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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

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

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
tidak 

dilambangkan  tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡ a ṡ  eṡ (dengan titik di ataṡ) ث

 jim j je ج

  ḥ a ḥ ح
ḥa (dengan titik di 
bawaḥ) 

 kḥa kḥ ka dan ḥa خ

 dal d de د

 ż al ż  żet (dengan titik di ataṡ) ذ

 ra r er ر

 żai ż żet ز

 ṡin ṡ eṡ س

 ṡyin ṡy eṡ dan ye ش

  ṡ ad ṡ ص
eṡ (dengan titik di 
bawaḥ) 

  d ad d ض
de (dengan titik di 
bawaḥ) 

  t a t ط
te (dengan titik di 
bawaḥ) 

  ż a ż ظ
żet (dengan titik di 
bawaḥ) 

 ain ‘ apoṡtrof terbalik‘ ع
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 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ḥa ḥ ḥa ه

 ḥamżaḥ ’ apoṡtrof ء

 ya y ye ى

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

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

tanda apoṡtrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥ aḥ a a ا

 kaṡraḥ i i اَ 

َ
 
 d ammaḥ u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

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

ى َ َـ  fatḥ aḥ dan ya ’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥ aḥ dan wau au u dan u 

Contoh: 

فََ ي 
 
 kaifa: ك

لََ و 
َ
 haula: ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

|َ... ى  ... اَ
fatḥ aḥ dan alif atau 
ya ’ a  

a dan gariṡ di 
ataṡ 

ى  ـ  Kaṡraḥ dan ya ’ ī  
i dan gariṡ di 

ataṡ 

و ُـ  d ammaḥ dan wau u  
u dan gariṡ di 

ataṡ 

Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

لََ ي   qīla : ق 

َ
ُ
ت  yamūtu : يَمُو 

4. Tā’ marbūṭah 

Tranṡliteraṡi untuk tā’ marbūṭaḥ ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

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

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

transliterasinya adalah [h].  
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Kalau pada kata yang berakḥir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

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

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

Contoh: 

َ ال 
َ
ف
 
ط
َ
َالأ

ُ
ة
َ
ض  rauḍah al-aṭfāl : رَو 

َ
ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
َا
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
 al-madīnaḥ al-fāḍilah : ا

َ
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-ḥikmah :  ا

5. Syaddaḥ (Taṡydīd) 

Syaddaḥ atau taṡydīd yang dalam ṡiṡtem tuliṡan Arab dilambangkan 

dengan ṡebuaḥ tanda taṡydīd ( ّ ـ (, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا
َ
ن  rabbanā : رَبَّ
ا
َ
ن ي  جَّ

َ
 najjainā : ن

َ
 
حَق

ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
د
َ
 aduwwun‘ : ع

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

kasrah (  .maka ia ditranṡliteraṡi ṡeperti ḥuruf maddaḥ menjadi ī (ـىِّ 

Contoh: 

 َ
ل 
َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع

 َ
رَب 
َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّال 

(alif lam ma‘arifaḥ). Dalam pedoman tranṡliteraṡi ini, kata ṡandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
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maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَُ م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu): ا

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

ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل  :al-falsafah 

َ
ُ
د
َ
ب لَ
ْ
ل
 
 al-bilādu:  ا

7. Hamzah 

Aturan tranṡliteraṡi ḥuruf ḥamżaḥ menjadi apoṡtrof (’) ḥanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

َ
َ
ن مُرُو 

ْ
ا
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ي 
َ  ṡyai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 
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alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

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

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālaḥ (ّالله ) 

Kata “Allaḥ” yang didaḥului partikel ṡeperti ḥuruf jarr dan ḥuruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaiḥ (fraṡa nomina), ditranṡliteraṡi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

نَُاللهَ  ي  اللَ  dīnullāḥ د    billāḥ ب 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālaḥ, ditranṡliteraṡi dengan ḥuruf [t]. Contoḥ: 

َاللهَ  مَة 
َرَح  ي   

 
َف م 

ُ
 ḥum fī raḥmatillāḥ = ه

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

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

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
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didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā raṡul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāṡi lallażī bi Bakkata mubārakan 

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

Naṣīr al-Dīn al-Tūṡī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gażālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abu  al-Walī d Muḥ ammad ibnu Ruṡyd, dituliṡ menjadi: Ibnu Ruṡyd, Abu  al-

Walī d Muḥ ammad (bukan: Ruṡyd, Abu  al-Walī d Muḥ ammad Ibnu) 

Naṡ r H a mid Abu  Zaī d, dituliṡ menjadi: Abu  Zaī d, Naṡ r H a mid (bukan: Zaī d, 

Naṡ r H amī d Abu ) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānaḥū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāḥu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaiḥi al-ṡalām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 

Nama : Ade Ihwana Ilham 

Nim : 8010222117 

Judul  : Hak Politik Perempuan Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah 
 di Kota Makassar (Analisis Siyāsah Syar’iyyah). 

 
Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Hak Politik Perempuan 

Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah di Kota Makassar (Analisis Siyāsah 
Syar’iyyah). Pokok masalah tersebut dirumuskan ke dalam tiga submasalah 
yaitu: 1) Bagaimana Hak Politik Perempuan Menurut Muslimah Wahdah 
Islamiyah? 2) Bagaimana bentuk implementasi hak politik perempuan 
menurut Muslimah Wahdah Islamiyah?, 3) Bagaimana Analisis Siyāsah 
Syar’iyyah tentang Hak Politik Perempuan Muslimah Wahdah Islamiyah?. 

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (Field Research), 
yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara tentang Hak Politik 
Perempuan perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah Analisis Siyāsah Syar’iyyah 
di Kota Makassar selanjutnya, Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan Studi kepustakaan. Lalu 
teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga 
tahapan, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak politik  perempuan 
Muslimah Wahdah Islamiyah memiliki hak untuk memilih dan Hak berAmar 
Ma’ruf Nahi Mungkar, Perempuan boleh ikut berpartisipasi dalam politik 
dengan menggunakan hak suara. Sedangkan Perempuan untuk di pilih 
menjadi pemimpin wahdah Islamiyah tidak merekomendasikan untuk Waliyul 
amr, Adapun untuk calon legislatif perempuan, maka belum 
direkomendasikan melihat belum adanya kebutuhan yang mendesak akan hal 
tersebut, disamping pertimbangan maslahat dan mudaratnya dari berbagai 
sisi, dan fakta belum adanya SDM dan logistik yang memadai kaum 
perempuan. Perempuan Wahdah Islamiyah menjalani peran 
kepemimpinannya dalam scope tertentu, menjadi ketua lembaga tertentu yang 
ada di masyarakat atau komunitas, yang di dalamnya terdapat kaum 
perempuan saja, karena tidak ingin bercampur baur dengan kaum laki-laki.  

Implikasi dari penelitian ini adalah para perempuan dalam komunitas 
lain atau non komunitas, dapat mengetahui bahkan meneladani bagaimana 
seharusnya peran seorang perempuan dalam ranah publik yang sesuai fitrah 
kewanitaannya, jika perempuan baik maka baiklah sebuah Negara, seperti 
melihat akhlak perempuan dalam kesehariannya dan menjaga 
kehormatannya, agar tetap terlindungi dari hal-hal yang akan membawa 
dampak negatif, hingga menjerumuskan ke dalam dosa. karena perempuan 
dalam Islam tidak diciptakan untuk menyaingi laki-laki dalam berkarya dan 
berekspresi. 
Kata Kunci: Hak, Politik,  Perempuan, Muslimah, Wahdah, Islamiyah. 
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إلهامخأديَإ : الاسم  َواناَ
 7202000008 : رقمَالتسجيلَ

َ : العنوان َالمسلمات َمنظور َمن َللمرأة َالسياسية منظمةَلالحقوق
عية(بوحدهَإسلاميةَ  َمدينةَمكاسرَ)تحليلَالسياسةَالش 

 

َ
َمنظورَالبحثَالرئيسَقضية َمن َالسياسية َالمرأة كَيفَحقوق : َهي ية
عيبمنظمةَوحدهَإسلاميةَلالمسلماتَ (.َةمدينةَمكاسرَ)تحليلَالسياسةَالش 

َ ََالقضيةوقدَتمَصياغةَهذه َوهي َإلىَثلاثةَقضاياَفرعية، كَيف0ََ:الرئيسية )
َأشكالَ(0ََوحدهَإسلامية؟لالمسلماتََمنَمنظورَحقوقَالمرأةَالسياسيةَ هي ماَ

كيفَ(3ََوحدهَإسلامية؟لالمسلماتََمنَمنظورَالمرأةَالسياسيةَتنفيذَحقوقَ
َ َالسياسية َالمرأة َحقوق َحول عية َالش  َالسياسة َوحدهَلتحليل مسلمات

 إسلامية؟
َ ي
َالدراسةَتحتَبحثَميداب  َحيثَيتمَجمعَالبياناتَمنَتندرجَهذه ،

َالمسلماتَ َمنظور َمن َالسياسية َالمرأة َحقوق َحول َمقابلات َإجراء خلال
َمدينةَمكاسر.َباستخدامَإسلاميةََمنظمةَوحدهل ي

 
عيةَف تحليلَالسياسةَالش 

َ َالملاحظة، َالمستخدمة: َالبيانات َجمع َطرق َةالمقابلوَوتشمل التوثيق،َوَ،
َثلاثَمراحل،َ فتتمَعب  تقنياتَمعالجةَالبياناتَوتحليلهاَ والدراسةَالمكتبية.َأماَ

َ:  والاستنتاج.َعرضَالبيانات،َوَالبيانات،ََتقليلوهي
َمنظمةَوحدهَإسلاميةَتتمتعلأنَالمرأةَالمسلمةََتبي  َالبحثَنتائجَهذاَ

َالحق َتشمل َسياسية َعنََوقبحقوق َوالنهي َبالمعروف َوالأمر َالتصويت ي
 
ف

َحق َخلال َمن َالسياشي َالعمل ي
 
َف َالمشاركة َللمرأة َيمكن ََوقهنالمنكر. ي

 
ف
َ َالعلياَ)ولىي شيحَالمرأةَلمنصبَالقيادة َببر َإلاَأنَالمنظمةَلاَتوصي التصويت.

لعدمَوجودَالَأ نظرًاَ يعيةَلمَيُوصَبهَحاليًاَ أنَترشيحَالمرأةَلمناصبَتش  كَماَ مر(،
بالإضافةَإلىَاعتباراتَالمصلحةَوالمفسدةَمنَعدةَجوانب،ََماسةحاجةَ لذلكَ،

يةَ المواردَالبش  تمارسَنساءَوََالكافيةَوالاستعدادتوعدمَتوفرَ حدهَلدىَالنساءَ.
َنطاقاتَمحددة،َ ي

 
حيثَيُسمحَلهنَبقيادةَمؤسساتَإسلاميةَدورهنَالقياديَف
َتضمَالنساءَفقط،َلتجنبَالاختلاطََالمجموعةمعينةَضمنَالمجتمعَأوَ ي

والتر
َ  .الرجالبينهنَوبي  

تبةتتمثلَ المبر َلَالآثارَ ي
 
َأنَالنساءَف ي

 
البحثَف َرىَأوَأخَمجموعةهذاَ َغب  ي

 
ف

َالمجالَالعامَبماَيتوااليمكنهنََمجموعةَأي ي
 
قَفمعرفةَوالاقتداءَبدورَالمرأةَف



  

xxi  

َالأنثوية َصلحَذاَفإَ،معَفطرتها َتعبَا،بأكملهَتَالدولةصلحتَالمرأة، كسَأن
كَرامتهاَ َحياتهاَاليوميةَوتحافظَعل ي

 
َالأخلاقَالحميدةَف هاَمنَلحمايتَ،المرأة

َالإسلامَ ي
 
َف َفالمرأة َالمعصية. ي

 
َف َالوقوع َإلى َتؤدي َقد ي

َالتر َالسلبية ات التأثب 
خلقَلَا
ُ
َالعملَوالتعببأنَتت ي

 
،َبلَلأداءَدورَيتناغمَمعَطبينافسَالرجلَف عتهاَب 

 َ.ورسالتها
 .الكلمات المفتاحية: الحقوق، السياسة، المرأة، المسلمة، وحده، إسلامية

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara merdeka dan berdaulat serta telah 

berkomitmen dengan tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap 

warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Salah satu bentuk dari tindakan 

demokratis adalah partisipasi aktif warga Negara dalam menjalankan 

tugasnya sebagai warga Negara. Menurut Lary Diamond, harus ada jalan yang 

banyak  bagi rakyat untuk mengepresikan kepentingan dan keinginan mereka 

tidak hanya untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi juga untuk secara terus 

menerus memantau dan memperhatiakan pelaksanaan kekuatan Negara.1 

Representasi dan akuntabilitas menjadi prasyarat bagi terwunjudnya 

demokrasi yang bermakna bagi bangsa Indonesia.2 Maka dalam demokrasi 

perempuan bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai 

subjek pembangunan. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang 

mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk 

Indonesia yang terdiri dari perempuan, termasuk juga memperhatikan 

kehidupan kaum perempuan agar terlepas dari kemiskinan, kebodohan dan 

                                                           

1Larry Diamond, Developing democracy: Toward Consolidation. (Baltimore dan 
London: The Johns Hopkins University Press,1999), h. 219  

2Sri Wahyuni Hedwigis Esti R, Pandangan Publik tentang Keputusan Perempuan 
dalam Kancah Politik di Indonesia Studi Kasus Dosen dan Mahasiswa ABFII Perbanas. Dalam 
Gender And politics. (Yogyakarta: Kerjasama PSW Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana 
UGM dan Penerbit Tiara Wacana 1999), h.  201. 
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keterbelakangan serta memperlakukan perempuan sebagai mitra sejajar laki-

laki kerena demokrasi tidak mengenal jenis kelamin. 3 

Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 

1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Di dalamnya, 

mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non-diskriminasi), 

jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam 

perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan 

jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik.4 Namun, peningkatan 

keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 

28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang berḥak mendapatkan kemudaḥan dan perlakuan kḥuṡuṡ untuk  
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan 
dan keadilan.”5 

Di negara-negara berkembang, jumlah perempuan yang memiliki 

otoritas dalam struktur politik memang rendah dan tidak berimbang dengan 

jumlah laki-laki. Situasi seperti inilah yang disebut sebagai ketimpangan relasi 

gender dalam politik. Artinya, struktur politik yang didominasi laki-laki 

tersebut adalah artikulasi dari suatu hubungan kekuasaan antar gender yang 

sudah ada. Pembagian kerja dalam masyarakat yang berbasis pada gender 

telah membawa implikasi pada area publik dan area politik. Persoalan 

                                                           
3Rusnila, Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal IAIN, Pontianak 

hal 3. 
4 Loura Hardjalok, Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia 

Perspektif Regulasi dan Implementasi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hal 405. 
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia 

Pasal 28 H Ayat 2. 
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mendasar yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia yaitu kuatnya 

ketidakadilan gender yang menancap dalam struktur dan budaya masyarakat 

Indonesia. Munculnya kesenjangan-kesenjangan akses, hak dan peran 

perempuan dalam politik bila dibandingkan dengan kaum laki-laki, 

disebabkan karena minimnya kuantitas dan kualitas perempuan dalam 

jabatan publik yang dapat memperjuangkan kepentingan perempuan itu 

sendiri, maupun kepentingan masyarakat lainnya.6 

Misal pada Pemilu 2019 di Kota Bogor, hasil pemilu legislatif menunjukkan 

bahwa tindakan afirmatif berupa 30% keterwakilan Wanita di DPRD belum tercapai. 

Dari 50 anggota DPRD Kota Bogor Periode 2019-2024 terpilih yang ditetapkan oleh 

KPU Kota Bogor di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa 

(13/8/2019), hanya 11 orang berjenis kelamin perempuan. Terdiri dari 3 orang dari 

PKS, 3 orang dari PDIP, 1 orang dari Partai Gerindra, 1 orang dari Partai Nasdem, 2 

orang dari Partai Demokrat dan 1 orang dari PKB. 

Deskripsi ini menunjukkan keterwakilan perempuan dalam lembaga 

politik, seperti DPRD belum representative. Perempuan cenderung 

ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua di kancah perpolitikan. Mungkin 

stereotipe gender yang dilekatkan pada perempuan misalnya tidak tegas, 

lamban dalam menggambil keputusan dan lemah dipadukan dengan nilai-nilai 

androsentrisme yang tetap membelengu hak-hak dan kebebasan perempuan 

maupun nilai-nilai keagamaan yang mengusung konsep patriakis, yang 

                                                           

6Benni Erick, Masyitah keterwakilan perempuan dalam partai politik perspektif 
siyasah syariyyah Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 h. 
203. 



4  

  

mempertegas bahwa perempuan tidak layak berkiprah di dunia politik. 

Argumentasi ini menjadikan alasan bahwa perempuan sulit menduduki 

jabatan strategis di lembaga politik formal dan kepemimpinan perempuan 

kurang mendapat pengakuan di arena politik. 

Kehadiran Islam sebagai penuntun, pembawa kabar gembira dan 

sekaligus pemberi peringatan bagi manusia, membuat pandangan terhadap 

perempuan berubah, harkat martabatnya pun naik, dan tindak kekerasan 

serta kesewenang-wenangan pun dihilangkan. Islam mendeklarasikan lakilaki 

dan perempuan senantiasa berkedudukan sama, Islam pun memberikan 

perempuan hak-ḥak ṡyar’i, ḥak-hak sipil, hak-hak kemanusiaan termasuk juga 

hak-hak politik. Dalam Islam kedudukan perempuan sama dengan kedudukan 

laki-laki, yang membedakan hanyalah amal shaleh mereka sesuai dengan 

disebutkan dalam al-Quran, Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-

laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 

( QS Al-Nahl/16: 97).7 

Begitu pula kedudukan keduanya dalam politik, keduanya mempunyai 

hak yang sama yaitu mempunyai kebebasan untuk menduduki lembaga politik 

tentunya berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Dalam konteks 

historis tentang peranan Islam dalam memperjuangkan tegaknya nilai-nilai 

                                                           
7Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, 'Azamatul Islam, (Juz II; Kairo: Maktab al-Usrah, 

2002), h. 47. 
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hak asasi manusia, Islam sebagaimana agama-agama yang lain, juga menitik 

beratkan pada nilai persamaan derajat manusia disisi Tuhannya. Ketika 

berbicara tentang hak asasi manusia (huqūqu al-Insaaniyyah), terdapat dua 

deklarasi yang menjadi perjuangan Nabi Muhammad saw. yaitu terkait dengan 

Piagam Madinah dalam membangun masyarakat (ummah) di Madinah. Selain 

dari Piagam Madinah ada juga khutbah Haji Wada’ yang didalamnya 

menegaskan hak-hak perempuan, baik yang menyangkut harta, hak-hak dan 

perlindungan. Salah satu ajaran yang sangat urgen dalam Islam adalah 

pengakuan hak-hak perempuan untuk diperlakukan secara bermartabat oleh 

komunitas manusia terutama kaum laki-laki, seperti yang diperjuangkan oleh 

Nabi Muhammad saw.  

Dalam sejarah perjalanan Islam di muka bumi ini, kita dapat 

menemukan beberapa Perempuan berkecimpung di medan politik membantu 

satu pasukan, berdasar atas kepiawaiannya berdiplomasi dan kelembutannya 

yang menakjubkan seperti yang terjadi saat perang antara Ali dan Muawiyah 

banyak perempuan ketika itu membantu Ali, seperti Hindun bin Yazid al-

Anshariyah, Zarqa bin 'Uda ibn Qais, Umm Khair al-Bariqiyah, 'Aqrasyah binti 

al-'Athrusy. Muawiyah sampai terheran-heran dengan banyaknya perempuan 

yang memusuhi dan menyampaikan orasi menentang dirinya. Akhirnya, dia 

sendiri mencari beberapa orator perempuan untuk berdialog dan mencari 
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tahu apa yang ingin dikatakan para perempuan itu setelah terbunuhnya Ali. 

Akhirnya, Muawiyah menduduki singgasana kekhalifahan.8 

Sejarah Islam menemukan fakta fakta kesetaraan gender yang kita 

biasa sebut sebagai "Hak Berpolitik". Di dalamnya termasuk hak-hak wanita 

dalam pemilihan, pencalonan jabatan politik, serta hak berpartisipasi dalam 

public affair. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kaum perempuan memiliki 

peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Islam. Kiprah perempuan 

dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. perempuan difahami telah 

memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik serta banyak 

ditemukan guru-guru agama, perawi hadits, bahkan sufi perempuan. 

Muslimah Wahdah Islamiyah memiliki rasa atas terwujudnya proses 

perubahan sumber daya manusia yang berkualitas. Wahdah Islamiyah 

memiliki beberapa fungsi yang teralokasi kepada beberapa departemen. 

Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada  di Indonesia  

Orang-orang yang bergabung akan diberi sepenuhnya pemahaman agama 

Islam yang sebenarnya lebih mendalam.  

Wahdah Islamiyah merupakan salah satu Organisasi Massa Islam yang 

ada di Indonesia. Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, 

kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup.9 Wahdah Islamiyah 

memiliki pemahaman sesuai pemahaman al-Salaf al-Shālih (Manhaj 

                                                           

8Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, 'Azamatul Islam, h. 48. 
9Wahdah Islamiyah, Situs Resmi Muslimah Wahdah Pusat,  

https://muslimahwahdah.or.id/ (24 April 2023). 

https://muslimahwahdah.or.id/
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Ahlussunnah Wal Jamaah). Wahdah Islamiyah direspon sebagai keberlanjutan 

gejala-gejala Islam yang mengusung ide pemurnian ajaran Islam, sedangkan, 

perguruan tinggi umum, merespon Wahdah Islamiyah sebagai salah satu 

Organisasi Islam yang meletakkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang 

sebenarnya yang mesti diikuti karena sesuai yang pernah dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad Saw. 

Pada mulanya Wahdah Islamiyah merupakan lembaga Islam yang 

bergerak dalam bentuk Yayasan, dalam Musyawarah Yayasan Pesantren 

Wahdah Islamiyah ke-2, tanggal 1 Shafar 1422 H (bertepatan dengan 14 April 

2002) disepakati mendirikan organisasi massa (ormas) dengan nama yang 

sama, yaitu Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah mulai dikenal di berbagai 

daeraḥ di Indoneṡia. Pergerakan Waḥdaḥ Iṡlamiyaḥ dibidang da’waḥ, 

pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup 

membuat Wahdah Islamiyah mulai dikenal oleh masyarakat luas. 

Muslimah Wahdah Islamiyah adalah salah satu bagian dalam jajaran 

organisasi Wahdah Islamiyah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan 

kepada muslimah. Dengan pesan dakwah yang berasaskan Al-Qur’an dan 

Assunnah dengan menitikberatkan pemahaman Shalafussholeh dikenal oleh 

masyarakat sebagai gerakan dakwah dengan program-program kegiatan; 

Dakwah, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan kesehatan di bidang muslimah.10   

                                                           

10Wahdah Islamiyah, Situs Resmi Muslimah Wahdah Pusat,  
https://muslimahwahdah.or.id/ (24 April 2023). 

https://muslimahwahdah.or.id/
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Muslimah Wahdah Islamiyah telah merajut sebuah jaringan sosial 

diantara mereka dan warga lainnya yang ada di luar mereka, dengan demikian 

Peran Muslimah Wahdah Islamiyah sebagai salah satu organisasi ormas 

Muslimah yang memiliki struktur organisasi. Berdasarkan observasi yang 

diadakan oleh penulis di kota Makassar menilai bahwa jemaah Muslimah 

Wahdah cukup besar, dan jika di lihat dari perspektif politik atau pemilu 

memiliki lumbung suara yang sangat banyak, salah satu kader Muslimah 

Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa: 

“Perempuan memiliki ḥak dalam Politik, jika diliḥat perbedaan antara laki-laki 
dan perempuan akibat fungsi dan perannya masing-masing, maka perbedaan 
itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain 
melainkan untuk ṡalim membantu, melindungi dan melengkapi”. 11 
 

Perempuan berhak dalam politik. Meskipun ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan yang disebabkan oleh fungsi dan peran mereka, 

perbedaan tersebut tidak menjadikan satu pihak lebih unggul dari yang lain. 

Sebaliknya, perbedaan itu digunakan untuk saling mendukung, melindungi, 

dan melengkapi. 

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, 

Maka fokus penelitian tertuang dalam judul: “HAK POLITIK PEREMPUAN 

PERSPEKTIF MUSLIMAH WAHDAH ISLAMIYAH DI KOTA MAKASSAR 

(ANALISIS SIYĀSAH SYAR’IYYAH) 

 

 

                                                           
11Muhaiminun A. Syahrir, (27 thn ) Kader Muslimah wahdah islamiyah, Wawancara, 

Makassar 1 Desember 2024. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan titik yang menjadi inti dari penelitian ini, 

terkhusus dalam Ormas Muslimah Wahdah Islamiyah. Untuk menentukan 

penyelesaian penelitian maka fokus sangat perlu di perhatikan, agar sasaran 

penelitian dapat langsung ditemukan dan pembahasannya akurat serta 

memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman 

atas judul penelitian ini. 

Fokus penelitian terkait judul penelitian ini, lebih mengarah kepada  

Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah dan analisanya dalam perspektif 

Siyāsah Syar’iyyah, terkait Hak Politik perempuan.  Untuk memperjelas arah 

penelitian yang tertuang dalam judul penelitian ini maka diperlukan fokus 

penelitian terkait batasan definisi yang tercakup dalam judul tersebut, agar 

tidak terdapat kekeliruan dalam memehaminya. Adapun deskripsi Fokus 

Penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Hak  Politik Perempuan 

Hak perempuan yang dimaksudkan peneliti adalah Hak perempuan 

dalam Ruang Lingku politik. Keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam 

berpolitik dan secara kontekstual bahwa kaum perempuan juga berhak 

Memilih dan dipilih.  

b. Siyāsah Syar’iyyah 

Siyāsah Syar’iyyah merujuk pada kebijakan dan tindakan yang diambil 

untuk mencapai kebaikan masyarakat dan menegakkan keadilan, sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam. Islam menekankan prinsip keadilan dan 
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kesetaraan. Dalam penelitian ini, fokus pada bagaimana Siyāsah Syar’iyyah 

mendukung atau menghambat hak politik perempuan, termasuk hak untuk 

memilih dan dipilih, serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, 

sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunah. 

c. Muslimah Wahdah Islamiyah  

Muslimah wahdah Islamiyah salah satu organ dari organisasi wahdah 

islamiyah Indonesia. Penelitian berfokus pada perspektif Muslimah Wahdah 

Islamiyah tentang hak Politik Perempuan di Kota Makassar, yaitu, dewan 

Syariah Muslimah Wahdah islamiyah, Dewan Utusan Daerah Muslimah 

wahdah Islamiyah, Unit Dakwah Muslimah Wahdah Islamiyah, dan Kader 

Muslimah Wahdah Islamiyah yang memiliki ilmu tentang Poltik. 

Tabel 1.1 Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

 

Pandangan Muslimah 

Wahdah Islamiyah dim 

Kota Makassar tentang 

Hak Politik Perempuan 

Analisis Siyāsah 

Syar’iyyah 

Hak politik 

perempuan 

Ruang Lingkup perempuan 

dalam Hak politik. 

 

Siyāsah 

Syar’iyyah 

Peran Perempuan tentang hak 

politik perempuan dalam 

masyarakat berdasarkan 

Siyāsah Syar’iyyah. 

Muslimah 

Wahdah 

Islamiyah  

Pemahaman dan peran 

Muslimah Wahdah Islamiyah di 
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Kota Makassar terkait Hak 

Politik Perempuan. 

 

C. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah 

sebagai berikut : Bagaimana Hak Politik Perempuan Perspektif Muslimah 

Wahdah Islamiyah di Kota Makassar (Analisis Siyasah Syar’iyyah). Pokok 

masalah tersebut dirumuskan ke dalam tiga submasalah yaitu:  

1. Bagaimana hak politik perempuan menurut Muslimah Wahdah 

Islamiyah? 

2. Bagaimana bentuk implementasi hak politik perempuan menurut 

Muslimah Wahdah Islamiyah? 

3. Bagaimana Analisis Siyāsah Syar’iyyah tentang Hak Politik Perempuan 

menurut Muslimah Wahdah Islamiyah? 

D. Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian tentang Hak Politik Perempuan terdapat 

beberapa pustaka yang menjadi rujukan. Sekalipun beberapa pustaka di 

antaranya tidak membahas secara spesifik tetang Hak Politik perempuan 

dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun 

perbandingan. 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini, disertai perbedaannya dengan penelitian ini: 
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Pertama, Widdi Yuspita Widiyaningrum,12 dalam Jurnalnya  “Partiṡipaṡi 

politik kader perempuan dalam bidang politk: ṡebuaḥ kajian  teoritiṡ” 

Penelitian ini menjelaskan bahwa Pendidikan politik diberikan untuk 

mengasah keterampilan politik kader sehingga dapat berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan kepartaian maupun di lembaga legislatif sebagai wujud 

tanggung jawabnya kepada masyarakat, partai politik dan konstitu. Partisipasi 

merupakan bentuk-bentuk tindakan berupa keaktifan kader perempuan 

dalam kegiatan kepartaian dan pemerintahan yang didorong oleh kesadaran 

dan pengetahuan politik yang dimiliki sehingga partisipasi yang dihasilkan 

bukanlah partisipasi semu.  

Keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia tidak pernah 

melebihi angka 20%. Jauh dari harapan kuota 30% keterwakilan perempuan 

sebagai salah satu langkah affirmative action untuk meningkatkan partisipasi 

politik perempuan dan cara khusus untuk mencapai kesetaraan gender dalam 

berpolitik. Artinya, dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan perempuan 

dalam bidang politik. Namun, kuota keterwakilan perempuan tidak akan 

efektif jika pengetahuan, pemahaman dan keterampilan politik perempuan 

masih minim. Diharapkan perempuan yang terjun ke politik praktis baik yang 

menjadi kader biasa, pengurus partai maupun yang duduk dalam jabatan 

publik tidak ḥanya ṡekadar menjadi “pemaniṡ” atau “pelengkap” tetapi mampu 

                                                           

12Widdi Yuṡpita Widiyaningrum, “Partiṡipaṡi politik kader perempuan dalam bidang 
politk: ṡebuaḥ kajian  teoritiṡ” Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung 
Vol 4, No 2, Juli 2020 h  127-130 
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mengambil peran dan mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Dalam 

undang-undang pemilu belum dapat menjamin calon anggota legislatif 

perempuan untuk terpilih. Aturan tersebut masih perlu dilengkapi dengan 

aturan-aturan lain yang dapat menjamin agar calon anggota legislatif 

perempuan terpilih sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di 

lembaga legislatif. Salah satu langkah strategis untuk mendukung kesuksesan 

pencapaian tujuan affirmative action ialah penekanan pada peranan partai 

politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada kader perempuan 

secara serius, terprogram, dan berkelanjutan. Sedangkan dalam penelitian ini 

membahas tentang Hak Politik Perempuan Perspektif Muslimah Wahdah 

Islamiyah di Kota Makassar (Analisis Siyasah Syar’iyyah). 

Kedua, Benni Erick dan Masyitah13 dengan judul Keterwakilan 

Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar’iyah. Penelitian ini 

termuat dalam jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) Vol 3, No 2, Desember 2020.  

Dalam penelitinnya, Benni Erick dan Masyitah mengembangkan 

penelitian berdasarkan dua  permasalahan, yaitu bagaimana keterwakilan 

perempuan dalam partai politik dan bagaimana perempuan dalam partai 

politik perṡpektif ṡiyaṡaḥ ṡyar’iyaḥ. Jeniṡ penelitian yang digunakan adalaḥ 

penelitian pustaka (library research). 

                                                           

13Benni Erick dan Masyitah “Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif 
Siyaṡaḥ Syar’iyaḥ”. Jurnal Soṡial Humaniora Sigli (JSH) Vol 3, No 2, Deṡember (2020) h 208-
209. 
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 Benni Erick dan Masyitah menyatakan  bahwa, Peran perempuan 

Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam 

situasi dramatis. Disatu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan 

dalam semua sektor, disisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia 

tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi 

oleh para perempuan, dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarir. 

Perempuan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan 

keahlian bagi perkembangan bangsa dan negara. Disamping itu, perempuan 

sering di hantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan 

harus mengabdi pada keluarga.  

 Dalam pandangan siyasah syar’iyah tentang keterwakilan perempuan 

dalam partai politik dilihat dari kedudukan perempuan fikih Siyāsah  

merupakan agenda tersendiri dan penting untuk dilihat. Persoalannya tidak 

sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi 

imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fikih dalam memandang peran 

politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan 

keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat 

liberal-progresif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara 

konstektual dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi 

pemimpin sebagaimana kaum laki-laki. Kebijakan pemerintah tentang kuota 

perempuan dalam legislatif dilihat dari keterlibatan peran perempuan dalam 

ranah politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi 

keberlanjutan suatu negara. Maka dapat dipastikan bahwasannya perempuan 
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memiliki andil yang sanagt luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa 

dan bernegara. 

 Perbedaan penelitian Benni Erick dan Masyitah dengan judul 

Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar’iyah. 

dengan penelitian yang kami ajukan dengan judul Hak Politik Perempuan 

Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah di Kota Makassar (Analisis Siyasah 

Syar’iyyah)adalah pada beberapa hal, yaitu rumusan masalah yang dijadikan 

landasan dalam penelitian dengan perbedaan perspektif. Kemudian 

perbedaan kedua adalah jenis penelitian. Sebagaimana kami gambarkan di 

atas, bahwa jenis peneltian yang dilakukan oleh Benni Erick dan Masyitah 

dengan judul Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah 

Syar’iyah adalah penelitian pustaka. Adapun penelitian yang diajukan 

merupakan kolaborasi antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan.  

 Ketiga, Ari Hervina, Hertanto, Arizka Warganegara14 dalam Jurnalnya 

yang berjudul “Keterwakilan perempuan pada pemiliḥan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten tulang bawang Barat pada pemilihan 

umum(pemilu)2019” menyatakan baḥwa. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Tulang 

Bawang Barat ada 3 (tiga) yaitu: a) Pendidikan politik: upaya pendidikan 

politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap calon legislatif khusunya 

                                                           

14Ari Hervina, Hertanto, Ariżka Warganegara “Keterwakilan perempuan pada 
pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tulang bawang Barat pada 
pemilihan umum(pemilu)2019 Journal of Research in Social Science and Humanities (2021) 
1(2): 35-42. 
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padakaum perempuan kurang efektif dilaksanakan, hal tersebut disebabkan 

karena keterbatasan waktu dan calon legislatif perempuan kurang mengakses 

dan memperdalam pengetahuan tentang dunia perpolitikan, b) Komunikasi 

politik: upaya komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif kaum 

perempuan kurang efektif dilaksanakan, komunikasi politik lebih banyak 

menggunakan alat peraga kampanye seperti baleho, spanduk atau melalui 

media sosial serta kurang efektif melakukan komunikasi politik secara 

langsung kampanye terbuka atau door to door, c) Budaya politik: budaya 

patriarki masih membudaya yaitu budaya yang menempatkan perempuan 

pada posisi yang selalu berada di bawah laki-laki, dianggap memiliki tugas dan 

tanggung jawab dalam domestik pengurusan rumah tangga yaitu dapur, 

sumur dan kasur.  

 Strategi peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai 

Nasdem dan Partai Gerindra adalah dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu a) 

Meningkatkan pendidikan politik, meningkatkan pengetahuan, pemahaman 

pola fikir, wawasan khususnya yang berkaitan dengan politik hal ini penting 

sebagai amunisi caleg perempuan untuk menyuarakan kepentingan dan 

tujuan parpol. b) Meningkatkan marketing politik yaitu dengan cara 

mendampingi, mengawasi caleg terutama perempuan untuk bergerak aktif 

melakukan sosialisasi, komunikasi kedaerah dapilnya masing-masing, sebagai 

ajang untuk mempromosikan visi-misi partai dan mempromosikan kandidat 

caleg terutama perempuan agar lebih dikenal oleh masyarakat selaku pemilih 

sehingga masyarakat selaku pemilih tertarik, simpati untuk memilih caleg 
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tersebut pada saat pemilihan legislatif berlangsung. c) Meningkatkan 

partisipasi politik perempuan, merekrut kader-kader sebanyak mungkin 

sehingga caleg DPRD perempuan yang di usung partai lebih mendominasi 

dibandingkan laki-laki atau setidaknya memenuhi kuota 6 laki dan 6 

perempuan. 

 Penelitian Ari Hervina, Hertanto, Arizka Warganegara menganalisis 

dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan 

perempuan pada DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil pemilu tahun 

2019 serta untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan strategi 

peningkatan keterwakilan perempuan pada PDIP, Partai Nasdem dan Partai 

Gerindra Sedangkan Penelitian ini Berfokus  pada Hak Politik Perempuan 

Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah di Kota Makassar (Analisis Siyasah 

Syar’iyyah). 

 Keempat, Hijrayanti Sari,15 dalam Jurnalnnya berjudul Pola Komunikasi 

Da’iyaḥ, dalam pembinaan keagamaan di Muṡlimah wahdah Islamiyah daerah 

Makassar, menyatakan bahwa Metode pembinaan keislaman dalam organisasi 

Wahdah Islamiyah dikenal dengan nama Tarbiyah, Tehnik penyampaian 

pesan yang digunakan oleh murobbiyah pada saat mengoreksi bacaan Al- 

Qur’an dan penyampaian materi keiṡlaman adalah kolaborasi teknik 

komunikasi informatif dan persuasif. Komunikasi informatif yaitu 

memberikan keterangan-keterangan (fakta-fakta), kemudian 

                                                           
15Hijrayanti sari, “Pola Komunikasi Daiyah dalam Pembinaan keagamaan  di Muslimah 

Wahdah Islamiyah daerah Makassar NUKHBATUL ‘ULUM : Jurnal Bidang Kajian Iṡlam Vol. 4, 
No. 1 (2018) : Hal. 51-60. 
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komunikan/anggota tarbiyah mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. 

Persuasif, yaitu berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan 

kesadaran manusia bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan 

perubahan sikap, tetapi perubahan ini atas kehendak sendiri (bukan paksaan). 

Perubahan tersebut diterima atas kesadaran sendiri. Murobbiyah 

memberikan materi keislaman disertakan dengan dalil-dalil yang berasal dari 

Al- Quran, Sunah dan kisah-kisah nabi, Al-salaf Al-Sholeh dan ulama salaf.  

Penelitian Hijrayanti Sari, membahas terkait pola komunikasi dalam 

pembinaan keislaman di Muslimah Wahdah Islamiyah daerah Makassar, 

sedangkan Penelitian ini Berfokus pada Bagaimana Hak Politik Perempuan 

Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah di Kota Makassar (Analisi Siyāsah 

Syar’iyyah) 

 Referensi lain yang mendukung penelitian ini diantaranya, Fikih 

Siyasah yang ditulis oleh H.A Djazuli, hak dan kewajiban perempuan dalam 

islam yang ditulis oleh Fatimah Umar Nasif, perempuan dan kekuasaan yang 

ditulis oleh Ikhwan Fauzi, peran wanita dalam politik ditulis oleh Isnaeni, 

mengembalikan hak-hak politik perempuan sebuah perspektif islam ditulis 

oleḥ Muḥammad Anaṡ Qaṡim Ja’far, Hukum dan penelitian ḥukum dituliṡ oleḥ 

Muhammad abdul kadir  dan masih banyak lagi yang lainnya.   

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa 

pokok masalah dalam penelitian ini belum diteliti, meskipun telah ada 

penelitian tentang objek yang sama. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila penelitian itu 

mempunyai tujuan. Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah 

sesuatu usaha atau kegiatan selesai.16 Maka berdasarkan apa yang telah 

penulis uraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui bagaimana hak politik perempuan perspektif Muslimah 

Wahdah Islamiyah di kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi Hak Politik Perempuan 

Perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah di kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Siyāsah Syar’iyyah tentang Hak Politik 

Perempuan menurut Muslimah Wahdah Islamiyah di kota Makassar? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat 

mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, 

khususnya pada wacana-wacana ilmu hukum islam. Harapan lainnya yang 

menjadikan karya ini berguna adalah dapat berkontribusi dari sisi 

pemikiran yang signifikan bagi para peneliti dan intelektual untuk 

meningkatkan khazanah pengetahuan keagamaan dan khususnya hukum 

islam. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah harapan agar 

                                                           

16Zakiah Drajat, et. Al,. Ilmu Pendidikan Islam (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 
h. 29. 
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penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk para peneliti lainnya dalam 

studi penelitian yang sama maupun yang berbeda. 

b. Kegunaan Praktis Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang hak 

politik perempuan perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah, maka 

diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi dalam menelaah bagaimana 

hak perempuan dalam partai politik. Diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para 

mahasiswa muslim yang mengeluti ilmu-ilmu Islam (Islamic Studies) 

khususnya bidang Siyāsah Syar’iyyah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Hak Politik Perempuan 

1. Pengertian Hak Politik Perempuan  

 Perempuan dan Politik merupakan rangkaian dua kata yang dijadikan 

slogan oleh partai politik. Tatanan kehidupan umat manusia yang di dominasi 

kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang 

panjang. Di dalam tatanan itu perempuan ditempatkan sebagai the second 

human being (manusia kelas kedua) yang berada di bawah prioritas laki-laki 

yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. 

