mana>r  

karya Muh{ammad Rasyi>d bin ‘Ali> Rid{a> bin Muh{ammad Syams al-Di>n bin Muh{ammad 

Baha> al-Di>n bin Munla> ‘Ali> Khali>fah al-Qalmu>ni> al-H{usaini>, Tafsi>r al-Mara>gi> karya 

Ahmad Mus}t}afa> al-Mara>gi>,  Al-Jami>’ li Ah{ka>m al-Qur’a>n : Tafsi>r al-Qurt}ubi>  karya 

Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n  karya Sayyid Qut}b, Mafa>ti>h} al-Gayb: Al-

Tafsi>r al-Kabi>r  karya Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin ‘Umar bin al-H}asan al-H}usein 

al-Taimi> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Jami>’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n  karya Muh}ammad 

bin Jari>r bin Yazi>d bin Kasi>r bin Gali>b al-A<mali>  Abu> Ja’far al-T{abari>, Al-Tafsi>r al-

 

38 M. Amin Abdullah, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin, h. 138. 
39 Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’I, h. 109-111 
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Muni>r al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj  karya Wahbah al-Zuh}aili>, Tafsir al- 

Azhar  karya Hamka, tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’an  karya 

M. Quraish Shihab. 

Kedua, data sekunder sebagai data penguat atau pendukung dalam melengkapi 

kajian ini, selain dari pada referensi dari data primer sebelumnya, diantaranya 

beberapa literatur yang dimaksud yaitu, seperti Al-Mu’jam  al-Mufahras  li Alfa>z al-

Qur’a>n  al-Kari>m karya  Muh}ammad Fua>d Abd Ba>qi  ‘dan  beberapa  buku  Ensiklopedi  

al-Qur’an  serta  referensi- referensi yang terdapat pada program al-Maktabah al-

Sya>milah. Disamping itu, peneliti juga mengambil beberapa penelitian, jurnal, artikel 

ilmiah, yang mengkaji tentang gender secara umum serta karya-karya ilmiah lainnya, 

baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung terkait dengan isi bahasan dalam 

penelitian ini.  

4. Pengolahan dan Analisis data 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode 

yang bersifat kualitatif. Ada beberapa langkah pengelohan data yang peneliti gunakan 

dalam mengkaji penelitian tesis ini, dimana penelitian ini menggunakan  metode  

tafsir  tematik  atau  maud{u>’i> sebagaimana  diungkapkan oleh M. Quraish Shihab 

dengan mengutip pendapat al-Farma>wi>,40 diantaranya: 

1. Menetapkan masalah yang dibahas yaitu basis epistemologi gender dan 

korelasinya dengan term fitrah  dalam al-Qur’an. 

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas, 

yakni basis epistemology gender, yang mengacu pada term fitrah dan 

 

40 M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulum al-Qur’a>n, (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 

h. 194. 
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pengembangan makna fitrah  itu sendiri. 

3. Menyusun ayat-ayat menurut tarti>l al-Suwar. 

4. Memahami korelasi atau muna>sabah ayat-ayat tersebut dalam masing- masing 

surahnya. 

5. Melengkapi tema bahasan dalam kerangka yang sempurna dan utuh. 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok 

bahasan. 

5. Teknik Interpretasi 

Sebagaimana data yang diperoleh sebelumnya, selanjutnya penulis kemudian 

menguraikan makna dari ayat yang dikaji dengan merujuk kepada beberapa tafsiran 

para ulama yang termuat di dalam kitab-kitab tafsirnya .pendekatan tafsir yang 

penulis gunakan dalam penelitian tesis ini diaplikasikan dengan beberapa teknik 

interpretasi, yaitu: 

a. Teknik interpretasi Qur’ani, mafhum diketahui bahwa al-Qur’an menjelaskan 

dirinya sendiri, ayat-ayat al-Qur’an memiliki munasabah dan saling menjelaskan 

satu sama lain, atau sebagiannya memaknai sebagian yang lain, sehingga al-

Qur’an menjadi sebuah sistem. Meskipun al-Qur’an memproklamirkan dirinya 

dengan tegas bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang memiliki kewenangan 

mutlak dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an, namun tidak demikian al-Qur’an 

menjadi tertutup untuk dikaji lebih mendalam untuk mendapatkan mutiara 

kandungan yang tersimpan di dalamnya. mengingat al-Qur’an merupakan kitab 

petunjuk bagi siapa pun termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada kitab 

suci al-Qur’an dan Nabi Muhammad saw. Sebagai Rasulnya.41 

 

41 Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’I, h. 133-134. 



27 

 

b. Teknik interpretasi sunnah,  suatu tehnik interpretasi yang berusaha memahami 

kandungan al-Qur’an dengan berlandaskan kepada Rasulullah saw. Baik yang 

berhubungan dengan fi’liyah, qauliyah ataupun taqrir beliau dalam 

kehidupannya. Mengingat beliau merupakan penafsir pertama yang diberikan 

mandat langsung oleh Allah swt dalam memahami al-Qur’an42 

c. Teknik interpretasi linguistik, mafhum di pahami bahwa Allah swt mengutus 

seorang Rasul kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa mereka. Dalam hal 

ini Rasulullah saw di utus kepada kaumnya dengan menggunakan  bahasa Arab 

sebagai media bahasa yang digunakan al-Qur’an dalam menyampaikan pesan-

pesan ilahi yang terkandung di dalamnya dengan wasilah malaikat Jibril as 

kepada Rasulullah saw. Maka dari itu, inilah yang dimaksud penulis sebagi 

tehnik interprasi linguistik. Yakni suatu upaya dalam memahami al-Qur’an 

dengan melihat struktur bahasa dalam al-Qur’an itu sendiri.43 

d. Teknik interpretasi sistemis, sebagai mana namanya, tehnik ini  berusaha 

memahami makna al-Qur’an dengan melihat secara keseluruhan dari objek yang 

akan dibahas secara teratur hingga membentuk sebuah totalitas. Dalam disiplin 

ilmu tafsir, dikenal dengan sebutan muna>sabah, yang dimana secara bahasa 

berarti keserupaan atau musya>kalah dan kedekatan atau muqa>rabah, sementara 

dalam pengertian terminologi berarti adanya kaitan atau hubungan antara satu 

kalimat dengan kalimat lain, ayat yang satu dengan  yang lain, bahkan antara 

satu surah dengan surah yang lain.44 Tehnik ini sangat penting digunakan, 

 

42 Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’I, h. 139-140. 
43 Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’I, h. 154-155. 
44 Abd al-Rah}ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, Juz III 

(t.t.: Al-Hay ’ah al-Mis}riyyah al-A<mmah  li al-Kita<b, 1974 M/1394 H), h. 298. 
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mengingat al-Qur’an merupakan satu kesatuan yang tersusun secara sistematis 

berdasarkan petunjuk atau arahan dari Rasulullah sendiri atau dalam ilmu tafsir 

dikenal dengan istilah tauki>fi .45 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

sebagaimana poin-poin yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun tujuan 

penelitian  ini  dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tinjauan umum tentang gender 

2. Menjelaskan hakikat basis epistemologi gender dalam al-Qur’an   

3. Menjelaskan wujud epistemologi gender dalam al-Qur’an. 

Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membuahkan maslahat pada dua 

hal yaitu sebagai berikut 

1. Kegunaan ilmiah: menguraikan lebih dalam yang berkaitan dengan judul tesis 

ini dengan harapan dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan atau 

khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir al-Qur’an dan bisa  menjadi 

sumbangsi bagi insan akademik serta setidak-tidaknya dapat memberikan 

dampak kemajuan bagi lembaga pendidikan, baik di masa sekarang maupun di 

masa yang akan datang. 

2. Kegunaan praktis: penulis mengharapkan dari penelitian ini mampu 

memberikan informasi terbaru terkait tentang pembahasan gender yan selama 

ini sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat yang menganut budaya 

patriarki. Berikut dengan penelitan ini dapat dimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan sikap saling menghargai tanpa 

ada rasa superioritas antara kaum laki-laki dan perempuan demi mewujudkan 

 

45 Abdul Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud{u>’I, h. 189. 
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kehidupan yang adil, damai, aman rukun dengan bernafaskan nilai-nilai al-

Qur’an. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER 

A. Wawasan Umum Tentang Gender 

1. Pengertian Gender 

Pemahaman tentang arti kata gender sangat beragam, karena sampai saat ini 

masih belum ada kesepakatan tentangnya. Namun secara etimologi, kata gender 

berasal dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin.1 Gender dalam buku 

Websters new Word Dictionary sebagaimana di kutip oleh Nasaruddin Umar 

memahami gender sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan 

dilihat dari segi nilai dan tingkah laku antar keduanya.2  

Hampir senada dengan pemaknaan diatas, di dalam Woman Studies 

Encyclopedia  sebagaimana dikutip oleh Nur Arfiyah dalam bukunya Ekologi 

Berwawasan Gender  dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang  berupaya 

membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku mentalitas dan 

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam 

masyarakat.3 

Hilary M. lips dalam bukunya yang terkenal Sex and Gender: an Introduction  

sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar mengartikan bahwa gender sebagai 

harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectation for 

woman and man).4 Jadi, dari pengertian ini bisa dipahami bahwa gender merupakan 

 
1 Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 

265. 
2 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, (Cet. II; Jakarta: 

Paramadina, 2010), h. 29. 
3 Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender Perspektif al-Qur’an, (Cet. I; Bandung: 

Mizan Pustaka, 2014), h. 122. 
4 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 29. 
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suatu konsep yang digunakan untuk mengindentifikasi perbededaan antara laki-laki 

dan perempuan dilihat dari segi social budaya setempat. 

H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar 

untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan 

dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan 

perempuan. Sementara Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar 

pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi social-budaya. ia 

memberikan penekanan bahwa gender tidak hanya sebagai istilah ilmiah tapi bisa 

digunakan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. 

Sahal Mahfudz seorang tokoh di Indonesia juga memberikan definisi yang 

sama bahwa gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang bukan termasuk 

biologis dan buka pula kodrat Tuhan. Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa 

gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada konstruksi 

sosial, budaya, politik dan sebagainya. Perbedaan yang bukan kodrat dan bukan 

ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan, baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan, 

melalui prosoes sosial budaya yang panjang.5 

Musdah Mulia merupakan salah satu diantara tokoh pegiat gender di Indonesia 

menjelaskan bahwa gender merupakan seperangkap sikap, peran dan tanggung jawab, 

fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat 

bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan 

dibesarkan. Artinya gender merupakan suatu konsep yang mengacu kepada peran dan 

 
5 Lihat Sahal Mahfudz dalam Kata Pengantar pada Buku Husein Muhammad, Fiqh 

Perempuan; Refleksi Kyai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, (Cet. I; Yogyakarta: Ircisod, 2019), 

h. 5. 
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tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi social budaya yang 

dapat di ubah sesuai dengan perubahan zaman.6 

Selain itu, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa gender adalah suatu konsep 

yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaaan laki-laki dan perempuan dilihat 

dari segi social budaya. Gender dalam arti ini mendefenisikan laki-laki dan perempuan 

dari segi nonbiologis. Dari ungkapan Nasaruddin  umar ini dapat dipahami bahwa 

gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin.7 

Senada dengan pemaknaan di atas, Mansor Faqih juga memberikan pengertian 

bahwa gender merupakan sifat yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan karena 

bentukan sejarah social-budaya dimana mereka tumbuh dan dibesarkan.8 

Dari berbagai pengertian di atas maka bisa disimpulkan  bahwa gender 

merupakan identifikasi pembagian peran dan tanggung jawab bagi laki-laki dan 

perempuan dari hasil konstruksi social-budaya masyarakat yang tidak baku. Dalam 

hal ini penulis lebih cenderung kepada pengertian yang lebih komprehensif 

sebagaimana yang disampaikan Musdah Mulia, dengan menambahkan pengertian 

gender sebagai pembedaan karakter seseorang (sikap). Sebab, pembedaan karakter 

feminin dan maskulin dalam diri seseorang ini pada akhirnya akan menentukan 

kepribadian dan kecenderungan seseorang dalam mengambil perang dan tanggung 

jawabnya dalam struktur sosialnya. 

Hal ini juga senada dengan pernyataan Coleman bahwa gender merupakan 

suatu atribut psikologis yang membentuk sebuah kontinum, dari yang sangat maskulin 

 
6Siti Musdah Mulia, Keadilan kesetaraan Gender Perpektif Islam, (Cet. II; Jakarta: LKAJ, 

2003), h. 2.  
7 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 29. 
8 Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, (Cet. I; Malang: Intrans publishing, 2018), h. 

6 
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hingga yang sangat feminine. Seorang laki-laki bisa jadi memiliki sejumlah 

karakterisitik feminin sebagaimana halnya juga perempuan memungkinkan memiliki 

karakteristik maskulin.9 

Dari sini dapat dipahami bahwa kecenderungan seseorang kepada salah satu 

karakter akan sangan mempengaruhi pola interaksi dengan masyarakat sekitarnya, 

baik dalam hal kepribadian maupun jenis profesi yang digeluti. Misalnya pekerjaan 

yang membutuhkan ketelatenan, kesabaran kerapian dan estetika sperti desainer, 

penjahit, koki dan tata rias wajah merupakan profesi yang membutuhkan karakter 

feminine. Namun profesi tersebut tidak semuanya digeluti oleh perempuan, banyak 

laki-laki juga mengambil peran ini. Ini disebabkan karena ada karakter feminine 

seseorang dalam dirinya.10 

Sebaliknya, profesi yang membutuhkan tenaga dan karakter maskulin seperti 

supir dan kondektur, pengusaha, tukang becak petani dan tentara juga banyak di 

minati oleh perempuan. Inipun pilihan hidup yang diambil berdasarkan kondisi, 

kebutuhan, dan kecenderungan karakter masing-masing individu. 

Adapun kecenderungan karakter yang dimiliki oleh masing-masing individu 

manusia adalah bahwa laki-laki cenderung kepada karakter maskulin dan perempuan 

kepada karakter feminin. Hal itu terjadi karena pola budaya masyarakat yang 

membentuk karakter tersebut bagi keduanya. Lingkungan amat besar menentukan 

kecenderungan karakter seseorang.11 

 
9 Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 

h. 61. 
10 Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender Perspektif al-Qur’an, h. 124. 
11Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender Perspektif al-Qur’an, h. 124 
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Oleh sebab itu, gender juga bisa dipahami sebagai identifikasi peran dan 

tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam bentukan sosialnya, sesui 

dengan tuntutan dan kondisi yang dihadapi dalam suatu masyarakat.12 

Walaupun demikian, jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan 

gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminin, 

namun kaitan antara keduanya bukanlah merupakan korelasi yang selalu absolut. Hal 

ini disebabkan karena boleh jadi yang dianggap maskulin dalam satu kebudayaan 

malah bisa dianggap femininn dalam budaya yang lain. Dengan kata lain kategori 

maskulin atau feminine itu tergantung pada konteks social budaya setempat. Gender 

membagi atribut dan pekerjaan menjadi maskulin dan feminin. 

Realitas sosial menunjukkan bahwa pembagian peran berdasarkan gender 

melahirkan suatu keadaan yang tidak seimbang dimana perempuan menjadi 

tersubordinasi oleh laki-laki yang disebut sebagai ketimpangan gender. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang alamiah (kodrat) 

tetapi peran ataupun sifat yang dibentuk oleh nilai budaya dan proses sosial yang 

mengakibatkan terdapat perbedaan-perbedaan peran dan hak kewajiban antara laki-

laki dan perempuan, yang melahirkan ketidakadilan bagi pihak perempuan.13 

Pembahasan tentang gender begitu kompleks, maka tidak mengherankan jika 

sampai sekarang pemaknaan tentang gender belum menemui titik temu oleh para 

pakar dalam mendefinisikannya. Bahkan menurut Farida Hanum jika dilihat dari 

penggunaan konsep gender, maka gender dapat dibedakan kedalam beberapa 

pengertian yaitu:14 

 
12 Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender Perspektif al-Qur’an, h. 124. 
13 Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, (Cet. Cet. I; Malang: Intrans publishing, 

2018), h. 7. 
14 Farida Hanum, Kajian dan Dinamika Gender, h. 9. 
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1. Gender sebagai istilah asing yang mengandung makna tertentu. 

Gender berasal dari istilah asing yang maknanya perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan yang dikonstruk secara budaya, namun isitilah ini tidak 

semua orang pahami secara benar. Seringkali orang berpandangan bahwa 

istilah gender disamakan dengan seks. 

2. Gender sebagai suatu fenomena sosial budaya 

Sebagai fenomena sosial budaya, gender bersifat relative dan kontesktual. 

Misalanya, gender yang dikenal oleh orang Bali berbeda dengan yang 

dikenal orang Minang, berbeda pula di masyarakat Jawa. Hal itu 

disebabkan oleh konstruksi sosial budaya yang membedakan peran atas 

jenis kelaminnya. 

3. Gender sebagai suatu kesadaran sosial 

Manusia mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diubah agar 

hidup ini lebih baik, harmonis dan berkeadilan. Mereka sadar akan adanya 

jenis kelamin tertentu yang lebih diunggulkan dan terjadi dominasi jenis 

kelamin tertentu atas jenis kelamin yang lainnya. Disinilah gender menjadi 

persoalan sosial budaya. 

4. Gender sebagai suatu persoalan sosial budaya 

Pembedaan laki-laki dan perempuan menjadi masalah ketika menghasilkan 

ketidakadilan, dimana jenis kelamin tertentu lebih unggul dari pada jenis 

kelamin lainnya. Untuk menghapus ketidakadilan tersebut, tidak akan 
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berarti tanpa membongkar akar permasalahannya yaitu pembedaan atas 

dasar seks. 

5. Gender sebagai suatu konsep untuk analisis 

Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis merupakan gender yang 

digunakan oleh seseorang ilmuan dalam mempelajari gender sebagai 

fenomena budaya. gender digunakan untuk melihat fenomena sosial dalam 

sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi ketidakadilan perlakuan yang 

disebabkan oleh jenis kelamin (seks). 

6. Gender sebagai sebuah perspektif memandang suatu kenyataan 

Dalam terma ini gender menjadi sebuah paradigma atau kerangka teori 

lengkap dengan asumsi dasar, model, dan konsep-konsepnya. Seorang 

peneliti menggunakan ideologi untuk mengungkap pembagian peran atas 

dasar jenis kelamin serta implikasi-implikasi social budayanya. 

7. Gender sebagai persoalan waktu (masa) 

Ketimpangan gender yang telah terjadi semenjak beberapa abad lalu, 

bahkan dari awal adanya manusia hingga sekarang masih terus terjadi. 

Berbagai upaya dilakukan termasuk dalam kajian-kajian gender yang 

dilakukan, ketidakadilan itu tetap ada. Seiring dengan sifat masyarakat 

yang dinamis, gender juga akan mengalami perubahan. 

2. Perbedaan Gender dan Seks 

Secara etimologi gender dan seks diartikan sebagai jenis kelamin, hal ini 

sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Namun menurut Syafiq Hasyim jenis kelamin 

yang dimaksud dalam pengertian gender adalah jenis kelamin sosial, budaya politik, 

serta keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki, sementara jenis 
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kelamin yang dimaksud dalam pengertian seks adalah jenis kelamin yang mengacu 

kepada anotomi biologis yang dimiliki manusia, seperti laki-laki memiliki penis 

sementara perempuan memiliki vagina.15 

Anne Oakley, ahli Sosiolog yang berasal dari Inggris merupakan orang yang 

pertama membedakan istilah seks dan gender. Menurutnya bahwa seks adalah apa 

yang berhubungan langsung dengan anotomi biologis antara laki-laki dan perempuan. 

Jika laki-laki memiliki penis dan memproduksi sperma maka perempuan memiliki 

vagina dan alat reproduksi yaitu Rahim untuk mengandung. Sementara gender adalah 

sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural, sehingga 

hal ini tidak identik dengan seks.16 

Pernyataan di atas mendapat penegasan oleh Nasaruddin Umar bahwa gender 

secara umun digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki berdasar bangunan 

social budaya. sementara seks digunakan untuk mengindentifikasi perbedaan laki-laki 

dan perempuan dari segi anotomi biologi.17 Dalam Kamus Bahasa Indonesia juga 

berarti jenis kelamin. Dimana lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi 

seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anotomi 

fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih 

banyak berkonsentrasi pada aspek social, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non 

biologis lainnya.18 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Valerie Oosterveld bahwa ada 

perbedaan mendasar antara gender dan seks, menurutnya bahwa seks adalah ketentuan 

 
15 Syafiq Hasyim, Bebas Dari Patriarkhisme Islam, (Cet.I; Depok: KataKita, 2010), h. 36 
16Sugi Hastuti, Gender dan Inferioritas Perempuan; Praktik Kritik Sastra feminis, (Cet. III; 

Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), h. 4.  
17 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 31 
18 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 31 
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biologis, sementara gender tidak statis atau berdasarkan bawaan alami, tetapi 

merupakan makna yang dikonstruksi secara social dan kultural dari masa ke masa.19 

Hal senada juga disampaikan oleh Donna R. Runnals, dimana menurutnya bahwa seks 

mngacu kepada identitas biologis sedangkan gender mengacu kepada identitas 

kultural. 

Pada dasarnya studi gender lebih menekankan perkembangan aspek 

maskulinitas atau feminitias seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih 

menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki 

dan perempuan. Untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau 

menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada isitilah 

seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan 

aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.20 

Untuk memudahkan mengindentifikasi perbedaan antara gender dan seks 

maka dapat dilihat pada skema berikut sebagaimana telah dipaparkan oleh 

Istibsyarah.21 

 

Jenis Kelamin (Seks) Gender 

• Jenis kelamin bersifat alamiah • Gender bersifat social budaya 

dan merupakan buatan 

manusia 

 
19 Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender Perspektif al-Qur’an, h. 122 
20 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 31 
21 Istibsyarah, Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya’rawi, (Cet. I; Jakarta: 

Teraju, 2004), hal. 60. Lihat juga Zaitunah Subhan, al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan 
Gender dalam Penafsiran, (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 4. 
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• Jenis kelamin bersifat 

biologis, merujuk kepada 

perbedaan nyata dari alat 

kelamin dan perbedaan terkait 

fungsi kelahiran 

• Gender bersifat social 

budaya, dan merujuk kpada 

tanggung jawab, peran, pola 

perilaku, kualitas-kualitas, 

dan lain-lin yang bersifat 

maskulin dan feminin. 

• Jenis kelamin bersifat tetap, 

dan akan sama dimana saja 

dan tidak dapat di 

pertukarkan. 

• Gender bersifat tidak tetap, 

berubh dari waktu ke waktu, 

dari suatu kebudayaan ke 

kebudayaan lainnya, bahkan 

dari satu keluarga ke keluarga 

lainnya serta dapat 

dipertukarkan. 

• Jenis kelamin tidak dapat 

diubah 

• Gender tidak dapat diubah 

 

3. Gender dalam Kacamata Feminis 

Gender dan feminis adalah dua istilah yang saling berkaitan, ibarat dua sisi 

mata uang yang tak terpisahkan. Dalam artian membahas tentang gender, maka pada 

saat yang sama feminism juga mendapat ruang dalam pembahasan tersebut. Sejatinya 

istilah feminisme22 itu muncul bermula dari kesadaran akan subordinasi dan 

ketertindasan perempuan oleh sistem yang patriarki. 

 
22 Ahmad Baidowi, Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur’an dan Penafsir Modern 

Menghormati kaum hawa, (Cet. I; Bandung: Marja, 2011), h. 40 
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David Jary dan Julia Jary sebagaimana dikutip oleh Ahmad Baidowi bahwa 

feminism adalah teori dan praktik sosial politik yang bertujuan untuk membebaskan 

perempuan dari supremasi dan eksploitasi kaum laki-laki. Pernyataan senada juga 

disampaikan oleh Kamla Bhasin dan Nighat Said bahwa Feminisme merupakan suatu 

kesadaran akan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, 

ditempat kerja dan dalam rumah tangga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun 

laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.23 

Dari defenisi diatas bisa dipahami bahwa setiap upaya dan gerakan untuk 

membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi perempuan oleh laki-laki 

bisa disebut sebagai feminism. Oleh karena itu, sadar atau tidak serta mengerti atau 

tidak akan makna istilah feminism orang yang mengenali adanya dominasi laki-laki 

serta sistem patriarki dan melakukan aksi untuk menentangnya bisa dikatakan sebagai 

sebagai seorang feminis, apakah dia laki-laki atau perempuan. Dari sini pulalah bisa 

dipahami bahwa feminis tidak selalu identik dengan perempuan. 

Pernyataan diatas juga di amini oleh Husein Muhammad bahwa seseorang 

dapat dikategorikan feminis selama ia mempunyai kesadaran akan penindasan 

perempuan yang diakibatkan oleh berbagai hal dan melakukan gerakan tertentu untuk 

menyelesaikan masalah penindasan tersebut, terlepas apakah dari apakah ia 

melakukan analisis hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan ataupun tidak.24 

Secara historis, sesungguhnya feminisme merupakan wacana yang masih 

relative baru dalam pemikirian ummat manusia. Michael A. Riff memberikan 

 
23 Ahmad Baidowi, Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur’an dan Penafsir Modern 

Menghormati kaum hawa,  h. 40 

 
24 Husein Muhammad, Islam Agama ramah Perempuan, (Cet. I; Yogyakarta: rcizod, 2021) h. 

13. 
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informasi bahwa feminisme secara formal muncul dalam dua periode utama, yakni 

akhir abad ke-19 dan awal abad ke 20 (1870-1920) dan pada pertengahan hingga akhir 

abad duapuluh (1960-an dan 1870-an).25 

Khusus pada periode pertama, kegiatan feminis sangat kuat di Amerika 

Serikat, di negeri-negeri Eropa dimana Protestan sangat dominan, dan Inggris serta 

kekaisan Putihnya, yakni dikawan dimana secara ekonomi dan idustri lebih maju. 

Kemudian Kawasan ini kembali menjadi Kawasan yang sangat di pengaruhi 

feminisme pada tahun 1960-an, seiring dengan maraknya gerakan feminism 

dikawasan-kawasan lain di dunia. 

Kemunculan feminism sendiri agaknya tidak bisa dilepaskan dari konflik yang 

terjadi antara kawan dan lawan pencerahan, meminjam istilah Riff pendeta dan barbar 

yang bengis disatu sisi dan ilmuwan dan pujangga yang beradab, terpelejar dan 

merdeka disisi yang lain. Zaman pencerahan yang mendorong orang untuk lebih 

menghargai rasionalisme, akal dan kemajuan sangat menentang kemajuan dominasi 

gereja yang dianggap oleh wakil-wakil kelompok pencerahan sebagai pembawa 

kegelapan dan kesedihan yang yang berakal busuk. Bagi mereka kejahatan terbesar 

yang menimpa mannusia adalah kejahatan-kejahatan dalam mengejar keselamatan 

Kristen. Inilah yang kemudian melahirkan sekularisme dan antisekularisme pemikiran 

pencerahan secara keseluruhan.26 

Para pemikir pencerahan ini bukan hanya menolak dogmatism Kristen yang 

dianggap demikian membelenggu dan juga filsafat spekulatif Descartes, Spinoza, 

Leibnez dan Malabranche yang dinilai abstrak. Namun mereka juga mengkritik 

 
25 Ahmad Baidowi, Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur’an dan Penafsir Modern 

Menghormati kaum hawa,  h. 33. 
26Ahmad Baidowi, Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur’an dan Penafsir Modern 

Menghormati kaum hawa,  h. 34. 
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pemerintahan yang despotis, yang semena-mena menindas dan tidak memberikan 

kebebasan bagi individu seseorang. Inilah yang kemudian melahirkan gagasan 

pembebasan dengan berbagai teori dan prakteknya, baik dalam bidang politik, sosial, 

ekonomi, agama dan lain-lain. Salah satu gagasan pembebasan itu adalah apa yang 

kemudian di kenal dengan istilah feminisme yang berjuang pada upaya dan gerakan 

pengangkatan status perempuan agar setara dengan laki-laki.27 

Dalam Islam sendiri istilah “feminisme” mulai dikenal sekitar awal abad ke-

20, misalnya lewat pemikiran-pemikiran Aisyah Taymuniyah(penulis dan penyair 

Mesir), Zainab Fawwaz, Rokeya Sakhawat Husein, Nassar Sajjad Haedar dan 

Nabawiyah Musa. Tokoh-tokoh ini dikenal sebagai perintis besar dalam 

menumbuhkan kesadaran atas persoalan-persoalan sensitive gender, termasuk dalam 

melawan kebudayan dan ideologi masyarakat yang memarginalkan kaum 

perempuan.28 

Salah satu persoalan yang mendapatkan prioritas dalam feminisme Islam 

adalah soal patriarki yang oleh para feminis muslim sering di anggap sebagai asal-usul 

dari seluruh kecenderungan “misoginis” yang menjadi dasar penulisan buku-buku teks 

keagamaan yang bias kepentingan laki-laki. Kenyataan bahwa jarang sekali buku-

buku dalam hal relasi gender yang ditulis oleh kaum perempuan sendiri berakibat 

bukan saja pada tidak tersentuhnya perasaan kaum perempuan, namun juga 

memunculkan dominasi kepentingan laki-laki itu sendiri. Sehingga akibat dari 

mindset seperti itu membentuk pemikiran-pemikiran atau masyarakat patriarki yang 

menomorduakan kemakhlukan perempuan. 