Perempuan selalu di anggap bukan makhluk penting melainkan sekedar 

pelengkap yang diciptakan dan untuk kepentingan laki-laki.1 

Suatu konsep mengenai kekuasaan perempuan yang berbeda dengan 

kekuasaan laki-laki yang selama ini menjadi acuan semua pihak. Kekuasaan 

dalam konsep feminisme adalah kekuasaan yang penuh dilimpahi kasih 

sayang. Kekuasaan semacam ini tidak berpusat pada diri sendiri melainkan 

lebih diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu kekuasaan 

perempuan juga mencakup gagasan memberdayakan orang lain.  

Perempuan dan politik sering digunakan slogan untuk kampanye agar 

perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Akan 

tetapi itu hanya sebagai sebatas slogan karena saat pemilu berakhir partai 

                                                           
1Siti Musdah Mulia & Anik Farida. Perempuan dan politik, (Jakarta. Gramedia Pustaka 

Utama. 2005). h 17. 



22 

 

politik lupa akan janjinya. Kepentingan perempuan saat kampanye dijanjikan 

akan dijadikan sebagai agenda politik tidak pernah di realisasikan. Kalaupun 

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang sulit dibayangkan terutama 

pada Negara- Negara berkembang. Hal ini disebabkan telah dibentuk oleh 

budayanya masing- masing yang menekankan bahwa kedudukan atau 

peranan wanita berkisar dalam lingkungan keluarga. Sedangkan politik yang 

digambarkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan. Akan tetapi 

kedudukan perempuan yang demikian ternyata tidak dapat dipertahankan 

karena dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedikit demi 

sedikit bermula dari dunia barat perempuan dapat menaikkan posisinya di 

berbagai bidang termasuk politik. Memang masih terdapat hambatan yang 

besar untuk menembus pandangan bahwa politik adalah hanya milik laki-laki, 

tetapi kini masyarakat mulai menyadari bahwa baik di Timur maupun Barat 

perempuan dapat terjun dan terlibat dalam politik asalkan diberi kesempatan.  

Sekarang ini hampir semua negara telah memberikan hak politiknya 

pada warga perempuannya. PBB telah berjasa besar bagi proses 

perkembangan kedudukan perempuan. Usaha PBB dalam memperbaiki 

kedudukan perempuan adalah membentuk badan The United Nations 

Committee on the Status of Women. Dalam sidangnya yang pertama pada 

tanggal 11 Desember 1948, PBB memperingati pada anggotanya agar 

membentuk undang- undang yang menjamin persamaan hak antara laki-laki 
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dan perempuan.2 Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik 

sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena mereka telah turut 

serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan.3 

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan 

RUU pemilu telah membuahkan hasil dengan dimaksudkannya kuota 

pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 Undang-Undang No 12 

tahun 2003 tentang pemilu. Akan tetapi belum ada sanksi apabila ada partai 

politik yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU. 

Upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi jumlah kandidat 

perempuan minimal 30% dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan 

yang signifikan dilembaga legislatif yaitu, pertama meningkatkan pemahaman 

dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat 

mereka untuk terjun di politik, Kedua meyakinkan partai politik bahwa peran 

serta perempuan dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting 

sehingga perlu meningkatkan rekrutmen calon perempuan dan menempatkan 

mereka dalam daftar calon tetap (DCT) partai politik, Ketiga meyakinkan 

masyarakat agar termasuk media massa agar mendukung keterwakilan 

perempuan pada lembaga legislatif khususnya lembaga lembaga legislatif 

daera untuk memperjuangkan memenuhi kuota 30% ini memang bukan hal 

                                                           
2Ihromi. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1995. hal 

482. 

3Ihromi. Kajian Wanita dalam Pembangunan. (Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1995) 
h. 482. 
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yang mudah terutama jika menyadari bahwa budaya patriarki sudah 

sedemikian merasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Akan tetapi perlu dipikirkan juga sesungguhnya dibutuhkan bukan 

hanya sekadar memenuhi kuota tersebut melainkan bagaimana 

mempersiapkan landasan kerja yang dapat memfasilitasi perempuan untuk 

masuk ke arena politik sehingga yang dipersiapkan adalah kualitas. Dengan 

begitu di masa depan tidak lagi ditemukan wakil-wakil perempuan di 

parlemen yang menjadi hiasan belaka. Karena yang dibutuhkan bukan hanya 

perempuan dalam arti fisik jasmani, melainkan perempuan yang memiliki 

komitmen pada upaya- upaya pemberdayaan perempuan dan perempuan 

yang dapat mengartikulasikan kepentingan strategi perempuan, menuju 

terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan 

baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat dan Negara. 

Secara yuridis formal hak politik perempuan merupakan hak asasi 

sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Universal hak-hak Asasi Manusia 

Tahun 1948. Pasal 1 bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan 

mempunyai martabat dan hak-hak yang tidak berbeda. Pasal 7 menegaskan 

bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan Pasal 

21 menentukan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan 

negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun melalui wakil- wakil yang 

dipilih secara bebas. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama, untuk 
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diangkat dalam jabatan pemerintahan di negerinya.4 

Selain itu perlu diperhatikan bahwa pemerintah telah meratifikasi 

konvesi tentang hak politik perempuan sebagaimana tertuang dalam UU No. 

68 Tahun 1958. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan bahwa perempuan 

berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status yang sama 

dengan pria tanpa diskriminasi. Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak  

Asasi Manusia khususnya Pasal 46 secara tegas memberikan jaminan 

keterwakilan perempuan. Atas dasar itu semua, bahwa perempuan pun juga 

dijamin hak politiknya. Persoalannya terletak pada perempuan sendiri mau 

atau tidak memanfaatkan jaminan hukum ini. 

Memperhatikan tentang ruang politik yang sudah terbuka bagi kaum 

perempuan, maka dapatlah dikatakan perempuan dapat 

mengimplementasikan hak politiknya secara terbuka pula. Adanya jaminan 

mengenai hak politik, memberikan dampak yang sangat positif bagi 

pergerakan politik kaum perempuan.5 

2. Dasar Hukum Hak Politik Perempuan  

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 

Jaminan bagi hak berpartisipasi dalam jaringan pemerintah dan 

politik di Negara Republik Indonesia, pertama-tama ditetapkan dalam Pasal 

                                                           
4Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (PT. Grafindo: Jakarta, 1992),  Hal. 15. 

5Utami Santi Wijaya Hesti dkk, Perempuan dalam Pusaran Demokrasi, dari Pintu 
Otonomi ke Pemerdayaan, Penerbit IP4 Lappera Indonesia, Bantul, 2001, h.. 40-41. 
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1 ayat (2) UUD 1945.6 Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan- 

ketentuan fundamental tentang organisasi dan kebijaksanaan Pemerintah, 

sedangkan GBHN merupakan Garis Besar Kebijaksanaan Pemerintah dan 

Pembangunan dalam menjalankan ketatalaksanaan pembangunan untuk 

mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam UUD. Jaminan lainnya 

tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.7 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam   hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum yang di maksud dalam 
hal ini meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum nasional dan hukum 
internasional, hukum publik dan hukum privat yang memberi jaminan 
hukum bagi berbagai aspek kehidupan rakyat. Pemerintahan yang dimaksud 
meliputi bidang pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan lain-
lainnya pada tingkat pemerintahan baik di pusat maupun daerah yang 
memberi jaminan hak partisipasi untuk turut menjalankan pemerintahan 
sepanjang memenuhi prasaratan sebagai diatur dalam perundang-
undangan.”8 

Sedangkan dalam pasal 28 D ayat (3) UUD 19454 telah dikemukakan 

bahwa adanya persamaan hak bagi setiap warga negara dalam 

pemerintahan. Dengan adanya ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa 

adanya jaminan hak yang sama antar laki-laki dan perempuan untuk 

berkiprah dalam dunia politik. 

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM 

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 

                                                           

6Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. 

7Sastriani Siti Hariti, Gender and Politics,Penerbit Pusat Studi Wanita Universitas 
Gajah Mada dengan Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009, h. 202. 

8Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Warga Negara dan 

Penduduk, Pasal 27 Ayat 1. 
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melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 

dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 

kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.9 Hak tersebut meliputi juga 

hak politik bagi kaum perempuan yang tercantum pada pasal 46 Undang-

undang HAM, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan 

sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin 

keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”10 

Di dalam pasal tersebut dicantumkan secara tegas adanya jaminan 

keterwakilan perempuan dalam siatem pemilihan umum, kepartaian, 

pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang 

eksekutif, yudikatif. Hal tersebut mencerminkan adanya perlindungan hak 

politik bagi kaum perempuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 

diskriminasi. 

c. Menurut Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu 

Kedua undang-undang ini bersifat diskriminatif karena 

memberikanperlakuan khusus kepada perempuan dengan mencantumkan 

kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Partai Politik dan Parlemen. 

Pengaturan Hak Politik perempuan di dalam Undang-Undang Partai Politik 

dan Undang-Undang pemilu terdapat pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) 

sedangkan dalam Undang-Undang pemilu terdapat pada Pasal 8  ayat (2E) 

dan Pasal 55. 

                                                           

9Pasal 2 Undang-Undang HAM. 
10Pasal 46  Undang-Undang HAM. 
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Isi dari Pasal-pasal tersebut sebagai berikut: 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik berbunyi: 

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.”11 

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik berbunyi: 
 

“Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) 

keterwakilan perempuan.”12 

Pasal 8 ayat (2E) Undang-Undang PEMILU: 
 

“Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada 

Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu 

setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga 

puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik 

tingkat pusat”13 

Sedangkan Pasal 55 berbunyi: 
 

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling 

sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.14 

d. Menurut CEDAW 
 

CEDAW sebagai salah satu konvensi keperempuanan internasional 

yang bertujuan meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan, 

mengakomodir hak-hak terhadap perempuan. Hak-hak tersebut adalah hak 

Persamaan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan pada Tingkat 

                                                           
11 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik 
12 Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik 
13 Pasal 8 ayat (2E) Undang-Undang PEMILU 
14Daftar bakal calon yang dimaksud dalam Pasal 53 adalah daftar bakal calon 

anggota DPR dan DPD. 
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Nasional, hak Persamaan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan pada 

Tingkat Internasional, hak Persamaan dalam Hukum Nasional, Hak 

Persamaan dalam Pendidikan, Persamaan dalam Hak Pekerja dan Buruh, 

Hak atas Persamaan Kesempatan atas Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan hak 

atas Jaminan Keuangan dan Sosial. 

Hak politik sebagai salah satu hak perempuan yang dilindungi dalam 

CEDAW adalah hak Persamaan dalam Kehidupan Politik dan 

Kemasyarakatan pada Tingkat Nasional dan pada tingkat internasional. 

Pengaturan mengenai hak politik perempuan dalam CEDAW diatur dalam 

Pasal tujuh (7) dan Pasal delapan (8). Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa: 

“Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah perlu untuk 

menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, 

kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi 

perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak sebagai berikut”: 

1. Untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dan referendum 
publik, dan untuk dipilih pada semua badan badan yang secara umum 
dipilih; 

2. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan 
pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan 
segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan; 

3. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-
perkumpulan Non-Pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat dan politik negara.”15 

 
Pasal 7 menghendaki Negara-negara Pihak untuk melakukan dua 

tahapan kegiatan, untuk menciptakan persamaan dalam kehidupan politik 

dan kemasyarakatan bagi perempuan. Pertama, Negara-negara harus 

menyebarluaskan hak yang telah dijamin berdasarkan Pasal 25 Kovenan 

                                                           
15hak politik perempuan dalam CEDAW , Pasal tujuh (7). 
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Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan memberi jaminan terhadap 

perempuan untuk memberikan suara pada setiap pemilihan umum dan 

referendum.   Masalah   penting   bagi   perempuan   adalah   hak   untuk 

memberikan suara secara rahasia. Perempuan yang tidak diijinkan 

memberikan suara secara rahasia sering dipaksa untuk memberikan suara 

yang sama dengan suami mereka, dan karenanya menghalangi mereka untuk 

mengungkapkan pendapatnya sendiri. 

Kedua, Pasal 7 mengakui bahwa walaupun hal ini penting, hak untuk 

memilih saja tidaklah cukup untuk menjamin partisipasi yang nyata dan 

efektif bagi perempuan dalam proses politik. Oleh sebab itu Pasal ini 

menghendaki Negara untuk memastikan bahwa perempuan mempunyai hak 

untuk dipilih dalam badan-badan publik dan untuk memegang jabatan publik 

lainnya dan kedudukan dalam organisasi non-pemerintah. Kewajiban-

kewajiban ini dapat dilaksanakan dengan memasukkan perempuan dalam 

daftar calon pemerintah, affirmative action dan kuota, dengan menghapus 

pembatasan berdasarkan gender pada posisi tertentu, meningkatkan tingkat 

kenaikan jabatan bagi perempuan, dan mengembangkan program 

pemerintah untuk menarik lebih banyak perempuan ke dalam peran 

kepemimpinan politik yang punya arti penting (tidak sekedar nominal). 

Dalam Pasal 8 disebutkan bahwa: 
 
“Negara-negara Pihak harus mengambil semua upaya-upaya yang tepat 

untuk memastikan agar perempuan memiliki kesempatan mewakili 

Pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi 
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dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, atas dasar persamaan 

dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi apapun.”16 

Walaupun banyak keputusan-keputusan yang berpengaruh langsung 

terhadap kehidupan perempuan dibuat di dalam negaranya sendiri, 

kecenderungan politik, hukum dan gejala sosial didorong dan diperkuat pada 

tingkat internasional. Untuk alasan ini maka pentinglah bahwa perempuan 

terwakili secara memadai dalam forum internasional sebagai anggota 

delegasi pemerintah dan sebagai pekerja pada organisasi internasional. 

Tujuan perwakilan yang setara bagi perempuan dalam tingkat internasional 

masih jauh dari kenyataan. Dalam rekomendasi umum No 8 yang ditetapkan 

pada sidang ketujuh tahun 1988, Komite Mengenai Penghapusan 

Diskriminasi Terhadap Perempuan merekomendasikan agar dalam 

pelaksanaan Pasal 8 Konvensi, Negara- negara Pihak memberlakukan 

tindakan khusus yang sementara misalnya affirmative action dan 

diskriminasi yang positif sebagaimana dituangkan dalam pasal 4. Negara-

negara juga harus menggunakan pengaruhnya dalam organisasi 

internasional untuk memastikan agar perempuan terwakili secara setara 

dan memadai. 

Jadi, dalam CEDAW secara jelas telah cukup diakomodir tentang hak-

hak politik perempuan, tetapi yang menjadi permasalahan kemudian adalah 

negara-negara peratifikasi konvensi CEDAW tidak memberikan perhatian 

khusus terhadap hak politik perempuan. Sehingga relisasi dan 

                                                           
16hak politik perempuan dalam CEDAW , Pasal delapan (8). 
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perkembangan hak politik perempuan tidak berjalan dengan baik. 

3. Pandangan Ulama Tentang Hak Politik Perempuan 

Pemenuhan yang bersifat imperatif yakni sebagai bentuk dan sifat 

yang mendasar serta fundamental dari hak asasi manusia. Dalam Islam kita 

mengenal dengan tauhid yakni ajaran paling mendasar dalam Islam 

dikarenakan huququl ibad sebagai landasan dari konsep hak asasi manusia. 

Yang pertama, Negara (Islam) mengakui dan mengimplementasikan HAM. 

Kedua, negara tidak dapat mengimplementasikan penegakkan HAM secara 

langsung. Yang pertama dan yang kedua sudah jelas berbeda, pertama adalah 

hak-hak yang legal serta kedua yakni hak-hak moral. Jadi pertanggung 

jawaban kepada negara merupakan perbedaan yang mendasar, dan 

dihadapan Allah SWT kesemuanya adalah sama baik itu pertanggung 

jawaban, sifat, maupun sumber. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan 

adalah sama, yang telah dijelaskan dalam QS  Al-Hujarat/ 49:13 

 
َّ
وْا ۚ اِن

ُ
عَارَف

َ
لَ لِت ىِٕ

ۤ
بَا
َ
ق عُوْبًا وَّ

ُ
مْ ش

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
 وَجَعَل

ٰ
ثٰ
ْ
ن
ُ
ا رٍ وَّ

َ
ك
َ
نْ ذ مْ مِّ

ُ
ك
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ اِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
ا
ٰٓ
مْ يٰ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

 ٌ ْ بِي 
َ
لِيْمٌ خ

َ
َ ع

ه
 اللّٰ

َّ
مْ ۗاِن

ُ
ىك
ٰ
ق
ْ
ت
َ
ِ ا
ه
 اللّٰ

َ
د
ْ
 عِن

Terjemahnya: 
Hai 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 yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.17 

 

 

 

                                                           

17Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 515. 
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Peran politik perempuan dalam sebuah lembaga formal bagi 

masyarakat muslim masih menjadi tema yang kuat untuk diperdebatkan. 

Perbincangan mengenai hak-hak politik perempuan dalam wacana Islam 

menimbulkan dua aliran besar, yaitu aliran yang mengatakan bahwa Islam 

tidak mengakui hak-hak politik perempuan dan aliran yang mengakui hak 

politik perempuan sebagaimana juga diberikan kepada pria. Di antara alasan 

yang dikemukakan pendapat pertama yang menolak adanya partisipasi 

politik perempuan adalah bahwa tugas-tugas politik sangat berat dan 

perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya 

yang dianggap lemah. Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama memberikan 

fatwa terlarang dipegang perempuan dan sebagian lagi memberikan batasan-

batasan. 18 

Pandangan pertama tersebut didominasi oleh pandangan ulama klasik. 

Pandangan ulama klasik tersebut, kini berhadapan dengan ruas-ruas 

modernitas yang terbuka lebar. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk 

mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan 

kemampuan-kemampuan mereka dalam segala urusan yang sebelumnya 

diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi tendisius bahwa kaum 

perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten 

menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki telah gugur 

dan tidak lagi polpuler. 

                                                           
18Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, (Yogyakarta: LKiS, 2007) 

h.171. 
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 Berdasarkan hal tersebut, saat ini di kalangan mayoritas ulama 

muslim cenderung pada pendapat kedua, yang membolehkan wanita 

berpartisipasi dalam politik. Selama ini, persepsi yang membatasi hak-hak 

politik perempuan tidak lepas dari pengaruh sistem nilai dan norma, 

stereotipe politik, serta wacana yang dikembangkan oleh penguasa. Oleh 

karenanya, pemerintah yang berwenang dalam memberdayakan perempuan 

harus berupaya menghilangkan stigma atas pembelengguan mereka. Dan 

relasi kuasa ini semaksimal mungkin tidak ditopang dengan penjelasan 

agama yang bias jender, terlebih bila agama dijadikan alat legitimasi dalam 

pengambilan kebijakan negara.19 

Dalam menjawab persolan tentang hak perempuan berpolitik terdapat 

dua pendapat. Pertama, pendapat yang melarang perempuan berpoltik. 

Pendapat yang melarang perempuan berpolitik mengajukan argumentasi 

sebagai berikut: 

1. Pernyataan al-Qur‟an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas 

perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas 

sebagian perempuan Q.S. Al-Nisa/4:34  
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19Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, h.172. 
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Terjemahnya:  
kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha besar.20 
 

Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan QS Al-

Baqarah/2:228  
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 وَلَ

ۗ
ء 
ْۤ
رُوْ
ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
ى
ل
َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف
ْ
ن
َ
صْنَ بِا بَّ َ

 يَي َ
ُ
ت

ٰ
ق
َّ
ل
َ
مُط

ْ
وَال

 
ُّ
حَق

َ
هُنَّ ا

ُ
ت
َ
 وَبُعُوْل

ۗ
خِرِ

ٰ ْ
يَوْمِ الْ

ْ
ِ وَال

ه
مِنَّ بِاللّٰ

ْ
نَّ يُؤ

ُ
 ك
ْ
رْحَامِهِنَّ اِن

َ
ْٰٓ ا ي ِ
ِ
ْ ذٰ  ف ي ِ

ِ
هِنَّ ف

ِّ
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ْ
 اِن

َ
لَِ

 ُ
ه
 ۗ وَاللّٰ

ٌ
رَجَة

َ
يْهِنَّ د

َ
ل
َ
جَالِ ع  وَلِلرِّ

ِۖ
مَعْرُوْفِ

ْ
يْهِنَّ بِال

َ
ل
َ
ذِيْ ع

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
حًا ۗوَل

َ
ا اِصْلَ

ٰٓ
وْ
ُ
رَاد
َ
 ا

زِيْزٌ حَكِيْمٌ 
َ
 ࣖع

Terjemahnya:  
wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 
kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 
akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti 
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara 
yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.21 

 
persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki QS 

Al-Baqarah/2:282.  