 
27 Ahmad Baidowi, Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur’an dan Penafsir Modern 

Menghormati kaum hawa,  h. 35. 
28 Syarif Hidayatullah, Teologi Feminisme Islam, h. 34. 
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Sejatinya dikalangan kaum feminis sendiri, wacana tentang kesetaraan gender 

adalah wacana yang terus menerus dikontestasikan, makna tentang kesetaraan gender 

akan selalu diperdebatkan dalam teori-teori sampai hari ini, karena berdasar pada 

konsep gender itu sendiri yang mana merupakan sebuah hasil konstruksi sosial yang 

dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, waktu, kultur, kondisi geografis dan 

tempat sehingga akan terus menerus berkembang sesuai perubahan sosial yang ada.29 

Pada dasarnya kaum feminis sendiri berbeda dalam melihat penyebab mengapa 

perempuan mengalami perlakuan yang tidak adil dan tertindas oleh sebagian kaum 

laki-laki sehingga hal ini pun memunculkan berbagai aliran-aliran feminis dalam 

melihat persoalan tersebut. Diantara aliran-aliran feminism yang dimaksud akan 

dijelaskan pada pembahasan selanjutnya tentang seputar teori-teori gender. 

B. Konsep Islam tentang Gender 

Dalam kajian Islam klasik, gender belum menjadi suatu pembahasan tersendiri. 

Karena isu tentang gender baru muncul pada awal abad 19. Namun pada kajian Islam 

modern, isu tentang gender mengambil posisi penting dalam meluruskan 

kesalahapahaman terhadap teks kitab suci yang selama ini mengakar dan 

membudaya. Hal ini untuk menanggapi berbagai permasalahan sosial yang di hadapi 

oleh masyarakat terutama bagi kaum perempuan dalam isu ketimpangan gender ini.  

 Pada abad ke 19, masyarakat muslim khususnya di Timur Tengah, mulai 

mengadakan pembaharuan terutama perubahan bagi perempuan. hal ini terjadi karena 

adanya transformasi sosial dunia modern dan hambatan ekonomi global yang di 

 
29 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah; Kritik Kesetaraan Gender dalam 

Nikah Siri, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 33 
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dominasi oleh Barat.30 Salah satu tokoh pemikir muslim yang berpengaruh dalam 

bidang pembaharuan kaum perempuan adalah Muhammad Abduh, yang sangat 

menekankan bagi masyarakat muslim untuk menguasai sains modern, memperluas 

Pendidikan, memperbahurui kehidupan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan 

perempuan, serta menghilangkan salah tafsir atas Islam yang telah lama mengakar 

dan membelenggu ummat Islam.31 

Pada dasarnya kesetaraan gender dalam kajian keislaman itu dipahami dari 

makna ayat-ayat yang berbicara tentang relasi atau hubungan antara laki-laki dan 

perempuan. Dimana tidak sedikit ayat dalam al-Qur’an yang memberikan gambaran 

bahwa laki-laki dan perempuan sebagai individu memiliki hak yang setara atau sama 

dalam bidang apapun dan yang membedakan antara keduanya itu hanya kualitas iman 

dan ketakwaannya kepada Allah swt.32 

Dalam Islam sendiri ditegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki 

derajat yang sama, baik sebagai mahluk sosial maupun sebagai makhluk spiritual, hal 

ini diketahui sebagaimana tercermin dari beberapa ayat di dalam al-Qur’an. Misalnya 

sebagai mahluk sosial, dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan 

sebagai khalifah fil ard  yaitu sama-sama diberikan mandat untuk menjaga bumi dan 

meberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi  kemanusian. Sebagaimana terdapat 

dalam QS. al-baqarah/2: 30: 

 
30 Leila Ahmad, women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate. Terj. M.S 

Nasrullah, Wanita dan Gender dalam Islam; Akar-akar Historis Perdebatan Modern, (Cet. I;  Jakarta: 

Lentera, 2000), h. 167-182 
31 Leila Ahmad, women and Gender in Islam; Historical Roots of a Modern Debate. Terj. M.S 

Nasrullah, Wanita dan Gender dalam Islam; Akar-akar Historis Perdebatan Modern, h. 185. 
32 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah; Kritik Kesetaraan Gender dalam 

Nikah Siri, h. 36. 
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سِدُ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلََئِكَةِ إِنِِّ جَاعِلٌ فِ الَْْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتََْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْ 
مَاءَ وَنََْنُ نُسَبِِحُ بَِِمْدِكَ وَنُ قَدِِسُ لَكَ قاَلَ إِنِِّ أَعْلَمُ مَا لََ تَ عْلَمُونَ  فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِِ

(30 ) 
Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat sesungguhnya aku 

hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi, mereka berkata mengapa 

egkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan dara, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau; Tuhan berkata sesungguhnya 

Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.33 

Dalam ayat lain disebutkan pada QS. al-An’a>m/6:165 

لُوكَُمْ فِ مَا   وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلََئِفَ الَْْرْضِ وَرَفَعَ بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِ ب ْ
 ( 165لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )آتََكُمْ إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ 

Terjemahnya: 

Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan dia 

meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain beberapa derajat, 

untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. 

Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia 

Maha {Pengampun lagi Maha Penyayang.34 

Di lain sisi ayat yang senada juga terdapat pada QS. Ali Imran/3:195 dimana 

dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa keduanya sama-sama memiliki potensi untuk 

meraih prestasi dan memiliki kecerdasan yang diberikan Allah swt.  Sedangkan 

sebagai makhluk spiritual, indikasi kesamaan derajatnya itu bisa ditemukan pada ayat 

yang menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan pahala atas apa yang 

telah diusahakan sebagaimana terekam dalam QS.al-Nah{l/16: 97.  

 

33 LPMQ Kemenag RI, al-Mahir al-Qur’an dan Terjemah (Sukuharjo: Madina Qur’an, 2016), 

h. 6.  

34 LPMQ Kemenag RI, al-Mahir al-Qur’an dan Terjemah (Sukuharjo: Madina Qur’an, 2016), 

h. 150. 
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هُمْ أَجْرَهُ  مْ مَنْ عَمِلَ صَالِِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِِبَةً وَلنََجْزيَِ ن َّ
 ( 97بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )

Terjemahnya: 

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik 

dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan.35 

Ayat-ayat yang membahas tentang posisi tersebut di atas mengindikasikan 

konsep persamaan dan keadilan gender serta memberi ketegasan bahwa prestasi 

individual, baik sebagai makhluk sosial maupun maupun makhluk spiritual tidak mesti 

dimonopoli oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan diberikan 

kesempatan yang sama dalam memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk meraih 

prestasi dalam bidang apapun. 

Pada dasarnya perbedaan perempuan dan laki-laki itu terletak pada kodrat 

keduanya, karena dalam pandangan agama Islam segala sesuatu diciptakan Allah 

berdasarkan kodratnya masing-masing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-

Qamar/54: 49. 

 (49إِنََّّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ )
Terjemahnya: 

Sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan itu sesui dengan qadar.36 

Kata qadar  dalam ayat diatas itu diartikan sebagai ukuran-ukuran, sifat-sifat 

yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu, dan itulah kodrat. Dengan demikian bisa 

 
35 LPMQ Kemenag RI, al-Mahir al-Qur’an dan Terjemah (Sukuharjo: Madina Qur’an, 2016), 

h 277 
36 LPMQ Kemenag RI, al-Mahir al-Qur’an dan Terjemah (Sukuharjo: Madina Qur’an, 2016), 

h. 530 
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dipahami bahwa laki-laki dan perempuan sebagai jenis individu dan jenis kelamin 

memiliki kodratnya masing-masing. 

Perbedaan laki-laki dan perempuan memang tidak dapat disangkal, kenyataan 

hal tersebut paling tidak itu dilihat dari segi biologis. al-Qur’an mengindikasikan hal 

ini, sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa/4: 32. 

وْا مَا فَضَّلَ اللََُّّ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ للِرِجَِالِ نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبُوا وَللِنِِسَاءِ وَلََ  تَ تَمَن َّ
 ( 32نَصِيبٌ مَِّا اكْتَسَبَْْ وَاسْألَُوا اللَََّّ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُلِِ شَيْءٍ عَلِيمًا )

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu iri terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah 

terhadap sebahagian kamu atas kebaikan yang lain, karena laki-laki 

mempunyai ha katas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai 

ha katas apa yang diusahakannya, mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya sungguh Allah mengetahui segala sesuatu.37 

Ayat di atas memberikan isyarat bahwa keduanya memiliki perbedaan dan 

pada saat yang sama masing-masing dari keduanya juga memiliki keistimewaan. 

Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. 

Namun, bisa dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan perbedaan 

fungsi utama yang harus mereka emban dari individu masing-masing.38 

Perbedaan dari segi biologis sering disalahpahami sebagai perbedaan yang 

mengatur tentang karakter, pekerjaan dan tugas perempuan yang harus diemban dalam 

kehidupan sosialnya. Padahal kodrat perempuan adalah haid, hamil, melahirkan, 

menyusui dan monopouse. Kodrat ini sering dijadikan alasan keterbatasan perempuan 

 
37 LPMQ Kemenag RI, al-Mahir al-Qur’an dan Terjemah (Sukuharjo: Madina Qur’an, 2016), 

h. 83 
38 M. Quraish Shihab, Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif 

Islam, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 83. 
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yang berpengaruh pada sterotip perempuan sebagai mahluk domestik dengan segala 

hal ihwal tugas rumah tangganya. Padahal, jika mau jujur peran dan tugas domestik 

rumah tangga tidak dapat dipahami sepenuhnya demikian. Pembagian peran yang 

harus diemban bagi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga sangat 

bergantung pada kondisi, tuntutan dan kebutuhan, sesuai dengan sosiohistoris dan 

ekonomi masyarakat setempat. 

Menurut Komaruddin Hidayat, terdapat tiga fenomena dan sekaligus 

perbedaan yang cukup menonjol seputar hubungan dan pembagian kerja antara laki-

laki dan perempuan, yaitu (1) pola hubungan antara laki-laki dan perempuanyang 

berkembang dalam masyarakat padang pasir yang nomad dimana laki-laki lebih 

dominan dari pada perempuan, (2) dalam masayarakat agraris (pertanian) dengan 

wilayah yang subur memberikan peran yang lebih luas bagi perempuan menjadi 

mandiri, (3) pola hubungan yang terbentuk dalam masyarakat industri maju yang telah 

menempatkan teknologi canggih, seperti komputer dan internet, sebagai bagian dari 

teknolgi harian yang lebih menghargai skill  (keahlian) dari pada jenis kelamin.39 

Artinya, kondisi dan struktur sosial ekonomi sebuah masyarakat akan mempengaruhi 

pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita saksikan sendiri, 

relasi antara suami-istri dalam masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat 

pertanian. Begitupun keduanya berbeda juga dari masyarakat nelayan, pedagang, dan 

masyarakat lainnya. Demikian seterusnya dn tentu saja ketiga klasifikasi di atas masih 

terbuka untuk dikembangkan dan diperkaya lagi dengan kategori lain mengingat 

realitas hubungan antara laki-laki dan perempuan jauh lebih kompleks dari peta teori 

yang ada. 

 
39Lihat Komaruddin Hidayat dalam Kata Pengantar dalam Buku Zaitunah Subhan, Tafsir 

Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an, (Cet. II, Yogyakarta: LKIS, 2016), xiv. 
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Dalam pandangan Islam sendiri harus diakui bahwa agama Islam tidak 

menjelaskan perincian tentang pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Islam 

hanya menetapkan tugas-tugas pokok pada masing-masing individu, sambil 

menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-

menolong. Ketiadaan perincian ini mengantar setiap pasangan untuk menyusaikan diri 

dengan perkembangan masyarakatnya, serta kondisi masing-masing keluarga. 

Dukungan untuk berbuat baik oleh al-Qur’an diberikan tanpa membedakan 

etnis dan jenis kelamin (QS. al-Nah{l/16:97). Begitu pula tentang ukuran kemulian 

disisi Tuhan hanya mengandalkan prestasi dan kualitas saja (QS. al-hujarat/49: 13), 

karena al-Qur’an tidak menganut paham “the second sex”  yang memberikan 

keutamaan kepada jenis kelamin tertentu atau “the first ethnic”  yang 

mengistimewakan etnis tertentu.40 

Dari serangkaian tentang penjelasan tentang ayat al-Qur’an yang berhubungan 

dengan gender di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep gender dalam 

Islam adalah adanya kesamaan hak dan kewajiban, derajat, kapabilitas, dan 

intelektualitas antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosialnya. Dengan 

tidak diberikan pembagian peran bagi laki-laki dan perempuan secara rinci dalam al-

Qur’an, adalah isyarat al-Qur’an yang mempersilahkan kepada kecerdasan manusia 

dalam membagi peran dan tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan sesuai 

kondisi masing-masing individu yang saling menguntungkan. Dan hal ini sesuai 

dengan semangat egaliter (persamaan) dan nilai-nilai kemanusian yang bersifat 

universal yang di usung oleh al-Qur’an. 

 
40 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 110.  
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Tentunya dengan semangat egaliter (persamaan) yang diusung oleh al-Qur’an 

seharusnya menginspirasi kita untuk melakukan kerja-kerja atas kehendak universal 

Islam itu, yaitu mewujudkan sebuah tatanan kehidupan manusia yang didasarkan pada 

pengakuan atas kesederajatan atau kesejajaran manusia dihadapan hukum, 

penghormatan atas martabat, persaudaraan, penegakan keadilan, pengakuan atas 

pikiran dan kehendak orang lain, dialog secara santun, serta kerja sama dan saling 

mendukung untuk perwujudan kehendak bersama. Ini adalah pilar-pilar kehidupan 

Bersama yang selalu dirindukan oleh setiap manusia dimanapun dan kapanpun, tanpa 

pertimbangan asal-usul tempat kelahiran, warna kulit, bahasa jenis kelamin 

keturunan, keyakinan agama dan sebagainya.41 

C. Seputar Tentang Teori-teori Gender 

Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan masalah 

gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan gender ini diadopsi 

dari teori-teori yang dikembangkan oleh oleh para ahli dalam bidang-bidang yang 

terkait dengan permasalahan gender. Terutama bidang sosial kemasyarakatan dan 

kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan untuk membahas masalah gender ini 

banyak di ambil dari kalangan ahli sosiologi dan psikologi. Cukup banyak teori yang 

dikembangkan oleh para ahli untuk membincang masalah gender, tetapi dalam 

kesempatan ini akan dikemukakan beberapa saja yang dianggap memiliki relevansi 

dalam penelitian ini dan cukup populer. Antara lain sebagai berikut.  

1. Teori Psikoanalisa/Identifikasi 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori 

ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak 

 
41 Husein Muhammad, Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan; Inspirasi Dari Islam dan 

Perempuan, (Cet. I; Jakarta: Elex Media Kompotindo, 2014), h. 9. 
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awal itu ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud Menjelaskan kepribadian 

seseorang itu tersusun diatas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku 

seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi dari ketiga struktur ini.42 

Dari ketiga struktur yang dimaksudkan Freud di atas memiliki fungsi 

tersendiri dalam membentuk karakter atau kepribadian seseorang. Misalnya id  

dimaknai sebagai pembawaan sifat-sifat biologis seseorang sejak lahir, id  bagaikan 

sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua struktur berikutnya. Id  

bekerja diluar sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari 

kesenangan dan kepuasan biologis. sementara ego, bekerja dalam lingkup rasional dan 

berupaya menjinakkan keinginan agresif dari id. Atau secara sederhana ego bisa 

dipahami sebagai subjek dalam diri manusia yang mengatur hubungan antara 

keinginan yang bersifat subjektif dan tuntutan objektif dalam realitas sosial. 

Kemudian adapun superego berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, 

berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan 

dan kepuasan. Superego juga selalu mengingatkan ego agar agar senantiasa 

menjalankan fungsinya mengontrol id. 

lebih lanjut menurut Freud bahwa untuk membentuk pribadi yang normal 

maka ketiga struktur yang terdapat dalam diri manusia harus bekerja secara 

proporsional, dalam artian ketiga struktur tersebut dalam menjalankan funsinya tidak 

ada yang mendominasi antara satu dengan yang lain. Sebab ketika ada yang 

mendominasi maka akan menimbulkan masalah. Misalnya jika id  lebih mendominasi 

maka individu yang bersangkutan cenderung hedonisis. Sebaliknya jika superego lebih 

 
42 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 41. 
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menonjol maka yng bersangkutan akan sulit mengalami perkembangan, karena selalu 

dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri. 

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang tidak 

dapat diubah. Pada tahap phallic stage, yaitu tahap seorang anak memperoleh 

kesenangan pada saat muali mengindentifikasi alat kelaminnya, seorang anak 

memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan clitoris bagi anak 

perempuan. Pada tahap ini (usia 3-6 tahun) perkembangan kepribadian anak laki-laki 

dan perempuan mulai berbeda. Implikasi perbedaan ini melahirkan pembedaan 

formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan.43 

Pada tahap phallic seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan 

terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia semula melihat 

ayahnya sebagai saingan dalam memperoleh kasih sayang ibu. Tetapi karena takut 

ancaman dari ayahnya, seperti dikebiri, ia tidak lagi melawan ayahnya dan 

menjadikannya sebagi idola. Sebaliknya, ketika perempuan melihat dirinya tidak 

memiliki penis seperti halnya anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan 

merasa sudah terkebiri. Ia menjadikan ayahnya sebagi objek cinta dan menjadikan 

ibunya sebagai objek iri hati. 

Pendapat Freud ini mendapat protes keras dari kaum feminis, terutama karena 

Freud mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa rasa malu. Teori 

Psikoanalisa Freud sudah banyak di dramatisasi oleh kalangan feminis. Freud sendiri 

menganggap  bahwa pendapatnya masih tentatif dan masih terbuka untuk dikritik.  

Freud tidak sama sekali menyudutkan kaum perempuan. Sebab teorinya ini lahir 

berdarsarkan penelitian ilmiah yang dilakukannya. Oleh sebab itu teori Freud ini 

 
43 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 41. 
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justru dapat dijadikan pijakan dalam mengembangkan gerakan feminisme dalam 

rangka mencapai keadilan gender. 

2. Teori Fungsional Struktural 

Teori ini muncul sekitar tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evolusi, dan 

sering disebut sebagai teori fungsionalisme.44 Sejatinya teori ini berangkat dari asumsi 

bahwa suatu masyarakat terdiri di atas suatu struktur yang saling mempengaruhi. 

Teori-teori mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu  

masyarakat, mengidentifikasi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-

unsur tersebut dalam suatu masyarakat. 

Ada beberapa ahli memandang bahwa teori fungsional dan struktural adalah 

dua hal yang berbeda. Hillary M. Lips dan S.A Shield misalnya menyebutkan bahwa 

teori struktural lebih  condong ke pembahasan tentang persoalan psikologis, 

sementara teori fungsionalis lebih condong kepada persoalan sosiologis. Namun 

menurut Linda L. Lindsey keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melihat 

eksistensi pola relasi gender. Pendapat ini menampilkan alasan yang lebih logis 

dibandingkan pendapat sebelumnya.45 

Teori structural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam 

kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya struktur 

masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam 

struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi sosial pasti ada 

anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang menjadi sekretaris dan bendahara, 

dan ada juga yang menjadi anggota biasa. Perbedaan fungsi ini bekerja untuk 

 
44 Mansour fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), h. 31. 
45 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 41. 
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mencapai tujuan sebuah organisasi, bukan untuk kepentingan individu. Struktur dab 

fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya, norma 

dan nilai-nilai yang melandasi sistem masyarakat.46 

Terkait dengan peran gender, pengikut teori ini menunjuk masyarakat pra-

industri sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi didalam suatu sistem 

sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (hunter) dan perempuan sebagai peramu 

(gatherer). Sebagai pemburu laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan 

bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Sementara peran 

perempuan lebih terbatas disekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti 

mengandung, memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini teleh 

berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang 

stabil. Dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh 

jenis kelamin. 

Menurut para penganutnya, teori fungsional-struktural sangat relevan 

diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parsons dan Bales adalah dua tokoh 

yang pendukung teori ini mengemukakan bahwa pembagian peran secara seksual 

merupakan sesuatu yang wajar.47 Dengan pembagian kerja yang seimbang maka 

hubungan suami-istri dalam keluarga akan berjalan dengan baik. Jika terjadi tumpang-

tindih antara fungsi dan peran bagi keduanya, maka sistem keutuhan dalam keluarga 

akan mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan akan terwujud bila tradisi dalam 

peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. 

 
46 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang yang Baru tentang Relasi Gender, 

(Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 56. 
47 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 41. 



55 
 

 
 

Teori fungsional-struktural mendapat kecaman dari kaum feminis, karena 

dianggap membenarkan praktek yang selalu mengaitkan peran sosial berdasarkan jenis 

kelamin. Laki-laki diposisikan sebagai pemilik tunggal ruang publik sementara kaum 

perempuan dikonsepsikan pada urusan domestik, terutama dalam masalah reproduksi. 

Menurut Syilvia Walby bahwa teori fungsional sttruktural ini mulai ditinggalkan 

karena menurutnya teori ini sudah tidak relevan lagi terutama dalam kontes 

masyarakat modern saat ini. Smentara menurut Lindsey menganggap bahwa teori ini 

secara ideologis telah digunakan untuk memberikan pengakuan terhadap 

kelanggengan dominasi laki-laki dan seolah-olah teori ini dianggap bertanggung 

jawab terhadap mengakarnya stratifikasi gender dalam suatu masyarakat.48 

Meskipun teori ini menerima banyak kecaman dan kritikan, namun teori ini 

masih tetap bertahan terutama karena didukung oleh masyarakat industri yang 

cenderung tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industry yang menekankan 

aspek produktivitas. Jika factor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil 

tidak lebih dari sekedar alat produksi. Nilai-nilai fundemantal kemanusian cederung 

diabaikan. Karena itu, tidak heran dalam masyarakat kapitalis “idustri seks” dapat 

diterima secara wajar.  Yang juga memperkuat teori ini adalah karena masyarakat 

modern-kapitalis, menurut Michel Foucault dan Heidi Hartman49 cenderung 

mengakomodasi sistem pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. 

Akibatnya posisi perempuan akan tetap lebih rendah dan dalam posis marginal, sedang 

posisi laki-laki lebih tinggi dan menduduki posisi sentral. 

  

 
48 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 53. 
49 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 54 
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3. Teori Konflik 

Jika sebagaian teori (teori psikoanalisa dan fungsional) sebelumnya 

menjelaskan bahwa perubahan diyakini terjadi secara perlahan dan damai dengan 

mngabaikan konflik sebagai dimensi perubahan sosial, maka teori ini justru lebih 

mendasarkan atas konflik. Meskipun gagasan konflik sudah lama ada dalam pikiran 

manusia, namun Hegel adalah pemikir pertama yang memberi perhatian pada konflik 

sebagai inti dari teori perubahan. Bagi Hegel, perubahan adalah dialectics, yakni hasil 

dari proses, tesis, tesis dan sintesis.50 Konsepsi inilah yang banyak mempengaruhi 

teori Karl Marx yang kemudian berpengaruh kepada banyak teori perubahan saat ini. 

Dalam pembahasan gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori 

Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari 

asumsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang 

saling memperebutkan pengaruh kekuasan. Siapa yang mendominasi menguasai 

sumber-sumber produksi dan distribusi maka dialah yang berpeluang lebih memainkan 

peran utama di dalamnya. 

Karl Marx yang kemudian dilengkapi oleh Friedrich Engels mengemukakan 

suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan 

perempuan itu tidak disebabkan oleh perbedaan biologis bagi keduanya, tetapi 

merupakan bagian dari penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi 

yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami-istri tidak ubahnya dengan 

hubungan proletar  dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas, kelas yang 

megeksploitasi dan kelas yang dieksploitasi, dengan kata lain ketimpangan gender 

dalam masyarakat bukan disebabkan karena perbedaan biologis atau pemberina Tuhan 

 
50 Mansour fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, h. 35. 
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(divine creation), melainkan itu terbentuk dari hasil konstruksi masyarakat (social 

construction).51 

Asumsi yang dipakai dalam pengembangan teori sosial konflik, atau teori 

diterminisme ekonomi Marx, bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori 

structural-fungsional, yaitu: 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik 

yang sistematik, pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-

kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Hal in membuktikan bahwa sistem sosial 

secara sistematis menghasilkan konflik. 2) maka konflik adalah suatu yang 

takterhindarkan dalam suatu sistem sosial. 3) konflik akn terjadi dalam aspek 

pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan. dan 4) konflik adalah 

sumber utama terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat.52 

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan control 

laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi 

perempuan. Seolah-olah Engels ingin mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas 

perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan 

status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan dengan produksi 

perdagangan. 

Keluarga, menurut teori ini bukan sebuah kesatuan yang normative (harmonis 

dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang 

menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegetimasi relasi 

sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap 

konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarki. Menurut para feminis 

 
51 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 55. 
52 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang yang Baru tentang Relasi Gender, 

h. 81. 
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Marxis dan Sosialis institusi paling eksis melanggengkan peran gender adalah 

keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan perfect equality  (kesetaraan 

gender 50 banding 50) adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu 

dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang 

menciptakannya.53 

Teori konfllik mendapat kritik dari sejumlah ahli, karena terlalu menekankan 

factor ekonomi sebagai sebagai basis ketidak-adilan yang selanjutnya melahirkan 

konflik. Dahrendorf dan Randal Collins yang dikenal sebagai pendukung teori konflik 

modern, tidak sepenuhnya sependapat dengan Marx dan Engels. Menurut mereka, 

konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik 

dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa factor lain, termasuk ketegangan 

antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, 

dan lain sebagainya.54 

4. Teori Sosio-Biologis  

Teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Pierre van den Berghe, 

Lionel Tiger dan Robin Fox yang dimana menurut mereka bahwa semua pengaturan 

peran jenis kelamin tercermin dari biogram dasar yang diwarisi manusia modern dari 

nenek moyang primat dan hominid mereka. Intesitas keunggulan laki-laki tidak saja 

ditentukan oleh factor biologis tetapi elaborasi kebudayaan atas biogram manusia. 

Teori ini disebut biogram sosial karena melibatkan factor biologis dan sosial dalam 

menjelaskan relasi gender.55 

 
53 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang yang Baru tentang Relasi Gender, 

h. 91. 
54 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 57. 
55 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 57. 
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Laki-laki dominan secara politis dalam semua masyarakat karena predisposisi 

biologis bawaan mereka. Biogram hominid kuno hidup terus dalam diri manusia 

kontemporer, mengerahkan jenis kelamin kepada jenis kegiatan yang berbeda secara 

mendasar. Pengamatan terhadap perilaku primat infrahuman, penelitian lintas budaya 

atas perbedaan jenis kelamin, dan penelitian atas pengaruh jenis kelamin dalam 

perkembangan perilaku manusia, semuanya memperkuat kesimpulan bahwa biologi 

manusia adalah suatu komponen yang penting dalam perilaku yang berbeda antara 

jenis-jenis kelamin. 

Seperti diketahui, kekhsusan perempuan ialah mengalami siklus menstruasi. 

J.C. Friedrich menggambarkan secara jelas bagaimana pengaruh apa yang disebutnya 

sindrom menjelang menstruasi, yaitu suatu masa menjelang menstruasi seorang 

perempuan senantiasa mengalami depresi dan berbagai bentuk stress. Lamanya masa 

sindrom itu tergantung dari daya tahan fisik dan psikis perempuan. Kenyataan ini 

dapat dijadikan alasan untuk memperkuat anggapan bahwa factor biologis 

berpengaruh bagi perilaku manusia, khususnya masa-masa produktif setiap orang. 

Oleh karena laki-laki tidak mengalami siklus menstruasi, dengan sendirinya tidak 

pernah mengalami masa sindrom tersebut. Tidak heran kalua factor menstruasi dan 

berbagai mitos disekitarnya dijadikan salah satu alasan penting untuk memojokkan 

perempuan disektor domestik atau non-produktif.56 

Teori sosio-biologis agaknya akan menggabungkan kedua teori lama yaitu 

nature  dan nurture sebagai pembentuk perilaku manusia. Teori ini berkembang luas 

dan dapat diterima banyak pihak, tetapi teori ini sering dibesar-besarkan untuk 

membenarkan politik gender yang bercorak patriarki. Bahkan Lindsey menganggap 

 
56 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 62. 
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teori sosio-biologi sering dijadikan alat untuk melanggenkan sistem patriarki. Lindsey 

mengutip hasil penelitian Fausto-Sterling mengenai biologi gender bahwa apa yang 

dianggap sebagai perbedaan karena factor biologis ternyata adalah refleksi budaya.57 

5. Teori-teori Feminis  

Feminis sendiri adalah istilah yang dialamatkan kepada seseorang yang 

memiliki kesadaran terkait kondisi kaum perempuan yang mengalami ketertindasan 

dan ketidakadilan dan melakukan sebuah gerakan/pemikiran untuk mengatasi masalah 

penindasan tersebut. Dalam dua decade terakhir ini kelompok feminis memunculkan 

beberapa teori yang secara khusus menyoroti kedudukan perempuan dalam kehidupan 

masyarakat.  

Pandangan feminis terhadap peran gender laki-laki dan perempuan secara 

umum dapat diklasifikasikan kepada empat kelompok yaitu sebagai berikut. Cinta. 

a. Feminisme Liberal 

Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineau (1802-1872), Anglina Grimke 

(1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906) merupakan para tokoh yang menganut 

aliran feminism Liberal ini.58 

Dasar filosofis gerakan aliran ini adalah liberalisme, yakni bahwa semua orang 

diciptakan dengan hak-hak yang sama, dan setiap orang punya kesempatan yang sama 

untuk memajukan dirinya. Gerakan ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip ini belum 

diberikan kepada perempuan, karena itu mereka menuntut supaya prinsip-prinsip ini 

segera dilaksanakan sekarang juga. Gerakan ini juga dikenal dengan feminis hak-hak 

wanita karena beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara 

mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam 

 
57 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 62. 
58 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 57. 
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hubungannya dengan laki-laki. Perempuan harus sadar dan menuntut hak-hak ini. 

Tuntutan ini akan menyadarkan kaum laki-laki dan dengan inilah akan membentuk 

suatu sistem masyarakat yang mengedepankan sikap kerja sama antara laki-laki atas 

dasar kesetaraan.59 

Kelompok ini termasuk kelompok yang paling moderat diantara kelompok 

feminis yang lain. Kelompok ini membenarkan perempuan untuk bekerja Bersama 

laki-laki. Mereka menghendaki agar perempuan dilibatkan secara total dalam semua 

peran, termasuk bekerja diluar rumah (ruang publik). Namun untuk mencapai hal itu 

teori liberal ini terlebih dahulu mengajukan dua cara yai tu; 1) melakukan pendekatan 

psikologis dengan membangkitkan kesadaran individu, antara lain melalui diskusi-

diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat 

yang dikuasi laki-laki. Diskusi-diskussi tersebut diharapkan dapat membangkitkan 

kesadaran perempuan, bahwa selama ini mereka telah diperlakukan secara tidak adil. 

Dan 2) menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan 

perempuan, dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan baru yang 

memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.60 

Aliran feminisme ini melihat bahwa perlakuan yang tidak adil yang diterima 

perempuan adalah karena kurangnya kesempatan dan Pendidikan mereka baik secara 

individu maupun kelompok. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan perempuan 

untuk bersaing dengan laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kesetaraan laki-

laki dan perempuan itu dipandang pada nilai rasionalitas, oleh karenanya dasar 

perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap 

 
59 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an; Studi Pemikiran Para Mufassir, (Cet. 

II; Yogyakarta: Itqan Publishing, 2015). h. 22. 
60 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 58. 
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individu, tak terkecuali perempuan karena perempuan juga adalah mahkluk yang 

rasional.61 

Diantara buku-buku yang menyuarakan feminisme liberal ini antara lain 

adalah karya Mary Wolltonecraft dengan judul A Vindiction of the Right of Women, 

John Stuart Mill dengan judul The Subjection of Women, serta buku Bety Friedan 

dengan judul The Feminie Mystique  dan The Second Stage. 

b. Feminisme Marxis 

Feminisme marxis berpandangan bahwa penindasan perempuan terjadi karena 

eksploitasi kelas dalam relasi produksi. Isu perempuan selalu diletakkan sebagai kritik 

kapitalisme. Dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena 

menguntungkan, merumahkan perempuan misalnya akan sangat menguntungkan laki-

laki karen bisa bekerja lebih produktif. Dengan ini, bisa dipahami bahwa penyebab 

penindasan perempuan bersifat structural, maka memutuskan hubungan dengan 

kapitalisme adalah solusi untuk menghilangkan penindasan tersebut. Berangkat dari 

pertimbangan ini, mereka menawarkan bahwa urusan rumah tangga mesti di 

transformasikan menjadi industri sosial.62 

Menurut perspektif feminism Marxis, sebelum kapitalisme berkembang, 

keluarga adalah kesatuan produksi. Semua kebutuhan manusia untuk 

mempertahankan hidupnya dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk 

perempuan. Akan tetapi setelah berkembangnya kapitalisme industry, keluarga tidak 

lagi menjadi kesatuan. Kegiatan produksi barang-barang kebutuhan manusia telah 

beralih dari rumah ke pabrik. Perempuan tidak lagi turut serta dalam kerja-kerja 

 
 61 Mansour Faqih, Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam, (Cet. I; 

Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 38. 
62 Mansour Faqih, Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam, h. 43. 
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produksi dan lebih parahnya terjadi pembagian kerja berdasarkan seksual, dimana laki-

laki ditempatkan diruang publik yang bersifat produktif dan ekonomis, sementara 

perempuan bekerja ditempatkan diruang domestik yang tidak produktif dan tidak 

bernilai ekonomis. Dan dari pembagian kerja inilah muncul stigma bahwa perempuan 

lebih rendah dibanding laki-laki dengan alasan bahwa laki-laki mampu menghasilkan 

nilai ekonomis dan lebih produktif.63 

Menurut Engels dalam bukunya Origins of the Family, Private Property, and 

The State, mengembangkan lebih lanjut teori materialism Karl Marx tentang 

keluarga, suami adalah cerminan dari kaum borjuis sementara perempuan dipandang 

sebagai kaum proletar yang tertindas. Maka untuk membebaskan perempuan dari 

ketertindasan dalam keluarga itu, Engels mengajak perempuan untuk ikut terlibat 

langsung dan mengambil peran dalam kerja-kerja publik agar supaya perempuan juga 

produktif (dapat menghasilkan uang), sehingga dengan sendirinya pekerjaan domestik 

perempuan tidak ada lagi. Bahkan upaya untuk menghapuskan institusi dalam 

keluarga perlu dilakukan, sebab keluarga dipandang sebagai institusi yang melahirkan 

kapitalisme. Maka sebagai gantinya, menciptakan keluarga kolektif dimana semua 

pekerjaan dalam sebuah keluarga itu dilakukan secara kolektif (Bersama-sama), 

termasuk pengasuhan dan Pendidikan anak.64 

 Lain halnya apa yang dikemukakan oleh Dalla Costa dan Selma James bahwa 

solusi yang tepat untuk memerdekakan/menghapuskan perempuan dari 

ketertindasannya dalam rumah tangga yaitu dengan mangapresiasi pekerjaan 

domestik yang dilakoninya dengan cara memberikan upah atas apa yang telah 

dikerjakannya. Namun pendapat tersebut mendapat kritikan dari Barbara Bergman. 

 
63 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an; Studi Pemikiran Para Mufassir, h. 24. 
64 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an; Studi Pemikiran Para Mufassir, h. 24. 
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Menurutnya  dengan pemberian upah terhadap perempuan justru membuatnya 

semakin terisolir dari dunia luar dan tidak ada kesempatan lagi untuk bekerja selain 

pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Disamping pekerjaan yang dibayar akan 

mempertankan kecenderungan bahw kapitalisme akan selalu mengkomoditikan 

segalanya, termasuk mengkomoditikan hubungan keluarga.65  

c. Feminisme Radikal 

Feminisme radikal beranggapan bahwa ketertindasan perempuan merupakan 

akibat dominasi kaum laki-laki, dimana penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki 

dianggap sebagai dasar penindasan. Dalam menejelaskan peyebab penindasan 

perempuan, mereka menggunakan pendekatan a-historis, dimana patriarki merupakan 

penyebab universal dan mendahului segala bentuk penindasan. Unsur pokok patriarki 

dalam kacamata feminism radikal adalah control terhadap perempuan oleh laki-laki 

yang menggambarkan kebutuhan patriarki untuk menghilangkan control perempuan 

terhadap tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Oleh karenanya, revolusi perempuan 

hanya terjadi apabila perempuan mengambil aksi dan mengubah gaya hidup, 

pengalaman dan hubungan mereka sendiri. 

Aliran ini muncul dipermulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, 

menggunggat semua Lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti Lembaga 

patriarki yang dinilai merugikan perempuan, karena terma ini jelas-jelas 

menguntungkan kaum laki-laki. Lebih dari itu, diantara kaum feminis radikal ada yang 

lebih ekstrem, tidak  hanya menuntut persamaan dengan laki-laki tetapi juga 

persamaan “seks”dalam arti kepuasan seksual jug bisa diperoleh dari sesame 

perempuan sehingga mentolerir praktek lesbian.66 

 
65 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an; Studi Pemikiran Para Mufassir, h. 24. 
66 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 58. 
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Aliran ini juga mengupayakan pembenaran rasional gerakannya dengan 

mengungkapkan fakta bahwa laki-laki adalah masalah bagi perempuan. Laki-laki 

selalu mengeksploitasi fungsi reproduksi perempuan denga berbagai dalih. 

Ketertindasan perempuan berlangsung cukup lama dan dinilainya sebagai bentuk 

penidasan yang teramat panjang di dunia. Penindasan karena ras, perbudakan, dan 

warna kulit dapat segera dihentikan dengan resolusi atau peraturan, tetapi pemerasan 

secara seksual teramat susah dihentikan, dan untuk itu diperlukan gerakan yang lebih 

mendasar.67 

Aliran ini mendapat tantangan luas, bukan saja dari kalangan sosiolog tetapi 

juga dikalangan feminis sendiri. Tokoh feminis liberal yang banyak berfikir realistis 

tidak setuju sepenuhnya dengan pendapat ini. Persamaan secara total pada akhirnya 

akan merepotkan dan merugikan perempuan itu sendiri. Laki-laki yang tanpa beban 

organ reproduksi secara umum akan sulit untuk diimbangi oleh perempuan. 

d. Feminisme Sosialis 

Feminisme sosialis yang mencoba menggabungkan pandangan feminisme 

Marxis, Radikal dan pemikiran Psikoanalisis. Bagi mereka anggapan bahwa 

meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, sebagaimana dijelaskan 

feminisme Marxis adalah tidak selalu tepat. Bagi mereka ideologi patriarki adalah 

terpisah dan berbeda dari model produksi ekonomi. Tidak jarang, keterlibatan 

perempuan itu justru menjerumuskan mereka menjadi budak. Namun demikian, yang 

terjadi adalah keterjalinan antara patriarki dengan kapitalisme. Kapitalisme menjalin 

kekuatan dengan patriarki untuk mendominasi buruh perempuan dan seksualitas 

 
67 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perpektif al-Qur’an, h. 60. 
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melalui penguatan dan pengembangan ideologi yang merasionalisasikan penindasan 

perempuan.68 

Feminisme sosialis mengkritik asumsi umum, bahwa ada hubungan antara 

partisipasi perempuan dalam produksi dan status perempuan. Partisipasi perempuan 

dalam ekonomi memang perlu, tetapi tidak selalu menaikkan status perempuan. 

Memang ada korelasi antara tingkat partisipasi dengan status perempuan, namun 

keterlibatan perempuan justru menjerumuskan, karena mereka dijadikan budak. Bagi 

mereka meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih membawa pada 

antagonism seksual ketimbang menaikkan status mereka. Oleh karena itu kritik 

terhadap kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi laki-laki atas perempuan. 

 Gerakan feminism sosialis lebih difokuskan kepada penyadaran kaum 

perempuan akan posisi mereka yang tertindas. Menurut mereka banyak perempuan 

yan tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang ditindas oleh sistem patriarki. 

Contoohnya, dengan menonjolkan isu-isu betapa perempuan diperlakukan tidak 

manusiawi, dikurung oleh sangkar emas, sampai pada isu mengapa perempuan yang 

harus membuat kopi untuk para suami dan sebagainya. Timbulnya kesadaran ini akan 

membuat kaum perempuan bangkit emosinya, dan secara kelompok diharapkan untuk 

mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan (laki-laki). Semakin tinggi 

tingkat konflik antara kelas perempuan dan kelas dominan, diharapkan dapat 

meruntuhkan sistem patriarkhi.69 

Pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa yang menjadi inti dan perjuangan 

semua aliran feminism di atas ialah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan 

 
68 Mansour Faqih, Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam, h. 43. 
69 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an; Studi Pemikiran Para Mufassir, h. 27. 
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persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi 

terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat. 

6. Teori Historis-Teologis 

Kelima teori yang dijelaskan sebelumnya, merupakan teori yang kebanyakan 

di anut dan dikembangkan oleh orang-orang  barat dalam menjelaskan perbedaan 

status, peran, kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup sosial 

yang lebih luas, baik yang berhubungan dengan budaya, politik, ekonomi dan 

sebagainya. 

Teori historis-teologis adalah teori yang dibangun atas dasar legitimasi agama 

dalam menempatkan status, fungsi, peran dan kedudukan antara laki-laki dan 

perempuan dalam ruang lingkup sosial yang kemudian mengaitkan asal-muasal 

penciptaan manusia.70  

Teori historis-teologis beranggapan bahwa sejak semula status perempuan 

lebih rendah di bandingkan laki-laki dengan menelusuri asal usul penciptaan manusia 

dan citra perempuan (Hawa) yaitu sebagai subordinasi dari kaum laki-laki. Dalam 

artian bahwa Hawa itu sendiri tercipta dari bagian Nabi Adam As. yang kemudian 

dalam bahasa hadis di ungkapkan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam 

As. 

 Berdasarkan kisah Adam dan Hawa, oleh sarjana Muslim maupun orang awam 

muslim menganggap bahwa Adam diciptakan melalui sebuah cara yang lebih unggul 

dibandingkan dengan Hawa. Penafsiran semacam ini telah menjadi kebenaran publik 

yang mengakar kuat ditengah-tengah masyarakat yang menentukan bagaimana 

perwujudan status laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Implikasi dari anggapan 

 
70 Lily zakiyah Munir,  Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif 

Islam, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 93 
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ini kemudian menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki 

yang kemudian dijastifikasi sebagai doktirn agama padahal sejatinya anggapan 

tersebut merupakan buah ekspresi pemikiran dalam menafsir literatur-literatur 

keagamaan (al-Qur’an dan hadis).71 

Menurut Etin Anwar, meskipun kisah tulang rusuk Adam telah ditafsirkan 

sedemikian rupa untuk mendukung ketidaksetaraan moral antara laki-laki dan 

perempuan, itu bukanlah satu-satunya cerita al-Qur’an tentang asal mula ummat 

manusia. Al-Qur’an, seperti halnya kitab-kitab lainnya, mengungkapkan beberapa 

kisah asal-mula manusia. Al-Qur’an memperkenalkan berbagai teori penciptaan yang 

berbeda. Teori penciptaan manusia seperti yang dinarasikan dalam cerita nabi Adam, 

teori penciptaan laki-laki dan perempuan dari satu entitas serta teori penciptaan 

manusia dari zat-zat material.72 

Lebih lanjut Etin Anwar menjelaskan  bahwa meskipun al-Qur’an merekam 

berbagai macam teori tentang penciptaan ummat manusia, tetap saja satus Nabi Adam 

as dianggap sebagai makhluk utama (primary ) dan pasangannya (Hawa) dianggap 

sebagai pelengkap (secondary ), telah membentuk persepsi publik tentang apa yang 

menentukan jati diri, gender dan kemanusian. Penafsiran ini sangat populer dalam 

berbagai kebudayaan muslim, bahkan ayat-ayat yang menunjukkan penciptaan 

manusia itu berasal dari satu entitas yang sama (QS. al-Nisa>/4: 1) tidak lepas dari 

penafsiran tradisonal tentang penciptaan Adam As.  

Dengan demikian menurut penulis, teori historis-teologis yang mendasarkan 

anggapannya pada sejarah penciptaan manusia yang kemudian mengklaim bahwa laki-

 
71 Asghar Ali Engineer,  The Qur’an, Women and Modern Seciety, terj. Akhmad Afandi, Tafsir 

Perempuan; Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer, (Cet. I; Yogyakarta: Kaktus 2018), h. 37. 
72 Etin Anwar, Jati Diri Perempuan dalam Islam, (Cet. I; Bandung: Mizan, 2017), h. 108. 



69 
 

 
 

laki lebih superior dibandingkan perempuan masih terbuka lebar untuk dikritisi. 

Terlebih lagi pendapat yang diungkapkan oleh Etin Anwar bahwa al-Qur’an merekam  

tentang teori keragaman proses penciptaan ummat manusia (baik laki-laki maupun 

perempuan). Hal inilah yang kemudian penulis berusaha hadirkan juga pada 

pembahasan bab selanjutnnya. 
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BAB III 

ANALISIS TERM FITRAH SEBAGAI BASIS EPISTEMOLOGI KESETARAAN 

GENDER DALAM AL-QUR’AN 

A. Pengungkapan Term Fitrah dalam al-Qur’an 

Dalam al-Qur'an term fitrah disebutkan sebanyak 20 kali, tersebar dalam 17 

surat dan dalam 19 ayat, kata fitrah itu sendiri muncul dalam berbagai bentuk 

derivasinya. Ada dalam bentuk fi’il  mad{i, fi’il mud{a>ri, isim fa>il, isim maf’ul dan isim 

masd{ar.1 Dalam bentuk fi'il mad{i sebanyak 9 kali, dimana fitrah berarti menciptakan, 

menjadikan. Kemudian dalam bentuk fi'il mud{a>ri' sebanyak 2 kali, yang berarti pecah, 

terbelah. Dalam bentuk isim fa>il sebanyak 6 kali yang berarti menciptakan, yang 

menjadikan. Dalam bentuk isim maf'ul sebanyak 1 kali yang berarti pecah, terbelah. 

Dan dalam bentuk isim maşd{ar sebanyak 2 kali yang berarti tidak seimbang. Masing-

masing ayat yang memuat term fitrah memiliki bentuk, kategori, objek ayat dan tema 

yang dibahas dalam ayat tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis sajikan 

mengenai term fitrah dalam al-Quran dengan berbentuk tabel. 

Tabel pengungkapan berbagai term fitrah dalam al-Qur’an 

 

No  Term fitrah Surah dan 

ayat 

Bentuk 

kata 

Objek ayat Arti fitrah 

Al-an’am:79 Fi’il ma فطر 1 >d}i Langit dan 

bumi 

Penciptaan  

Al-ru>m: 30 Fi’il ma فطر 2 >d}i Manusia  Penciptaan 

 
1 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufahras Li al-Fa>z al-Qur’an, ( Beiru>t: Da>r al-Fikr, 

t.t), h. 522-523. 
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نيفطر 3  Hu>d: 51 Fi’il ma >d}i Manusia Penciptaan 

نيفطر 4  Ya>si>n: 22 Fi’il  ma>d}i Manusia Penciptaan 

نيفطر 5  Al-Zukhruf: 

27 

Fi’il ma >d}i Manusia Penciptaan 

نافطر 6  T{haha>: 72 Fi’il ma >d}i Manusia Penciptaan 

كمفطر  7  Al-Isra>: 51 Fi’il ma >d}i  Manusia Penciptaan 

هنفطر  8  Al-Anbiya>: 

56 

Fi’il ma >d}i Langit dan 

bumi 

Terbelah  

 Maryam: 90 Fi’il يتفطرن 9

mud{a>ri 

Langit dan 

bumi 

Terbelah 

 Al-Syu>ra: 11 Fi’il يتفطرن 10

mud{a>ri 

Langit dan 

bumi 

Terbelah 

Al-Infit}a>r: 1 Fi’il ma انفطرت  11 >d}i Langit dan 

bumi 

Penciptaan 

 : Al-Syu>ra فاطر  12

11 

Isim fa>’il Langit dan 

bumi 

Penciptaan 

 :Al-an’am فاطر  13

14 

Isim fa>’il Langit dan 

bumi 

Penciptaan 

 Ibra>him: 10 Isim fa>’il Langit dan فاطر  14

bumi 

Penciptaan 

 Fa>t}ir: 1 Isim fa>’il Langit dan فاطر  15

bumi 

Penciptaan 

 Yu>suf: 101 Isim fa>’il Langit dan فاطر  16

bumi 

Penciptaan 
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 :Al-Zumar فطرة  17

46 

Isim 

masd}ar 

Langit dan 

bumi 

Penciptaan 

 Al-Ru>m: 30 Jamak Langit dan فطور  18

bumi 

Terbelah  

-Al منفطربه 19

Muzammil: 

58 

Isim fa>’il Langit dan 

bumi 

Terbelah  

Dari tabel diatas bisa dipahami bahwasanya term fitrah dalam al-Qur’an 

disebutkan dengan berbagai bentuk derivasinya mulai dari bentuk fi’il ma>d}i, fi’il 

mud{a>ri, jamak, isim masd{ar serta isim fa’il  dan memiliki makna yang berbeda-beda 

disetiap term fitrah  disebutkan. Lebih lanjut lagi objek fitrah dalam al-Qur’an terbagi 

menjadi dua yaitu langit / bumi dan manusia itu sendiri. Dari sini penulis memahami 

bahwasanya objek pembahasan dari fitrah itu sendiri adalah alam baik yang berkaitan 

dengan makro (langit bumi) maupun mikro (manusia iu sendiri). 

Pemaknaan mengenai term fitrah pada tabel diatas masih terlihat sangat 

umum. Oleh karena itu perlu adanya pengkategorian secara khusus, dalam artian 

pengkategorian term fitrah yang membahas secara langsung tentang manusia itu 

sendiri sebagai objek kajian dalam penelitian ini. 

Term fitrah yang berkaitan langsung dengan manusia 

 

No  Term 

fitrah 

Surah dan 

ayat 

Bentuk kata Objek 

ayat 

Tema ayat 

كمفطر  1  

 

 

 

 

 

 

 

Orang-orang 

Musyrik yang 
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Al-Isra: 51   Fi’il ma >d{i Manusia tidak percaya 

akan 

kebaangkitan hari 

akhir 

Al-ru>m: 30 Fi’il ma فطر 2 >d}i Manusia  Islam sebagai 

Agama yang hanif  

(lurus) bagi 

manusia 

نيفطر 3  Hu>d: 51 Fi’il ma >d}i Manusia Penghamba-An 

manusia kepada 

Allah sebagai Rob 

yang 

menciptakan-Nya 

نيفطر 4  Ya>si>n: 22 Fi’il ma >d{i Manusia Penghamba-An 

manusia kepada 

Allah sebagai Rob 

yang 

menciptakan-Nya 

نيفطر 5  Al-Zukhruf: 

27 

Fi’il ma >d}i Manusia Allah sebagai 

pencipta dan 

pemberi hidayah 

bagi manusia 

نافطر 6  

 

 

 

 

 

 

 

Keimanan ahli 

sihir terhadap 
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T{haha>: 72 

 

Fi’il ma >d}i  

 

Manusia  

kebenaran yang 

berasal dari Allah 

dan pengakuan 

sebagai Rob yang 

menciptakan-Nya 

B.  Makna Fitrah dalam Kacamata Morfologi 

Sebelum menjelaskan lebih dalam tentang makna fitrah secara bahasa maka 

penting kiranya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa yang di maksud dengan 

morfologi. Dalam kaitannya untuk mendudukkan makna fitrah secara mendalam. 

Morfologi sendiri adalah salah satu bagian dari fan ilmu semantik atau ilmu 

kebahasaan. Morfologi dalam kacamata para ahli dimaknai secara beragam akan tetapi 

pada sisi yang lain memiliki titik temu bahwa morfologi adalah ilmu yang 

menyangkut tentang arti sebuah kata.  

Chaer misalnya mendefinisikan bahwa morfologi merupakan suatu ilmu tentang 

bentuk-bentuk dan pembentukan suatu kata.2 Sementara Verhaar memaknai 

morfologi sebagai ilmu dalam bidang linguistik yang membahas mengenai susunan 

bagian-bagian kata secara gramatikal.3 Dari sini bisa dipahami bahwa morfologi 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata dan juga fungsi 

perubahan-perubahan bentuk tersebut, baik itu dalam fungsi gramatik atau arti kata 

kerdasarkan konteks penggunaan, maupun fungsi semantik atau artik kata 

berdasarkan makna kamus secara leksikal. Olehnya itu dalam bahasan ini fitrah akan 

 
2 Sunaidin Ode mulae, Pengantar Morfologi; Bahasa Etnik Kao dan Bahasa melayu Ternate, 

(Cet. I; Pustaka pelajar: Bandung, 2019), h. 15. 
3 Sunaidin Ode mulae, Pengantar Morfologi; Bahasa Etnik Kao dan Bahasa melayu Ternate, 

h. 17. 
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dimaknai secara bahasa atau etimologi dengan melihat pandangan para ulama yang 

konsentrasinya dalam ilmu kebahasaan. 