نْ  ... نِ مِمَّ
ٰ
ت
َ
امْرَا رَجُلٌ وَّ

َ
ِ ف
ِ ي ْ
َ
ا رَجُل

َ
وْن
ُ
مْ يَك

َّ
 ل
ْ
اِن
َ
 ف
ۚ
مْ
ُ
جَالِك يْنِ مِنْ رِّ

َ
هِيْد

َ
وْا ش

ُ
هِد

ْ
ش
َ
وَاسْت

                                                           

20Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 84. 

21Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 36. 
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 يَ 
َ
 وَلَ

ۗ
رٰى

ْ
خ
ُ ْ
ىهُمَا الْ رَ اِحْدٰ

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ت
َ
ىهُمَا ف ضِلَّ اِحْدٰ

َ
 ت
ْ
ن
َ
اءِ ا

َْۤ
هَد

ُّ
 مِنَ الش

َ
وْن

َ
رْض

َ
بَ ت

ْ
أ

وْا ۗ 
ُ
ع
ُ
ا مَا د

َ
اءُ اِذ

َْۤ
هَد

ُّ
    ...الش

 
Terjemahnya:  

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.22 

 

2. Hadis Rasulullah Saw. 

ارِسًا 
َ
 ف
َّ
ن
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 الله عَل

َّ
يِ َّ صَلَ ث 

َّ
 الن

َ
غ
َ
ل َـ ا ب مَّ

َ
 يامَ الجَمَلِ ل

َ
لِمَة  أ

َ
عَثِيِ الله بِك

َ
ف َـ  ن

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
 

ة. 
َ
مْ امْرَأ

ُ
مْرَه

َ
وْا أ

َّ
وْمٌ وَل َـ  ق

َ
لِح

ْ
ف ُـ نْ ي

َ
الَ ل

َ
ى ق  كِسَْْ

َ
ة
َ
ن ْـ وا اب

ُ
ك
َّ
(.)رواه البخاري مَل    

 

Artinya: 
Abi Bakrah berkata) sungguh Allah telah memberiku manfaat pada perang 

Jamal (sehubungan dengan) ketika Nabi saw. disampaikan negeri Persia telah 

dipimpin oleh anak perempuan Kisra, lalu beliau bersabda: Tidak beruntung 

suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. (HR. Bukhari no. 4425)23 
 

رَجَ رَسُولُ الله
َ
الَ خ

َ
رِيِّ ق

ْ
د
ُ
يِ سَعِيد  الخ ب 

َ
نْ أ

َ
 الله ع

َّ
  صَلَ

َ
حََ أ

ْ
ض
َ
يِ أ
ِ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
وْ ع

رَ  َـ ث
ْ
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َ
نَّ أ

ُ
ك
ُ
رِيت
ُ
ِّ أ إِبِي
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نَ ف

ْ
ق
َّ
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َ الن
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 ف
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ْ
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ْ
ه
َ
  رَسُولَ اللها يا أ

ْ
 ال
َ
رْن

ُ
ف
ْ
ك
َ
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َّ
 الل

َ
ن ْ يِٰ

ْ
ك
ُ
الَ ت

َ
 مِنْ عَشِ يرَ مَ ق

ُ
يْت

َ
 ا رَأ

 
َ
ا نا

َ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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ق
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ْ
ت

َ
ا حَاض

َ
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َ
ل
َ
لِهَا أ

ْ
ق
َ
صَانِ ع

ْ
ق ُـ َِ مِنْ ن لِ

َ
ذ
َ
الَ ف

َ
الَ  ق

َ
 ق

َ
لَ َـ نَ ب

ْ
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ْ
ق ُـ َِ مِنْ ن لِ

َ
ذ
َ
 (ف

Artinya: 

Dari Abi Sa’id al-Khudriy, Rasulullah saw. keluar pada waktu hari raya 
Adhha atau hari raya Fitri menuju tempat shalat. Kemudian beliau 
melewati tempat kaum perempuan dan bersabda: ‘Wahai kaum 
perempuan, bersedekahlah!, sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa 

                                                           

22Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 48. 

23Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-jufi, al Jami’ Musnad Shahih 
Mukhtasar min umuri Rasulullah saw. Wasunanuhu wa ayyamuhu shahih Bukhari, Vol 6, (Dar 
Tauqun Najah, 1442 H) h.8. 
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kalian adalah mayoritas penghuni neraka’. Mereka (kaum perempuan) 
bertanya: ‘Apa sebabnya ya Rasulullah’? Beliau menjawab: ‘Kalian 
banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah 
melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan akal 
kaum laki-laki yang cerdik daripada kalian’. Mereka bertanya: ‘Apa 
kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?’. Rasulullah 
menjawab: ‘Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan 
kesaksian setengah laki-laki?’. Mereka menjawab: ‘Benar’. ‘Itulah 
kekurangan akalnya’. Bukankah perempuan tidak shalat dan tidak 
puasa ketika sedang haid?’. Mereka menjawab: ‘Benar’. ‘ Itulah 
kekurangan agamanya”. (HR. al-Bukhari)24 

3. Sebagian kitab tafsir telah menjelaskan laki-laki memimpin perempuan, 

dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, apabila 

menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki 

lebih baik dari perempuan.25 Keutamaan laki-laki atas perempuan 

bermula dari sebab fitrah (asal mula) dan berpuncak pada sebab kasbiah 

(usaha), Keutamaan (Fadlu) laki-laki atas perempuan dalam empat hal: 

kecerdasan akal (kamâl al-‘Aql), kemampuan manajerial (khusn al-

tadbîr), keberanian berpendapat (wazanah al-ra’yi) dan kelebihan 

kekuatan fisik (mawazidu al-quwah). Oleh karena kenabian (nubuwwah), 

kepemimpinan (imâmah), kekuasaan (wilayah), persaksian (syahadah) 

dan jihad dikhususkan laki-laki. 

4. Kitab fikih menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara adalah laki-

laki, demikian juga Abul al-A’la al-Maududi mengharamkan perempuan 

duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan 

                                                           
24Al-Bukhariy,, kitab al-haidh, bab tark al-ha’idh al- shaum, hadis no. 293 h. 78. 

25Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur‟an al-Adhim, juz I. (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th).h. 
608. 



38 

 

kepala negara.26 

Kedua, pendapat bolehnya perempuan berpolitik, argumentasinya 

sebagai berikut: 

1. Pernyataan al-Qur’an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan 

perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian 

yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah 

yang mungkar QS Al-Taubah/9:71. 

نِ 
َ
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َ
هَوْن

ْ
مَعْرُوْفِ وَيَن

ْ
 بِال

َ
مُرُوْن

ْ
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ٰ
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ْ
مُؤ

ْ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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ُ
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ٗ
ه
َ
َ وَرَسُ وْل

ه
 اللّٰ

َ
 وَيُطِيْعُوْن

َ
وة
ى
ك  الزَّ

َ
وْن

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
وة
ى
ل  الصَّ

َ
رِ وَيُقِيْمُوْن

َ
ك
ْ
مُن
ْ
ال

زِيْزٌ حَكِيْمٌ 
َ
َ ع

ه
 اللّٰ

َّ
ۗ اِن ُ

ه
حَمُهُمُ اللّٰ ْ َ  سَي 

 
Terjemahnya: 

  Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.27 

 

 Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah 

mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang 

besar, seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri 

Saba’ QS  Al-Naml/27:23. 

ظِيْمٌ 
َ
رْشٌ ع

َ
هَا ع

َ
ل ء  وَّ ْ ي

َ
لِّ شَ

ُ
 مِنْ ك

ْ
وْتِيَت

ُ
هُمْ وَا

ُ
مْلِك

َ
 ت
ا
ة
َ
 امْرَا

ُّ
ت

ْ
ْ وَجَد ي

ِّ
 اِبِ

 
Terjemahnya: 

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita[1095] yang memerintah 
mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai 

                                                           
26Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Terj: Abdul hayyie al-Kattani, 

dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 481. 

27Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 198. 
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singgasana yang besar.28 
 

2. Hadis “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan 

kepada perempuan” perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk 

hadis ahad. Kalaupun dianggap sahih hendaknya ditempatkan pada 

konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya 

Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia. 

Perempuan berhak menduduki jabatan politik, dengan syarat 

mentaati hukum syariat Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas 

melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar pada surah al-Taubah 

Dalam tafsir Al-Sya`râwî, kata auliya diartikan bahwa: “Dalam masyarakat 

mukmin harus saling tolong menolong dan saling memberi nasihat, agar 

sempurna imannya”.29 Jadi mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan 

kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa.  

Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya 

mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka 

mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang 

kehidupan.30 Sedangkan "Menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah 

yang munkar" maksudnya, ketika mukmin mengerjakan perkara munkar, 

maka mukmin yang lain mencegahnya, dan ketika mukmin tidak 

                                                           

28Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 379. 

29Al-Sya`râwî, Tafsir al-Sya`râwî, (Beirut: Dar al-Fikr.), Juz 4, h.5287 

30Amin Al-Khuli, Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama', (t.Cet; Baqdad, t.t). h 13. 
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mengerjakan kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, 

setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan 

melarang mengerjakan kemunkaran. Jadi artinya sesama mukmin baik laki-

laki maupun perempuan harus saling mengingatkan, ada kemungkinan 

posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintah. Demikian juga pendapat 

Sayid Qutub dalam tafsirnya maksud dari amar ma’ruf dan nahi munkar 

artinya “Menciptakan kebaikan dan menolak kejelekan diperlukan 

pemerintahan atau kekuasaan dan dengan tolong menolong, hal ini dilakukan 

oleh laki-laki dan perempuan”.  

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang 

kewajiban melakukan kerja sama antar laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh 

mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Keikutsertaan 

perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat 

disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan 

perempuan. Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan 

perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka 

yang selalu melakukannya. Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan 

musyawarah. 

Allah swt. Berfirman dalam QS Al-Syura/42: 38 

هُمْ 
ٰ
ن
ْ
ق
َ
ا رَز  وَمِمَّ

ِۖ
هُمْ

َ
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ُ
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ُ
مْرُه

َ
 وَا
َِۖ
وة
ى
ل امُوا الصَّ

َ
ق
َ
هِمْ وَا جَابُوْا لِرَب  ِّ

َ
ذِيْنَ اسْت

َّ
وَال

 
َ
وْن

ُ
فِق
ْ
 يُن
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Terjemahnya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka.31 

  

 Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan 

adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Syura 

(musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-

bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, 

dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut 

untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan 

bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak 

ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai 

melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat 

termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam 

menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang 

kemasyarakatan, tanpa terkecuali. 

4. Bentuk-bentuk hak politik perempuan dalam islam 

Islam menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. Beberapa 

pranata sosial Arab Jahiliyyah yang diskriminatif, bahkan cenderung tidak 

menghargai perempuan, berhasil diperbaiki. Semula, perempuan tidak berhak 

mendapat warisan, bahkan perempuan di zaman jahiliyyah dipandang sebagai 

barang yang dapat diwariskan. Tradisi itu hilang setelah Islam diturunkan dan 

                                                           

31Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 487. 
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perempuan mendapat kedudukan yang setara dengan laki-laki. Dalam bidang 

politik, banyak wanita muslimah yang ikut dalam kegiatan politik praktis.  

Dalam pertempuran, Ummu Aiman dan Aisyah tercatat sebagai anggota 

regu penolong korban yang terluka dan menyiapkan kebutuhan makan dan 

minum pasukan. Bahkan, Aisyah pernah memimpin pasukan dalam perang 

Jamal. Pada masa selanjutnya, ketika pemerintahan Islam dipegang oleh 

daulah yang berdasarkan dinasti, terdapat beberapa perempuan yang 

diangkat sebagai kepala negara, seperti Syajarah al-Dur (Mesir), Padisyah 

Khatun (dinasati Mongol), dan Sulthanah Taj al-Alam Safiataddin Shah 

(Aceh).32 

Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang 

berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam 

Al-Qur’an yang memerintahkan amar ma’ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk 

segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. 

Perempuan juga turut bertanggungjawab dalam hal ini.33 

Bukti bahwa perempuan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk 

memikul masalah besar adalah terdapat dalam al-Qur`an tentang Hajar, ibu 

Nabi Ismâ`îl AS, tentang ibu Nabi Musa AS., dan tentang Maryam, ibu Nabi Isa 

AS. Dari bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat mengatasi 

masalah, kendatipun dalam skop yang luas, seperti persoalan dalam suatu 

                                                           

32 Sri Suhandjati Sukri, Perempuan sebagai Kepala Negara, (t.Cet; Yogyakarta: Gama 
Media, 2002) h.115. 

33Huzaemah T. Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 
2001), h. 152. 
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negara. Pada akhirnya dapat dinyatakan, tidak ditemukan ayat atau hadis yang 

melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik, demikian juga 

menjadi pemimpin. Sebaliknya Al-Qur’an dan hadis banyak mengisyaratkan 

tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Jadi Islam 

memberikan peran terhadap perempuan untuk berpolitik.  

 Berdasarkan hal tersebut, maka perempuan dalam Islam juga memiliki 

hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk menjadi anggota 

lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti memimpin 

lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden.  

Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi 

manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, 

ras, agama, begitu pula jenis kelamin, karena dasar hak asasi ini adalah bahwa 

manusia memperoleh kesempatan untuk berekembang sesuai dengan bakat 

dari cita-citanya.34  

Bagi Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status 

yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktifitas politik, 

sesungguhnya telah mendapat dasar yuirids dalam UUD 1945. Keputusan 

politik yang menyediakan 30% kursi parlemen bagi mereka, merupakan salah 

satu peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, 

agama memang mengabsahkan ruang politik yang luas bagi perempuan. 

Kehadiran perempuan secara lebih masif faham panggung politik struktural 

                                                           

34Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
Pesantren, 2006), h.39. 
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diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan segara yang 

memberdayakan berjuta-juta kaum sejenisnya, menghapus kultur 

diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap mereka yang masih terus 

berlangsung secara eskalatif, baik di ruang keluarga maupun publik. 

B. Tinjauan Umum Siyāsah Syar’iyyah 

1. Pengertian Siyāsah Syar’iyyah 

Secara etimologi Siyāsah Syar’iyyah berasal dari kata Syara’a yang 

berarti sesuatu yang bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau 

politik yang bersifat syar’i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah 

sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan 

kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.35 

Definisi Siyāsah yang dikemukakan Ibnu Akil di atas mengandung 

beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan Siyāsah itu 

untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa Siyāsah itu dilakukan 

dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang 

punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan 

diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang 

pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan 

bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu 

sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, Siyāsah itu 

dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil 

                                                           
35Wahbah zuhaily.”Ushul Fiqh”.kuliyat da’wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya 

Pratama,1997), hal 89. 
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qath'i dari Al-Qur'an dan Sunah melainkan dalam wilayah kewenangan imam 

kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihad maka dalam siyasah yang sering 

digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, 

dasar utama dari adanya Siyāsah Syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat 

Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat 

dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang 

ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah secara eksplisit.36 

Adapun Siyāsah Syar’iyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu 

yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara 

dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar 

syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat37 

Adapun pengertian siyāsah dalam terminologi para fuqaha, dapat 

terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat 

Ibnu Akil dalam kitab Al Funûn yang menyatakan, Siyāsah adalah tindakan 

yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan 

lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari 

rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.38 

                                                           
36A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 

hal.29. 
37 Syekh Abdul, Wahab Khallaf. Ilmu Usul Fiqih. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), hal 

123. 
38Ibnul Qayyim Al Jauziyah, A-l Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir 

Muhammad Uyun, (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005), hal 26. 
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Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyāsah Syar’iyyah itu 

ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan 

dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam Siyāsah 

adalah: (1) Dalil-dalil kulli dari Al-Qur'an maupun Hadis (2) Maqāshid syari'ah 

3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.39 

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari Siyāsah Syar’iyyah yang 

dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ 

bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa 

nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan 

hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia 

dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari 

berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain 

setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat adalah bertujuan 

untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.40 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya Siyāsah Syar’iyyah 

merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga 

kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara 

etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak 

bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak 

                                                           
39Abu Nash Al Faraby, Al Siyâsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, 

(Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994),hal 99-100. 
40Romli,SA, Muqaranah Mazahib Fil Usul,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal 

158. 
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ada (secara implisit).41 Tujuan utama Siyāsah Syar’iyyah adalah terciptanya 

sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa 

Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna 

merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap 

negara. 

2. Obyek Dan Metode Siyāsah Syar’iyyah 

Dengan Siyāsah Syar’iyyah, pemimpin mempunyai kewenangan 

menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. 

Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara 

terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam 

Ahkamus Sulṭaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan Siyāsah Syar’iyyah 

sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu: 

a. Aqdul Imāmah atau kaharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam 

yang mengacu kepada syura. 

b. Taqlidu al-Wizarah atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung 

dua pola. Yaitu wizarah tafwidhiyyah dan wizarah tanfidziyysah 

c. Taqlid al-imārah 'ala al- bilād, pengangkatan pejabat negara seperti 

gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya. 

d. Taqlid al-imārat 'ala al-jihād, mengangkat para pejabat militer, panglima 

perang dan sebagainya.  

                                                           
41Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islâm wa Taqninil Ahkam, (Riyadh: Jamiah 

Riyadh, 177), hal 83. 
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e. Wilayah 'ala hurūbi al- mashālih, yaitu kewenangan untuk memerangi para 

pemberontak atau ahl al- riddah.  

f. Wilāyatu al-qadha, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin 

pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya. 

g. Wilāyatu al-maẓalim, kewenangan memutuskan persengketaan di antara 

rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.  

h. Wilāyatun niqabah, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan 

mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.  

i. Wilāyah 'ala imāmati as-shalawat, kewenangan mengimami shalat baik 

secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.  

j. Wilāyah 'ala al-hajj, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan 

penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin 

pelaksanaannya 

k. Wilāyah 'ala al-ṣadaqat, kewenangan mengelola pelakasanaan zakat, infaq 

dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan 

sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.  

l. Wilāyah 'ala al-fai wal ganimah, kewenangan pengelolaan dan 

pendistribusian rampasan perang. 

m. Wilāyah 'ala al-wadh'i al-jizyah wal kharaj, kewenangan menentapkan 

pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang 

komoditi. 

n. Fima takhtalifu al-ahkamuhu minal bilād, kewenangan menetapkan setatus 

suatu wilayah dari kekuasaannya.  
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o. Ihya’u al-mawāt wa ikhraju al-miyah, kewenangan memberikan izin dalam 

pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air  

p. Wilayāh Fil himâ wal arfâq, kewenangan mengatur dan menentukan batas 

wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan 

lindung, cagar budaya, dan sebagainya.  

q. Wilayāh Fi ahkami al- iqtha', kewenangan memberikan satu bidang tanah 

atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.  

r. Wilāyah fi wadh'i dīwān, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat 

dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para 

petugas penjaga kemanan negara (tentara), serta para karyawan.  

s. Wilāyah fi ahkāmi al- jarāim, kewenangan dalam menetapkan hukuman 

hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan 

kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan 

dan pembunuhan.  

t. Wilāyah fi ahkāmi al-hisbah, kewenangan dalam menetapkan lembaga 

pengawasan.42 

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa 

masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah Syar’iyyah. Beliau 

mendasarkan teori siyasah Syar’iyyah. Sebagaimana firman Allah swt QS Al-

Nisa/4: 58 - 59  
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42Ibnu Taimiyah, Al- Siyâsah al- Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir 

Mahmud Uyun, (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.), hal 125. 
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Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu 
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.43 
 

Dimana kedua ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah adalah landasan 

kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan 

para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap 

pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), 

kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan 

menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada 

pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisaa 

yang ke 59). 

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi 

pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-

orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang 

                                                           
43Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h.87. 
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dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang 

negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang 

berkaitan dengan amanat kekayaan. 

Sedang Siyāsah Syar’iyyah dalam bidang penegakan hukum yang adil 

memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk 

pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksalanakan hukuman hudūd 

dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, 

penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamru, dan sebaginya serta 

melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus 

dimusyawarahkan44 

sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan Siyāsah 

Syar’iyyah dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya 

secara langsung dari Al-Qur'an maupun Hadis. Maka beliau menguraikan 

panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum 

acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang 

merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan Siyāsah 

Syar’iyyah. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang 

pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), 

amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarāin (indikasi-indikasi 

yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan 

hukum berdasarkan al-Qurah atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, 

                                                           
44Ibnu Taimiyah, Al Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah, tahqiq Basyir 

Mahmud Uyun, hal 127. 
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saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan 

sebagainya 

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijan politik syariat 

adalah apa yang telah dikemukankan di muka bahwa inti dari syariat Islam 

adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia 

dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam Al-Qur'an 

dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka 

disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan 

syariat. 