Sejatinya kata fitrah secara bahasa maupun istilah oleh para ulama itu di 

maknai secara beragam. Kata fitrah sendiri secara bahasa merupakan isim masd{ar 

yang tersusun dari hruf fa, tha dan ra.4  Dimana menurut Ibn Fa>ris bahwa kata fitrah 

yang terambil dari huruf fa, tha dan ra  itu bermakna sesuatu yang terbuka dan 

menunjukkan diri.5 Olehnya itu iftar  yang terambil dari kata fatara bermakna berbuka 

dalam konteks ketika seseorang berpuasa. Berbeda halnya dengan apa yang 

disampaikan oleh Ibn Manzur dalam kamus lisa>nul Ara>b bahwa, kata fitrah itu 

bermakna asy-syaqq pecah atau belahan.6 Hal yang senada juga disampaikan oleh al-

Asfaha>ni bahwa makna asal dari fitrah adalah belahan yang memanjang.7 Makna 

pecah atau belahan ini, sebagaimana terekam di dalam 5 surah yang terdapat di dalam 

al-Qur’an yaitu QS. Maryam/19: 90, QS. Asy-Syu>ra>/42:5, QS. al-Infhita>r/82:1, QS. 

al-Mulk/67: 3 serta QS. alMuzammil/73: 18. Hal ini juga sebagaimana telah dipetakan 

sebelumnya pada tabel  di atas. Dari kelima ayat di atas, yang bermakna pecah atau 

terbelah ada yang menunjukkan konotasi buruk dan ada yang menunjukkan konotasi 

baik (ash-shalah ).  

Makna yang menunjukkan konotasi keburukan sebagaimana terdapat pada QS. 

al-Mulk/67: 3.  

 
4 Ahmad Mukhta>r Abdul Hami>d Amr, Mu’jam al-Lugatul al-Arabiyyah al-Mua>sarah, (Cet. I; 

A<limul Kutub, 1429 H), h. 1721. 
5 Ah{mad bin Fa>ris bin Zakariya>h al-Qusai>ni> al-Ra>zi> Abu> al-Husain, Mu’jam Maqa>yiz al-

Lugah, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1399 H), h. 510. 
6 Abu> al-Fad}l Jamal al-Di>n Muhammad Ibn Mukram Ibn Manzu>r al-Afriqi al-Misri>, Lisa>n al-

Ara>b juz V, (Cet. I; Beiru>t: Da>r Sa>dir, 1414 H), h. 55. 
7 Abu> al-Qa>sim al-H{usain bin Muh}ammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi Ga>rib al-

Qur’a>n Juz I, (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Qala>m: 1412 H), h. 640.  
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قَ سَبْعَ سََاَوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَ رَى فِ خَلْقِ الرَّحَْْنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ فاَرْجِعِ  الَّذِي خَلَ 
 (3الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى مِنْ فُطوُرٍ )

Terjemahnya: 

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu 

yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pengasih, maka lihatlah 

sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat.8 

Ayat ini menginformasikan bahwa seluruh ciptaan Allah tidak ada yang buruk, 

tetapi serasi, selaras dan tidak saling bertentangan, ibarat tubuh yang satu. Andaikan 

ketidakseimbangan dan ketidak selarasan terjadi pada ciptaan Tuhan, maka alam ini 

akan rusak dan binasa. 

Sementara makna yang menunjukkan kebaikan itu terdapat pada QS. al-

Muzammil73: 18. 

فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًً )  (18السَّمَاءُ مُن ْ
Terjemahnya: 

 Langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana.9 

  Ayat diatas menggambarkan  bahwa pecah dan terbelahnya langit pada hari 

kiamat tidak di maksudkan untuk kerusakan atau kehancuran, tetapi hakikatnya untuk 

kesempurnaan rancangan yang telah dijanjikan Allah swt. Kehancuran dalam 

perististiwa ini dimaksudkan sebagai awal untuk menuju akhirat yang lebih baik 

keadaannya dari pada sebelumnya. 

Disamping makna di atas, makna lain yang dikandung oleh fitrah secara  

bahasa itu bermakna menciptakan/menjadikan. Pemaknaan fitrah dalam arti ini, 

menurut beberapa sumber itu berangkat dari ketidaktahuan sahabat Ibnu Abbas 

 
8Kementerian  Agama Republik  Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, (Jakarta: Cahaya al-Qur’an, 2017), h. 453. 
9Kementerian  Agama Republik  Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 574 
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tatkalah ingin memahami kata fitrah. Hingga pada waktu itu, muncullah dua orang 

nomad Arab yang bertengkar memperebutkan sebuah sumur. Hingga salah seorang di 

antara mereka menuturkan satu kata yaitu “ana> fatartuha>h aiy ibtada> tuha>”  yang 

artinya akulah menjadikannya atau dalam arti lain akulah yang membuat sumur itu 

pertama kali.10 Makna fitrah dalam arti penciptaan itu juga sebaimana diungkapkan 

dalam kamus al-Munawwir meskipun kemudian ditambahkan beberapa makna lain 

yaitu naluri (pembawaan dari lahir).11 Senada dengan itu Mahmud yunus juga 

mengartikan fitrah sebagai agama, ciptaan, perangai/tabiat dan kejadian.12 

 Makna fitrah dalam arti penciptaan dalam konteks pemakaian al-Qur’an itu 

terulang sebanyak 14 kali dengan dua objek penciptaan yang berbeda yaitu manusia 

dan alam semesta. Hal ini sebagaimana sebelumnya telah penulis petakan pada tabel 

di atas.  

Dari pemaparan di atas, setidaknya ada dua makna yang mewakili fitrah  secara 

bahasa, yang dimana makna tersebut memiliki korelasi dengan konteks pemakaian al-

Qur’an. namun dari kedua  makna tersebut, makna yang akan dielaborasi lebih jauh 

adalah fitrah dalam arti penciptaan dan lebih khusus kepada objek penciptaan manusia 

itu sendiri. Sebab dalam al-Qur’an ada du term juga yang bermakna penciptaan yaitu 

term khalaqa dan ja’ala. Berikut penjelasannya. 

 

 

 
10 Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata jilid I, (Cet. I; Jakarta: Lentara 

Hati, 2007), h. 224. 
11 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 403 
12 Mahmud Yunus,Kamus Arab Indonsia, (cet. I; Jakarta: Yayasan penyelenggara Penerjemah 

Penafsir al-Qur’an, 1973), h. 319 
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C.  Klasifikasi Makna Fitrah dalam al-Qur’an 

Setelah penulis menganalisis lebih dalam terkait term fitrah dalam al-Qur’an, 

dan lebih khsusus kepada term fitrah yang objeknya manusia, maka secara umum  

makna fitrah itu dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

1. Fitrah bermakna Penciptaan  

Hampir bisa dipastikan ketika  Allah SWT. Menyebutkan semua term fitrah 

di dalam al-Qur’an, maka makna yang sering muncul itu adalah 

penciptaan/menciptakan/ciptaan/menjadikan sebagai makna lanjutan dari kata fitrah 

itu sendiri. Makna tersebut salah satunya bisa ditemukan sebagaimana terekam dalam 

QS. Ya>si>n/36:22 

 ( 22وَمَا لَِ لًَ أعَْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ )
Terjemahnya: 

Dan tidak ada alasan bagiku  untuk tidak menyembah Allah yang telah 

menciptakanku dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.13 

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata fatara dalam ayat di atas bermakna 

bahwa Allah yang mencipta manusia pertama kali dan tempat kembali terakhir kali 

dengan demikian manusia awal dan akhirnya adalah milik Allah oleh karena itu 

sejatinya hidupnya dijadikan untuk ibadah dan mengabdi secara totalitas kepada Allah 

swt.14  

Dalam hal ini,Terdapat hal yang menarik bagi peneliti ketika mengkaji makna 

fitrah yang berarti penciptaan, karena disamping kata fitrah terdapat dua term juga 

yang memiliki makna yang sama dari kata fitrah seperti term khalaqa dan  ja’ala. 

Sehingga hal ini memunculkan pertanyaan bagi peneliti apa yang membedakan antara 

 
13 Kementerian  Agama Republik  Indonesia, Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 441. 
14 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an vol. 11, h. 134. 
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ketiga kata tersebut ketika Allah swt menggunakan term-term itu dalam al-Qur’an. 

Oleh karena itu penulis perlu menghadirkan makna dari ketiga term tersebut sebagai 

pembanding sekaligus mencari perbedaan makna dari term-term tersebut dari sisi 

penekanan ketika Allah SWT menggunakan term tersebut dalam al-Qur’an.  

Kata khalaqa  sendiri dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuk derivasinya 

disebutkan sebanyak 26115 kali dan tersebar di dalam 75 surah yang umumnya 

bermakna penciptaan. Kata khalaqa  dalam al-Qur’an jika dilihat dari pemakaiannya 

maka terbagi menjadi dua objek makna penciptaan yaitu objek selain dari pada alam 

semesta dan alam semesta.16 Penciptaan yang berhubungan dengan selain alam 

semesta diterangkan bahwa Allah menciptakannya dari sesuatu bahan atau materi 

yang sudah ada sebelumnya seperti halnya manusia (Adam dan keturunannya) 

diciptakan oleh Allah swt dari sesuatu atau materi yang sudah ada sebelumnya yaitu 

tanah. Hal ini sebagaimana diterangkan di beberapa ayat di dalam al-Qur’an seperti 

halnya pada QS. al-Mu’minu>n/23:12 

نْسَانَ مِنْ   (12سُلََلَةٍ مِنْ طِيٍن )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
Terjemahnya: 

Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari 
tanah.17 

Disamping manusia objek penciptaan selain dari alam semesta yang 

disebutkan al-Qur’an diantaranya adalah iblis/jin yang diciptakan Allah dari materi 

yang sudah ada sebelumnya yaitu api hal ini sebagaimana terekam dalam beberapa 

ayat yaitu QS. al-A’raf/7: 12, QS. al-H{ijr/15: 27 dan QS. Sha>d/38: 76. Dan yang 

 
15 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufahras Li al-Fa>z al-Qur’an, ( Beiru>t: Da>r al-Fikr, 

t.t), h. 522-523. 
16 Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata Jilid 2, ( Cet. I; Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 456- 457 
17 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 342 
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terakhir yaitu hewan yang diciptakan Allah dari materi yng sudah ada yaitu air 

sebagaimana diterangkan dalam QS. an-Nu>r/24: 45. 

Sementara kata khalaqa yang objeknya alam semesta maka al-Qur’an sendiri 

tidak menjelaskan secara rinci penciptaannya, apakah ia diciptakan dari bahan materi 

yang sudah ada sebelumnya atau dari ketiadaan. Sebagai contoh dapat dilihat pada 

QS. al-An’a>m/6:1 dan 73 serta QS. al-Z>ariya>t/51:56. 

Jadi bisa dipahami bahwa kata khalq yang objeknya selain alam semesta maka 

titik tekannya adalah penciptaan jasadiah. Seperti jasad manusia yang diciptakan dari 

tanah, iblis/jin dari api, sedangkan kata khalq yang berobjek alam semesta tidak 

ditemukan petunjuk penekanannya secara tegas dalam al-Qur’an.18 

Sementara kata ja’ala dengan berbagai bentuk derivasinya disebutkan 

sebanyak 346 kali dan tersebar di 66 surah dalam al-Qur’an.19 Kata ja’ala  sendiri jika 

dilihat dari pemakaiannya dalam al-Qur’an apabila terkait dengan objek alam semesta 

maka maknanya hampir sama dengan kata khalaqa yaitu Allah menciptakan sesuatu 

dari bahan atau materi yang tidak ada sebelumnya, hal ini sebagaimana terekam dalam 

QS. al-An’a>m/6:1. 

 Adapun kata ja’ala jika dihubungkan dengan penciptaan manusia maka 

konteks pemakaiannya lebih ditekankan pada penciptaan bagian-bagian fisik secara 

sempurna yang terdapat pada tubuh manusia (seperti, pendengaran, penglihatan dan 

hati). Atau dengan kata lain penggunaan kata ja’ala bersifat rinci dibanding kata 

khalaqa yang masih bersifat global dalam menerangkan penciptaan manusia. 

 
 18 Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata Jilid 2, ( Cet. I; Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 456- 457 
19 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufahras Li al-Fa>z al-Qur’an, ( Beiru>t: Da>r al-Fikr, 

t.t), h. 522-523. 
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Penjelasan tersebut bisa di temukan dalam QS. al-Nah{l/16: 72 dan QS. al-Syu>ra/42: 

11. 

وَاللََُّّ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِيَن وَحَفَدَةً 
 (  72وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ أفَبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللََِّّ هُمْ يَكْفُرُونَ )

Terjemahnya: 

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta 

memberimu reski dari yang baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil 

dan mengingkari nikmat Allah.20 

 

فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الْْنَْ عَامِ أزَْوَاجًا  
 (11ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر )يَذْرَؤكُُمْ فِيهِ 

Terjemahnya: 

Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan 

dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga 

dan dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu tidak ada sesuatu 

pun yang serupa dengam Dia dan Dia yang Maha Mendengar dan Maha 

Melihat.21 

Dari pemaparan kedua term di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa term 

khalaqa  dan ja’ala  jika dilihat dari penggunaannya dalam al-Qur’an maka 

konotasinya mengarah pada makna penciptaan manusia secara jasadiah baik laki-laki 

maupun perempuan. Hal tersebut juga memberikan indikasi bahwa dalam hal 

penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki kesamaan dan tidak ada sama 

sekali petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur’an bahwa penciptaan laki-laki lebih 

baik dari pada perempuan. Atau dengan kata lain keduanya diciptakan dari unsur yang 

 
20Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 484. 
21Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 467. 
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sama atau dari esensi yang sama (tercipta dari tanah, air dll). Untuk lebih jelasnya 

akan di paparkan lebih lanjut pada pembahasan bab selanjutnya. 

Kembali kepada pemaknaan fitrah, jika pada dasarnya term khalaqa  dan ja’ala  

dalam al-Qur’an itu mengindikasikan penciptaan manusia secara jasadiah maka term 

fitrah itu sendiri mengarah kepada kondisi penciptaan manusia yang berkaitan 

langsung dengan potensi akliah (akal) serta jiwa yang terdapat dalam diri manusia 

(laki-laki dan perempuan) sebagai unsur-unsur atau sistem yang dibuat oleh Allah 

yang dianugerahkan kepada manusia sebagai alat atau wasilah untuk mengenal Allah 

SWT. Pemaknaan tersebut dikuatkan dengan pandangan T>{a>hir Ibn ‘A<syu>r ketika 

menafsirkan kata fitrah yang terdapat di dalam QS. al-Ru>m/30: 30.22  

Dari penjelasan di atas, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa term fitrah 

ketika Allah SWT menggunakan di dalam al-Qur’an itu mengindikasikan tentang 

penciptaan manusia yang di dalam dirinya telah dibekali Allah SWT potensi dasar 

berupa potensi akliah (akal) serta potensi jasmaniah sebagai alat atau wasilah untuk 

mengenal  dan menghambakan diri kepada Allah SWT dan mengetahui syariat-syariat 

yang telah ditetapkan dalam agama Islam. 

Lebih lanjut lagi Ibn ‘A <syu>r menjelaskan  bahwa fitrah adalah watak atau 

sistem nilai yang telah dianugerahkan Tuhan  kepada setiap manusia. Tuhan telah 

menciptakan akal dan jasad, lahir dan batin. Dengan demikian, menurutnya setiap 

manusia secara intrinsik telah memiliki modal fitrah untuk melakukan kebaikan. 

Tentang pentingnya fitrah ini Ibn ‘Asyu>r kemudian mengutik ayat yang terdapat 

dalam QS. at-Thi>n/95: 4-6 

 
22 Muh{ammad T{a>hir Ibn ‘A<syu>r, Tafsir al-Tah{ri>r wa al-Tanwi>r juz 21, (Tunisia: Da>r Sahnun, 

1997), h 88-94. 
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نْسَانَ فِ أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم ) ( إِلًَّ  5( ثَُُّ رَدَدْنََهُ أَسْفَلَ سَافِلِيَن )4لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
  (6الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مََنُْونٍ )

Terjemahnya: 

Telah kami ciptakan manusia dalam bentuknya yang sempurna, lalu kami 

kembalikan dia kederajat yang paling rendah, kecuali orang-orang yang 

beriman dan beramal sholeh dan mereka akan mendapat pahala yang tidak ada 

putus-putusnya.23 

Menurut Ibn ‘A <syu>r ungkapan “bentuknya yang sempurna” dalam ayat di atas 

menjelaskan tentang akal sebagai sumber aqidah yang benar dan amal sholeh. Dan 

inilah sesungguhnya fitrah, akan mengantarkan manusia untuk memadukan iman dan 

amal, keyakinan dan perubahan sosial, antara iman dan kemanusian. Iman harus 

sejalan dengan prinsip menegakkan nilai-nilai kemanusian. Karena itu  pulalah, Islam 

adalah agama yang meletakkan manusia (laki-laki dan perempuan) pada tempat yang 

sebaik-baiknya.24 

2. Fitrah Bermakna Agama (Tauhid) 

Sebagaimana telah di paparkan sebelumnya bahwa makna fitrah secara bahasa 

itu beragam. Oleh karena itu pulalah para ulama tafsir berbeda ketika menafsirkan 

kata fitrah di dalam al-Qur’an. Namun dari sekian pendapat yang dipaparkan para 

ulama tentang makna fitrah, jika melihat dari sekian penggunaan dalam al-Qur’an dan 

hadis maka fitrah sendiri bermakna agama atau potensi dasar untuk bertauhid yang 

telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia dari awal penciptaanya baik 

laki-laki maupun perempuan. Makna tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Ru>m/30: 

30. 

 
23 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 597 
24 Zuhairi Misrawi, al-Qur’an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil ‘A<lamin, 

(Cet. I; Jakarta: Pustaka Oasis, 2017), h. 52. 
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هَا لًَ تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ  ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِ 
ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لًَ يَ عْلَمُونَ )  (30اللََِّّ ذَلِكَ الدِ 

Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah 

Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 

ada perubahan pada ciptaan Allah itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan 

manusia tidak mengetahui.25 

Ayat di atas merupakan salah satu diantara beberapa ayat yang berbicara 

tentang fitrah oleh para ulama sendiri dimaknai secara beragam. Seperti halnya al-

Ra>zi dan al-Baida>wi berpendapat, sesuai dengan konteks ayat sebelumnya, di mana 

dalam  ayat sebelumnya dijelaskan bahwa fitrah adalah anonim dari politeisme atau 

syirik. Menurutnya fitrah manusia adalah ketauhidan, kepasrahan dan kepatuhan. 

Sementara Ibnu ‘Atiyyah memaparkan bahwa fitrah adalah watak yang telah 

disediakan Tuhan kepada setiap manusia untuk mengenal Tuhan dan syariatnya. 

Sedangkan Zamakhsyari berpandangan bahwa fitrah merupakan ciptaan Tuhan agar 

manusia dapat menerima ketauhidan dan agama Islam.26 

Fit}rah oleh sebagaian mufassir juga dimaknai sebagai agama yakni agama 

Islam, sebagaimana hal ini dipahami dalam lanjutan ayat yang menyatakan “itulah 

agama yang lurus”  bahwasanya agama yang benar, agama Islam itu mengandung 

ajaran-ajaran yang sejalan dengan fit}rah manusia. Dalam hal ini Ibn ‘Asyu>r kemudian 

menjelaskan bahwa prinsip kepercayaan akidah Islam berkesusaian dengan fit}rah 

akliah manusia pada umunya, begitupun dalam hal perincian hukum-hukum syariat 

 
25 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin h. 407. 
26 Zuhairi Misrawi, al-Qur’an Kitab Toleransi; Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil ‘A<lamin, 

(Cet. I; Jakarta: Pustaka Oasis, 2017), h. 52. 
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juga sesuai dengan fitrah manusia dengan catatan sejalan serta didukung oleh fitrah 

akliah manusia ataupun tidak bertentangan dengan fit}rahnya.27 

Al-Qurthubi ketika menafsirkan QS al-Ru>m ayat 30 mengatakan, bahwa fit}rah 

bermakna kesucian, yaitu kesucian jiwa dan rohani. Fitrah di sini adalah fitrah Allah 

yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, 

dalam artian tidak mempunyai dosa.28 Sementara Ibnu Kas\ir mengartikan fitrah 

dengan mengakui ke-Esa-an Allah atau tauhid. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

Ibnu Kas\ir bahwa manusia sejak lahir telah membawa tauhid, atau paling tidak ia 

berkecenderungan untuk meng-Esa-kan Tuhannya, dan berusaha terus mencari untuk 

mencapai ketauhidan tersebut.29 

Mufasir lain seperti al-T{aba>ri mengatakan bahwa makna fitrah adalah murni 

atau al-ikhlas, sebab manusia sejak lahir telah membawa berbagai sifat, salah satunya 

adalah kemurnian atau keikhlasan dalam menjalankan aktivitas.30 Pendapat ini 

didukung oleh Hamka, ia berkata bahwa fitrah adalah rasa asli murni dalam jiwa yang 

belum dimasuki pengaruh dari yang lainnya.31 

Sedangkan al-Mara>gi mengatakan bahwa fitrah mengandung arti 

kecenderungan untuk menerima kebenaran. Sebab secara fitri, manusia cenderung dan 

berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati 

kecilnya (sanubari). Adakalanya manusia telah menemukan kebenaran, namun karena 

 
27 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an vol. 10 
28Abu> Abdullah Muh}ammad bin Ah}mad bin Abu> Bakr al-Anshari al-Qurthubi, Tafsir al-

Qurthubi Jilid 10, (Cet. I; Pustaka Azzam, 2020), h. 516.  
29 Abu> al-Fida> Isma>il bin Amri bin Katsi>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’an al-‘Az}i>m, 

terj. Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, jilid 8 (Cet. X; Jakarta: Pustaka 

Ibnu Katsir, 2015), h. 432. 
30 Abu> Ja’far Muhammad bin Jarir bin yazid bin Katsir bin Ghalib al-Ama>li al-Thaba>ri, Jami’ 

al-Bayan fi> Ta’wil al-Qur’an Juz VI, (Bairu>t; Da>r al-Fikr: t.t), h. 260. 
31 Abdul Karim Amrullah (Buya Hamka), Tafsir al-Azhar Juz XXI, (Cet. I; Surabaya, 1982), 

hal. 100. 
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faktor eksogen yang mempengaruhinya, maka manusia berpaling dari kebenaran yang 

diperoleh.32 

Sedangkan 'Abdullah Yusuf 'Ali menafsirkan fitrah dengan istilah agama yang 

lurus (standard religion) atau al-Di>n al-Qayyim. Maksudnya adalah bahwa manusia 

sebenarnya sejak lahir sudah dibekali atau berpotensi memiliki agama yang lurus 

seperti halnya agama Ibrahim a.s. yang hanîf. Akan tetapi, oleh karena manusia 

berinteraksi dengan lingkungan alam sekitarnya, adakalanya manusia berbuat tidak 

baik. Oleh karena itu, tugas para guru agama atau para ulama untuk meluruskan 

manusia agar kembali ke dalam agama yang lurus atau agama tauhid/Islam dan 

kembali kepada Allah SWT yang Maha Esa. Fitrah Allah tersebut tetap dan tidak akan 

berubah sesuai dengan ketentuan-Nya.33 

Pemaknaan yang beragam oleh para ulama di atas, menurut penulis sendiri 

sejatinya saling melengkapi satu sama lain yang dimana kata kunci dari 

pemaknaannya yang beragam adalah “Agama” dan “Tauhid”. Bahwasanya fitrah 

adalah sistem atau nilai yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia yang 

menghantarkan manusia untuk beragama dan bertauhid kepada Allah SWT. Atau 

dengan kata lain bahwa fitrah adalah  kendaraan (agama) yang mengantar manusia 

untuk memadukan iman dan amal, keyakinan dan perubahan sosial dimana iman akan 

mengantarkan pada penegakan prinsip nilai kemanusian yang berkeadilan. 

Pemaknaan fitrah sebagai agama atau potensi manusia untuk bertauhid kepada 

Allah SWT itu juga sejalan dengan penggunaan kata fitrah dalam al-Qur’an maupun 

 
32 Ahmad Must}afa> al-Mara>ghi, Tafsir al-Mara>ghi, ter. Bahrun Abu Bakar, dkk, Terjemah 

Tafsir al-Maraghi,  juz 20 (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 44 
33Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qur’an; text Translation and Commentary, (brentwood 

Maryland USA; Amana Corporation: 1989), h. 1015-1016. 
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hadis. Berikut penulis hadirkan beberapa ayat yang menyinggung langsung term fitrah 

yang bermakna agama atau fitrah bertauhid kepada Allah SWT. 

QS. al-An’a>m/6: 14 

ذُ وَليًِّا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ  وَلًَ يطُْعَمُ قُلْ إِنِ ِ  قُلْ أغََيْرَ اللََِّّ أَتََِّّ
 (14أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلًَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِيَن )

Terjemahnya: 

Katakanlah (Muhammad) apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah 

yang telah menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak 

diberi makan, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi 

orang yang pertama berserah diri kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu 

masuk golongan orang-orang musyrik.34 

QS. al-An’a>m/6: 79 

ذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنََ مِنَ الْمُشرْكِِيَن إِنِ ِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّ 
(79) 

Terjemahnya: 

Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi 

dengan penuh kepasrahan agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk 

orang-orang musyrik.35 

QS. Ibra>hi>m/14: 10 

قاَلَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ اللََِّّ شَكٌّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ يَدْعُوكُمْ ليَِ غْفِرَ لَكُمْ مِنْ 
ذُنوُبِكُمْ وَيُ ؤَخِ ركَُمْ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّى قاَلوُا إِنْ أنَْ تُمْ إِلًَّ بَشَرٌ مِثْ لنَُا ترُيِدُونَ أَنْ 

 ( 10ؤُنََ فأَْتوُنََ بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍن )تَصُدُّونََ عَمَّا كَانَ يَ عْبُدُ آبَ 
Terjemahnya: 

Rasul-rasul mereka berkata apakah ada keraguan terhadap Allah SWT, 

pencipta langit dan bumi, dia menyeru kamu untuk beriman agar dia 

 
34 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin  h. 129. 
35 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin  h. 137. 
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mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai 

waktu yang ditentukan, mereka berkata kami hanyalah manusia seperti kamu 

juga, kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu 

disembah nenek moyang kami karena itu datangkanlah kepada kami bukti 

yang nyata.36 

QS. T{haha>/20: 72 

 قاَضٍ  قاَلوُا لَنْ نُ ؤْثرَِكَ عَلَى مَا جَاءَنََ مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنََ فاَقْضِ مَا أنَْتَ 
نْ يَا ) اَ تَ قْضِي هَذِهِ الِْيََاةَ الدُّ  ( 72إِنََّّ

Terjemahnya: 

Mereka (pesihir) berkata kami tidak akan memilih tunduk atas bukti-bukti 

nyata (mukjizat) yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah 

menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak engkau putuskan, 

sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan kehidupan di dunia ini.37 

Secara umum dari keempat ayat yang dikutip diatas menggambarkan sekaligus 

menguatkan bahwa semua manusia sejak dulu sampai sekarang dan seterusnya sudah 

dilengkapi dengan naluri dasar yaitu fitrah beragama atau fitrah bertauhid sejak lahir, 

bahkan jauh sebelum mereka lahir ke dunia yakni ketika masih berada dalam ruh. 

Namun yang menjadi permasalahan ialah jika benar fitrah tauhid itu sudah tertanam 

sejak dalam rahim ibunya, lalu mengapa dalam kenyataannya tidak sedikit manusia 

itu banyak orang yang menganut agama non Islam, bahkan ada yang ateis, tidak 

mengakui bahwa tuhan itu ada. Fenomena ini sudah sudah  menjadi pemandangan 

umum diseluruh dunia sejak dulu sampai sekarang. Hal ini juga diakui oleh al-qur’an 

sendiri sebagimana ditegaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 100 

هُمْ بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لًَ يُ ؤْمِنُونَ )  ( 100أوَكَُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَ بَذَهُ فَريِقٌ مِن ْ
  

 
36 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin h. 256. 
37 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h, 316. 



89 
 

 
 

Terjemahnya: 

Apakah setiap kali mereka mengikat janji, segolongan diantaranya 

mengingkarinya bahkan mayoritas dari mereka tidak beriman.38 

Berdasarkan ayat di atas dan didukung oleh fakta diseluruh dunia, bahwa 

memang suatu kenyataan, penduduk bumi ini mayoritasnya non muslim. Dari total 

7,5 miliar manusia, yang beriman kepada Allah hanya sepertiganya yang menganut 

agama Islam.39 Pertanyaannya mengapa semua itu terjadi padahal sejak awal Allah 

SWT sudah membekali semua manusia fitrah untuk bertauhid sebelum lahir kedunia. 

Permasalahan inilah yang akan di bahas lalu dikaitkan dengan peran gender (nurture) 

sejauh mana lingkungan itu memberikan peranan dalam membentuk jati diri manusia 

baik laki-laki maupun perempuan dalam merealisasikan potensi tauhid (agama) yang 

telah tertanam dalam diri manusia sejak awal penciptaannya. 

Menurut Nasaraddin Baidan dalam pengantar buku Fitrah Perspektif Hadis 

jika di amati secara seksama dalam QS. al-Ru>m yang menginformasikan tentang fitrah 

sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka tidak perlu heran apalagi kaget 

menyaksikan fenomena tersebut karena ayat ini memberikan isyarat yang jelas bahwa 

fitrah bertauhid yang ada di dalam diri setiap manusia terbuka untuk dipengaruhi oleh 

lingkungan yang mengitari dirinya. Menurutnya term fitrah فطرت sebagaimana yang 

termuat dalam surah al-Ru>m/30: 30 berbeda jauh dari kaidah atau aturan yang berlaku 

dalam penulisan lafal suatu kosakata Karena, seharusnya term fitrah pada umumnya 

dalam bahasa Arab ketika di tulis itu menggunakan ta’ marbu>thah (ة ) 

terkunci/tertutup, tidak ta maftu>hah ( ت ) terbuka sebagaimana dalam ayat 30 dari 

Surah al-Ru>m. perbedaan penulisan tesebut tidak sekedar memberikan nuansa 

 
38 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h, 15 
39 Erwati Aziz, Fitrah Perspektif Hadis Rasulullah; Studi Kritik Sanad dan Matan Serta 

Pemahamannya, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 2 
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perbedaan antara bahasa al-Qur’an dan bahasa Arab pada umumnya, melainkan 

mengandung pesan atau konotasi khusus yang ingin di sampaikan oleh al-Qur’an.40  

Dengan demikian bisa dipahami bahwa penulisan fitrah dengan menggunakan 

ta maftu>hah pada Surah al-Ru>m itu memberikan isyarat bahwa fitrah tauhid tersebut 

terbuka untuk di masuki dan dipengaruhi oleh hal-hal dari luar dirinya dan inilah sifat 

dasar yang tertanan pada fitrah tersebut. 

Kondisi fitrah yang demikian pun sejalan dengan hadis nabi sebagaimana yang 

tergambar dalam hadis shohih yang diriwayatkan oleh Abu> Hurairah yaitu sebagai 

berikut: 

ثَ نَا الْقَعْنَبُِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِ الز نََِدِ، عَنِ الَْْعْرجَِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، قاَلَ:  حَدَّ
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ 
بِلُ مِنْ بََيِمَةٍ جََْعَاءَ، هَلْ تُُِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ؟«   يُ هَوِ دَانهِِ وَيُ نَصِ راَنهِِ، كَمَا تَ نَاتَجُ الِْْ

، أفََ رأَيَْتَ مَنْ يََوُتُ وَهُوَ صَغِيٌر؟ قاَلَ: »اللََُّّ أعَْلَمُ بِاَ كَانوُا   قاَلوُا: يََ رَسُولَ اللََِّّ
 عَامِلِيَن«

Artinya: 

Telah meriwayatkan kepada kami Qa’nabi, dari Ma>lik, dari Abu> Zina>d, dari 

A’raj, dari Abu> Hurairah ra. Dia berkata telah bersabda Rasulullah saw bahwa 

setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang 

membuatnya menjadi seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, sebagaimana 

binatang melahirkan binatang yang sempurna apakah kamu melihat padanya 

kekurangan, wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang orang yang 

meninggal di waktu kecil, Rasulullah kemudian menjawab bahwa Allah lebih 

mengetahui apa yang dilakukannya.41 

 
40 Erwati Aziz, Fitrah Perspektif Hadis Rasulullah; Studi Kritik Sanad dan Matan Serta 

Pemahamannya,  h. 2 
41 Abu> Dau>d Sulaima>n bin As’as bin Isha>k bin Basyi>r bin Sada>d bin Uma>r al-Asdi>, Sunan Abi 

Dau>d juz 4 , (Beiru>t; al-Maktabah al-Misriyah: 275 H), h. 229 
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ثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ  عْتُ مَنْصُوراً، يَُُدِ  ثَ نَا الْمُعْتَمِرُ، قاَلَ: سََِ ثَ نَا مُسَدَّدٌ، حَدَّ حَدَّ
ثَنِِ الْبََاَءُ بْنُ عَازِبٍ، قاَلَ: قاَلَ لِ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  عُبَ يْدَةَ، قَ  الَ: حَدَّ

وَسَلَّمَ: »إِذَا أتََ يْتَ مَضْجَعَكَ فَ تَ وَضَّأْ وُضُوءَكَ للِصَّلََةِ، ثَُُّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِ كَ 
، وَفَ وَّضْتُ أمَْريِ إلِيَْكَ، وَأَلْْأَْتُ ظَهْريِ الَْْيَْنَِ، وَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إلِيَْكَ 

إلِيَْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إلِيَْكَ، لًَ مَلْجَأَ وَلًَ مَنْجَى مِنْكَ إِلًَّ إلِيَْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ 
رَةِ، الَّذِي أنَْ زلَْتَ، وَنبَِيِ كَ الَّذِي أرَْسَلْتَ« قاَلَ »فإَِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْ 

وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَ قُولُ« قاَلَ الْبََاَءُ: فَ قُلْتُ: أَسْتَذْكِرهُُنَّ، فَ قُلْتُ: وَبِرَسُولِكَ 
 الَّذِي أرَْسَلْتَ، قاَلَ: »لًَ، وَنبَِيِ كَ الَّذِي أرَْسَلْتَ«

Artinya: 

Telah meriwayatkan kepada kami Musaddad, telah meriwayatkan kepada kami 

al-Mu’tamir, dia berkata: saya mendengar Mansyu>r menyampaikan hadis dari 

Sa’ad bin Ubaidah, dia berkata telah meriwayatkan kepada al-Bara> bin A’<zib, 

dia berkata: telah bersabda Rasulullah kepadaku apabila kamu akan berbaring, 

maka berwudhulah seperti mau sholat, kemudian berbaringlah pada sisi kanan 

dan ucapkanlah ya Allah aku serahkan wajahku kepada-Mu, dan aku serahkan 

segala urusanku kepada-Mu, dan aku serahkan punggungku kepada-Mu dengan 

penuh harap dan takut kepada-Mu, tidak ada tempat berserah selain kepada-

Mu, aku beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan nabi utusan-Mu, 

seandainya kamu meniggal, kamu meninggal di atas fit}rahmu, dan jadikanlah 

akhir itu menjadi akhir dari kalammu, aku berkata ya aku akan ingat itu, 

kemudian aku berkata dengan RasulMu utsan-Mu, rasul berabdan, tidak dan 

Nabi-Mu utusan-Mu.42 

berdasarkan informasi al-Qur’an maupun hadis yang telah dipaparkan diatas, 

maka tampak dengan jelas bahwa fitrah tauhid yang terdapat dalam diri manusia itu 

bisa dikembangkan dengan catatan sejauh mana lingkungan maupun kultur dalam 

suatu masyarakat mendukung hal tersebut. Atau dengan kata lain sejauh mana 

manusia itu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan potensi akliah (untuk sampai 

kepada agama/tauhid) yang terdapat dalam dirinya tanpa adanya sekat-sekat yang 

 
42 Abu> Dau>d Sulaima>n bin As’as bin Isha>k bin Basyi>r bin Sada>d bin Uma>r al-Asdi>, Sunan Abi 

Dau>d juz 4 , (Beiru>t; al-Maktabah al-Misriyah: 275 H), h. 311. 
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membatasi sebagaimana halnya apa yang telah terjadi terhadap perempuan dalam 

lintasan sejarah waktu yang sangat lama. Dimana perempuan selalu dianggap manusia 

kelas dua (second class) dari pada laki-laki yang pada kenyataannya membuat 

perempuan terpenjara dan tidak bebas untuk mengembangkan potensi yang telah 

dianugerahkan Tuhan sebagaimana potensi yang dimiliki oleh kaum laki-laki. 

Agama ataupun tauhid sebagaimana makna yang dikandung oleh fitrah itu 

mengindikasikan tentang adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Dimana 

dalam hal ini menurut Amina Wadud menegaskan bahwa Tauhid atau agama 

merupakan basis teologis bagi kesetaraan laki-laki dan perempuan.43 Menurutnya 

sistem sosial yang patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai superior dan perempuan 

berada dibawahnya adalah tindakan menyekutukan Tuhan (syirik) dan kesombongan 

(istikba>r ) yang bertentangan dengan konsep tauhid. Dalam sistem patriarki ini, jati 

diri perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Sehingga untuk bisa diakui di 

masyarakat, kiprah perempuan juga harus melewati laki-laki. Sementara tauhid 

meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dan Tuhannya, tanpa mesti ada 

perantara laki-laki. Karena hubungan vertikalnya hanya kepada Tuhan, maka relasi 

antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal, yang dimana keduanya adalah 

setara (seimbang). 

Ketauhidan sosial horizontal ini pada gilirannya juga mengantarkan pada 

prinsip keadilan. Sehingga, tidak boleh ada orang yang diposisikan secara timpang dan 

atau  menjadi korban sistem sosial yang hegemonik dan dominatif. Dalam berbagai 

ayat al-Qur’an, keadilan ditegaskan sebagai ajaran pokok Islam dalam berbagai 

 
43 Amina Wadud, Rereading The Sacred Text From a Woman’s Perpective, terj. Abdullah Ali, 

Qur’an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, (Cet. I; Jakarta: Serambi 

Ilmu Semesta, 2001), h. 8. 
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kehidupan, seperti misalnya tergambar dalam QS. an-Nisa/4: 58, QS. an-Nisa>/4: 135 

serta QS. al-An’a>m/6: 152 
 QS. an-Nisa>/4: 58 

إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْمَانََتِ إِلََ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَُْكُمُوا 
يعًا بَصِيراً )بِلْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ نعِِمَّا   (58يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سََِ

Terjemahnya: 

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengn adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah maha mengetahui maha 

melihat.44 

 QS. al-Nisa>/4: 135 

يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََِِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أوَِ 
بِيَن إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيراً فاَللََُّّ أوَْلََ بَِِمَا فَلََ تَ تَّبِعُوا الْْوََى أَنْ الْوَالِدَيْنِ وَالْْقَْ رَ 

 ( 135تَ عْدِلوُا وَإِنْ تَ لْوُوا أوَْ تُ عْرِضُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيراً )
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi 

saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak 

dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya atau miskin, maka Allah 

lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-

kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap 

segala apa yang kamu kerjakan.45 

QS. al-An’a>m/6: 152 

امِلٌ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ قُلْ يََ قَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنِ ِ عَ 
ارِ إِنَّهُ لًَ يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ )   (135عَاقِبَةُ الدَّ

 
 

44 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h, 86. 
45 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h, 84. 
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Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan 

menurut kesanggupannya, apabila kamu berbicara maka bicaralah sejujurnya, 

sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia 

memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.46 

D. Term Pendukung dalam Memahami Fitrah sebagai Basis Epistemologi 

Kesetaraan Gender  dalam al-Qur’an 

Untuk memahami fitrah sebagai basis epistemologi gender dalam al-Qur’an 

maka setidaknya ada beberapa term dalam al-Qur’an yang perlu penulis hadirkan 

sebagai penguat dan pedukung dalam bahasan tesis ini. Di mana dalam hal ini untuk 

sementara menurut penulis setidaknya ada dua term yang memiliki korelasi sekaligus 

menjadi term pendukung dalam membincang tentang persoalan fit}rah dalam al-Qur’an 

terlebih lagi ketika dikaitkan dengan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan 

sebagai manusia, dalam memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah 

swt kepadanya sebagai perwujudan dalam mengamalkan prinsip-prinsip Islam yang 

menjunjung tinggi kesetaraan (egalitarian) tanpa memandang suku, jenis kelamin 

bangsa maupun agama. Term-term yang dimaksud yaitu sebagai berikut: 

1. Kodrat (Qudrah ) 

Term kodrat itu sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu 

“Qudrah yang bermakna ketentuan, ukuran atau kekuasaan. 47 Lebih lanjut lagi al-

Qur’an sendiri pun merujuk pada pemaknaan yang sama seperti diri sifat, kemampuan 

maksimal dan lain-lain. Manusia mempunyai kemampuan yang terbatas sesuai dengan 

 
46 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h, 149. 
47 Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan; Makna dan Penggunaannya, (Cet. I; Tangerang 

Selatan: Lentera hati, 2020), h. 33 



95 
 

 
 

takdir ukuran yang diberikan Allah swt kepadanya. Manusia tidak dapat terbang 

sebagaimana burung karena begitulah batas kemampuannya dan seperti itu pulalah 

kodrat yang telah ditetapkan Allah kepada manusia secara umum.48 

Dalam al-Qur’an term kodrat itu sendiri disebutkan sebanyak 193 kali dengan 

berbagi bentuk derivasinya.49 Penyebutan term qudrah dalam al-Qur’an memiliki 

makna yang beragam sesuai dengan konteks ayat yang dibicarakan sebagaimana telah 

dijelaskan  di bagian awal pemaparan tentang term kodrat.  

Pengambilan kata kodrat dari bahasa arab yang diyakini terambil dari kata 

Qaddarah atau taqdir  memberikan kepelikkan yang nyata ketika membincang tentang 

kodrat perempuan yang di isyaratkan oleh al-Qur’an karena hampir semua kata kodrat 

dan derivasinya dalam al-Qur’an tidak ada sama sekali yang menjelaskan secara 

langsung tentang kodrat perempuan itu sendiri. Namun hubungan tentang wacana 

kodrat perempuan itu terhubung melalui wacana tentang takdir yang dipersepsikan 

dikalangan masyarakat yang kemudian direkam sebagai nilai budaya atau norma, 

yaitu nasib, takdir,  fate atau kismet.50  

Di dalam Islam eksistensi kodrat atau fit}rah ini mempunyai unsur dan 

tanggung jawab ibadah kepada Allah swt. Dengan kodrat atau fitrahnnya yang 

jasmani manusia dapat melaksanan pemenuhan kebutuhannya yang bersifat fisik dan 

jasmani. Pada dasarnya membincang tentang persoalan kodrat maka hal itu tidak bisa 

dilepaskan dari perbincangan manusia secara umum yaitu (laki-laki dan perempuan) 

untuk memposisikan tugas yang semestinya di embang sebagai hamba Allah yang 

bersifat alami atau pemberian dari tuhan yang tidak bisa diubah (nature). 

 
48 Quraish Shihab, Kosakata Keagamaan; Makna dan Penggunaannya, h. 33. 
49 Muhammad Fu’ad Abdul Ba>qi, Mu’jam Mufahras Li al-Fa>z al-Qur’an, h. 682-683 
50 Kusmana, “Kodrat Perempuan dalam al-Qur’an; Sebuah Pembacaan Konstruktrivistik, 

Jurnal”, Jurnal Ushuluddin, Vol. 6, No. 1 (Januari 2019). 
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Ada dua hal yang mesti dipahami terlebih dahulu ketika membahas tentang 

kodrat menusia (laki-laki dan perempuan) yaitu perbedaan yang bersifat mutlak dan 

relatif antara keduanya. Perbedaan pertama dikenal dengan istilah kodrati. Perbedaan 

ini bersifat mutlak dan tidak bisa dipertukarkan dan mengarah kepada hal-hal yang 

bersifat biologis. Misalnya perempuan memiliki Rahim, payudara, melahirkan dan 

ovarium (indung telur) sementara laki-laki diberikan zakar (scortum) dan sperma 

untuk pembuahan.51 

 Perbedaan pertama ini merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat alami 

(nature) tidak berubah dari masa ke masa berlaku bagi semua tingkatan manusia dari 

segala zaman, tak pandang kaya atau miskin, teis (bertuhan) atau ateis (tidak 

bertuhan) pejabat atau rakyat, kulit putih atau hitam, manusia modern diperkotaan 

atau suku asli yang ada di pedesaan. 

Dari pemahaman di atas kodrat memiliki dua pengertian, yaitu kodrat secara 

biologis dan kodrat dalam pengertian yang lebih umum. Kodrat secara biologis 

diberikan secara khusus bagi laki-laki dan perempuan dan kodrat secara umum 

diberikan kepada laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian bisa dipahami 

bahwa kodrat perempuan adalah hukum Tuhan, sunnatullah atau kekuasaan Tuhan 

yang tidak dapat di ubah dan akan tetap melekat sesuai dengan sunnah-Nya yang asli 

diberikan kepada makhluk-Nya yang berjenis kelamin perempuan.52 

Perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang dihasilkan oleh interpretasi 

social dan simbolik atau sering disebut sebagai social consturcion. Karena itu 

perbedaan ini bersifat non kodrati, bisa dipertukarkan, tidak kekal sangat mungkin 

 
51 Zaitunah Subhan, Tafsir kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an, (Cet. II; 

Yogyakarta: LKIS, 2016), h. 22 
52 Zaitunah Subhan, Tafsir kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an, h. 23 
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berubah dan berbeda-beda berdasarkan ruang dan waktu. Perbedaan ini bersifat 

relative, tidak berlaku umum, perannya bisa berubah dan dipertukarkan atau menjadi 

nurture. 

Sebagian masyarakat berpandangan, perbedaan antara pria dan wanita tidak 

hanya terbatas pada perbedaan yang besifat kodrati. Perbedaan ini kemudian dikenal 

dan dianggap sebagai sifat dan ciri wanita dan sifat dan ciri pria. Misalnya wanita 

dianggap lebih emosional sementara laki-laki dianggap lebih rasional, laki-laki 

akalnya sempurna sementara perempuan akalnya sempit, laki-laki memimpin 

sementara perempuan dipimpin dan sebagainya. 

Implikasi dari perbedaan berdasarkan karakteristik ini kemudian juga 

dterjemahkan pada pembagian ruang fungsi dan peran. Dimana laki-laki sering 

diasumsikan sebagai pemilik tunggal peran diruang publik dan produksi sementara 

perempuam dianggap bertanggung jawab penuh dalam urusan rumah tangga atau 

ruang domestic atau reproduksi. 

pada kenyataannya al-Qur’an hanya mengidentifikasi kodrat perempuan pada 

pengertian yang pertama yaitu pemberian Tuhan yang bersifat kodrati yang tidak bisa 

dipertukarkan dan tidak mengalami perubahan dan hanya dimiliki khusus oleh 

perempuan, serta hal ini pulalah yang menjadi perbedaan yang paling mendasar antara 

perempuan dan laki-laki yaitu di mana perempuan diberikan keistimewaan untuk 

mengembang fungsi repreduksi ummat manusia seperti menstruasi, mengandung, 

melahirkan dan menyusui. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu 

sebagai berikut: 
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a) Menstruasi (Haid)  

Firman Allah swt QS. al-Baqarah/2: 222 

وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فاَعْتَزلِوُا النِ سَاءَ فِ الْمَحِيضِ وَلًَ  
تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكَُمُ اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ 

ريِنَ )الت َّوَّابِيَن وَيُُِبُّ   (222الْمُتَطَهِ 
Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu 

kotoran, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan 

diwaktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci 

apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah swt menyukai orang-

orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.53 

b) Mengandung (Hamil) 

Firman Allah swt QS. Fa>t}ir/35: 11 

ُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُ راَبٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَةٍ ثَُُّ جَعَلَكُمْ أزَْوَاجًا وَمَا تَُْمِلُ مِنْ أنُْ ثَى وَلًَ   وَاللََّّ
تَضَعُ إِلًَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُ عَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلًَ يُ ن ْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلًَّ فِ كِتَابٍ إِنَّ 

 (  11يٌر )ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِ 
Terjemahnya: 

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani kemudian 

dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan) dan tidak ada 

seorang pun mengandung dan melahirkan melainkan dengan 

sepengetahuan-Nya dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang 

berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah 

ditetapkan dalam kitab lauh mahfuzh sesungguhnya yang demikian itu 

mudah bagi Allah swt.54 
  

 
53 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 35. 
54 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 321. 
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c) Melahirkan 

Firman Allah dalam QS. Ali> Imran/3: 39 

قًا فَ نَادَتْهُ  رُكَ بيَِحْيََ مُصَدِ  الْمَلََئِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِ ي فِ الْمِحْراَبِ أَنَّ اللَََّّ يُ بَشِ 
 (39بِكَلِمَةٍ مِنَ اللََِّّ وَسَيِ دًا وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالِِِيَن )

Terjemahnya 

Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia telah berdiri 

melakukan sholat di mihrab (katanya) sesungguhnya Allah 

menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu yahya yang 

membenarkan kalimat yang datang dari Allah menjadi ikutan ikutan 

menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan 

orang-orang sholeh.55 

d) Menyusui 

Firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 233 

وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أوَْلًَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
بِلْمَعْرُوفِ لًَ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلًَّ وُسْعَهَا لًَ تُضَارَّ الْمَوْلوُدِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ 

وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلًَ مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالًً عَنْ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلََ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدْتُْ  أَنْ تَسْتََْضِعُوا أوَْلًَدكَُمْ فَلََ  تَ راَضٍ مِن ْ

تُمْ بِلْمَعْرُوفِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ   جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَ ي ْ
 (233تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر )

Terjemahnya: 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah untuk 

memberi  makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf 

seseorang tidak dibebani melebihi batas kemampuannya, janganlah seorang 

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

 
55 Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 55. 
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(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka 

tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketauilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan.56 

Pengalaman biologis perempuan sebagaimana terekam dalam al-Qur’an 

merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan sebagai ibu manusia yang 

seharusnya bagi kaum laki-laki memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya 

mengingat hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, bahkan dalam hal melahirkan 

perempuan terkadang harus bertaruh nyawa demi kelahiran sang buah hati. 

Namun dalam kenyataanya pengalaman biologis yang di alami oleh perempuan 

dalam kacamata perspektif oleh sebagian kaum laki-laki justru dijadikan sebagai 

alasan untuk membatasi gerak perempuan dalam lingkup publik yang lebih luas. Atau 

dengan kata lain lingkup publik itu adalah mutlak milik kaum laki-laki sementara 

perempuan sendiri hanya dibolehkan berkiprah dalam ruang domestic yang terbatas 

(seperti halnya mengurus anak, melayani suami dirumah, dan lain-lain). Berkiprah 

diruang publik menurutnya secara tidak langsung menyalahi takdir yang telah 

ditentukan Tuhan kepadanya. 

2. Nafs Wa>hidah 

Pembahasan tentang kodrat atau fitrah perempuan maka tidak bisa terlepas 

dari pembahasan tentang penciptaan manusia secara umum (laki-laki dan perempuan) 

karena persoalan tersebut menjadi polemik yang berkepanjangan terutama ketika 

dikaitkan dengan persoalan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam al-Qur’an Term nafs wa>hidah merupakan term yang menjadi titik 

perdebatan dikalangan mufassirin ketika membahas persoalan bagaimana 

 
56 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 35.  
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memposisikan kodrat atau fit}rah laki-laki dan perempuan  dalam kehidupannya. 

Dalam al-Qur’an sendiri term nafs wahidah disebutkan sebanyak 3 kali yaitu terdapat 

pada QS. al-Nisa>/4: 1, QS. al-A’raf/47: 189 dan QS. al-Zumar/39: 6. Berikut penulis 

cantumkan ayat-ayat yang dimaksud. 

Firman Allah QS. al-Nisa/4: 1 

هَا زَوْجَهَا  يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًً كَثِيراً وَنِسَاءً  وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ وَبَثَّ مِن ْ

 (1كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )
Terjemahnya: 

Wahai manusia bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menciptakan 

kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) 

dari dirinya dan dari keduanya Allah swt memperkembangbiakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak, bertakwalah kepada Allah yang dengan 

Namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan 

sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasimu.57 

Firman Allah QS. al-A’ra>f/ 7: 189 

هَا فَ لَمَّا   هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إلِيَ ْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِن ْ
تَ نَا   مَُا لئَِنْ آتَ ي ْ تَ غَشَّاهَا حَْلََتْ حَْْلًَ خَفِيفًا فَمَرَّتْ بهِِ فَ لَمَّا أثَْ قَلَتْ دَعَوَا اللَََّّ رَبََّ

 (189الِِاً لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ )صَ 
Terjemahnya: 

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya dia 

menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tentram kepadanya, 

kemudian setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan 

maka ia pun melewatinya dengan mudah kemudian ketika ia merasa berat 

keduanya (suami istri) memohon kepada Allah sungguh jika engkau memberi 

kami anak-anak yang sholeh pasti kami termasuk orang-orang yang 

bersyukur58. 

 
57 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 77.  
58 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 175. 
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Firman Allah QS. al-Zumar/39: 6 

هَا زَوْجَهَا وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِنَ الْْنَْ عَامِ ثََاَنيَِةَ   خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ثَُُّ جَعَلَ مِن ْ
أزَْوَاجٍ يََْلُقُكُمْ فِ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَ عْدِ خَلْقٍ فِ ظلُُمَاتٍ ثَلََثٍ ذَلِكُمُ 

 ُ  ( 6رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لًَ إلَِهَ إِلًَّ هُوَ فأََنََّّ تُصْرَفوُنَ )اللََّّ
Terjemahnya: 

Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu (Adam) kemudian darinya dia 

menjadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak 

untukmu, Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian 

dalam tiga kegelapan yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhanmu 

pemilik kerajaan tidak ada tuhan selain Dia mengapa kamu dapat berpaling 

dari kebenaran.59 

Interpretasi mufassir terhadap lafaz nafs wa>hidah  dimaknai sebagai asal mula 

terciptanya Adam dan Hawa, dimana Hawa tercipta dari tulang rusak Adam (dalam 

hadis disebutkan tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok). Penafsiran semacam 

ini kemudian di yakini oleh masyarakat muslim dan mengakar sedemikian rupa 

sehingga pada gilirannya akan memunculkan sebuah anggapan bahwa Nabi Adam 

(lalu semua jenis kelamin laki-laki) dianggap sebagai sumber utama sementara Siti 

Hawa dianggap cabang atau bagian dari pada nabi Adam As. 

Namun penafsiran semacam ini kemudian mendapat kritikan dari para ulama 

khalaf dan cendikiawan yang mendedikasikan hidupnya untuk mengkaji al-Qur’an . 

Diantaranya yang menurut penulis perlu hadirkan disini adalah Faqihuddin Abdul 

Qadir. Dimana menurut kang Faqih ketika memahami surah al-Nisa/4: 1 dengan 

menggunakan pembacaan metode muh{kam mutasybih maupun qath’iy-zhanny  

terhadap term nafs wa>hidah  sama sekali tidak ada pernyataan mengenai penciptaan 

 
59 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>m  Terjemah  Pustaka 

Transliterasi Latin, h. 459. 
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perempuan dari laki-laki, atau bahkan juga tidak ada juga pernyataan yang tegas dan 

jelas penciptaan Siti Hawa dari nabi Adam As.60 

Kata al-Na>s berarti manusia secara umum laki-laki dan perempuan, kata ganti 

“kum”  (berarti kamu sekalian) sekalipun secara generik adalah bentuk laki-laki tetapi 

maknanya adalah umum, bisa dipahami bahwa ayat ini berbicara tentang penciptaan 

manusia secara umu bukan penciptaan Adam maupun Siti Hawa. 