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum 

yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rāsyidin yang mengindikasikan 

sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh 

tersebut adalah: Pertama, tindakan Ustman membakar catatan-catatan wahyu 

yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf 

Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks Al-Qur'an 

maupun Hadis Nabi, tetapi kebijakan politik Usman untuk kemaslahatan umat 

dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukan keabsahan 

keputusan tersebut. Kedua, keputusan Ali menghukum bakar kaum zindik 

untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar 

biasa. Padahal Rasulullah saw. sendiri membenci menghukum dengan cara 

membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong 

tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat 

kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam 
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satu majelis. Keempat, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para 

pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat 

dan menjalankan kewajiban salat Hasbi As Shiddieqy, sebagaimana dikutip 

oleh A.Djazuli, merangkum objek atau wilayah cakupan siyasah Syar’iyyah itu 

kepada delapan bidang, yaitu: (1) siyāsah dusturiyah Syar’iyyah; (2) siyāsah 

tasyri'iyah Syar’iyyah; (3) siyāsah qadhāiyah Syar’iyyah; (4) siyāsah maliyah 

Syar’iyyah; (5) siyāsah idariyah Syar’iyyah; (6) siyāsah dauliyah; (7) siyāsah 

tanfiziyah syra'iyah; (8) siyāsah harbiyah Syar’iyyah.45 Sedangkan dalam 

kurikulum Fakultas Syariah cakupan kajian Fiqih siyāsah diringkas menjadi 

empat bidang yaitu Fiqh Dustury, Fiqh Maly, Fiqh Dauly, dan Fiqh Harby. 

Adapun pendekatan kajian dan penerapan Siyāsah Syar’iyyah 

menggunakan metode Qiyas, al Maslahatul Mursalah, Saddud Dzari'ah dan 

Fathud Dzari'ah, Al-'Adah, Al Istihsan, dan kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. 

3. Kehujjahan Siyāsah Syar’iyyah 

Siyasah Syar’iyyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang 

mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu Siyāsah menurut Abdul 

Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang 

                                                           
45 A.Djazuli, Fiqh Siyâsah, edisi revisi, hal 29. 
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Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu 

sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia 

disegala zaman dan disetiap negara.46 

Objek pembahasan Siyāsah Syar’iyyah adalah berbagai aspek perbuatan 

mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian 

fikih siyāsah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang 

yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama 

guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai 

kebutuhannya. 

Dari definisi siyāsah yang dikemukakan di atas mengandung beberapa 

pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk 

kepentingan orang banyak. Ini menunjukan bahwa siyāsah itu dilakukan 

dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang 

punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan 

diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang 

pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan 

bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu 

sifat khas dari siyāsah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyāsah itu dalam 

wilāyah ijtihād. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i 

                                                           
46 Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka 

Cipta), hal.135. 
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dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum 

muslimin. Sebagai wilayah ijtihad maka dalam siyasah yang sering digunakan 

adalah pendekatan qiyas dan masalahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama 

dari adanya siyāsah Syar’iyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam 

diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan 

menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya 

tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah secara eksplisit.47 

Jadi esensi dari Siyāsah Syar’iyyah adalah kebijakan penguasa yang 

dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu 

syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) Dalil-dalil kully, dari 

alQur'an maupun al-Hadis; (2) maqāshid syari'ah; (3) semangat ajaran Islam; 

(4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dirumuskan berdasarkan proses berpikir 

deduktif untuk menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan 

peneliti dalam merumuskan permasalahan penelitiannya. Pada penelitian ini 

yang menjadi tema pembahasan adalah Hak Politik Perempuan, yang 

kemudian difokuskan pada Perspektif  Muslimah Wahdah Islamiyah . 

Selanjutnya, dielaborasi dengan Analisis Siyāsah Syar’iyyah. Dengan 

demikian, akan berimplikasi pada implementasi Hak Politik perempuan 

sehingga meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat dan menjadi salah 

                                                           
47Abu Zahrah, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka 

Cipta), hal.137. 
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satu upaya dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Untuk memperjelas 

kerangka konseptual yang dimaksud terdapat pada gambar berikut ini. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Pemahaman 

Analisis Siyāsah Syar’iyyah 

Implementasi 

Hak Politik 

Perempuan 

Muslimah Wahdah 

Islamiyah 

kritik Struktur Organisasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Penelitian merupakan kata yang lumrah terdengar di kalangan 

akademisi. Dengan  penelitian sering dikaitkan dengan sebagai persyaratan 

utama untuk dapat dinyatakan lulus dalam program sarjana, magister maupun 

doktoral. Pengertian penelitian bahkan sering kali dihubungkan dengan kata 

skripsi, tesis, dan disertasi yang secara umum dikelompokkan sebagai karya 

ilmiah. Pada hakikatnya, kata ilmiah menyajikan suatu pemahaman bahwa 

skripsi, tesis, disertasi dan kegiatan penelitian yang menjadi dasar 

penyusunannya merupakan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan. 

Etika merupakan pedoman moral bagi suatu tindakan manusia dan 

menjadi sumber pemikiran baik buruk tindakan itu. Pengertian etika 

merupakan konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas. 

Sedangkan penelitian merupakan kegiatan manusia untuk mengetahui segala 

sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan juga dengan 

lingkungannya, baik lingkungan alamiah maupun lingkungan manusiawi. 

Dengan demikian, penelitian adalah kegiatan atau usaha manusia untuk 

memperoleh pengetahuan tentang alam dan kemanusiaan.1 pengertian karya 

tulis adalah sebuah hasil karangan dalam bentuk tulisan. Sehingga, pengertian 

etika penelitian penulisan ilmiah adalah sebuah kegiatan usaha seorang 

                                                           

1Pruzan, P. Research methodology: The aims, practices and ethics of science. 
(Switzerland: Springer 2016), h. 1. 
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peneliti untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan 

yang menggunakan kata atau kalimat yang baik, sopan dan pantas.  

Etika penulisan karya ilmiah adalah suatu teknis yang digunakan pada 

saat menulis suatu karya tulis dengan memerhatikan berbagai aspek. Karena 

suatu penulisan yang benar bisa saja terkena pelanggaran dalam menulis 

suatu karya tulis.2  Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani dari kata 

ethos yang berarti adat atau sifat kesusilaan, secara definisi etika adalah salah 

satu cabang filsafat yang mengatur tingkah laku dan norma-norma yang 

dikategorikan dalam sesuatu yang baik atau buruk. Dalam bahasa Indonesia 

etika disebut juga sebagai akhlak atau moral. Kode etik karya ilmiah 

merupakan kumpulan norma-norma yang harus diperhatikan dalam 

penulisan suatu karya ilmiah. Ilmiah atau bisa disebut juga ilmu merupakan 

sebuah proses pemikiran terhadap suatu objek tertentu melalui suatu 

pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa sebuah 

pengetahuan ilmiah. Ini dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka yakni 

dengan cara bahwa suatu karya ilmiah haruslah didasarkan dari sebuah 

penelitian. Dalam menulis karya ilmiah, penulis wajib mencantumkan secara 

jujur dan jelas terhadap pemikiran atau bahasan yang diambil dari sumber 

lain.3 

 

 

                                                           
2Arifin, A. (2016). Etika dan Kode Etik Penulisan Ilmiah. Retrieved from 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/197902072014041001/pengabdian/etika dan kode etik 
penulisan ilmiah.pdf. 

3 Rangga Amrullah, dkk. Etika Penulisan Ilmiah,( Universitas Padjajaran, 2019), h. 4. 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/197902072014041001/pengabdian/ETIKA
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B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian  kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data 

berupa dekskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari 

bahan-bahan tertulis sebagai utama. 

Menurut Nawawi, Penelitian kualitatif sebagai suatu konsep 

keseluruhan (holistic) untuk mengungkapkan sesuatu dilakukan dengan 

menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (natural setting) 

mempergunakan cara kerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.4 

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan 

bentuk penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara penulis langsung ke lapangan (kantor Muslimah Wahdah 

Islamiyah) untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan langsung dan 

wawancara dengan pihak Muslimah wahdah. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Kantor 

Muslimah Wahdah kota Makassar yang beralamat kantor Jl. Antang Raya No. 

41 A, Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan. 

 

 

                                                           

4H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1996), h. 175 
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C. Pendekatan  Penelitian  

Pendekatan menurut Hadari Nawawi dapat dimaknai sebagai bentuk 

usaha dalam aktivitas penelitian untuk menghubungkan objek yang diteliti.5 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan teologis-normatif, yaitu mengetahui kesesuaian implementasi 

Hak perempuan dalam partai politik dengan merujuk pada al-Qur’an, 

hadis, serta kitab-kitab Siyasah Syar’iyyah. 

2. Pendekatan sosiologi, yaitu agar peneliti dapat mengetahui Hak Politik 

perempuan perspektif Muslimah Wahdah Islamiyah (Analisis Siyāsah 

Syar’iyah). sehingga bisa menjadi bahan perbandingan dengan yang terjadi 

di masyarakat. Perumpamaan sederhana bagi data penelitian kualitatif 

adalah bahwa data tersebut berlapis-lapis. Peneliti mengkaji satu demi 

satu bagian tersebut untuk menghasilkan interpretasi yang tepat dan 

akurat.6 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

                                                           

5Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bodang Sosial (Cet. II; 
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h.66. 

6Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 
(Muamalah), h. 49. 
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan pihak Muslimah Wahdah atau tokoh/pihak yang 

berkompeten masalah Hak Politik Perempuan. 

2. Data Sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis data 

sekunder ini didapatkan dari literatur - literature terkait dengan 

Hak Politik Perempuan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Proses yang dilalui sebelum mendapatkan data yakni melakukan 

pengumpulan data, adapun metode-metode pengumpulan data yang 

digunakan peneliti dalam tesis ini yaitu: 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan alat 

indra.7 Dimana observasi atau pengamatan merupakan metode yang 

digunakan dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

merupakan objek penelitian sementara berlangsung di lokasi penelitian.8 

Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian yakni 

di Kantor Pusat Muslimah Wahdah Islamiyah untuk kemudian melihat secara 

langsung pemahaman Muslimah Wahdah Islamiyah di Kota Makassar. 

 

                                                           

7Sutrisno Hadi, Penelitian Metodologi (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 
Psikologi UGM, 1982), h. 136.  

8A Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 
IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 384.  
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan jalan komunikasi antar pengumpul data (pewawancara) 

dengan sumber data (Informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan 

langsung ataupun tidak langsung. Dalam metode wawancara tidak langsung 

biasanya menggunakan daftar pertanyaan yang kemudian dikirimkan kepada 

informan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

secara tertulis, kemudian mengirimkan kembali daftar pertanyaan yang telah 

dijawab oleh informan sebagai sumber data tersebut kepada peneliti. Secara 

langsung, wawancara dilakukan dengan cara face to face yang berarti 

(pewawancara) bertemu dan berhadapan langsung dengan informan untuk 

kemudian menanyakan hal-hal berupa data yang dibutuhkan yang kemudian 

data yang telah diperoleh dicatat oleh peneliti selaku pewawancara.9 

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara 

yang tidak berstruktur (unstructured interview), yang memiliki arti 

wawancara yang dilakukan tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah 

tersusun dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Melainkan hanya 

menanyakan seputar garis-garis besar dan keadaan permasalahan yang 

kemudian akan ditanyakan.10 

Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan Wawancara yang 

dilakukan oleh 4 Orang atau lebih dengan umur dan kriteria yang berbeda-

beda. 

 

 

                                                           

9Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2010), h. 72. 

10Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 233-234. 



 

63 
 

 
 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tahapan yang akan mendokumentasikan berbagi 

hal dalam penelitian untuk lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang  berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, 

sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, film, dan lain-lain. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan 

mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori pendapat, atau penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok pemasalahan. Kepustakaan yaitu berupa 

karya ilmiah yang dikeluarkan oleh para serjana, laporan lembaga, serta 

sumber literatur pendukung yang lainnya.11 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrument pokok dan instrument penunjang. Instrument pokok adalah 

manusia itu sendiri sedangkan instrument penunjang adalah pedoman 

observasi dan pedoman wawancara. 

Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

sebagai instrument dapat berhubungan langsung dengan Informan dan 

mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. 

                                                           

11Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: UMS 
Press, 2004), h. 47.  
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Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana, pengumpul data, analisator, penafsir data, dimana pada 

akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya. 

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam 

penelitian ini adalah instrument metode wawancara. Secara umum, 

penyusunan instrument pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang 

dilakukan dengan tahap - tahap  berikut ini: 

1. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di 

dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam 

problematika penelitian. 

2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabei. 

3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 

4. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrumen. 

5. Melengkapi instrument dengan pedoman atau intruksi dan kata 

pengantar. 

Instrument ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara 

umum, penyusunan instrument pengumpulan data berupa observasi 

dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini: 

1. Mengadakan identifikasi terhadap variable-variabel yang ada di 

dalan rumsan judul penelitian atau yang tertera di dalam 

problematika penelitian. 

2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel. 

3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel. 
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4. Menderetkan descriptor menjadi butir-butir instrument 

5. Melengkapi instrument dengan pedoman atau instruksi dan kata 

pengantar. 

G. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengacu pada konsep interactive model. Yaitu konsep yang 

mengklasifikasikan analisi data dalam tiga langkah yaitu: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian data (Display data) 

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada kualitatif 

terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif. 

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi) 

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang 

tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut 

perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali 

reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang 

diambil tidak menyimpang.  
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H. Pengujian Keabsahan Data  

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar 

sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. 

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan 

mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang katakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang 

berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang teliti. 

Teknik uji keabsahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti 

tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. 

Dalam hal ini, peneliti memperpanjang atau menambah waktu wawancara dan 

observasi terhadap kedua subjek agar data mencapai kejenuhan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Muslimah Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar 

1. Gambaran Umum Kota Makassar 

Makassar adalah nama daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang berada di Pulau Sulawesi. Makassar juga ibu kota dari Sulawesi 

Selatan yang dahulu disebut Ujung Pandang. Kota Makassar dalam astronomis, 

terletaka antara 119º 24 17 38º Bujur Timur dan 5º 8º 6º 19º Lintang Selatan. 

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di indonesia Timur. Kota 

makassar sebagai pusat pelayanan Kawasan Indonesia Timur, Berperan 

sebagai pusat perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan pemerintah, 

simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut, maupun udara 

serta pusat pelayanan dan kesehatan.1 

Dari cuaca curah hujan, Kota Makassar adalah derah yang termasuk 

derah yang beriklim sedang sehingga tropis. Dalam beberapa tahun terakhir 

suhu udara berada pada kisaran 25º C sampai 35º C Kota Makassar merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 sampai 25 meter 

diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175.77 km 

persegi, dan batas administarsi Kota Makassar adalah: 

a. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros 

b. Wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 

                                                           
1https://makassarkota.go.id/geografis-2/, Diakses 24 September 2024 

https://makassarkota.go.id/geografis-2/


68 
 

c. Wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

d. Wilayah sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 

Wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dengan 

153 kelurahan. Pada tahun 2022, wilayah administrasi Kota Makassar terdiri 

dari 15 kecamatan 

Penduduk Kota Makassar berdasarkan proyeksi tahun 2023 mencapai 

1.436. jiwa. Dengan Ras dan Suku yang beragam diantaranya Suku Makassar, 

Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.2 

2. Sejarah Muslimah Wahdah Islamiyah 

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi masyarakat Islam yang 

keberadaannya sudah dikenal baik di masyarakat Indonesia. Organisasi 

Islam ini  merupakan sebuah gerakan Islam lokal yang bergerak dalam bidang 

dakwah dan tarbiyah (pembinaan), juga berbagai bidang lainnya seperti 

bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infokom (Informasi dan 

Komunikasi), kewanitaan dan lingkungan hidup. Organisasi ini bukanlah suatu 

gerakan yang tiba-tiba muncul, tetapi merupakan rangkaian dari berbagai 

peristiwa dan “ketegangan” teologis yang dialami oleh para pendiri organisasi 

ini dengan gerakan Islam Muhammadiyah di Makassar, tepatnya di Masjid 

Ta’mirul Masajid (salah satu masjid utama Muhammadiyah Makassar). 

Menurut pengakuan beberapa pelaku sejarah, Wahdah Islamiyah telah 

memiliki embrio yang kuat dan mengakar dengan Fathul Mu’in. Nama ini 

                                                           
2https://makassarkota.go.id/geografis-2/, Diakses 24 September 2024. 

https://makassarkota.go.id/geografis-2/
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kemudian dipakai sebagai upaya untuk merekrut dan memelihara spirit 

keagamaan yang telah diwariskan oleh Kiyai Fathul Mu’in Dg. Magading. 

Fathul Mu’in adalah sosok ulama intelektual yang dikagumi di kalangan 

Muhammadiyah.3 

Wahdah Islamiyah merupakan organisasi massa yang berasaskan 

Islam, juga merupakan lembaga perjuangan yang menjadikan dakwah dan 

tarbiyah sebagai program yang pokok dan terpenting yang tetap berlandaskan 

kepada Al-Qur’an dan Sunah sesuai pemahaman al-Salaf al-ṣaleh (Manhaj Ahlu 

al-Sunnah wa al-Jama’ah).4  

Adapun yang dimaksud dengan al-Salaf al-Ṣaleh adalah kurun masa 

yang mendapatkan keutamaan dari Allah swt. yang dipimpin oleh Rasulullah 

saw. kemudian diikuti oleh para sahabat mulia beliau sepeninggal beliau, serta 

para pengikut yang mengikuti mereka dengan taat.5  

Organisasi Wahdah Islamiyah didirikan pada tahun 2002 di Makassar, 

sebelumnya organisasi ini masih berbentuk yayasan. Perubahan ini melalui 

suatu pertemuan nasional atau yang lazim dikenal dalam perhelatan akbar 

ormas Islamn ya itu Muktamar Wahdah dalam Musyawarah Besar ke-2 tanggal 

1 Shafar 1423 H/14 April 2002 M yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat 

Keterangan Terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar No. 

                                                           
3Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), (Cet.1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 116. 

4 Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan Halaqah Tarbiyah dalam Peningkatan 
PemahamanDin al-Islam di Kalangan Mahasiswi”, h. 93. 

5Andi Vita Sukmarini, “Perilaku Komunikasi Wanita Bercadar dalam Dunia Kerja”, 
Disertasi (Bandung: Fak. Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, 2017), h. 61. 
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220/10921/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 2002, Surat Keterangan terdaftar 

pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulsel No. 220/3709-1/BKS-SS, dan 

Surat tanda terima keberadaan organisasi pada direktorat hubungan 

Kelembagaan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa Depdagri di Jakarta No. 

148/D.1/IX/2002.6  

Sebagai ormas Islam yang belum lama berdiri, kehadirannya sudah bisa 

memberi sumbangsih yang cukup baik bagi masyarakat utamanya 

masyarakat Sulawesi Selatan. Proses perkembangan dan perubahan yang 

cepat adalah karena kuatnya komitmen para pemimpin Wahdah Islamiyah 

untuk mengembangkan gerakan ini menjadi suatu organisasi yang 

diperhitungkan. Perkembangan ini didukung oleh tingkat keikhlasan para 

pengurus yang tinggi untuk beramar ma’ruf nahi munkar7 

Wahdah Islamiyah mempunyai visi untuk menjadi sebuah ormas Islam 

yang eksis secara Nasional pada tahun 1452 Hijriyah/2030 Miladiyah.8 Yang 

dimaksud eksis adalah bahwa Wahdah Islamiyah memiliki eksistensi real dan 

cukup signifikan untuk berperan serta dan bekerjasama dengan masyarakat 

dan pemerintah demi mewujudkan dan melaksanakan program kerjanya.9  

 

                                                           
6Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi),h. 132. 

7Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan Halaqah Tarbiyah dalam Peningkatan 
Pemahaman Din al-Islam di Kalangan Mahasiswi”, h. 94. 