Jadi secara literal, QS. al-Nisa/4: 1 tidak berbicara mengenai penciptaan Nabi 

Adam As sebagai yang awal lalu Siti Hawa diciptakan dari bagian yang ada pada 

dirinya, tetapi anehnya dengan asumsi tertentu yang mengakar dikalangan 

masayarakat, kata nafs wa>hidah ditafsirkan sebagai Nabi Adam As sementara kata 

zawjaha dimaknai sebagai Siti Hawa. Sekalipun secara lafal sangat jauh mengaitkan 

kata “nafs wa>hidah”  dengan Adam. Begitupun tidak ada satu ayat pun yang 

menguatkan hal demikian. Dari tafsir asumtif ini, lahirlah pandangan bahwa Siti Hawa 

tercipta dari Nabi Adam As atau Nabi Adam adalah sumber dari Siti Hawa.  

Pandangan ini lalu digeneralisasi untuk yang lebih umum menyasar hakikat 

kemanusian bahwa perempuan tercipta dari laki-laki, dan laki-laki adalah sumber awal 

hakikat kemanusian, dan karena itu lebih utama dari pada perempuan. Implikasi dari 

tafsir ini kemudian seluruh sendi kehidupan perempuan harus ditentukan melalui 

standar nilai yang dianut oleh laki-laki. Relasi antara keduanya juga diciptakan 

sedemikian rupa, agar laki-laki yang mengatur, mengelola dan mengontrol. Relasi 

yang tidak setara ini kemudian melahirkan segala bentuk kekerasan dalalm kehidupan 

perempuan.61 

 
60 Faqihuddin Abdul Qadir, Qira>’ah Muba>dalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam 

Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Ircisod, 2019), h. 235. 
61 Faqihuddin Abdul Qadir, Qira>’ah Muba>dalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam 

Islam, h. 236. 
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Lebih lanjut kang faqih memaparkan bahwa secara struktur bahasa kata “nafs 

wa>hidah”  sesungguhnya bentuk perempuan dengan makna yang netral tanpa jenis 

kelamin. Dan akan lebih tepat jika tidak diartikan sebagai nabi Adam maupun laki-

laki tetapi tetap dibiarkan makna netral yang non seksis, yaitu esensi yang satu. 

 Menurut Nurjannah Ismail ketika menelusuri term nafs dalam al-Qur’an, tidak 

ada satu pun kata nafs dalam ayat-ayat al-Qur’an yang diartikan sebagai Nabi Adam 

As maupun laki-laki. Menurutnya ada 295 tempat dalam al-Qur’an yang menyebut 

kata nafsun, dan tidak ada satu pun yang mengarah kepada pemaknaan Nabi Adam As 

maupun laki-laki. Sebagian besar hanya diartikan dua hal, yaitu jiwa (seperti dalam 

QS. al-Ma>idah/5: 32) dan ruh (sebagaimana terdapat dalam QS. al-Fajr/89: 27). Ada 

5 tempat, dimana kata nafsun  diartikan asal-usul kejadian semua manusia, tanpa ada 

indikasi untuk ditafsirkan Nabi Adam As sama sekali. Jika melihat jumlah yang 

banyak ini, menjadi aneh jika tiba-tiba ada satu ayat dengan nafsun  diartikan sebagai 

Nabi Adam As. padahal tidak ada indikasi yang kuat sama sekali.62  

E.        Korelasi Term Fitrah dengan Gender 

  Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang hubungan atau titik temu 

antara fitrah dan gender, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang dua 

teori besar dalam kajian gender yaitu teori nature (alami/kodrati) dan teori nurture 

(kebudayaan/non kodrati). Dimana dua teori inilah yang akan memjembatani korelasi 

atau pertautan antara term fitrah dengan gender kemudian term kodrat sebagai term 

pendukung. 

Pada dasarnya dua teori yang dikemukakan di atas merupakan salah satu 

disiplin ilmu dalam kajian ilmu-ilmu sosial yang dimana salah satu titik fokus 

 
62 Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran, (Cet. I; 

Yogyakarta : LKiS, 2003), h. 57. 
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pembahasannya adalah tentang polemik stereotip terhadap fitrah atau kodrat 

perempuan. 

Teori nature (alam/kodrati) beranggapan bahwa ketimpangan peran sosial 

antara laki-laki dan perempuan bersumber dari kekhususan komposisi kimia dalam 

tubuh manusia (body chemistry ) dan struktur anotomi biologi kedua jenis makhluk 

tersebut, seperti hormon dalam darah laki-laki mempunyai lebih banyak hormone 

testosteron sedangkan perempuan lebih banyak mempunyai hormone estrogen. Dalam 

hal ini laki-laki disebut heterogametic sex karena ia mempunyai kromoson heterogen 

yaitu kromoson XY dan perempuan di sebut homogametic sex karena ia mempunyai 

kromoson homogen yaitu kromoson XX.63 

Perbedaan anotomi biologi dan komposisi kimia tersebut dinilai menimbulkan 

perbedaan suasana psikologis dan intelektual antara keduanya. Seperti dijelaskan oleh 

Broverman, dibanding perempuan, laki-laki lebih agresif, lebih rasional, lebih 

independent, lebih percaya diri (self confident ), lebih dominan dan tidak suka 

mengumbarkan perasaan. Menurut teori ini organ reproduksi perempuan menjadi 

sebab dirinya terbatas untuk melakukan sesuatu, seperti saat perempuan mengalami 

kehamilan, kelahiran dan menyusui, sehingga menimbulkan perbedaan fungsi, 

perempuan berperan disektor domestik dan laki-laki berperan disektor publik.64 

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori nurture sendiri (kebudayaan/non 

kodrati) memandang bahwa perbedaan peran sosial dalam masyarakat antara laki-laki 

dan perempuan itu bukan karena factor biologis, melainkan dikonstruksi oleh 

 
63 Aisyah Arsyad, Fiqih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah; Kritik kesetaraan gender dalam 

Nikah Sirih, (Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2020), h. 46. Lihat juga Eti Nurhayati, 

Psikologi Perempuan dalam Berbagai perspektif, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 5 
64 Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam perspektif 

Islam, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 92. 



106 
 

 
 

masyarakat. Menurut teori ini, banyak nilai  bias gender terjadi dalam masyarakat 

disebabkan oleh factor biologis, meski sesungguhnya tidak lain hanyalah produk 

budaya masyarakat (sosial-kultural).  

Penganut teori ini kemudian memberikan beberapa contoh dalam sejarah 

bahwa status dan peran perempuan dalam beberap kelompok tidak selamanya lebih 

rendah dari pada kaum laki-laki. Yang terpenting menurut teori ini sejauh mana 

dukungan kultur, budaya, struktur, politik dan aspek-aspek ekologis memberi peluang 

kepada kaum perempuan dalam mewujudkan perannya secara optimal dalam hidup 

bermasyarakat.65 

Salah satu penganut teori ini adalah John Locke yang dikenal dengan teori 

Tabula Rasa, kemudian salah satu pernyataan yang sangat masyhur dengan pandangan 

ini datang dari pakar behavior John B. Watson. Dalam pernyataannya beliau 

mengungkapkan bahwa “berikan aku beberapa anak yang sehat dan saya akan ambil 

secara acak/random dan melatihnya menjadi seseorang yang ahli sesuai dengan 

keinginan saya apakah dokter, pengacara, artis, wirausaha, bahkan menjadi pengemis 

atau perampok sekalipun terlepas dari talenta yang dimilikinya, kecenderungannya, 

tendensi, kemampuan dan ras nenek moyang yang dimilikinya.66 

Statement tersebut di atas mengindikasikan bahwa faktor lingkungan sangat 

menentukan kehidupan seseorang termasuk dalam hal keahlian (profesi) yang 

bersangkutan. John B. Watson ingin memberikan suatu garansi bahwa peran sosial 

sangat menentukan dalam pembentukan watak dan mempengaruhi kecenderungan 

profesi seseorang. 

 
65 Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam perspektif 

Islam, h. 93. 
66 Sebagaimana dikutip Aisyah Arsyad dalam buku, Fiqih Gender Berbasis Maqasid al-

Syariah; Kritik kesetaraan gender dalam Nikah Sirih, h. 54. 
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Korelasi atau pertautan antara fitrah dan gender dengan melihat penjelasan 

kedua teori di atas,  itu terhubung melalui anggapan bahwasanya tingkat kecerdasan 

atau intelektual yang dimiliki perempuan itu dibawah laki-laki disebabkan karena 

bentuk fisik dan komposisi kimia yang terdapat dalam tubuh laki-laki dan perempuan.  

Padahal jika merujuk kepada konsep penciptaan manusia secara umum yang 

menggunakan term fitrah maupun term yang lain maka tidak ada sama sekali 

keterangan tentang perbedaan tersebut sebagaimana anggapan yang menganut teori 

nature  itu sendiri.  Justru term fitrah sebagaimana dijelaskan di atas menghendaki 

tentang adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Yang dimana sejak awal 

penciptaannya telah dianugerahkan potensi intelektual yang sama untuk memikul 

tanggung jawab dari Tuhan yang dibebankan kepadanya. (hal ini sebagaimana akan 

dijelaskan pada bab selanjutnya). 

Komaruddin Hidayat juga berpendapat bahwa al-Qur’an sama sekali tidak 

memberikan dukungan secara tegas kepada salah satu teori tersebut di atas. Al-Qur’an 

justru memberikan pentunjuk kepada manusia untuk mengasah kecerdasannya melalu 

interpretasi-interpretasi karena pada dasarnya dalam diri manusia secara inheren telah 

dibekali Tuhan untuk mengasah hal tersebut, dan itulah yang dinamakan fitrah. Hal 

ini juga mengindikasikan bahwa ketertinggalan kaum perempuan dari kaum laki-laki, 

atau sebaliknya, bukanlah tergantung pada pemberian/given  (qodrat) Tuhan, tetapi 

disebabkan oleh pilihan (ikhtiar ) manusia itu sendiri. Jadi unggul tidaknya laki-laki 

ataupun perempun dalam bidang apapun itu tidak terkait dengan factor jenis kelamin.  

Dalam hal ini, Quraish Shihab sebagaimana dikutip dari Mahmud Syaltut, 

bahwa tabiat kemanusian antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan 

sama, Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana 
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menganugerahkan kepada laki-laki. Dimana keduanya dianugerahkan oleh Tuhan 

potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan 

kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum 

maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam 

satu kerangka. Yang dimana keduanya ada hubungan timbal balik seperti, menjual dan 

membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan 

menyaksikan.67 

Dari apa yang dikemukan Mahmud Syaltut di atas tampak bahwa fitrah/kodrat 

jika dipahami sebagai potensi dan kemampuan maka tidak ada perbedaan sama sekali 

antara laki-laki dan perempuan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
67 Quraish Shihab, Kodrat Perempuan Versus Norma Kultural, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), 

h. 80. 
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BAB IV 

WUJUD BASIS EPISTEMOLOGI KESETARAAN GENDER DALAM AL-

QUR’AN 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang makna fitrah 

dalam al-Qur’an. Maka paling tidak ada tiga hal yang penting dijelaskan lebih lanjut 

terkait fitrah dalam kaitannya pada kajian keseteraan gender sebagai pengembangan 

makna dari fitrah itu sendiri, dan tentunya didukung dengan tema-tema lain yang 

memiliki korelasi dalam bahasan fitrah sebagai basis epistemologis kesetaraan 

gender dalam al-Qur’an. berikut penjelasannya. 

A. Esensi Penciptaan yang Sama 

Keyakinan yang beredar di masyarakat muslim pada umumnya tentang 

penciptaan perempuan pertama yaitu Hawa as adalah tercipta dari tulang rusuk Nabi 

Adam as. keyakinan semacam ini mengakar kuat ditengah-tengah masyarakat, 

hingga ayat-ayat al-Qur’an yang tidak berbicara hal ini pun oleh para ulama 

kemudian ditafsirkan dengan kisah yang demikian gamblang mengenai penciptaan 

Hawa yang berasal dari Nabi Adam as. 

Keyakinan semacam ini pada gilirannya mengarahkepada klaim bahwa Nabi 

Adam as (dan semua jenis kelamin laki-laki) sebagai sumber primer utama 

penciptaan, sementara Hawa (dan semua jenis perempuan) dianggap cabang atau 

bagian dari Nabi Adam as. padahal jika dicermati secara mendalam ayat-ayat 

mengenai penciptaan mengarah kepada manusia secara umum, tidak secara khusus 

berbicara mengenai Nabi Adam atau tidak juga mengenai manusia laki-laki. Justru 

ayat-ayat yang dijadikan dasar bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam 
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pada kenyataannya menegaskan tentang asal-usul kemanusian yang sama antara 

laki-laki dan perempuan.1 

Secara umum, al-Qur’an merujuk pada teori penciptaan dari satu entitas dalam 

hubungannya dengan kesetaraan semua manusia tanpa memandang gender ras 

kekerabatan suku dan bangsanya, namun teori penciptaan ini tidak selalu ditawarkan 

sebagai diskursus alternative penciptaan manusia karena penciptaan perempuan dari 

tulang rusuk adam telah berulang-ulang diceritakan, dan ditegaskan kembali satu  

satunya teori penciptaan manusia dalam ajaran Islam. Kecnderungan ini 

membuktikan  bahwa ada upaya sistematik untuk menghasilkan, melestarikan dan 

mengabadikan prinsip hierarkis terhadap status perempuan, sehingga perempuan 

tidak sepenuhnya menikmati kesetaraan dalam perkembangan budaya sosial, budaya 

dan politiknya.2 

Dalam analisis yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar tentang tentang ayat-

ayat yang berkaitan penciptaan manusia dengan berlandaskan pada sumber tafsir 

klasik dan modern, dan membaginya dalam tiga pengelompokan. Pembagian ini 

menegaskan bahwa banyak sekali ayat al-Qur’an tentang penciptaan manusia, yang 

sama sekali tidak membedakan asal-usul penciptaan antara laki-laki dan perempuan3 

Kelompok pertama: ayat-ayat tentang penciptaan segala sesuatu (termasuk 

manusia) dari unsur air, (QS. al-Anbiya>/21: 30, QS. al-An’a>m/6: 99, QS. an-Nu>r/24: 

45 dan QS. al-Furqan>/25: 54. Ayat-ayat ini setidaknya, menunjukkan bahwa 

manusia, sebagaimana bagian alam yang lain, mengandung unsur air di dalamnya, 

 
1Lihat QS. al-Nisa>/4: 1 
2Etin Anwar, jati Diri Perempuan dalam Islam, (Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2017), h. 

147 
3Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, (Cet. II; Jakarta: Dian 

Rakyat, 2010), h. 191-228 
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sehingga tidak mungkin hidup tanpa unsur tersebut. Dan diantara keempat ayat itu, 

yang paling tegas adalah QS. al-Furqa>n/25: 54 sebagai berikut 

 (54وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وكََانَ رَبُّكَ قَدِيراً )
Terjemahnya: 

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu 
punya keturunan dan hubungan kekeluargaan dan Tuhanmu itu Maha 
Kuasa.4 

Berbeda halnya dari ketiga ayat pertama yang mengungkapkan mengenai 

segala sesuatu, QS. al-Furqa>n/25: 54 ini menggunakan term “ al-basyar” . seluruh 

ulama tafsir mengartikannya sebagai manusia, yang mencakup laki-laki dan 

perempuan. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang kesamaan asal-usul penciptaan laki-

laki dan perempuan  sebagai manusia, yaitu dari unsur yang mengandung air. Ayat 

ini berlaku umum, untuk semua manusia tanpa memandang perbedaan ras, suku, 

agama, maupun jenis kelamin. 

Kelompok kedua: ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan manusia 

dari unsur tanah, atau  bisa dimaknai mengandung unsur tanah. Di antara ayat-ayat 

ini ada yang menggunakan ungkapan penciptaan manusia dengan term al insa>n 

(sebagaimana terrdapat dalam QS. al-Rahma>n/55: 14, QS. al-Hijr/15: 26 dan 28-29, 

QS. al-Mu’minu>n/23:12. Ada juga yang dengan ungkapan penciptaan kalian semua 

menggunakan kata kum (seperti terlihat QS. Nuh/71:17, QS. T{a>ha/20: 55. Ada juga 

dengan ungkapan mereka yaitu hum (seperti QS. al-Sha>ffat/37: 11. Dari ketiga 

ungkapan ini yang paling tegas dan jelas adalah ungkapan dengan menggunakan 

term al-insa>n  yang berarti manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan 

sebagaimana terekam dalam QS. al-Mu’minu>n/23:12 sebagai berikut. 

 
4Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 441. 
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نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِيٍن )  (12وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati (yang 

berasal) dari tanah.5 

Kelompok ayat-ayat tersebut menegaskan persamaan unsur tanah yang 

dikandung oleh manusia laki-laki dan perempuan dalam hal peciptaan. Jadi, asal 

keduanya, dan unsur utama yang dikandungnya adalah sama yaitu tanah. 

Kelompok ketiga: ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan reproduksi 

manusia, yaitu melalui sperma dan ovum, lalu menempel di dinding rahim, kemudian 

berproses menjadi segumpal daging, dan menjelma menjadi tulang yang dibungkus 

daging, lalu terbentuklah tubuh bayi manusia utuh. Yaitu dalam QS. al-Qiya>mah/75: 

37, QS. al-Mu’minu>n/23: 14. Ayat-ayat ini secara tegas menerangkan tentang proses 

penciptaan manusia yang sama melalui proses biologis yaitu bertemunya antara 

sperma dan ovum. Ayat yang paling tegas menerangkan hal tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

نْسَانَ مِنْ سُلََلَةٍ مِنْ طِيٍن ) ( ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِ قَ راَرٍ 12وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
( ثَُُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ 13مَكِيٍن )

نََ الْعِظاَمَ لََْمًا ثَُُّ أنَْشَأْنََهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللََُّّ أَحْسَنُ عِظاَمًا فَكَسَوْ 
 (14الْْاَلقِِيَن )

 

Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia pada awalnya dari saripati 

tanah (12). Kemudian kami jadikan ia melalui cairan nutfah (ovun yang 

sudah dibuahi sperma) yang melekat di dalam rahim yang kokoh (13) 

 
5Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 441. 
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Kemudian nutfah itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 

kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami bungkus 

dengan daging kemudian kami jadikan dia mahkluk yang berbentuk lain. 

Maka maha suci-Nya Allah pencipta yang paling baik.6 

Dari ketiga kelompok ayat tersebut, bisa ditegaskan  bahwa asal-usul 

kemanusian laki-laki dan perempuan adalah sama. Sebab, semua ayat itu berbicara 

mengenai model-model penciptaan manusia secara umum, tidak mengkhususkan 

pada laki-laki semata, dan tidak menafikan perempuan. Baik model penciptaan dari 

unsur air, tanah, maupun model yang Sekarang kasat mata, yaitu penciptaan melalui 

reproduksi biologis. dari pernyataan-pernyataan eksplisit ayat-ayat tersebut, juga 

bisa dinyatakan bahwa perempuan sama sekali tidak tercipta atau bersumber dari 

laki-laki. Tidak ada satupun ayat secara eksplisit yang menerangkan hal tersebut. 

Bahkan ayat yang implisit pun tidak ada sama sekali. Karena itu dari sisi penciptaan 

laki-laki itu bukanlah sumber bagi perempuan. Justru ayat-ayat yang demikian 

melimpah ini yang secara gamblang dan tegas maknanya menjadi dasar bagi 

sebagian ayat mengenai penciptaan manusia secara umum.7 

Satu-satunya ayat yang sering menjadi rujukan bagi subordinasi penciptaan 

perempuan adalah apa yang tertuang di dalam QS. an-Nisa>/4: 1 yaitu sebagai 

berikut. 

هَا زَوْجَهَا يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا  رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًً كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بِهِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ  وَبَثَّ مِن ْ

 (1كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )

Terjemahnya: 

 
6Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 441. 
7Anwar Sutoyo, Manusia dalam Perspektif al-Qur’an, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

2022), h. 40-51 
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Wahai manusia bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah 

menciptakan kalian dari esensi yang satu, kemudian menciptakan dari jenis 

yang sama (esensi yang satu tersebut) pasangannya lalu dari keduanya, Dia 

mengembangbiakkan para laki-laki dan perempuan dengan banyak. 

Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-Nya, kalian 

meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, 

sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian.8 

Ayat diatas menjadi titik perdebatan dikalangan ulama tatkalah 

membincang persoalan penciptaan Hawa sebagai bagian yang tercipta dari Nabi 

Adam as. beberapa ulama klasik seperti Ibn Ja>rir at-Thaba>ri memaknainya demikian 

bahwa lafadz nafs wahidah adalah Nabi Adam dan lafadz zaujahah adalah Hawa. 

Menurutnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam tatkalah beliau sedang 

tidur. Penndapatya beliau sandarkan pada Qata>dah, As-Sa’di dan Ibn Isha>k. Masing-

masing dengan sanadnya bahwa waktu Adam tidur Allah menciptakan istri untuk 

dia dari tulang rusuknya yang sebelah kiri.9 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibn Kas\ir10 dan al-Alu>si11 bahwa 

lafadz nafz wahidah dalam ayat di atas adalah Nabi Adam as. pendapatnya kemudian 

dikuatkan dengan mencantumkan sebuah hadis yang menjelaskan hal tersebut. 

Berikut penulis cantumkan hadis yang dimaksud: 

 
8Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h, 441. 
9Muhammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\ir bin Ga>lib al-Amli> Abu> Ja’far at-Thabari>, Ja>mi’ul 

Baya>n An Ta’wi>li Ayi al-Qur’an Juz 7, (Cet. I; Muassasah Risa>lah: 1420 H), h. 514 

10Abu> al-Fida> Isma>il bin Amri bin Katsi>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’an al-‘Az}i>m, 
terj. Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 (Cet. X; Jakarta: 

Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h. 554. 

11Abu> al-Fadhal Syiha>b ad-Di>n as-Sayyi>d Mahmu>d al-Alu>si al-Bagda>di, Ru>hul Ma’a>ni fi 
Tafsi>r al-Qur’an al-Azhi>m wa as-Sab’I al-Matsa>ni Juz 2, (Cet. I;Beiru>t: Da>r al-Kutb al-Alamiyah, 

1915 H), h. 391. 
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، عَنْ زاَئِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ،   ثَ نَا حُسَيْنٌ الجعُْفِيُّ ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّ حَدَّ
عَنْ أَبِ حَازمٍِ، عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَوَاسْتَ وْصُوا 

نَُّ  لَعِ أعَْلََهُ، فإَِنْ بِِلنيِسَاءِ خَيْراً، فإَِنََّّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فِ الضيِ
 ذَهَبْتَ تقُِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإِنْ ت رَكَْتَهُ لََْ يَ زَلْ أعَْوَجَ، فاَسْتَ وْصُوا بِِلنيِسَاءِ خَيْراً« 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Isha>k bin Nasr, telah menceritakan kepada 

kami Husain al-Ju’fi, dari Za>idah, dari Maysarah, dari Abi> Ha>zim dari Abi> 

Hurairah dari Rasulullah saw beliau bersabda: saling berpesanlah kalian 

untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang 

rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling 

atasnya. Kalua engkau luruskan tulang rusuk yang bengkok itu, engkau 

akan mematahkannya, tetapi kalua engkau biarkan, dia akan tetap bengkok, 

maka sekali lagi saling berpesanlah kalian untuk berbuat baik kepada 

perempuan (H.R. Abu> Hurairah).12 

Tafsir di atas telah menjadi keyakinan mayoritas ummat Islam sepanjang 

sejarah peradaban manusia sampai sekarang. Meskipundi antara ulama klasik, 

sesunggunya ada juga yang tidak sependapat dengan penafsiran banyak ulama yang 

menyatakan bahwa Siti Hawa tercipta dari Nabi Adam as. salah satunya adalah apa 

yang dipaparkan oleh Abu> Muslim al-Isfaha>ni sebagaimana dikutip oleh al-Ra>zi 

dalam Tafsirnya beliau menyampaikan bahwa Allah tidak menciptakan Hawa dari 

tulang rusuk Nabi Adam, tetapi dari tanah sebagaimana penciptaan Nabi Adam as. 

menurutnya kata nafs wa>hidah  berarti esensi yang satu yaitu tanah. Sedangkan kata 

min-ha  artinya dari jenis yang sama dengan esensi tersebut. Sehingga tafsir ayat 

tersebut dipahami: bahwa Allah menciptakan kalian semua dari esensi yang satu 

(yaitu unsur tanah) dan menciptakan dari jenis yang sama dengannya ( esensi 

 
12Muhammad bin Isma>i>l Abu> Abdillah al-Bukhari> al-Ja’fi>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-Shohih al-

Mukhtasar, Shohih al-Bukhari> Juz 7, (Cet. I; Da>r al-Tu>q al-Naja>h: 1442 H), h. 26 
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tersebut) pasangannya. Sehinnga ayat ini hanya menekankan soal hidup berpasangan 

dalam esensi penciptaan manusia, dimana keduanya (berpasangan) itu sama-sama 

tercipta dari unsur tanah.13 

Pendapat al-Isfaha>ni di atas kemudian di ikuti oleh dua penafsir belakangan 

yaitu Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rasyid Rid{a>. Keduanya 

menyatakan penolakan tentang ulama yang menafsirkan lafadz nafs wa>hidah sebagai 

Nabi as. menurut Abduh bahwa tidak dapat dipastikan yang dimaksud dengan nafs 

wa>hidah adalah Adam, kecuali bagi yang menyakini bahwa semua manusia adalah 

anak cucu Adam. Bagi yang menyakini  bahwa setiap ras punya asal-usul sendiri 

maka yang dimaksud dengan nafs wa>hidah adalah nenek moyng mereka masing-

masing. 

Lebih lanjut Muhammad Abduh menjelaskan bahwa tanki>r  kata rija>lan  dan 

nisa>an  pada kalimat “wa batssa minhumah rija>lan katsi>ran wa nisa>an”  

menunjukkan ketidakpastian itu. Kalau memang yang dimaksud adalah Adam 

(ma’rifah), semestinya dua kata itu diungkapkan dalam bentuk ma’rifah juga. 

Karena khitab pada ayat tersebut bersifat umum, yaitu seluruh ummat manusia, 

bagaimana mungkin yang dimaksud dengan nafs wahidah  adalah person tertentu, 

yaitu Adam, padahal tidak semua manusia mengenal Adam dan Hawa bahkan 

mendengarnya pun tidak pernah.14 

Menurut Rid{a>, mayoritas mufassir menafsirkan bahwa nafs wa>hidah  adalah 

Adam bukan berdasarkan teks ayat, tetapi berdasarkan keyakinan yang sudah 

diterima secara umum pada waktu itu bahwa Adam adalah nenek moyang ummat 

 
13Abu> Abdullah Muhammad bin Amr bin al-Hasa>n bin al-Husai>ni al-Taimi al-Ra>zi, 

Mafa>ti>hul Ghaib Tafsi>r al-Kabi>r, (Cet. III; Beiru>t: Da>r Ihya> al-Tura>ts, al-Arabi>, 1420 H), h. 478. 
14Muhammad Rasyi>d bin Ali> Ridha> bin Muhammad Syam ad-Di>n, Tafsi>r al-Qur’an al-Kari>m, 

Tafsi>r al-mana>r juz 4, (al-Misriyyah al-A<matul lil-Kita>b: 1354 H), h. 264 
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manusia. Katanya tanpa memandang pendapat mana yang benar dan mana yang 

salah tentang manusia pertama, yang jelas teks-teks ayat menegaskan bahwa secara 

esensi semua manusia mempunyai asal kemanusian yang sama. Oleh sebab itu semua 

bersaudara, tanpa memandang warna kulit, perbedaan bahasa atau perbedaan 

keyakinan tentang asal-usul manusia itu sendiri.15 

Tafsiran oleh kedua ulama di atas sebagai guru dan murid telah meng-

ilhami pemikir modern (kalau tidak dikatakan sebagai mufassir) yang kemudian 

mempersoalkan kembali penafsiran QS. an-Nisa>/4: 1 yang telah dipahami oleh 

mayoritas ulama-ulama klasik masa lalu. Salah satunya adalah datang dari seorang 

feminis muslim yaitu Riffat Hasan yang menolak dengan keras pandangan sebagian 

mufassir klasik bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam as. disamping 

itu Riffat juga mempersoalkan kenapa dipastikan lafadz nafs wahidah  itu Adam dan 

zaujahah  itu Hawa, isterinya. Menurutnya kata nafs  dalam  bahasa Arab sama 

sekali tidak mengindikasikan kepada laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi kata 

ini bersifat netral, bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Demikian halnya juga 

dengan kata zaujahah  tidak serta merta bisa diartikan sebagai isteri karena istilah 

itupun bersifat netral, artinya pasangan yang bisa laki-laki dan perempuan. 

Menurut Riffat Hasan juga bahwa al-Qur’an tidak menyatakan Adam 

manusia pertama dan tidak pula menyatakan Adam laki-laki. Adam adalah kata 

benda maskulin, hanya secara linguistic bukan menyangkut jenis kelamin. Baginya, 

istilah Adam sama dengan lafadz basyar, al-Insa>n  dan an-Na>s yang menunjukkan 

manusia, bukan jenis kelamin. Jadi menurut Riffat, Adam dan Hawa diciptakan 

secara serentak dan sama dalam subtansinya. Bukan Adam diciptakan dari dulu dari 

 
15Muhammad Rasyi>d bin Ali> Ridha> bin Muhammad Syam ad-Di>n, Tafsi>r al-Qur’an al-Kari>m, 

Tafsi>r al-mana>r, h. 265 
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tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam, seperti keyakinan mayoritas kaum 

muslim dan sebagian pemikiran para mufassir klasik.16 

Ide lain yang mendukung penafsiran tentang asal-usul yang sama seluruh 

ummat manusia dari satu sumber yang sejenis adalah lafadz zawj  yang umumnya 

dipahami sebagai pasangan suami/istri atau pasangan sebagai sifat hakiki ciptaan. 

Dalam kaitannya dengan manusia kata pasangan merujuk pada asal-usul sebagai dua 

bentuk yang Bersama dari sebuah entitas hidup yang tunggal. Pasangan ini terbentuk 

dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan saling bergantung satu sama 

lain. Menjadi laki-laki hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan perempuan dan 

demikian pula sebaliknya, sebagaimana eksistensi malam itu terkait dengan siang, 

karena sang pencipta telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan (QS. 

Ya>sin/36: 36. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan merupakan komponen 

kemanusian yang setara.17 

B. Pemberian Potensi Intelektual yang Sama (Akal) 

Manusia (laki-laki dan perempuan) adalah salah satu makhluk biologis yang 

mempunyai berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk biologis lainnya 

seperti hewan dan tumbuhan . Anatomi dan komposisi kimia dalam tubuh manusia 

memiliki beberapa keunggulan sebagaimana dapat dilihat dalam perilaku keseharian 

manusia. Potensi keunggulan itulah yang menjadikan manusia menjadi penguasa 

dibumi (khalifah fil ard{ ) 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya (pada bab ketiga)bahwa salah 

satu makna yang terkandung dalam term fitrah adalah pemberian potensi intelektual 

 
16 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam al-Qur’an; Studi Pemikiran Para Mufassir, (Cet. 

II; Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2015), h. 127 
17Etin Anwar, jati Diri Perempuan dalam Islam, h. 151. 
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yang sama bagi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan sejak awal penciptaanya. 

Namun, dalam kenyataanya oleh sebagian laki-laki dipahami, karena perbedaan 

secara biologis antara laki-laki dan perempuan itu menimbulkan efek perbedaan 

perilaku manusia terlebih lagi ketika dikaitkan dengan relasi gender yang kemudian 

menimbulkan banyak perdebatan.18 

Unger misalnya berpendapat bahwa perbedaan anotomi biologis dan 

komposisi kimia dalam tubuh dianggap memiliki implikasi terhadap perkembangan 

emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan. Pendapat Unger dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

No Laki-laki (maskulin) Perempuan (feminin) 

1 Sangat agresif Tidak terlalu agresif 

2 Independen Tidak terlalu indevenden 

3 Tidak emosional Lebih emosional 

4 Dapat menyembunyikan emosi  Sulit meyembunyikan emosi 

5 Lebih objektif Lebih subjektif 

6 Tidak mudah terpengaruh Mudah terpengaruh 

7 Tidak submisif Lebih submisif 

8 
Sangat menyukai pengetahuan 

eksakta 
Kurang menyenangi eksakta 

9 Tidak mudah goyah terhadap krisis Mudah goyah dalam krisis 

10 Lebih aktif Lebih pasif 

11 Lebih kompetitif Kurang kompetitif 

12 Lebih logis Kurang logis 

13 Lebih mendunia Berorientasi di rumah 

 
18Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, h. 38. 
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14 Lebih terampil berbisnis Kurang terampil berbisnis 

15 Lebih berterus terang Kurang berterus terang 

16 
Memahami seluk beluk 

perkembangan dunia 

Kurang memahami seluk beluk 

perkembangan dunia 

17 Tidak mudah tersinggung Mudah tersinggung 

18 Lebih suka berpetualang Tidak suka berpetualang 

19 Muda mengatasi persoalan Sulit mengatasi persolan 

20 Jarang menangis Lebih sering menangis 

21 Umumnya sebagai pemimpin Tidak umum sebagai pemimpin 

22 Penuh rasa percaya diri Kurang rasa percaya diri 

23 
Lebih banyak mendukung sikap 

agresif 
Kurang senang sikap agresif 

24 Lebih ambisi Kurang ambisi 

25 
Lebih mudah membedakan antara 

rasa dan rasio 

Sulit membedakan antara rasa dan 

rasio 

26 Lebih merdeka Kurang merdeka 

27 Tidak canggung dalam penampilan  
Lebih canggung dalam 

penampilan 

28 Pemikiran lebih unggul Pemikiran kurang unggul 

29 Lebih bebas berbicara Kurang bebas berbicara 

Klasifikasi karakter feminine dan maskulin versi Unger 

Penelitian akademis tentang keunggulan laki-laki dan perempuan 

sebagaimana telah dipaparkan diatas tentu tidak hanya sampai di sini. Dalam 

tatanan ilmu teoritis dan emperis, perdebatan mengenai karakter feminin untuk 

perempuan dan karakter maskulin untuk laki-laki menimbulkan diskusi yang sangat 

panjang dan atraktif. 
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Dalam tatanan ilmu teoritis, kalangan feminis dan Marxis menolak 

anggapan diatas  dan menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotip gender. Mereka 

membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan jenis kelamin. Mereka 

berkeyakinan bahwa perbedaan peran gender tersebut bukan karena kodrat atau 

factor biologis akan tetapi karena konstruk sosial budaya dalam suatu masyarakat. 

Diantara factor-faktor yang membetuknya adalah pengaruh bahasa, keluarga, 

kehidupan ekonomi dan suasana sosial politik yang mengitarinya.19 

Diakui atau tidak, sejatinya tidak sedikit dikalangan para pemuka agama 

atau kalangan mufassir juga turut andil dalam menguatkan pendapat di atas dengan 

menyitir beberapa ayat untuk menguatkan pandangannya. Diantara ayat yang 

dimakud yaitu sebagaimana terekam dalam QS. al-Baqarah/2: 282. 

ى فاَكْتُ بُوهُ وَلْيَكْتُبْ  تُمْ بِدَيْنٍ إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ ن ْ
نَكُمْ كَاتِبٌ بِِلْعَدْلِ وَلًَ يََْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ فَ لْيَكْتُبْ   بَ ي ْ

ئًا فإَِنْ كَانَ الَّذِي  وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الََْقُّ وَلْيَ تَّقِ اللَََّّ رَبَّهُ وَلًَ يَ بْخَسْ مِنْهُ شَي ْ
عَلَيْهِ الََْقُّ سَفِيهًا أوَْ ضَعِيفًا أوَْ لًَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُُِلَّ هُوَ فَ لْيُمْلِلْ وَليُِّهُ بِِلْعَدْلِ 

 فإَِنْ لََْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرأََتََنِ مَِّنْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ 
رَ إِحْدَاهُُاَ الُْْخْرَى وَلًَ يََْبَ  هَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُُاَ فَ تُذكَيِ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّ

هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلًَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُ بُوهُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِلََ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ  الشُّ
هَادَةِ وَأدَْنََ أَلًَّ تَ رْتََبوُا إِلًَّ أَنْ تَكُونَ تَِِارةًَ حَاضِرَةً   أقَْسَطُ عِنْدَ اللََِّّ وَأقَْ وَمُ للِشَّ
نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلًَّ تَكْتُ بُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَ بَايَ عْتُمْ وَلًَ  تدُِيرُونََّاَ بَ ي ْ

ُ يُ  ضَارَّ كَاتِبٌ وَلًَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فإَِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَيُ عَليِمُكُمُ اللََّّ
ُ بِكُليِ شَيْءٍ عَلِيمٌ )  (282وَاللََّّ

Terjemahnya: 

 
19Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, h. 39. 
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Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seseorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat 

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan 

kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu 

mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwah kepada Allah dan janganlah dia 

menguranginya sedikit pun. Jika orang yang berutang itu kurang akalnya 

(lemah keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah 

walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi 

laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, boleh 

seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang 

kamu sukai dari para saksi yang ada sehingga jika salah seorang saksi 

perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai 

batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih 

adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan 

kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika 

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi jika kamu berjual beli dan 

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika 

kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan 

padamu. Bertakwalah kepada Allah dan akan memberikan pengajaran 

kepada kamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.20 

Memahami ayat di atas, dalam hal ini Menurut Fath{ Alla>h Kasyani> bahwa 

ungkapan perempuan kurang akal bukan dari segi kondisional pada saat ayat tersebut 

diturunkan. Akan tetapi secara inheren memang perempuan lebih lemah 

dibandingkan laki-laki dari segi kualitas intelektualnya, sedangkan lupa tidak 

menjadi bakat alami laki-laki.21 

Berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh dan 

Rasyid Rid{a> ketika menafsirkan ayat di atas, bahwa pandangan mufassir yang 

memahami bahwa perempuan kurang akal dan agama yang mereka yakini itu 

 
20Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 441. 
21Fath Alla>h Kasyani>, Minhaj al-Sadiqi>n fi> Ilzam al-Mukhalifi>n, (Cet. I; Teheran: t.p., 1969), 

h. 155. 
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disebabkan karena keterbatasan gerak perempuan pada awal-awal Islam datang. 

Menurut Muh. Abduh dan Rasyid Ridha> bahwa penyebab utama perempuan kurang 

akal itu dikarenakan pada masa awal-awal al-Qur’an diturunkan saat itu,bukan 

karena factor inheran yang terdapat dalam diri perempuan. Karena perempuan awal-

awal al-Qur’an diturunkan perempuan tidak lazim terlibat dengan dunia publik yang 

mengharuskan mereka berkecimpung dalam urusan yang berhubungan dengan 

banyak kegiatan sosial. Lebih lanjut keduanya mengatakan bahwa perempuan dulu 

pada masa-masa awal Islam lebih mahir dalam urusan  management (pengaturan) 

rumah tangga disebabkan karena itu menjadi rutinitas kesehariannya. Muh. Abduh 

kemudian mengatakan bahwa seseorang akan menjadi ahli terhadap apa yang 

menjadi kebiasaannya dalam rutinitasnya. Dan saat ini tidak bisa dinafikan bahwa 

banyak perempuan yang sudah memiliki keahlian dalam berbagai bidang yang 

berhubungan dengan dunia publik, seperti perekonomian.22 

Dari pemahaman Muhammad Abduh di atas, secara tidak langsung beliau 

mengakui bahwa adanya potensi akal perempuan yang tidak berbeda dengan kaum 

laki-laki. Karena kualitas intelektual seseorang akan sangat bergantung pada akses 

Pendidikan dan lingkungan yang dialami oleh masing-masing individu yang 

bersangkutan. 

Selanjutnya ayat lain yang juga sering dijadikan dalil bahwa laki-laki dari 

segi intelektual itu lebih unggul dibandingkan laki-laki sebagaimana terdapat dalam 

QS. al-Nisa>/ 4: 34 

 الريجَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النيِسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََُّّ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا مِنْ 
تِ تََاَفوُنَ   أمَْوَالِِمِْ فاَلصَّالَِاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بِاَ حَفِظَ اللََُّّ وَاللََّ

 
22Muhammad Rasyi>d bin Ali> Ridha> bin Muhammad Syam ad-Di>n, Tafsi>r al-Qur’an al-Kari>m, 

Tafsi>r al-mana>r  Juz 2, h. 338 
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غُوا  نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلََ تَ ب ْ
 (34نَ عَلِيًّا كَبِيراً )عَلَيْهِنَّ سَبِيلًَ إِنَّ اللَََّّ كَا

Terjemahnya: 

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

karena Allah swt telah melebihkan sebagaian atas mereka (laki-laki) atas 

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

menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang sholeh 

adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya 

tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang 

kamu khawatirkan akan nusysus berilah mereka nasihat, tinggalkanlah 

mereka ditempat tidur dan kalua perlu pukullah mereka dengan cara yang 

tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah maha 

tinggi lagi maha besar.23 

Dalam kamus lisa>n al-Ara>b kataqawwa>m  dipahami sebagai kaum pria 

adalah penjamin dan pelindung bagi kaum perempuan.24 Senada dengan di atas, 

Quraish Shihab juga dalam tafsirnya mengemukan bahwa kataqawwa>m  bermakna 

pemimpin yang mengayomi bawahannya dengan tujuan untuk melindungi, 

mengarahkan, membela dan membina yang di mana dalam konteks ayat di atas itu 

ditujukan kepada kaum laki-laki atas perempuan.25 

Hal serupa juga disampaikan oleh Wah{bah al-Zuhai>li dalam tafsirnya bahwa 

kataqawwa>m itu bermakna tentang tugas seorang laki-laki yang memimpin urusan-

urusan rumah tangga. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana seorang laki-laki 

menjadi pelindung, pendidik,  untuk kaum perempuan. Wah{bah al-Zuhai>li kemudian 

 
23Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 441. 
24Abu> al-Fad}l Jamal al-Di>n Muhammad Ibn Mukram Ibn Manzu>r al-Afriqi al-Misri>, Lisa>n al-

Ara>b juz XII, (Cet. I; Beiru>t: Da>r Sa>dir, 1414 H), h. 499 
25Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an vol. 2, (Cet. I; 

Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 511-512. 
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memberikan penekanan bahwa penguasaan seorang laki-laki kepada perempuan itu 

dengan cara yang beradab.26 

Musdah Mulia salah satu tokoh feminis muslim yang berasal dari Indonesia 

memberikan komentar terkait dengan penafsiran di atas  bahwa, dalam hal ini laki-

laki dituntut untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap perempuan 

karena adanya kelebihan yang bersifat material, seperti kemampuan memberi 

nafkah. Musdah Mulia menekankan bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki dalam 

ayat  di atas pada kelebihan materi yang dimiliki oleh laki-laki.27 

Pendapat Musdah Mulia di atas senada dengan Zaitunah Subhan,28 Aminah 

Wadud29 dan Nurjannah Ismail.30 Dimana menurutnya dalam memahami ayat 

tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga tersebut. Setidaknya ada dua 

hal yang menghendaki demikian yaitu sebagai berikut: 

1. Laki-laki memiliki kewajiban kelebihan yang dianugerahkan kepada 

mereka. 

2. Laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya 

Kemudian yang menjadi soalan adalah bahwa tentang kelebihan yang 

diberikan kepada laki-laki yang dimaksud di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan secara 

 
26Wahbah al-Zuhai>li, al-Tafsir al-Munir>r fi> Aqi>dah wa al-Syari’ah, terj. Abdul Hayyie al-

Kattani dkk, Tafsir al-Munir, Aqidah Syariah dan Manhaj jilid 3, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2014), 

h. 77. 
27Siti Musdah Mulia, Muslimah reformis; Perempuan Pembaharu Keagamaan, (Cet. I; 

Bandung; Mizan, 2005), h. 165-166 
28Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam tafsir al-Qur’an, (Cet. 

I;Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 177. 
29Amina Wadud, Rereading The Sacred Text From a Woman’s Perpective, terj. Abdullah 

Ali, Qur’an Menurut Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir, (Cet. I; Jakarta: 

Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 52 
30Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran, (Cet. I; 

Yogyakarta : LKiS, 2003), h. 57. 
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gamblang, maka penafsiran pun sangat beragam. Mulai dari kelebihan laki-laki 

seputar fisik hingga kelebihan intelektual dan agama. 

Menariknya apa yang disampaikan oleh para tokoh di atas juga senada 

dengan penjelasan yang dipaparkan oleh al-Mara>ghi dalam kitab tafsirnnya. Beliau 

memaparkan bahwa kelebihan laki-laki dibanding perempuan adalah karena laki-laki 

memiliki tanggung jawab dalam membina dan menjaga rumah tangga serta 

memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dan kewajiban tersebut tidak berlaku 

bagi perempuan (isteri). Demikian pula dengan hak waris laki-laki yang lebih banyak 

dibandingkan perempuan, karena sekali lagi laki-laki wajib memberikan nafkah 

kepada keluarganya.31 

Jadi bisa di pahami bahwa, kelebihan yang dimiliki laki-laki dalam ayat di 

atas adalah dalam hal memberikan nafkah bagi anak isterinya dan hak waris laki-laki 

yang satu berbanding dua dengan perempuan, bukan pada kelebihan akal/intelektual 

laki-laki dibandingkan perempuan. 

Disamping ayat al-Qur’an juga terdapat hadis yang secara tekstual memang 

memberikan pengertian bahwa dalam hal intelektual/akallaki-laki lebih unggul dari 

pada perempuan. Namun hal itu tentunya kembali lagi bagaimana para tokoh 

agama/ulama memahami hadis tersebut karena dalam kenyataannya para ulama juga 

beragam pendapat dalam memaknai hadis tersebut. Hadis yang dimaksud yaitu 

sebagai berikut: 

دُ بْنُ جَعْفَرٍ، قاَلَ: أَخْبَََنِ زَيْدٌ  ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِ مَرْيَََ، قاَلَ: أَخْبََنَََ مَُُمَّ حَدَّ
، قاَلَ: خَرجََ  ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْدُْريِيِ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ

 
31Ahmadbin Mustafa al-Mara>g{i Tafsi>r al-Mara>gi> Juz 5, (Cet. I; Syarkatul al-Maktabah, 1365 

H), h. 27. 
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صَلَّى، فَمَرَّ عَلَى  رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ُ

مَ فِ أَضْحَى أوَْ فِطْرٍ إِلََ الم
قْنَ فإَِنِيِ أرُيِتُكُنَّ أَكْثَ رَ أهَْلِ النَّارِ«   النيِسَاءِ، فَ قَالَ: »يََ مَعْشَرَ النيِسَاءِ تَصَدَّ

؟ قاَلَ: »تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيَر،  مَا رأَيَْتُ مِنْ  فَ قُلْنَ: وَبَِِ يََ رَسُولَ اللََِّّ
«، قُ لْنَ: وَمَا  نََقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذَْهَبَ للُِبيِ الرَّجُلِ الَاَزمِِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ
رْأةَِ مِثْلَ نِصْفِ 

َ
؟ قاَلَ: »ألَيَْسَ شَهَادَةُ الم نُ قْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يََ رَسُولَ اللََِّّ

قاَلَ: »فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ عَقْلِهَا، ألَيَْسَ إِذَا شَهَادَةِ الرَّجُلِ« قُ لْنَ: بَ لَى، 
 حَاضَتْ لََْ تُصَليِ وَلََْ تَصُمْ« قُ لْنَ: بَ لَى، قاَلَ: »فَذَلِكِ مِنْ نُ قْصَانِ دِينِهَا«

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Sai>d bin Abi> Maryam, dia berkata: telah 

mengabarkan kepada kami Muhammad bin ja’far, dia berkata: telah 

mengabarkan kepadaku Zaid dia adalah anaknya Aslam dari I’ya>d{ bin 

Abdillah, dari Abi> Sai>d al-Khudri>, berkata Rasulullah saw keluar pada hari 

raya idul adha atau idul fitri masuk ke masjid, aku tidak melihat 

perempuan-perempuan (yang dianggap) kurang akal dan kurang agama, 

yang sanggup mengalahkan akal seorang laki-laki Tangguh dan kokoh 

pendirian, kecuali ia ada salah satu diantara kalian. Para perempuan 

bertanya: apa yang membuat kami di anggap kurang akal dan kurang agama 

wahai rasulullah? Nabi saw menjawab bukankah kesaksian kamu separuh 

dari laki-laki ya jawab mereka itulah yang di maksud kurang akal. 

Bukankah ketika haid tidak sholat dan tidak puasa? Ya jawab mereka itulah 

yang di maksud kurang agama.32 

Secara literal dari hadis di atas memang ada indikasi bahwa perempuan itu 

memang kurang akal dibanding laki-laki. Dan beberapa pandangan ulama pun 

menghengdaki demikian. Sebagaimana apa yang dipahami ulama yang tergabung 

dalam forum kajian kitab kuning berpendapat bahwa perempuan kurang sempurnan 

akal dan agamanya sering berlandaskan pada hadis di di atas. Sebagian literatur 

 
32Muhammad bin Isma>i>l Abu> Abdillah al-Bukhari> al-Ja’fi>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-Shohih al-

Mukhtasar, Shohih al-Bukhari> Juz 1, (Cet. I; Da>r al-Tu>q al-Naja>h: 1442 H), h. 68. 
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menganggap bahwa kekurangan tersebut bersifat permanen secara alamiah pada 

perempuan. Anggapan inilah yang kemudian menjadikan sebagian ulama 

berpendapat bahwa perempuan mendapatkan kemudahan dalam syariat, berupa 

ketiadaan beban dalam hal-hal yang biasanya wajib di kerjakan oleh laki-laki, seperi 

shalat berjamaah, sholat jum’at dan lain-lain. 

Namun berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Syuqqah 

sebagaimana dikutip oleh Faqihuddin Abdul Qadir, bahwa lafadz naqi>zat ‘aql  dalam 

hadis di atas bukan kurang akal, tetapi kurang berpikir atau kurang nalar. Kalua 

kurang nalar itu soal sumber daya yang terberi. Laki-laki dan perempuan sama saja 

dari sisi keutuhan sumber daya akal (sebagaimana yang terdapat dalam fitrah 

manusia sebagai pemberina tuhan dari awal penciptaanya). Sementara kurang 

berpikir atau kurang nalar adalah kekurangan yang terkait kerja sumber daya akal 

untuk dibiasakan dan dilatih berpikir. Kekurangan perempuan dalam hal ini bisa saja 

terjadi karena struktur sosial yang tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk 

senatiasa belajar dan berlatih berpikir.33 

Kang faqih kemudian melanjutkan bahwa jika perempuan diberikan ruang 

kebebasan untuk mengekpresikan potensinya maka perempuan akan mampu berpikir 

dengan baik. Sebagaimana halnya jika laki-laki tidak belajar dan berlatih berpikir 

maka akan kurang kemampuannya dalam berpikir. Jadi bisa di pahami bahwa 

ungkapan hadis di atas bukan tentang soal akal perempuan yang kurang dan rendah, 

melainkan soal kebiasaan berpikir yang bisa kurang dan bisa kuat tergantung pada 

latihan, bukan tergantung pada jenis kelamin.sebagimana banyak perempuan yang 

 
33Faqihuddin Abdul Qadir, Perempuan Bukan Sumber Fitnah; Mengaji Ulang Hadis dengan 

Metode Muba>dalah, (Cet. I; Bandung: Afkaruna, 2021), h. 55. 
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lebih pintar dari pada laki-laki, jika diberikan kesempatan untuk belajar dan tidak 

sedikit juga laki-laki yang jauh lebih bodoh dari pada perempuan. 

Dalam lintasan sejarah peradaban manusia juga tertulis  bahwa tidak sedikit 

perempuan memiliki kualitas intelektual yang sebanding dengan kaum laki-laki. 

Sebut saja misalnya Aisyah (isteri Rasulullah) yang terkenal mengungguli para 

sahabat laki-laki dalam menghafal hadis. Ia bahkan tercatat pernah menjadi 

panglima perang. Selain itu sejarah juga mencatat beberapa wanita hebat yang 

melahirkan para nabi sebagai pemimpin ummat manusia pada manusia, yaitu Hajar 

(ibu Nabi Ismail as) Yukabib (ibu Nabi Musa as), Maryam (perawan suci ibu Nabi 

Isa as) serta Aminah binti Wahab (ibu tercinta Rasulullah saw).34 

Al-Muqarry sebagaimana dalam bukunya juga memberitakan bahwa Ibn al-

Mutharraf seorang pakar bahasa pada masanya, pernah menngajarkan seorang 

perempuan liku-liku bahasa Arab, sehingga sang perempuan pada akhirnya memiliki 

kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, terkhusus dalam disiplin bidang puisi, 

sampai-sampai diberikan gelar penghormatan al-arhudiyat karena keahliannya dalam 

bidang puisi ini. 

Disamping itu sejarah juga mencatat bahwa Negara mesir (tahun 51-30) 

pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang kuat dan cerdas yaitu Ratu Cleopatra 

dan juga Ratu Semaramis (abad ke-8 SM).35 

Disamping fakta sejarah di atas sebagai bukti yang menempatkan 

perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya. Itu juga bisa 

dikuatkan dengan pujian al-Qur’an kepada ulu>l al-ba>b yang berzikir dan memikirkan 

 
34Sayyed Ahmad Semait, 100 Tokoh Wanita Terbilang, (Cet. I; Singapura: Pustaka Nasional 

PTE LTD, 19899), h. 73. 
35Stephen Watson Fullom, Sejarah Perempuan; Dari Era Kuno Hingga Romawi, (Cet. I; 

Yogyakarta: penerbit Forum, 2022), h. 62. 
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tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal terrsebut 

mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Dalam hal ini, mereka 

yang diberi gelar ulu>l al-ba>b  tidak terbatas bagi kaum laki-laki saja. Akan tetapi itu 

juga menyasar kaum perempuan sebagai mana terdapat dalam QS. Ali-Imra>n/3: 190-

195. 