8Rencana Strategis (Renstra) Wahdah Islamiyah Tahun 2016 sampai 2030. 
9Syarifuddin Jurdi, Islam dan Politik Lokal (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Cendekia 

Press, 2006), h. 134. 
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Sedangkan misi Wahdah Islamiyah diantaranya: 

a. Menanamkan dan menyebarkan aqidah islamiyah yang shahih kepada 

ummat berdasarkan Al-Qur’an dan al-Sunnah sesuai pemahaman Ahlu 

sunnah Wal Jama’ah.  

b. Membangun persatuan  umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi 

semangat kerjasama dan saling menasehati. 

c. Membentuk dan membina keluarga sakinah serta melahirkan generasi 

islam yang rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang 

kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan 

sejahtera.  

d. Berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan 

makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.10  

Hal di atas menunjukkan bahwa Wahdah Islamiyah mempunyai 

maksud dan tujuan membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah swt. sesuai ajaran a l - Qur’an dan Sunah. Disamping itu 

berupaya menegakkan agama Islam serta mempererat hubungan 

persaudaraan sesama Islam untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan Negara 

yang diridai Allah.11  

Wahdah Islamiyah merupakan sebuah ormas Islam yang tak terbatas 

bergerak hanya pada bidang dakwah semata melainkan juga berupaya untuk 

turut serta dalam berbagai lapangan kehidupan pendidikan, pembinaan, 

                                                           
10Lihat Selayang Pandang Wahdah Islamiyah. 

11Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan Halaqah Tarbiyah dalam Peningkatan 
PemahamanDin al-Islam di Kalangan Mahasiswi”, h. 96. 
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ekonomi dan sosial di dalam masyarakat. juga berupaya untuk mewujudkan 

persatuan di kalangan umat Islam agar tak terpisah dan tak terpecah belah 

yang mana hal tersebut dapat melemahkan umat Islam sendiri. Pembentukan 

Badan, Departemen, Dewan dan Lembaga yang ada dalam tubuh Ormas 

Wahdah Islamiyah tentunya mempunyai peran, tugas dan kegiatan masing-

masing. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya tak terlepas dari nilai, norma dan 

kaidah dalam agama Islam.12 

3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi terdiri atas: 

a. Pimpinan Umum yaitu pimpinan tertinggi organisasi  

b. Pengurus Tingkat Pusat berdasarkan kesatuan wilayah dalam Negara 

yang terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Syura, Dewan Syariah, 

Dewan Pengawas Keuangan. 

c. Pengurus Tingkat Wilayah berdasarkan kesatuan daerah dalam satu 

provinsi terdiri atas: Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Penasehat.  

d. Badan Kordinator Wilayah (Bakorwil) bagi wilayah dalam satu provinsi 

yang belum terbentuk tiga Dewan Pimpinan Daerah. 

e. Pengurus Tingkat Daerah, berdasarkan kesatuan daerah dalam satu 

Kota atau Kabupaten terdiri atas: Dewan Pimpinan Daerah, Dewan 

Penasehat.  

f. Pengurus Tingkat Cabang, berdasarkan kesatuan daerah dalam satu 

                                                           
12Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan Halaqah Tarbiyah dalam Peningkatan 

Pemahaman Din al-Islam di Kalangan Mahasiswi”, h. 96. 
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Bendahara Sekertaris 

Ketua DPD 

DPW 

kecamatan terdiri atas: Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Penasehat.  

g. Pengurus Tingkat Ranting, berdasarkan kesatuan daerah dalam satu 

kelurahan atau desa terdiri atas: Dewan Pimpinan Ranting, Dewan 

Penasehat.  

h. Pengurus Perwakilan di Luar Negeri yang disebut Dewan Pengurus 

Perwakilan didasarkan pada kesatuan Negara dan dapat dilengkapi 

dengan Dewan Penasehat Perwakilan.13 

Gambar 3.1. Struktur  organisasi Wahdah Islamiyah  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah Wahdah Islamiyah , h. 3. 

Struktur Tingkat 

DPD 

Div/Unit/Biro 

Dep/Lembaga Ketua Muslimah 

Daerah 
Dep/Lembaga Dep/Lembaga 
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4. Maksud dan Tujuan Wahdah Islamiyah  

a. Mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah swt. berdasarkan al-Qur'an dan Sunah dengan 

pemahaman Ahlussunnah Wal Jama'ah (as-salaf saleh).  

b. Menegakkan Tauhid dan menghidupkan Sunah serta memupuk 

ukhuwah Islamiyah untuk terwujudnya persatuan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diridhai oleh Allah swt. 

5.   Keanggotaan  

b. Anggota biasa adalah setiap muslim dan muslimah yang telah menunjukkan 

komitmen terhadap Islam dan telah mengikuti jenjang pembinaan selama 6 

bulan.  

c. Anggota kader adalah setiap anggota biasa yang telah mengikuti jenjang 

pembinaan (tarbiyah islamiyah) secara aktif minimal 1 tahun.  

d. Anggota kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh Dewan pimpinan 

pusat yang terdiri atas ulama/cendekiawan, umara, dermawan, atau tokoh 

masyarakat dan yang berjasa terhadap Organisasi kemasyarakatan Wahdah 

Islamiyah yang menunjukkan perhatian dan dukungan yang positif terhadap 

organisasi.14 

6. Kegiatan Wahdah Islamiyah 

a. Pembinaan Generasi Muda  

                                                           
14Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah Wahdah Islamiyah , h. 8. 
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Perhatian Wahdah pada pembinaan generasi muda merupakan bagian 

integral dari desain gerakan ini untuk menciptakan sumber daya 

manusia demi kepentingan dakwah masa depan. Prototipe generasi 

muda yang diproduksi oleh Wahdah adalah generasi muda dengan 

pemahaman akan nilai-nilai akidah dan tauhid yang benar. Dengan 

kebenaran memahami doktrin tauhid dan akidah Islam dengan baik 

sajalah yang akan membebaskan umat dan bangsa ini dari belenggu 

kehidupan global yang semakin mengokohkan hegemoni nilai-nilai 

kapitalis dengan budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme 

b. Pencerahan Umat Melalui Dakwah  

Untuk meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan dikalangan umat, 

Wahdah membentuk departemen khusus yang diberi tugas untuk 

melakukan pembinaan kepada umat. Departemen yang dimaksud 

adalah Departemen Dakwah dan Kaderisasi. Departemen ini mencakup 

kegiatan dakwah dan kaderisasi dengan menangani kegiatan-kegiatan 

di antaranya sebagai berikut, pertama, penanganan khutbah Jum‟at di 

masjid-masjid. Kedua, penanganan ta‟lim syar‟i. Ketiga, penanganan 

majelis ta‟lim. Keempat, pembinaan kelompok kajian Islam15 

7. Peran Sosial Keumatan Wahdah 

a. Lembaga Pendidikan  

                                                           
15Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 151-155. 
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Untuk mengelola pendidikan, maka Wahdah membentuk Departemen 

Pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Wahdah mulai dari 

tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Lembaga 

pendidikan Wahdah antara lain, pertama, Taman Kanak-Kanak (TK) 

Islam Terpadu Wihdatul Ummah. Kedua, Sekolah Dasar (SD) Islam 

Terpadu Wihdatul Ummah. Ketiga, SLTP Islam Terpadu Wahdah 

Islamiyah. Keempat, SMU Islam Terpadu Wahdah Islamiyah. Kelima, 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an. Keenam, Pesantren Tadribut 

Du’at16 

8. Peran Sosial dan Kesehatan Umat Wahdah 

a. Departemen Sosial  

Departemen Sosial PP (Pimpinan Pusat) Wahdah mengelola beberapa 

lembaga sosial yang langsung menyentuh masyarakat seperti, 1). Tim 

Penanggulangan Musibah (TPM) Wahdah Islamiyah. Lembaga sosial ini 

terbagi dalam dua divisi, yaitu Divisi Penanggulangan Kebakaran dan 

Bencana Alam, kemudian Divisi Penyelenggaraan Jenazah, 2). Unit 

Pelayanan Ambulance, 3). Program Sumbangan 3B (Baju Bekas 

Berkualitas).  

b. Departemen Kesehatan dan Lingkungan Hidup  

Departemen ini didukung tenaga medis professional (dokter umum, 

dokter spesialis, perawat, bidan, dan apoteker). Fasilitas-fasilitas 

                                                           
16Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 157-160. 
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kesehatan yang dikelola oleh Departemen Kesehatan Wahdah 

Islamiyah adalah, 1). Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Wihdatul 

Ummah. Lembaga kesehatan ini memberi pelayanan berupa, a). 

Persalinan, b). Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil, c). Pemeriksaan 

umum kesehatan wanita, d). Pelayanan KB sesuai syari’ah. Sedangkan 

pelayanan untuk anak meliputi, a). Pemeriksaan umum kesehatan 

anak-anak, b). Imunisasi dan konsultasi gizi, c). khitan. Selain itu, 

departemen ini mengelola Ruqyah Syar’iyyah Al-Syifa. Klinik ini 

merupakan klinik pengobatan alternatif yang mengobati pasien-pasien 

yang terkena gangguan jin dan penyakit yang tidak terdeteksi medis. 

c. LAZIS (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Ṣadaqah)  

Lembaga ini berfungsi menghimpun berbagai dana dari masyarakat, 

anggota jama‟ah atau donator setiap bulannya sekaligus 

menyebarkannya kepada yang berhak menerima.  

d. LP2KS (Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah)  

Lembaga ini berfungsi sebagai penyelenggara pernikahan bagi jama’ah. 

Mempertemukan ikhwan dan akhwat yang akan menikah :). Dan 

sebagai tempat konsultasi masalah keluarga sakinah.  

e. LWP2 (Lembaga Wakaf Pembangunan dan Pengembangan)  

Lembaga ini bertugas mencari tanah wakaf yang akan dibangunkan 

masjid dengan anggaran 100 persen dari para donator.  

f. Departemen Informasi dan Komunikasi (INFOKOM)  
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Departemen ini memiliki empat divisi kerja yang terdiri, 1). Divisi Radio 

102,7 FM, 2). Divisi Penerbitan. Divisi ini menayangkan buku-buku 

yang telah diterbitkan seperti buku Kesurupan Jin, khutbah Idul Fitri 

dan Idul Adha, Jurnal Islam Al-Bashirah, dsb., 3). Divisi Tasjilat, 

menayangkan beberapa gambar kaset dan cd serta merekam ceramah-

ceramah, 4). Divisi Peliputan, 5). Divisi Website. Divisi ini yang 

mengelola situs www.wahdah.or.id.17 

9. Kegiatan di Bidang Ekonomi  

Kegiatan Wahdah di bidang Ekonomi dapat tergambar melalui 

departemendepartemen yang dimilikinya, di antaranya: Departemen 

Pengembangan Usaha ini merupakan penyangga ekonomi umat. Lembaga 

ini yang berfungsi sebagai wadah berpikir dan mengembangkan usaha baru 

yang layak. Adapun usaha yang sudah ada seperti,  

1) Bursa Ukhuwah Agency (toko buku dan distributor), 

2)  Apotek Wahdah Farma  

3) Praktik Dokter Berkelompok  

4)  Wahdah Cellular (Penjual M-Kios) 5). Baitul Mal wat Tamwir (BMT) Al-

Amin. 

B. Hak Politik Perempuan menurut  Muslimah Wahdah Islamiyah Di Kota 

Makassar 

Islam telah memberikan hak- hak kepada perempuan yang secara 

umum meliputi tiga hak yaitu hak-hak kemanusiaan, hak ekonomi, dan hak-

                                                           
1720Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi), h. 162-165. 

http://www.wahdah.or.id/
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hak sosial. Adapun pandangan Muslimah Wahdah Islamiyah terhadap hak 

politik perempuan, sebagaimana Sekretaris komisi muslimah dewan syariah 

wahdah Islamiyah oleh Kurnaemi Anita mengatakan: 

“Hak politik perempuan menurut muslimah wahdah Islamiyah pada 
dasarnya belum di beri Ruang yang luas seperti sekarang ini, akan 
tetapi, Muslimah Wahdah Islamiyah menjalani peran 
kepemimpinannya dalam scope tertentu, menjadi ketua lembaga 
tertentu yang ada di masyarakat atau komunitas yang di dalamnya 
terdapat kaum perempuan saja. karena tidak ingin bercampur baur 
dengan kaum laki-laki dan akan menghindarinya menurut 
kesanggupannya, tidak mencari-cari jalan untuk bercampur dengan 
laki-laki dan tidak mendorong orang lain melakukannya.” 
 
Muslimah Wahdah Islamiyah menjalani peran kepemimpinan, 

lingkupnya dibatasi hanya pada komunitas perempuan. Ini mencerminkan 

pandangan bahwa kepemimpinan perempuan dalam batasan-batasan 

tertentu, Namun tidak membatasi bermuamalah dalam Masyarakat.  

1. Hak Memilih 

Ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga 

hakim. Alasannya, karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga 

seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. 

Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa. Sedangkan wanita 

adalah aurat, tidak diperkenankan berhias (apabila keluar rumah). Wanita itu 

lemah, tidak mampu menyelesaikan setiap urusan karena mereka kurang 

(akal dan agamanya).18 

                                                           
18 Khatib Kayo, Pahlawan. Kepemimpinan Islam dan Dakwah. (Jakarta: AMZAH. 2005.) 

hal18. 

https://rumaysho.com/14067-berhias-diri-wanita-untuk-siapa.html
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 Kepemimpinan dan masalah memutuskan suatu perkara adalah 

tanggung jawab yang begitu urgent. Oleh karena itu yang menyelesaikannya 

adalah orang yang tidak memiliki kekurangan (seperti wanita) yaitu kaum 

prialah yang pantas menyelesaikannya. Sedangkan Perempuan untuk menjadi 

seorang Da’iyah diperbolehkan selama tugas utama di rumahnya tidak 

terbengkalai, apalagi bergabung dalam panca politik. Pandangan Muslimah 

Wahdah Islamiyah terhadap hak Memilih, sebagaimana Sekretaris komisi 

muslimah dewan syariah wahdah Islamiyah oleh Kurnaemi Anita mengatakan: 

“Hak politik  perempuan Muslimah wahdah memiliki hak untuk 
memilih, Perempuan boleh ikut berpartisipasi dalam politik dengan 
menggunakan hak suara. Sedangkan Perempuan untuk di pilih menjadi 
pemimpin wahdah Islamiyah tidak merekomendasikan untuk Waliyul 
amr misalkan presiden sebagaimana kesepakatan jumhur ulama.”19 

Perempuan diberikan hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam 

politik, batasan pada posisi kepemimpinan yang lebih tinggi, seperti Waliyul 

Amr (misalnya presiden), menunjukkan adanya ketidaksetaraan. 

Berpandangan bahwa hak politik perempuan masih terbatasi oleh interpretasi 

tertentu sesuai dengan Pemahaman Muslimah Wahdah Islamiyah. 

Hadis Rasulullah saw. 
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Artinya: 

Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam 
bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) 
menjadi raja, beliau shallallahu ’alaihi wa sallam lantas bersabda, 

                                                           
19Kurnaemi Anita, (44 thn), Sekretaris komisi muslimah dewan syariah wahdah 

Islamiyah, wawancara, Makassar 24 Juni 2024. 
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”Suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan 
kepemimpinan mereka kepada wanita”. (HR. Bukhari no. 4425)20 

 
Selanjutnya Mengatakan: 

 

“Adapun untuk calon legislatif perempuan, maka belum 
direkomendasikan melihat belum adanya kebutuhan yang mendesak 
akan hal tersebut, disamping pertimbangan maslahat dan mudaratnya 
dari berbagai sisi, dan fakta belum adanya SDM dan logistic yang 
memadai kaum perempuan.”21 

 
Allah swt berfirman QS Al-ahzab/33:33 
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Terjemahnya: 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias 
dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan 
dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 
kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.22 
 

Rasûlullâh saw bersabda,: 
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Artinya:  
Wanita itu aurat, jika ia keluar dari rumahnya maka setan 
mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allâh (ketika shalat) 
melainkan di dalam rumahnya.( at-Tirmidzi, no. 1173). 

 
Selanjutnya Mengatakan: 
 

                                                           
20Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-jufi, al Jami’ Musnad Shahih 

Mukhtasar min umuri Rasulullah saw. Wasunanuhu wa ayyamuhu shahih Bukhari, Vol 6, (Dar 
Tauqun Najah, 1442 H) h.8. 

21Kurnaemi Anita, (44 thn), Sekretaris komisi muslimah dewan syariah wahdah 
Islamiyah, wawancara, Makassar 24 Juni 2024. 

22Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 422. 
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“Sedangkan untuk permasalahan yang lain, jika keterlibatannya dalam 
satu urusan yang harus mengharuskan ikhtilad dan maslahatnya besar, 
maka tidak mengapa, misalkan pada pekerjaan, karena tujuan hidup 
adalah dakwah.”23 
 

Hal yang sama di sampaikan pengurus ortom Pemudi Wahdah oleh 

Fauziah Ramdani mengatakan: 

“Muslimah wahdah Islamiyah hanya sebatas memilih, memberikan 
voting, tetapi tidak memberikan ruang untuk bergabung dalam politik 
praktis, karena mempertimbangkan beberapa  mudarat serta belum 
mendesak dan fokus  pada permasalahan Dakwah.”24 

 
Muslimah Wahdah Islamiyah menekankan pentingnya dakwah, selain 

mengajak kepada kebaikan, juga dapat mengedukasi masyarakat tentang 

pentingnya partisipasi politik tanpa harus terjun langsung ke dalam politik 

praktis. Ini dapat membantu membangun kesadaran dan mempersiapkan 

generasi yang lebih siap untuk berpartisipasi di masa depan. 

Berbeda dengan Muhammadiyah yang memandang bahwa keterlibatan 

perempuan dalam dunia politik adalah hal yang sah, tetapi kebolehan 

perempuan terlibat dalam dunia politik harus senantiasa memperhatikan 

kodratnya sebagai seorang perempuan. Jadi, kebolehannya dilandasi oleh 

kemampuan perempuan untuk tetap memperhatikan kodratnya, jika seorang 

perempuan tidak mampu memperhatikan kodratnya sebagai perempuan, 

maka perempuan tersebut tidak boleh terjun ke dunia politik. 

                                                           
23Kurnaemi Anita, (44 thn), Sekretaris komisi muslimah dewan syariah wahdah 

Islamiyah, wawancara, Makassar 24 Juni 2024. 
24Fauziyah Ramdhani, (36 thn), pengurus departemen pembinaan mahasiswa, 

Wawancara, Makassar 21 mei 2024. 



83 
 

Adapun pandangan NU Sulawesi Selatan menyatakan setuju dengan 

syarat-syarat tertentu, Keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak 

dilarang dengan syarat sebagaimana disebutkan pada poin-poin sebelumnya, 

yaitu tidak melanggar norma ajaran Islam dan tidak menyalahi kodratnya 

sebagai perempuan serta tidak melalaikan tugas-tugasnya sebagai pendidik 

generasi dan sebagai ibu. Perempuan yang ingin berpolitik harus punya bekal 

iman, kecerdasan, dan keahlian. Perempuan yang mau berpolitik harus punya 

bekal yang mapan, berakhlak mulia, dan memiliki nilai-nilai kejujuran. 

Perempuan harus punya komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan 

kepentingan perempuan.25 

2. Hak Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar (Berdakwah) 

Hak Amar Ma’ruf Nahi Mungkar yang dimaksudkan adalah melakukan  

Al’amal Al Islami. Al amal secara maknawi adalah perbuatn , profesi , suatu 

perbuatan atau pekerjaan, jika digandengkan dengan islami adalah hal-hal 

atau perbuatan yg dilakukan secara islami, Secara istilah yg dimaksud amal 

islami adalah amal dakwah dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah swt di 

muka bumi. Adapun tahapan-tahapan Amal Islami yang dilakukan oleh 

Wahdah Islamiyah, Kurnaemi Anita mengatakan  dalam buku Mawad Tarbiyah  

yang disusun oleh Wahdah Islamiyah yaitu:26 

a. Pembinaan Pribadi Muslim 

1) Orang beriman yang bertauhid 

                                                           
25Fatmawati, Disertasi, Implementasi Hak Politik Perempuan Dalam Masyarakat Islam 

Sulawesi Selatan, (Makassar: UIN, 2007) h.280 
26LKPM&Kaderisasi Muslimah Wahdah Islamiyah, Mawad Tarbiyah, 2022, hal 30. 
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2) Suka Beribadah dan mengikuti sunnah 

3) Jujur dan terpercaya 

4) Cerdas 

5) Kuat dan perkasa 

6) Adil dan obyektif 

7) Memiliki Akhlak yang Mulia 

8) Dinamis tidak statis 

9) Mujahid yang Multazim 

10) Mutqin dan Muta’awin (professional dan kooperatif) 

b. Membentuk keluarga Islami 

1) Pemilihan pasangan yang baik 

2) Menjaga adab-adab Islam (Pergaulan yang baik) 

3) Pendidikan anak27 

c. Membentuk jama’ah yang kuat dan solid 

1) Kejelasan tujuan 

2) Manhaj yang benar 

3) Organisasi yang rapi 

4) Kepemimpinan yang baik 

5) Komitmen yang kuat 

6) Kejujuran dalam persaudaraan 

7) Fokus dalam dakwah dan tarbiyah 

                                                           
27LKPM&Kaderisasi Muslimah Wahdah Islamiyah, Mawad Tarbiyah, 2022, hal 31. 
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8) Gerakan yang terprogram dengan baik 

9) Terbuka dan tidak ta’assub (fanatic buta) 

d. Membangun masyarakat Islami 

1) Akselerasi dakwah dan tarbiyah 

a) Penyuluhan Masyarakat 

b) Membenarkan pemahaman 

c) Menyebarkan keutamaan amal  

d) Memperingatkan bahaya dari nilai-nilai jahiliyah 

e) Akselerasi amal tarbiyah 

2) Amar Ma’ruf Nahi Mungkar 

e. Menegakkan hukum Islam 

1) Sosialisasi ide dan penyatuan tekad 

2) Menyiapkan peraturan dan undang-undang Islam 

3) Menyiapkan potensi SDM 

4) Manfaatkan SDA 

f. Mengembalikan khilafah Islamiyah yang terpimpin 

1) Mengajak untuk kembali pada system khilafah 

2) Persatuan negeri-negeri Islam. 