هَارِ لََيََتٍ لِْوُلِ  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََفِ اللَّيْلِ وَالن َّ إِنَّ فِ خَلْقِ السَّ
رُونَ ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُ 190الْْلَْبَابِ ) وبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّ

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا  فِ خَلْقِ السَّ
( رَب َّنَا إِنَّكَ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فَ قَدْ أَخْزَيْ تَهُ وَمَا للِظَّالِمِيَن 191عَذَابَ النَّارِ )

يُاَنِ أَنْ آمِنُوا بِرَبيِكُمْ  ( رَب َّنَا إِن َّ 192مِنْ أنَْصَارٍ ) عْنَا مُنَادِيًَ يُ نَادِي لِلِْْ نَا سََِ
رْ عَنَّا سَييِئَاتنَِا وَتَ وَف َّنَا مَعَ الْْبَْ راَرِ ) ( رَب َّنَا 193فَآمَنَّا رَب َّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وكََفيِ

مَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لًَ تَُْلِفُ الْمِيعَادَ وَآتنَِا مَا وَعَدْتَ نَا عَلَى رُسُلِكَ وَلًَ تَُْزنََِ يَ وْ 
مُْ أَنِيِ لًَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أوَْ  194) ( فاَسْتَجَابَ لَِمُْ رَبُِّ

أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأوُذُوا فِ 
هُمْ سَييِئَاتِِِمْ وَلَْدُْخِلَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تَِْريِ مِنْ سَبِيلِي وَقَ  رَنَّ عَن ْ اتَ لُوا وَقتُِلُوا لَُْكَفيِ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ )  (195تََْتِهَا الَْْنَّْاَرُ ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَاللََّّ
Terjemahnya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam 

dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 

berakal (190). Yaitu orang-orang yang , mengingat Allah sambal berdiri, 

duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) ya tuhan kami, tidaklah engkau 

menciptakan semua ini sia-sia; maha suci engkau, lindungilah kami dari 

azab neraka (191). Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang engkau 

masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya, 

dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim (192). Ya Tuhan 

kami sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, 

yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kamipun beriman. Ya 

Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-

kesalahan kami, dan matikanlah kami Bersama orang-orang yang berbakti 
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(193). Ya Tuhan kami berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada 

kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah engkau hinakan kami di hari 

kiamat, sungguh engkau tidak pernah mengingkari janji (194). Maka Tuhan 

mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 

sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di 

antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu 

adalah keturunan dari sebagian yang lain, maka orang yang berhijrah, yang 

diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang 

berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan 

pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surge-surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada 

pahal yang baik.36 

Dari ayat di atas menjelaskan tentang sifat-sifat ulu>l al-bab  yang menyasar 

keduanya (laki-laki dan perempuan) yang di mana menunjukkan bahwa kaum 

perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka juga 

sebagaimana lelaki dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang 

mereka hayati dari zikir itu kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam 

raya ini. 

Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai 

disiplin ilmu, sehingga dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perempuan bebas 

untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-

masing. 

Dari penjelasan di atas, terkait potensi intelektual  yang dimiliki laki-laki 

dan perempuan dengan dukungan teks-teks keagamaan (al-Qur’an maupun hadis) 

serta fakta faktual dalam sejarah peradaban manusia mengindikasikan bahwa laki-

laki dan perempuan diberikan potensi yang sama untuk mengasah kemampuan 

intelektualnya yang di anugerahkan oleh Allah swt sejak awal penciptaannya. Hal 

demikian juga menampik bahwasanya kecerdasan seseorang itu sama sekali tidak 

 
36Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 441. 
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ada kaitannya dengan jenis kelamin seseorang. Kecerdasan intelektual seseorang itu 

bergantung dengan sejauh mana usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan tentunya dengan dukungan 

lingkungan yang memberikan kebebasan kepada orang tersebut. Karena pada 

dasarnya mayoritas perempuan dalam perjalanan sejarah peradaban manusia tidak 

bisa bersaing dengan laki-laki karena budaya patriarki yang memenjarakan mereka 

dalam rentan waktu yang sangat lama. 

Kalau demikian halnya bahwa potensi kecerdasan intelektual laki-laki dan 

perempuan itu diberikan porsi yang sama sejak awal penciptaannya, lalu bagaimana 

dengan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh keduanya, apakah itu juga sama, 

ataukah ada perbedaan antara keduanya. Tentunya hal ini membutuhkan kajian yang 

lebih serius dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu di dalamnya terutama ilmu 

tentang psikologi. Hal demikian akan lebih menarik ketika kemudian dikaitkan 

dengan gender yang dalam  bahasannya itu diistilahkan maskulin dan feminin. 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pada tabel pembagian tentang 

karakter-karakter yang dimiliki oleh keduanya dalam pandangan Unger. Dimana 

perempuan sering diidentikkan sebagai makhluk feminin, yaitu perempuan 

dicitrakan atau mencitrakan dirinya sendiri sebagai makhuk yang  emosional, 

lembut, pemalu, penakut, rapuh serta penyayang. Sementara laki-laki dalam 

masyarakat digambarkan sebaliknya, yaitu laki-laki selalu dikaitkan sebagai pribadi 

yang perkasa, berani, rasional, keras dan tegas dalam segala hal. 

Dari penjabaran di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hal 

mengontrol dan menguasai kecerdasan emosional maka perempuan dianggap lebih 

unggul dibanding laki-laki. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah hal 
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tersebut adalah pemberian yang secara alami (kodrati) dari Tuhan ataukah hal 

tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan atau dibentuk oleh sistem sosial dimana 

pihak bersangkutan hidup dalam suatu tempat. Karena sesungguhnya hal demikian 

masih menyimpan berbagai misteri yang harus dikaji lebih serius karena dikonstruksi 

secara alamiah dan sosial.37 

Salah seorang ahli psikolog memberikan pandangan yang berbeda tentang 

pembagian karakter feminim untuk perempuan  dan maskulin untuk kaum laki-laki. 

Psikolog yang dimaksud adalah Carl Jung, dalam pandangannya ia menjelaskan 

bahwa pada hakikatnya dalam diri manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki dua 

aspek sekaligus, yaitu aspek maskulin dan aspek feminim. Dimana dalam ilmu 

psikologi kedua aspek tersebut di istilahkan androgenitas.38 

Androgenitas  merupakan kata yang berasal dari bahasa yunani yaitu 

“andro”  yang berarti laki-laki dan “gyne”  yang berarti perempuan. Lebih lanjut ia 

mengatakan bahwa maskulin dan feminin dalam diri manusia adalah dua hal yang 

saling terintegrasi atau berrdialog yang saling komplementer, bukannya saling 

bertentangan antara keduanya. Dengan demikian, dalam pandangan Carl Jung tidak 

ada dikotomi yang perlu dipertentangkan antara sifat keperempuanan dan kelaki-

lakian pada kedua jenis itu, sebab setiap manusia memiliki kedua aspek tersebut. 

Dalam hal ini, androgenitas tidak semestinya diartikan sebagai jasmaniah, akan 

tetapi merupakan keadaan kesadaran individu dimana maskulin dan feminin saling 

bertemu dalam eksistensi yang harmonis. 

 
37Aisyah Arsyad, Fikih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah; Kritik Kesetaraan Gender 

dalam Nikah Siri, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2020), h. 61. 
38Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan dalam Berbagai perspektif, (Cet. I; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), h. 34 
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Pandangan yang dilayangkan oleh Carl Jung di atas, membawa penulis pada 

satu kesimpulan sementara bahwa apa yang disampaikan oleh Carl Jung itu ada 

benarnya dengan didukung fakta faktual yang ada dilapangan (masyarakat). Bahwa 

tidak sedikit perempuan memiliki sifat maskulin, seperti dia kuat, berani, perkasa 

pantang menyerah, rasional dan teguh pendirian. Pun sebaliknya, terdapat juga laki-

laki memiliki sifat feminin. Seperti penakut, emosional, pemalu, penyayang serta 

lemah lembut.39 

Dari sinilah kemudian penulis beranggapan bahwa sifat maskulin maupun 

feminin yang dikaitkan bagi laki-laki ataupun perempuan bukanlah sesuatu yang 

bersifat kodrati (pemberian/given dari Tuhan) melainkan sesuatu yang diciptakan, 

sesuatu yang bisa di asah dan tentunya bisa dipelajari. Yang dimana hal tersebut 

dipengaruhi oleh pola asuh anak di masa kecil, nilai-nilai tradisi yang dianut 

dimasyarakat, sistem pendidikan formal dan juga dari interpretasi ajaran agama.40 

Lebih lanjut Musdah Mulia juga menyatakan  bahwa, masyarakatlah yang 

membentuk laki-laki menjadi maskulin dan perempuan menjadi feminin. Sejak 

masih dalam kandungan sampai tua renta, bahkan sampai ke liang kubur laki-laki 

diperlakukan sedemikian rupa agar mereka terbentuk menjadi mahkluk superior, hal 

yang sebaliknya diperlakukan kepada perempuan sehingga mereka menjadi inferior. 

Bentukan ini dibekukan sedemikian rupa melalui norma tradisi, adat, budaya dan 

hukum bahkan juga agama sehingga seolah-olah semuanya itu merupakan kodrat 

Tuhan yang harus diterima apa adanya dan tidak boleh dipertanyakan lagi. 

C. Pemberian Potensi Spritual yang Sama 

 
39Itsna Hadi Saptiawan, Gender dan Inferioritas Perempuan; Praktik kritik Sastra Feminis, 

(Cet. III; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019), h. 70. 
40Aisyah Arsyad, Fikih Gender Berbasis Maqasid al-Syariah; Kritik Kesetaraan Gender 

dalam Nikah Siri,h. 62. 
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Disamping pemberian potensi intelektual yang sama dalam diri manusia, 

secara umum juga manusia (laki-laki dan perempuan) dalam dirinya telah dibekali 

satu potensikemampuan untuk mengenal Tuhannya yang kemudian dalam al-Qur’an 

di istilahkan sebagai fitrah yang suci.Fitrah inilah yang kemudian mengantarkan 

seorang hamba untuk sampai kepada Tuhannya dengan wasilah peribadatan yang 

dilakoni dalam kehidupan sehari-harinya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah 

swt. Hal demikian juga Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa 

makna kedua yang dikehendaki oleh term fitrah dalam al-Qur’an adalah tentang 

adanya potensi tauhid dalam diri manusia (laki-laki dan perempuan) yang 

dianugerahkan oleh Allah swt sejak awal penciptaannya.  

Sebenarnya dalam tataran teoritis ada sebuah gagasan yang muncul bahwa 

perempuan tidak dapat melewati tahapan-tahapan pencerahan spritual seperti 

layaknya laki-laki. Dalam artian bahwa laki-laki lebih unggul dan superior dalam hal 

spritual dibandingkan kaum perempuan.41 Diantara alasan yang dikemukakan untuk 

memperkuat pandangannnya adalah karena perempuan sejatinya mengalami 

pengalaman-pengalaman  biologis yang kemudian menjadi sebab kedekatannya 

dalam menjalankan aspek sprituallitasnya kepada Allah swt menjadi berkurang. 

Diantara pengalaman biologis perempuan yang dimaksud adalah seperti menstruasi, 

hamil, melahirkan, nifas dan menyusui.42 

Dalam hal ini, tidak bisa dipungkiri  bahwa pengalaman biologis yang di 

alami perempuan, secara nilai memang berkurang kedekatannya kepada Tuhan 

dalam aspek spritualitasnya. Namun bukan berarti hal demikian dijadikan alasan 

 
41Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan dalam Berbagai perspektif,  h. 4. 
42Nur Rofiah,  Nalar kritis Muslimah; Refleksi Atas Keperempuanan, kemanusian dan 
Keislaman, (Cet. I; Bandung: Afkaruna.id, 2020), h. 4. 
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untuk menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam hal 

kedekatannya kepada Allah swt dibandingkan kaum laki-laki. Sebab menurut Nur 

Rofiah ketika perempuan sedang menjalani salah satu dari beberapa pengalaman 

biologisnya, sejatinya pada saat itu dia juga sedang menjalankan perintah Allah swt 

dan hal demikian juga merupakan salah satu bentuk penghambaan dalam aspek 

spritualitas yang dikhususkan kepada kaum perempuan.43 

Disamping itu juga, bahwa absennya mereka dalam menjalani ibadah pada 

waktu tertentu disebabkan karena pengalaman biologisnya itu bukan berarti amal 

ibadah mereka tidak sebanyak ibadah laki-laki, karena pada saat itu terbuka ibadah 

alternatif lain yang bisa dilakukan oleh perempuan, seperti memperbanyak zikir, 

bersedakah dan bersalawat kepada Rasulullah saw serta ibadah-ibadah yang lainnya. 

Sejatinnya jika ditelisik lebih jauh dalam al-Qur’an, akan ditemukan juga 

beberapa ayat yang menghendaki bahwa dalam hal potensi spritualitas antara laki-

laki dan perempuan itu sama saja, tidak ada sama sekali perbedaan yang signifikan. 

Terlebih lagi ketika hal tersebut dikaitkan dengan sanksi dan pahala yang diterima 

oleh laki-laki dan perempuan sebagai buah dari usaha-usahanya dalam menjalankan 

aspek spritualitasnya kepada Allah swt. Hal tersebut sebagaimana terekam dalam 

beberapa ayat di dalam al-Qur’an yaitu sebagai berikut: 

QS. Ali Imran>/3: 195 

مُْ أَنِيِ لًَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى   فاَسْتَجَابَ لَِمُْ رَبُِّ
ضٍ فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِيََرهِِمْ وَأوُذُوا فِ سَبِيلِي  بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْ 

هُمْ جَنَّاتٍ تَِْريِ مِنْ تََْتِهَا  هُمْ سَييِئَاتِِِمْ وَلَْدُْخِلَن َّ رَنَّ عَن ْ وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَُْكَفيِ
ُ عِنْدَهُ حُسْ   (195نُ الث َّوَابِ )الَْْنَّْاَرُ ثَ وَابًِ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ وَاللََّّ

 
43Nur Rofiah,  Nalar kritis Muslimah; Refleksi Atas Keperempuanan, kemanusian dan 

Keislaman, h. 4. 
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Terjemahnya: 

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) 

sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara 

kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah 

keturunan dari sebagian yang lain, maka orang yang berhijrah yang diusir 

dari kampung halamannya, yang di sakiti pada jalanku, yang berperang dan 

terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan 

mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 

sebagai pahala dari Allah dan disisi Allah ada pahala yang baik.44 

Ayat tersebut di atas turun disebabkan karena Ummu Salamah r.a bertanya 

kepada Rasulullah saw “ya Rasul sedikit pun saya tidak mendengar Allah swt 

menyebut kata perempuan dalam hijrah, hingga pada akhirnya turunlah ayat di atas 

sebagai respon protes Ummu Salamah atas keabsenan perempuan dalam sapaan al-

Qur’an.45 

Allah swt dalam ayat di atas, secara tegas menjelaskan  bahwa siapa pun 

laki-laki ataupun perempuan bila berdoa kepada Tuhannya, pasti akan dikabulkan 

tidak ada dibedakan satu dengan lainnya. Allah swt tidak akan menyia-nyiakan amal 

perbuatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan bahkan Allah swt akan 

memberikan pahala yang sama dan sempurna kepada setiap orang baik laki-laki 

maupun perempuan sesuai dengan jerih payahnya. 

Disamping ayat di atas, beberapa ayat yang senada sekaligus penguat dari 

ayat di atas juga terekam dalam al-Qur’an yaitu sebagai berikut: 

QS. al-Nisa>/4: 124 

الصَّالَِاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ يَدْخُلُونَ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ 
 (124الْجنََّةَ وَلًَ يظُْلَمُونَ نقَِيراً )

 
44Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 76. 
45M. Zaqa al-Farizi, Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur’an 

(Cet. I; Bandung: Cv Diponegoro, 2011), h. 126. 
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Terjemahnya: 

Dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun 

perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan 

mereka tidak didzolimi sedikit pun.46 

QS. al-Taubah/9: 71-72 

هَوْنَ عَنِ  وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَ عْضٍ يََْمُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
لََةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ سَيَرْحََهُُمُ  الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

( وَعَدَ اللََُّّ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَِْريِ  71حَكِيمٌ )اللََُّّ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ 
مِنْ تََْتِهَا الَْْنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طيَيِبَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ 

 ( 72اللََِّّ أَكْبََُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )
Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka 

menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang 

makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, 

menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya mereka akan diberi 

rahmat oleh Allah, sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Allah 

menjadikan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki dan perempuan akan 

mendapat surga surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka 

kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga And dan 

keridaan Allah lebih besar itulah kemenangan yang agung.47 

QS. al-Nah}l/16: 97 

مَنْ عَمِلَ صَالَِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَيِبَةً 
هُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا  (97كَانوُا يَ عْمَلُونَ )  وَلنََجْزيَِ ن َّ

Terjemahnya: 

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya 

 
46Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 98. 
47Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 198. 
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kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih 

baik dari apa yang  mereka kerjakan.48 

QS. al-Ah}za>b/33: 35 

إِنَّ الْمُسْلِمِيَن وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِيَن وَالْقَانتَِاتِ 
وَالصَّادِقِيَن وَالصَّادِقاَتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِراَتِ وَالْْاَشِعِيَن وَالْْاَشِعَاتِ 

قاَتِ وَالصَّائِمِيَن وَالصَّائِمَاتِ وَالَْاَفِظِيَن فُ رُوجَهُمْ وَالْ  قِيَن وَالْمُتَصَديِ مُتَصَديِ
اكِراَتِ أعََدَّ اللََُّّ لَِمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا  اكِريِنَ اللَََّّ كَثِيراً وَالذَّ وَالَْاَفِظاَتِ وَالذَّ

(35 ) 
Terjemahnya: 

Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan 

mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki 

dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki 

dan perempuan yang khusuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, 

laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 

memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak 

menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan 

dan pahala yang besar. 49 

QS. al-Mu’min/40: 40 

سَييِئَةً فَلََ يُُْزَى إِلًَّ مِثْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالَِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مَنْ عَمِلَ 
 (40مُؤْمِنٌ فأَوُلئَِكَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ يُ رْزَقوُنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ) 

Terjemahnya: 

Barang siapa  mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas, 

melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barang siapa yang 

mengerjakan amal sholeh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam 

 
48Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h. 278. 
49Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h.422. 
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keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki 

didalamnya tanpa hisab.50 

QS. al-Fath}/48: 5-6 

ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَِْريِ مِنْ تََْتِهَا الَْْنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا 
هُمْ سَييِئَاتِِِمْ وكََانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللََِّّ فَ وْزاً عَظِيمًا ) رَ عَن ْ بَ 5وَيُكَفيِ ( وَيُ عَذيِ

وْءِ عَلَيْهِمْ الْمُنَافِقِيَن  وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشرْكِِيَن وَالْمُشْركَِاتِ الظَّانيِيَن بِِللََِّّ ظَنَّ السَّ
ُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَ هُمْ وَأعََدَّ لَِمُْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) وْءِ وَغَضِبَ اللََّّ  (6دَائرَِةُ السَّ

 

Terjemahnya: 

Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke 

dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di 

dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, dan yang 

demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Dan supaya Dia 

mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang 

musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk 

terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat 

buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi 

mereka neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.51 

Ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas, dengan tegas menunjukkan 

tentang adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai nilai-nilai 

pengabdian dalam aspek spritualitas. Hal demikian juga menampik pandangan 

tentang adanya kekurangan perempuan dalam religionitas atau keberagamaan  serta 

kemampuan intelektualitas dibandingkan kaum laki-laki. Serta kejelasan ayat-ayat 

di atas juga mengindikasikan bahwa penganugerahan pahala dan sanksi sedikit pun 

tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin yang bersangkutan, melainkan dilihat 

sejauh mena ketaatannya dalam menjalankan dan menjauhi perintah Allah swt.  

 
50Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h.471. 
51Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 

Transliterasi Latin, h.511. 
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Disamping itu, al-Qur’an juga merekam beberapa sosok perempuan dalam 

al-Qur’an yang memiliki kedekatan yang luar  biasa dalam aspek spritualitas kepada 

Allah swt hingga kemudian namanya diabadikan oleh Allah swt dalam al-Qur’an. 

Salah satu sosok perempuan yang dimaksud adalah Maryam binti Imran yang tak 

lain dan tak bukan adalah ibu dari Nabi Isa as.  

Maryam merupakan contoh perempuan sholehah yang terlahir dari keluarga 

yang sholeh. Hingga kemudian keluarganya pun diabadikan namanya melalui QS. 

Ali Imra>n. Maryam sendiripun dibadikan juga namanya melalui QS. Maryam. 

Keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah swt dalam menjalani kehidupan 

membuat dirinya dijadikan contoh oleh Allah swt untuk kaum perempuan pada 

umumnya.  

Salah satu narasi-narasi al-Qur’an yang mencerminkan keistimewaan 

Maryam dalam al-Qur’an yaitu sebagaimana terekam dalam QS. Ali Imra>n/3: 35-36. 

إِذْ قاَلَتِ امْرأََتُ عِمْراَنَ رَبيِ إِنِيِ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِ بَطْنِِ مَُُرَّراً فَ تَ قَبَّلْ مِنِيِ إِنَّكَ 
مِيعُ الْعَلِيمُ ) هَا قاَلَتْ رَبيِ إِنِيِ وَضَعْتُ هَا أنُْ ثَى وَاللََُّّ 35أنَْتَ السَّ ا وَضَعَت ْ   ( فَ لَمَّ

تُ هَا مَرْيَََ وَإِنِيِ أعُِيذُهَا بِكَ  أعَْلَمُ بِاَ وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْْنُْ ثَى وَإِنِيِ سَََّي ْ
يْطاَنِ الرَّجِيمِ )  ( 36وَذُرييِ َّتَ هَا مِنَ الشَّ

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika istri Imran berkata; ya Tuhanku sesungguhnya, aku 

menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba 

yang sholeh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis) karena itu terimalah nazar 

itu dari padaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha 

mengetahui. Maka tatkalah istri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata 

ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, 

dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki 

tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia 
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Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak 

keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari pada setan yang terkutuk.52 

Istri Imran telah bernazar bahwa dia akan menjadikan anak yang ada dalam 

kandungannya semata-mata untuk berkhidmat di baitulllah yaitu Baitul Maqdis, 

dibebaskan dari segala kesibukan duniawi. Suaminya, Imran meninggal ketika dia 

dalam keadaan mengandung. Ketika beliau melahirkan bayi perempuannya padahal 

sebenarnya beliau berharap bayi laki-laki. Sebab yang dinazarkan untuk Baitullah 

hanyalah anak laki-laki, aa berkata ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak 

perempuan. Tiadalah sama anak laki-laki yang kuminta dengan anak perempuan 

yang engkau berikan . anak laki-laki di maksudkan untuk berkhidmat, sementara 

anak perempuann tidak tepat, karena lemah. Hal itu ia katakan kepada Tuhannya 

untuk  minta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. 

Akan tetapi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan menenangkan 

hati si ibu ini dengan cara menerima anak perempuan untuk berkhidmat di Baitul 

Maqdis,  maka jadilah Maryam perempuan yang sangat tekun beribadah dan jujur 

serta mlebihi, atau setidaknya hampir  melebihi kaum laki-laki dalam soal ketekunan 

aspek spritualitasnya kepada Allah swt.  Sementara permohonan perlindungan kepad 

Allah agar putrinya, Maryam terpelihara dari godaan setan, juga telah diperkenankan 

oleh Allah swt. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw yaitu sebagai berikut: 

ثَ نَا أبَوُ الْيَمَانِ: أَخْبََنَََ شُعَيْبٌ، عَنْ الزهري قال: حدثنِ سعيد ابن  حَدَّ
سَعت رسول الله صلى الله عليه  : عَنْهُ المسيب قاَلَ: قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللََُّّ 

وسلم يقول: )ما من بنِ آدم مولود إلً يُسه الشيطان حين يولد، فيستهل 
 

52Kementerian  Agama   Republik  Indonesia,   Al-Qur’a>n al-Kari>mTerjemahPustaka 
Transliterasi Latin, h.422. 
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صارخا من مس الشيطان، غير مريَ وابنها(. ثُ يقول أبو هريرة: }وإنِ 
 أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم{

Artinya: 

Abu Hurairah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “tidak 

seorang pun dari keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia ditusuk oleh 

setan saat dilahirkan, sehingga dia berteriak menangis karena tusukan setan 

tersebut, kecuali Maryamdan putranya”. Kemudian Abu Hurairah ra. 

Membaca firman Allah, “dan aku memohon perlindungan-Mu untuknya dan 

anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk.53 

Sejatinya jika dikaji lebih jauh dalam al-Qur’an terkait citra perempuan 

maka akan berbanding terbalik dengan wacana-wacana Islam yang berkembang 

dalam waktu yang sangat lama sepanjang sejarah peradaban manusia. Al-Qur’an 

memperkenalkan ragam tipologi perempuan yang terekam dalam al-Qur’an. Salah 

satu diantaranya adalah al-Qur’an memperkenalkan bahwa perempuan memiliki 

ketangguhan, kemandirian dan kepribadian kuat. Tipologi ini setidaknya diwakili 

oleh Siti Asiyah Binti Mazahim, istri Fir’aun. Meskipun ia berada dalam kuasa 

Fir’aun, Asiyah masih tetap teguh mempertahankan aqidahnya. Kemudian tipologi 

yang kedua adalah tipe perempuan yang menjaga kesucian dirinya, tipe inilah yang 

kemudian diwakili oleh Maryam binti Imran. Yang dimana hari-harinya diisi denga 

ketaatan kepada Allah. Hingga iapun konsisten menjaga kesucian dirinya. 

 

 

 

 

 
53Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Isma>’i@l al-Bukha>ri@ al-Ju’fi@, S}a>h}i@h} al-Bukha>ri@, juz 3 

(Damaskus: Da>r ibn Kas\i@r, 1993), h. 1265. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam kajian fitrah sebagai basis 

epistemologi kesetaraan gender dapat di Tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Gender merupakan satu terma yang memiliki makna yang sangat luas, 

namun dari beragam makna yang ada gender sering dipahami  dan 

dikaitkan sebagai identifikasi pembagian peran dan tanggung jawab bagi 

laki-laki dan perempuan dari hasil konstruksi sosial, politik, budaya dan 

ekonomi dalam suatu masyarakat yang tidak baku. 

2. Hakikat fitrah sebagai basis epistemologi gender dalam al-Qur’an yaitu 

bahwa term fitrah menjadi titik temu terkait perdebatan panjang 

bagaimana memposisikan secara proporsional antara laki-laki dan 

perempuan dalam lingkup kehidupan yang lebih luas. Fitrah kemudian 

menjelaskan tentang potensi ketauhidan yang di dimiliki oleh keduanya 

sejak awal penciptaannya, disamping itu fitrah juga mengindikasikan 

tentang adanya potensi akal yang dimiliki oleh keduanya sebagai wasilah 

untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah swt. 

3. Adapun wujud yang terkandung dalam term fitrah sebagai basis 

epistemologi gender yaitu terjabarkan ke dalam dua bentuk sebagai 

pengembangan makna dari term fitrah dan kemudian didukung dengan 

ayat-ayat lain yang menyinggung tema yang di bahas yaitu: pertama:  

bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) sejak awal penciptaanya tidak 

ada perbedaan sama sekali, justru al-Qur’an menerangkan secara tegas
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 bahwa manusia (laki-laki dan perempuan) dalam hal penciptaan memiliki 

esensi yang sama yaitu dari nafs wahida>h  (jiwa yang satu). Hanya saja ada 

sebagian ulama yang memaknai bahwa perempuan itu tercipta dari tulang 

rusuk nabi Adam berdasarkan riwayat yang berasal dari al-kitab yang 

belum terjamin kebenarannya. Disamping itu, Hal demikian juga 

menguatkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam hal kemanusiannya 

setara, tidak ada yang lebih unggul di antara keduanya. kedua: bahwa laki-

laki dan perempuan telah dianugerahkan Allah swt satu keistimewaan 

dalam dirinya yaitu pemberian potensi intelektual (akal) yang sama untuk 

memikul tanggung yang telah dibebankan Tuhan kepadanya sebagai 

khalifah fil ard}.  

B. Implikasi 

Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penanaman dan edukasi 

seputar persoalan gender yang selama ini sering di salah pahami oleh 

sebagian orang yang kemudian dampak negatifnya selalu menyasar kaum 

perempuan dibandingkan kaum laki-laki pada umumnya. disamping itu, 

dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kesadaran masing-masing 

kedua belah pihak tentang pentingnya relasi yang setara baik dalam 

lingkup masyarakat maupun dalam lingkup keluarga khususnya, untuk 

menciptakan kehidupan yang damai,  tentram, serta berkeadilan sesuai 

dengan petunjuk yang terdapat di dalam al-Qur’an. 
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