3) Pemilihan pemimpin yang syar’i28 

 

                                                           
28LKPM&Kaderisasi Muslimah Wahdah Islamiyah, Mawad Tarbiyah, 2022, hal 32. 
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C. Implementasi Hak Politik Perempuan menurut Muslimah Wahdah 

Islamiyah Di Kota Makassar 

1. Keterlibatan Kepemimpinan dan Politik  Muslimah Wahdah Islamiyah 

Terhadap Masyarakat  

Muslimah Wahdah Islamiyah adalah salah satu bagian dalam jajaran 

organisasi Wahdah Islamiyah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan 

kepada muslimah. Dengan pesan dakwah yang berasaskan Al-Qur’an dan 

sunah dengan menitikberatkan pemahaman al-Salaf al-ṣaleh dikenal oleh 

masyarakat sebagai gerakan dakwah yang tegas dalam menentang ibadah-

ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah saw dan para Sahabat 

atau biasa disebut dengan dakwah salafiyyah.29 

Pada zaman nabi, para sahabiyah biasa menjadi perawat ketika terjadi 

peperangan, atau sekedar menjadi penyemangat kaum muslimin, walaupun 

tidak sedikit pula dari mereka yang juga ikut berjuang berperang 

menggunakan senjata untuk mendapatkan syahadah fii sabilillah, seperti 

Sahabiyah Ummu Imarah yang berjuang melindungi Rasulullah dalam 

peperangan. Sehingga dalam hal ini, peran wanita adalah sebagai penopang 

dan sandaran kaum laki-laki dalam melaksanakan tugas-tugasnya.30 

Kepemimpinan perempuan di Indonesia dengan sistem pemerintahan 

demokrasi ada di tangan rakyat maka dengan itu wajar saja, karena dalam 

                                                           
29Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah (Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 

Transisi),h. 132. 
30https://muslim.or.id/9142-peranan-wanita-dalam-islam.html (Diakses tanggal 1 

Agustus 2024). 
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sistem demokrasi setiap orang berhak memilih dan dipilih atas kepemimpinan 

dengan membawa visi dan misi yang memenuhi syarat pemimpin yang ideal 

dan jika itu terwujud dari dukungan masyarakat dan terpenuhi amanah yang 

ada, maka berhak untuk menjalankan kepemimpinannya, melihat realita 

peran kekuatan UUD dalam kepemimpinan hari ini lebih besar di bawah para 

penguasa. Namun yang paling penting, perempuan adalah madrasah pertama 

bagi generasi bangsa, maka peranan perempuan begitu besar dalam 

membangun kepemimpinan. sebagaimana di sampaikan koordinator DUWD 

Muslimah wahdah oleh Lutfah Djabrud: 

“Kepemimpinan perempuan, kepemimpinan di bawah pundak 
perempuan itu sangat berpengaruh dan memberikan peranan yang 
besar karena perempuan juga kaya akan nalar atau pola pikir yang 
membangun potensi yang besar, peluang tersebut membuat peranan 
kepemimpinan berpengaruh terhadap lingkungan luas, sepanjang tidak 
menyalahi syariat Islam, yaitu jika publik yang dipimpin di kalangan 
perempuan.”31 
 
Perempuan juga mempunyai perhatian besar terhadap masyarakat, 

Dalam sejarah wanita muslimah terdapat banyak contoh dari wanita-wanita 

mulia yang dikenal dengan perhatian besarnya terhadap urusan kaum 

muslimin dan muslimah, baik individu maupun sosial.32 Di antara contoh 

tersebut, Pada saat Umar bin Khatthab r.a ditikam dan dia merasa ajalnya 

sudah dekat, dia berkata kepada putranya, Abdullah, “Pergilah, temui Aisyah, 

ucapkan salam padanya dan mintakan izin agar aku dikebumikan di rumahnya 

bersama Rasulullah Saw dan Abu Bakar.” Maka Abdullah bin Umar pun pergi 

                                                           
31Lutfah Djamrud, (44 thn), Koordinator DUWD MWP, Wawancara, Makassar 01 juli 

2024. 
32Muhammad Ali Al-Hasyimi, Jati Diri Wanita Muslimah, h. 378 
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menemui Aisyah dan menyampaikan hal itu kepadanya. Aisyah menjawab, 

“Aku izinkan dengan penuh hormat.” Selanjutnya bertutur, “Wahai Abdullah, 

sampaikan salamku kepada Umar, katakan padanya agar tidak meninggalkan 

umat Muhammad dalam keadaan tidak memiliki pemimpin, dan hendaklah dia 

mengangkat khalifah bagi mereka, jangan biarkan mereka berjalan sendiri-

sendiri, karena aku khawatir akan timbul fitnah di tengah-tengah mereka.” 

Demikian itu merupakan pandangan mendalam dan cukup jauh terhadap 

urusan umat dan kekhawatirannya akan tidak adanya pemimpin yang 

mengurus urusan mereka dan menjaga kesatuan dan keamanan mereka.33 

Perempuan Wahdah Islamiyah dengan tugas dan kewajiban yang sama 

dengan laki-laki adalah pembawa risalah dalam kehidupan. Oleh karena itu dia 

harus memiliki sifat sosial, dinamis dan dapat memberikan pengaruh, selama 

keadaan hidup dan keluarganya mengizinkan itu, mau bergaul dengan 

perempuan-perempuan yang lain sesuai dengan kemampuannya serta 

mempergauli mereka dengan akhlak luhur yang diajarkan Islam yang 

menjadikannya berbeda dari wanita-wanita yang lain. Muhaiminun A. Syahrir 

salah satu kader Muslimah Wahdah Islamiyah mengatakan bahwa 

“Dalam organisasi Wahdah Islamiyah laki-laki dan perempuan 
wadahnya terpisah. Laki-laki tetap dijadikan sebagai pemimpin 
tertinggi, adapun dalam wadah kaum perempuan tersebut yang semua 
anggotanya perempuan ada satu yang dipilih untuk berwewenang 
menjadi ketua lembaga muslimah Wahdah Islamiyah Pusat namun 
ketua muslimah ini masih di bawah kepemimpinan Wahdah Islamiyah 
dari laki-laki.”34 

 

                                                           
33Muhammad Ali Al-Hasyimi, Jati Diri Wanita Muslimah, h. 380. 
34Muhaiminun A. Syahrir, (27 thn ) Kader Muslimah wahdah islamiyah, Wawancara, 

Makassar 1 Desember 2024. 
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Menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisinya masing-masing 

sesuai dengan ajaran Islam ketika dikatakan dalam Al-qur’an bahwa laki-laki 

adalah pemimpin bagi perempuan. Firman Allah swt. QS Al-Nisa/4: 34 
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Terjemahnya: 

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha besar.35 
 
Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah Makassar menetapkan Lembaga 

Muslimah Pusat sebagai pusat koordinasi, konsultasi dan komunikasi bagi 

Lembaga Muslimah Cabang dan Forum Muslimah di daerah Makassar, 

membuat hubungan kerja tersebut semakin jelas dan efektif. 

Lembaga Muslimah Pusat Wahdah Islamiyah Makassar memiliki 

program kerja secara umum: Pembinaan dan pengembangan lembaga 

muslimah cabang dan Forum Muslimah tingkat daerah di Makassar, 

melancarkan kegiatan dakwah Islam di tingkat pusat maupun di daerah: 

                                                           
35K Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020),h. 84. 
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Daurah (kursus keislaman) dan pesantren kilat dengan materi dasar 

keIslaman (ibadah, aqidah Islamiyah, akhlak, dll) Pembinaan dan 

pengembangan Majelis Ta’lim seindonesia. Membimbing perempuan-

perempuan yang tinggal di lingkungan yang minim kesadaran agamanya.  

Perempuan Wahdah Islamiyah juga memiliki kegiatan belajar Islam 

intensif atau yang disebut dengan sebutan Tarbiyah para kader mengikuti 

tarbiyah setiap pekan dan menghadiri kegiatan keilmuan beberapa kali dalam 

sebulan melalui kegiatan pengajian dan tarbiyah rutin untuk menciptakan 

kader yang berkualifikasi da’i dan terlibat aktif dalam kegiatan dakwah 

Wahdah Islamiyah dan siap untuk dilibatkan dalam aktivisme Wahdah 

Islamiyah untuk segala bidang.36Sumbangsih kader perempuan muslimah 

wahdah Islamiyah terhadap masyarakat di sampaikan pula pengurus ketua 

dept dakwah mwp oleh Liza Harits, SP, MPd mengatakan: 

“Lingkup masyarakat merangkup beberapa bidang-bidang sosial 
kemasyarakatan, melihat beberapa tempat-tempat srategis itu 
memerlukan SDM Muslimah didalamnya, di antaranya kader Muslimah 
wahdah itu turun kedalam bidang pendidikan, menjadi tenaga 
pengajar,  kesehatan terapis bagi muslimah dan konselor muslimah. 
Program” pengajar alquran dan ta’lim, dirosa bagi orang dewasa, dan 
program kesehatan dan bantuan” sosial yang lainnya, dan 
penyelenggara jenazah, dan ini semua dilakukan oleh muslimah 
Wahdah Islamiyah.” 37 
 
Perempuan Wahdah Islamiyah berperan aktif membenahi moral 

bangsa. membentuk kepribadian generasi penerus bangsa, agar menjadi insan 

                                                           
36Syarifuddin Jurdi, Wahdah Islamiyah dan Fenomena Gerakan Transnasional 

(Hegemoni, Kompromi dan Kontestasi Gerakan Islam Indonesia), h. 169-175 
37Liza Harits, (44 thn ) pengurus ketua dept dakwah mwp, Wawancara, Makassar 2 

juli 2024. 
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bermanfaat. memperkuat peran perempuan dalam mendidik generasi 

penerus bangsa. Keluarga adalah benteng pertama untuk menjawab berbagai 

persoalan bangsa, dan perempuan Wahdah Islamiyah berkomitmen 

meningkatkan kualitas ibu dan perempuan secara umum. Perempuan Wahdah 

Islamiyah telah 20 tahun berdakwah dalam bidang sosial dan keluarga. 

Kadernya banyak menyebarluaskan strategi mendidik keluarga. Kemudian 

bagaimana mengasuh dan membentuk kepribadian anak sebagai generasi 

penerus bangsa. 

2. Peran Perempuan menurut Muslimah wahdah Islamiyah dalam 

kepemimpinan dan politik 

Kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin memiliki pengaruh 

penting dalam kemajuan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Seorang pemimpin diharapkan oleh para pengikutnya memiliki integritas 

yang tinggi. Integritas adalah memahami dan mengidentifikasikan dirinya 

dengan nilai-nilai sistem sosial serta melaksanakannya dengan jujur. 

Melaksanakan sesuatu yang baik tanpa mempertimbangkan apakah 

menguntungkan atau merugikan diri sendiri atau organisasi.  

Perempuan disamping perannya dalam keluarga, ia juga bisa 

mempunyai peran lainnya di dalam masyarakat dan Negara. Jika ia adalah 

seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk 

mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum wanita lainnya. Begitu pula 

jika ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang tertentu, maka ia bisa 

mempunyai andil dalam urusan tersebut namun dengan batasan-batasan yang 
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telah disyariatkan dan tentunya setelah kewajibannya sebagai ibu rumah 

tangga telah terpenuhi. Meskipun demikian, wajib memperhatikan syarat-

syarat sebagai berikut38 Pertama, Bebas dari hal-hal yang menyebabkan 

masalah, kemungkaran, membahayakan agama dan kehormatan. Kedua, 

Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam 

rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan 

luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh 

dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib. Ketiga, Harus dengan izin suaminya, 

karena istri wajib mentaati suaminya. Keempat, Menerapkan adab-adab 

Islami, seperti: Menjaga pandangan, memakai hijab syar‟i, tidak memakai 

wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan 

mahrom,dll. Kelima, Pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita, seperti: 

mengajar, dokter, perawat,penulis artikel, buku, dll. Keenam, Tidak ada ikhtilat 

(campur baur) di lingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja 

yang khusus wanita, misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus 

wanita,dll. Ketujuh, Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di 

dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar rumah yang khusus di 

kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah 

yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau 

keadaan sangat mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi 

kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dll. Banyak hal yang bisa 

                                                           
38https://muslim.or.id/9142-peranan-wanita-dalam-islam.html (Diakses tanggal 1 

Agustus 2024) 
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dilakukan kaum Perempuan dalam masyarakat dan Negara, dan ia punya 

perannya masing-masing yang tentunya berbeda dengan kaum laki-laki. Hal 

ini sebagaimana yang dilakukan para shahabiyah nabi.39 

Pandangan tentang peran Perempuan Muslimah wahdah Islamiyah 

dalam kepemimpinan dan politik tentunya bukan hanya sekedar tentang 

kekuasaan semata, melainkan dalam cakupan lebih luas sebagaimana di 

sampaikan koordinator DUWD Muslimah wahdah oleh Lutfah Djabrud: 

“Peran Perempuan  dalam Islam sebagai istri, Ketika seorang laki-laki 
merasa kesulitan, maka sang istri lah yang bisa membantunya. Ketika 
seorang laki-laki mengalami kegundahan, sang istri lah yang dapat 
menenangkannya. Dan ketika sang laki-laki mengalami keterpurukan, 
sang istri lah yang dapat menyemangatinya dan peran sebagai ibu, mendidik 
anak-anaknya menjadi anak yang diridhoi Allah dan rasulnya. Karena 
anak-anaknyalah sumber pahala dirinya dan sumber kebaikan 
untuknya, dan perang perempuan terhadap masyarakat, Jika ia adalah 
seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib baginya untuk 
mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum wanita lainnya. 
Begitu pula jika ia merupakan seorang yang ahli dalam bidang tertentu, 
maka ia bisa mempunyai andil dalam urusan tersebut namun dengan 
batasan-batasan yang telah disyariatkan dan tentunya setelah 
kewajibannya sebagai ibu rumah tangga telah terpenuhi.” 40 
 
Hal yang sama terkait peran perempuan dalam islam di sampaikan 

pengurus ortom Pemudi Wahdah oleh Fauziah Ramdani mengatakan: 

“Perempuan Berfungsi sebagai madrasah bagi anak-anaknya, 
perempuan adalah pusat sentral pendidik yang akan melanjutkan  misi 
perbaikan umat kedepan. Peran lain, Perempuan memiliki hak yang 
sama dalam bidang pendidikan, sosial dll, selama perempuan masih 
bisa menjalankan tugas keluarga, dan tidak keluar dari syariat.”41 
 

                                                           
39https://muslim.or.id/9142-peranan-wanita-dalam-islam.html (Diakses tanggal 1 

Agustus 2024) 
40Lutfah Djamrud, (44 thn), Koordinator DUWD MWP, Wawancara, Makassar 01 juli 

2024. 
41Fauziyah Ramdhani, (36 thn), pengurus departemen pembinaan mahasiswa, 

Wawancara, Makassar 21 mei 2024. 
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D. Analisis Siyāsah Syar’iyyah terhadap Hak Politik Perempuan menurut 

Muslimah Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar 

Politik dalam konteks Islam, secara bahasa (lughah), politik (al-siyāsah) 

sebenarnya berasal dari kata sāsa-yasūsu-siyāsatan, yang berarti mengurus 

kepentingan seseorang.42 Secara lebih jelas Syaikh Hasan al-Banna 

menyatakan bahwa politik adalah memperhatikan urusan umat, luar dan 

dalam negeri, intern dan ekstern, secara individu dan masyarakat 

keseluruhannya, bukan terbatas pada kepentingan golongan semata. Beliau 

juga berpendapat, bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaran 

pemerintahan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan sistem bersih dan 

berkeadilan, di mana mekanisme kontrol berperan besar.43 

Senada dengan al-Banna, Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam bukunya, 

Al- Afkar al-Siyāsah, mendefinisikan bahwa politik atau al-siyāsah adalah 

mengatur     urusan umat, dengan negara sebagai institusi yang mengatur urusan 

tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi, melakukan muhasabah 

terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya44 

Bertolak dari pengertian bahwa politik adalah tanggungjawab 

pengaturan dan pemeliharaan urusan umat atau masyarakat secara 

keseluruhan, maka dalam konteks Islam tidak terlihat di dalamnya unsur 

                                                           
42Rifyal Ka’bah, Politik dan hukum dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Khaerul bayan 2005), 

hal 111. 
43Hassan al-Banna sebagaimana dikutip Oleh Najmah dan Husnul, Revisi Politik 

Perempuan, (Cet I; Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003 ) h. 133. 
44Hassan al-Banna sebagaimana dikutip Oleh Najmah dan Husnul, Revisi Politik 

Perempuan, (Cet I; Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003 ) h. 134. 
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perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan sebagainya. Jadi, hak 

politik itu boleh didefinisikan sebagai hak- hak yang diinginkan oleh individu 

dalam negara atau tanah kelahirannya. Menurut   Muhammad Ali Quthub dalam 

bukunya “Baithun Nisa’ li al-Nabiy”, hak politik boleh diuraikan sebagai hak 

masyarakat atau rakyat menyertai urusan-urusan negara secara langsung 

seperti urusan kepala negara dan menteri, atau secara tidak langsungnya 

sebagai contoh menjadi rektor pejabat, wakil rakyat, atau anggota di jabatan-

jabatan tertentu45 

Dr. Muhammad Anis Qasim dalam bukunya Al-Huqūq al-Siyāsiyyah li al- 

Mar’ah fi Islām wa al-fikr wa al-Tasyri’ al-Mu’ashir, menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui 

undang - undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga 

negara, artinya hak- hak politik itu hanya berlaku bagi warga negara setempat 

dan tidak berlaku bagi warga negara asing46 

Dengan demikian jelas bahwa hak politik itu adalah hak setiap individu 

untuk berpartisipasi dengan menjadi ahli dalam badan politik dalam negara 

seperti contoh melibatkan diri dalam partai-partai politik, hak memilih dalam 

pemilu, hak menjadi wakil dalam DPR, dan sebagainya lagi hak-hak yang 

terkait rapat dengan urusan-urusan negara dan pemerintahan. 

Islam mengakui pentingnya peran wanita dalam kehidupan 

                                                           
45Muhammad Ali Quthub sebagaimana dikuitip Oleh Shayuthy Abdul Manas, Apa 

Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik ( Cet I; Selangor : Pts Publication dan Distribution, 
2008 ) h. 8. 

46Muhammad Anis Qasim Ja‟far, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. 
Penerjemah   Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan ( Cet II; Jakarta: Amzah 2008 ) h. 34. 
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masyarakat dan dampaknya pada kehidupan politik. Oleh karena itu, kaum 

wanita telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka 

yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam.47 Hak-hak tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Hak Partisipasi dalam Memilih Pemimpin (Bai’at) 

Secara bahasa, kata baiat berarti mubaya,ah atau melakukan janji setia 

dan ketaatan. Ibnu Manzhur mengatakan, “bai’at adalah ungkapan yang 

menggambarkan tentang transaksi dan perjanjian, seakan masing-masing dari 

kedua belah pihak menjual apa yang dimilikinya, memberikan ketulusan hati, 

ketaatan, dan urusan 

peribadinya.” 

Secara terminologi, Ibnu Khaldun mengatakan, “bai’at merupakan 

kontrak dan perjanjian untuk taat. Misalnya, seorang yang menyampaikan 

sumpah setia, membuat perjanjian dengan amirnya, kurang lebih dengan 

menyatakan bahwa dia akan menyerahkan pengawasan atas urusannya 

sendiri dan kaum Muslimin kepadanya dan bahwa dia tidak akan menandingi 

kekuasaannya dan bahwa dia akan mentaatinya dengan melaksanakan semua 

tugas yang dibebankan kepadanya, baik di senangi maupun tidak48 

Abdul Majid al-Zindani dalam bukunya Hak-hak Politik Wanita dalam 

Islam menukilkan sebuah hadis yang berbunyi, “Selama sepuluh tahun 

                                                           
47Fatimah Umar Nasir, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam (Cet I; Jakarta: 

CV. Cendekla Sentra Muslim, 2003) h. 167 
48Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Penerjemah Ahmadia Thoha, Muqaddimah (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2005), Cet. Ke-5, h. 258. 
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Rasulullah mendakwahi orang-orang di rumah-rumah mereka, di musim-

musim haji di Mina dan sebagainya. Beliau mengatakan, “siapa yang 

memberiku tempat berlindung, siapa yang mau menolongku sehingga aku 

dapat menyampaikan risalah Tuhanku dan ia mendapat surga.” Demikianlah, 

hingga Allah mengirimkan kami kepadanya diri Yastrib lalu kami pun 

membenarkannya lalu ia menyebut hadis itu, hingga ia mengatakan, “Maka, 

berangkatlah tujuh puluh tiga orang laki-laki dan dua wanita. Kami janjikan 

kepadanya untuk melakukan bai’at Aqabah. Kami tanyakan kepada Beliau, 

“Untuk apa kami membai‟atmu?” Beliau menjawab, “Untuk patuh dan taat 

dalam keadaan giat maupun malas, untuk berinfak dalam keadaan susah 

maupun lapang, untuk memerintahkan yang ma’ruf dan melarang yang 

mungkar, serta menolongku jika aku nanti datang kalian di Yastrib, sehingga 

kalian melindungiku dari hal-hal yang kalian melindungi dari kalian, istri-istri, 

dan anak-anak kalian  sendiri, untuk itu kalian mendapatkan surga49 

Adapula pendapat yang membolehkan memilih dan dipilih perempuan 

dalam berpolitik, argumentasinya sebagai berikut: 

1. Pernyataan al-Qur’an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan 

perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang 

lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang 

mungkar Q.S. Al-Taubah/9:71. 
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49 Abdul Majid Az-Zindani, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam (Jakarta: al-I‟tishom 

Cahaya Umat, 2003), Cet. Pertama, h. 152-153. 
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م   ز  حَكِير زِير
َ
َ ع

ه
 اللَ

 
ۗ اِن ُ

ه
حَمُهُمُ اللَ ر َ  سَب 

Terjemahnya: 
  Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan 
Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.50 

 
 Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah 

mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang 

besar, seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri 

Saba’ Q.S.  al-Naml/27:23. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah 
mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai 
singgasana yang besar.51 
 

2. Hadis “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada 

perempuan” perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis 

ahad. Kalaupun dianggap sahih hendaknya ditempatkan pada konteks 

pengucapan Nabi yang berkaitan dengan tidak mampunya Buron binti 

Syiwaraih memimpin kerajaan Persia. 

Perempuan berhak menduduki jabatan politik, dengan syarat 

mentaati hukum syariat Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas 

(sarih) melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar pada surah al-

                                                           
50Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020),h.198. 
51Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 379. 



99 
 

Taubah Dalam tafsir Al-Sya’rawi, kata “auliya” diartikan bahwa: “Dalam 

masyarakat mukmin harus saling tolong menolong dan saling memberi 

nasihat, agar sempurna imannya”.52 Jadi mencakup segala segi kebaikan atau 

perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa.  

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang 

kewajiban melakukan kerja sama antar laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh 

mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Keikutsertaan 

perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat 

disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan 

perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw Barangsiapa yang 

tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak 

termasuk golongan mereka. Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya 

(lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan 

kepada mereka yang selalu melakukannya. Urusan mereka (selalu) 

diputuskan dengan musyawarah. 

Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Syura/42: 38 

 َا ر  وَمِم 
َۖ هُمر
َ
ن رٰى بَير ور

ُ
مر ش

ُ
رُه مر

َ
 وَا

ََۖ
وة
ى
ل امُوا الص 

َ
ق
َ
هِمر وَا ا لِرَب  ِّ جَابُور

َ
ت نَ اسر ذِير

َّ
هُ وَال

ٰ
ن
ر
ق
َ
مر ز

  
َ
ن ور

ُ
فِق
ر
  يُن

 
Terjemahnya:  

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 

                                                           
52Al-Sya`râwî, Tafsir al-Sya`râwî, (Beirut: Dar al-Fikr.), Juz 4, h.5287 
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rezki yang Kami berikan kepada mereka.53 
 
 Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan 

adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Syura 

(musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-

bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, 

dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut 

untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan 

bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak 

ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai 

melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat 

termasuk dalam bidang politik.  

2. Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat 

Wanita berhak untuk mengemukakan pendapatnya dan memberi 

pertimbangan kepada pemimpin negara berkenaan dengan berbagai 

problematika    umum umat. Hal ini telah ditunjukkan oleh keumuman firman 

Allah swt dalam QS Al-syura/42: 38. 
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Terjemahnya:  
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka.54 

                                                           
53Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 487. 
54Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020),h. 487. 
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Tidak ada hal yang mengkhususkan ayat ini untuk laki-laki tanpa 

melibatkan wanita. Ketika peristiwa Hudaibiyah, Rasulullah saw mendapat 

saran dari Ummu Salamah yakni ketika para sahabat ra tidak mau mencukur 

dan menyembelih budnah (hewan kurban) mereka. Rasulullah saw masuk ke 

tenda menemui Ummu Salamah lalu menceritakan tanggapan para 

sahabatnya. Ummu Salamah berkata, “Wahai Nabi Allah, apakah baginda 

menghendaki itu? Keluarlah dan tidak usah bicara dengan seorang pun di 

antara mereka hingga baginda menyembelih badnah (hewan peliharaan). Lalu 

panggillah tukang cukur yang akan mencukur rambut baginda.55 

Di antara haknya, seorang wanita mempunyai hak untuk menulis di 

media massa, seperti contoh menulis artikel-artikel, makalah-makalah, atau 

disertasi di Koran, majalah, internet, atau juga untuk seminar-seminar, dan 

juga mengirim surat kepada para pejabat, dan berbagai media lainnya yang 

dapat digunakan untuk mengemukakan pendapat dan pikiran. 

3. Hak Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi) 

Hal ini ditunjukkan oleh nas, sebagaimana terdapat dalam firman Allah 

swt dalam QS Al-imran/3: 110 
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Terjemahnya:  

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

                                                           

55Asma‟ Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam (Cet I; 
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h. 157. 
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beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik.56 
 
Nas ini bersifat umum bagi laki-laki dan wanita. Bahkan ayat ini 

mengandung aspek politik dalam pengawasan terhadap pemerintah, evaluasi, 

dan meminta pertanggung jawabannya. Berkenaan dengan ini, senantiasa 

melekat dalam ingatan sebagaimana Fatimah binti Al-Khattab beramar ma’ruf 

nahi mungkar kepada saudara kandungnya, Umar bin Al-Khattab, dengan 

penuh keberanian dan ketegaran. Setelah mencela apa yang menjadi 

sesembahan Umar dan peribadatan kepadanya, Fatimah mengenalkan dan 

menyampaikan Islam kepada Umar dengan membacakan beberapa ayat Al-

Quran dari surah Taha. Akhirnya Umar pun masuk Islam sekaligus menjadi 

pembela Islam.57 

4. Hak Menuntut Penguasa Jika Zalim 

Hak ini adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh syari’at bagi 

laki- laki maupun perempuan. Hal tersebut terdapat dalam Firman Allah swt 

QS Al-nisa/4: 59 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

                                                           
56Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 64. 

57 Najmah Sa‟idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan ( Cet I; Bogor: Cv 
idea   pustaka Utama, 2003 ) h. 153. 
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dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.58 
 

5. Hak Untuk Ikut Berjihad 

Dalam keadaan negara aman jihad merupakan fardhu kifayah yang 

hanya diwajibkan ke atas laki-laki yang tertentu saja. Kaum wanita tidak 

diwajibkan melibatkan diri dalam perjuangan ini. Walau bagaimana pun 

Rasulullah saw tidak pernah melarang mereka daripada turut serta dalam 

kerja-kerja bantuan seperti merawat tentara yang cedera serta keperluan lain. 

Namun, ketika musuh menyerang sebuah negeri Muslim, maka seluruh 

penduduk negeri tersebut harus pergi berperang melawan musuh. Dalam 

situasi seperti ini, haram bagi siapa pun untuk menolak berperang. 

Mengomentari hal ini, Syeikh Mahmud Syalthut berkata: “Ketika orang-orang   

kafir menyerang negeri muslim, maka setiap muslim harus memerangi dan 

memukul mundur mereka. Dalam situasi ini, maka boleh wanita berperang 

tanpa seizin suaminya, anak tanpa izin ayahnya, dan budak tanpa seizin 

majikannya.” Dalam situasi-situasi seperti ini, di mana jiwa dan harta manusia 

terancam, Islam mengajak laki-laki dan wanita untuk bekerjasama 

memperbaiki perdamaian dan keharmonisan.59 

Sayyid Quthub menulis: “Allah swt tidak menjadikan jihad sebagai 

                                                           
58Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020), h. 87. 
59 Mahmud Syalthut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah (Cet II; Jeddah: Dar al-Syuruq, 1970) 

h. 228. 
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suatu kewajiban bagi wanita. Pada saat yang sama, Allah swt tidak melarang 

mereka untuk ikut serta dalam jihad dan terjun dalam beberapa pertempuran 

pada masa Nabi saw. Namun, kejadian seperti itu jarang dan merupakan 

kekecualian karena Allah swt tidak mewajibkan jihad bagi wanita 

sebagaimana diwajibkan kepada laki- laki.60 

6. Hak Untuk Memberikan Perlindungan 

Dalam Islam, wanita dan juga laki-laki berhak untuk menawarkan 

perlindungan dan keamanan kepada siapa pun, sekalipun kepada seorang 

musyrik   atau musuh perang. Suaka dapat diberikan oleh seorang laki-laki atau 

seorang wanita, muslim merdeka atau budak. Suaka tersebut dengan segera 

dan secara otomatis sah tetapi harus dibuat resmi melalui persetujuan 

penguasa atau komandan pasukan. 

Islam telah memberikan kepada wanita hak untuk memberikan suaka 

dan perlindungan kepada musuhnya. Ummu Hani, anak perempuan Abu 

Thalib meriwayatkan dalam sebuah hadis sahih, “Aku mendatangi Rasulullah 

saw pada hari penaklukan Mekah dan berkata, “Ya Rasulullah! Kakak laki-

lakiku Ali telah menyatakan bahwa dia akan membunuh seorang laki-laki yang 

telah aku beri perlindungan. Laki-laki itu adalah si anu bin Hubaira.” 

Rasulullah saw berkata, “Ya Ummi Hani! Kami akan memberikan suaka kepada 

orang yang telah kamu beri  perlindungan.61 

                                                           

60 Sayyid Quthub, Fi Dzilalil Al-Qur’an (Cet II; Beirut: Dar al-Syuruq, 1978) h. 644. 

61 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari,  Jilid 6 (Beirut: 
al-Maktab al- Islam, Dar al-Soader, t.t.) h. 195. 
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7. Wanita dan Jabatan Penguasa 

Menduduki jabatan penguasa (kepala pemerintahan) berarti memikul 

tanggungjawab agama dan juga negara. Hal ini berlaku bagi kepala negara, 

gubernur, komandan pasukan dan lain-lain. Berdasarkan prinsip “pembagian 

tugas dan tanggungjawab,” jabatan penguasa seperti itu hanya dapat dipikul 

oleh laki-laki.62 karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian 

perempuan Q.S. Al-Nisa/4:34  
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Terjemahnya:  

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, 
oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang 
kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari 
jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 
Maha besar.63 
 

 

Berdasarkan dari para ulama, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, 

“Laki-lakilah yang seharusnya mengurusi kaum wanita .Laki-laki adalah 

                                                           
62Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian 

Kelantan” , (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, 2010) h. 42. 

63Kementerian  Agama RI,  Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemahnya, (Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an 2020). 84. 
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pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah 

yang meluruskan apabila menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat(yang 

artinya), ’Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain’, maksudnya 

adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena 

laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh 

karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula 

dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan 

sabda Nabi saw, ”Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka 

menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.”Hadits ini 

diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits, Abdur Rohman bin Abu Bakroh dari 

ayahnya. 

Meskipun demikian, perempuan dapat menduduki jabatan eksekutif 

yang tidak begitu berat yang tidak bertentangan dengan peran alamiah dan 

utama mereka sebagai ibu dan istri. Umar ra Khalifah kedua, menunjuk Asy-

Syafa’ binti Abdullah al-Adawiyyah sebagai pengelola pasar. Umar ra mau 

mendengarkan sarannya. Umar menjaganya dan kadang-kadang 

menyerahkan sebagian urusan pasar kepadanya. Hal ini telah diriwayatkan 

oleh dua cucu laki-laki Asy-Syafa’, Abu Bakar dan Usman, anak Ibnu Abi 

Hutsmah. Umar ra menyerahkan tanggungjawab seperti itu kepadanya karena 

dia pandai menulis, mempunyai pengetahuan yang luas dan seorang wanita 

yang salihah. Dengan demikian Islam telah mengangkat martabat dan 

kehormatan wanita dengan memberikan dan menetapkan hak-hak dan 
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kewajiban-kewajiban mereka dalam berbagai aspek dunia bangsa mereka. 64 

 

                                                           
64Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid 4, h. 341. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan Terhadap Hak Politik 

Perempuan Perspektif  Wahdah Islamiyah di Kota Makassar (Analisis Siyāsah 

Syar’iyyah) dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hak politik  perempuan Muslimah Wahdah Islamiyah memiliki hak untuk 

memilih, dan Hak Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar. Perempuan boleh ikut 

berpartisipasi dalam politik dengan menggunakan hak suara. Sedangkan 

Perempuan untuk di pilih menjadi pemimpin wahdah Islamiyah tidak 

merekomendasikan untuk Waliyul amr, Adapun untuk calon legislatif 

perempuan, maka belum direkomendasikan melihat belum adanya 

kebutuhan yang mendesak akan hal tersebut, disamping pertimbangan 

maslahat dan mudaratnya dari berbagai sisi, dan fakta belum adanya SDM 

dan logistik yang memadai kaum perempuan. Perempuan Wahdah 

Islamiyah menjalani peran kepemimpinannya dalam scope tertentu, 

menjadi ketua lembaga tertentu yang ada di masyarakat atau komunitas 

yang di dalamnya terdapat kaum perempuan saja. karena tidak ingin 

bercampur baur dengan kaum laki-laki dan akan menghindarinya menurut 

kesanggupannya, tidak mencari-cari jalan untuk bercampur dengan laki-

laki dan tidak mendorong orang lain melakukannya. 

2. Implementasi Hak Politik Perempuan Muslimaha Wahdah Islamiyah yaitu 

organisasi Wahdah Islamiyah laki-laki dan perempuan wadahnya terpisah. 
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Laki-laki tetap dijadikan sebagai pemimpin tertinggi, adapun dalam wadah 

kaum perempuan tersebut yang semua anggotanya perempuan ada satu 

yang dipilih untuk berwewenang menjadi ketua lembaga muslimah 

Wahdah Islamiyah Pusat namun ketua muslimah ini masih di bawah 

kepemimpinan Wahdah Islamiyah dari laki-laki. Menempatkan laki-laki 

dan perempuan pada posisinya masing-masing sesuai dengan ajaran Islam 

ketika dikatakan dalam Al-qur’an bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi 

perempuan. Lembaga Muslimah Pusat Wahdah Islamiyah Makassar 

memiliki program kerja secara umum: Pembinaan dan pengembangan 

lembaga muslimah cabang dan Forum Muslimah tingkat daerah di 

Makassar, melancarkan kegiatan dakwah Islam di tingkat pusat maupun di 

daerah: Daurah (kursus keislaman) dan pesantren kilat dengan materi 

dasar keIslaman (ibadah, aqidah,Islamiyah, akhlak, dll) Pembinaan dan 

pengembangan Majelis Ta’lim seindonesia. Membimbing perempuan-

perempuan yang tinggal di lingkungan yang minim kesadaran agamanya 

3. Siyāsah Syar’iyyah mengakui pentingnya peran wanita dalam kehidupan 

masyarakat dan dampaknya pada kehidupan politik. Oleh karena itu, kaum 

wanita telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka 

yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Hak-hak tersebut 

adalah sebagai berikut, Hak Partisipasi dalam Memilih Pemimpin (Bai’at), 

Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat, Hak Amar Ma’ruf dan 

Nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi), Hak Menuntut Penguasa Jika 

Zalim, Hak Untuk Ikut Berjihad, Hak Untuk Memberikan Perlindungan, 
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Wanita dan Jabatan Penguasa dapat menduduki jabatan eksekutif yang 

tidak begitu berat yang tidak bertentangan dengan peran alamiah dan 

utama mereka sebagai ibu dan istri. 

B. Implikasi Penelitian  

Implikasi dari penelitian ini adalah para perempuan dalam komunitas 

lain atau non komunitas dapat mengetahui bahkan meneladani bagaimana 

seharusnya peran seorang perempuan dalam ranah publik yang sesuai fitrah 

kewanitaannya, jika perempuan baik maka baiklah sebuah Negara, seperti 

melihat akhlak perempuan dalam kesehariannya dan menjaga kehormatannya 

agar tetap terlindungi dari hal-hal yang akan membawa dampak negatif hingga 

menjerumuskan ke dalam dosa. karena perempuan dalam Islam tidak 

diciptakan untuk menyaingi laki-laki dalam berkarya dan berekspresi. 

 



 

111 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an Al-Karim. 

A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007. 

Abdul Majid Az-Zindani, Hak-hak Politik Wanita dalam Islam, Jakarta: al-
I‟tishom Cahaya Umat, 2003. 

Ali ,Muhammad Al-Hasyimi, Jati Diri Wanita Muslimah. 

Al-Sya`râwî, Tafsir al-Sya`râwî, Beirut: Dar al-Fikr., Juz 4, 

Amin Al-Khuli, Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama',t.Cet; Baqdad, t.t. 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggah Wahdah Islamiyah.  

Anita, Kurnaemi, (44 thn), Sekretaris komisi muslimah dewan syariah wahdah 
Islamiyah, wawancara, Makassar 24 Juni 2024. 

Anwar, Hairul.  “keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif dalam 
menjalankan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten 
Sumenep periode 2014-2019” Tesis, Surabaya: Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018. 

Ari Hervina, dkk “Keterwakilan perempuan pada pemilihan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten tulang bawang Barat pada pemilihan 
umum(pemilu)2019 Journal of Research in Social Science and 
Humanities (2021) 1(2)I. 

Asma’ Muhammad Ziyadah, Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam,  Cet 
I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. 

Azyumardi Azra, Perempuan dalam Transformasi Sejarah Islam, Jakarta: tp, 
1999.  

Benni Erick, Masyitah keterwakilan perempuan dalam partai politik perspektif 
siyasah syariyyah Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH) Volume 3, Nomor 
2, Desember 2020. 

Daftar bakal calon yang dimaksud dalam Pasal 53 adalah daftar bakal calon 
anggota DPR dan DPD. 



112 
 

 

Diamond, Larry Developing democracy: Toward Consolidation. Baltimore dan 
London: The Johns Hopkins University Press,1999. 

Djamil,  Fathurrahman,  Filsa ƒat  Hukum  Islam ,  bagian  pertama Cet. I: 
Jakarta: Logos, 1997. 

Djamrud, Lutfah, (44 thn), Koordinator DUWD MWP, Wawancara, Makassar 
01 juli 2024. 

Elly. M Setiadi, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: Kencana 2012 

H. Hadari Nawawi dan Himi Martini, Penelitian Terapan Yogyakarta: Gajah 
Mada University Press, 1996. 

Hadits Arbain com. Kerjakan perintah yang kamu mampu (diakses 4 juni 
2023) 

Harits, Liza, (44 thn pengurus ketua dept dakwah mwp, Wawancara, Makassar 
2 juli 2024. 

Hassan al-Banna sebagaimana dikutip Oleh Najmah dan Husnul, Revisi Politik 
Perempuan, Cet I; Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003. 

Hedwigis, Sri Wahyuni Esti R, Pandangan Publik tentang Keputusan 
Perempuan dalam Kancah Politik di Indonesia Studi Kasus Dosen dan 
Mahasiswa ABFII Perbanas. Dalam Gender And politics. Yogyakarta: 
Kerjasama PSW Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana UGM dan 
Penerbit Tiara Wacana 1999.. 

Hijrayanti sari, “Pola Komunikasi Daiyah dalam Pembinaan keagamaan  di 
Muslimah Wahdah Islamiyah daerah Makassar NUKHBATUL ‘ULUM : 
Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 4, No. 1 (2018) : Hal. 51-60. 

https://muslim.or.id/9142-peranan-wanita-dalam-islam.html, Diakses 
tanggal 1 Agustus 2024. 

Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, Yogyakarta: LKiS, 2007. 

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari,  Jilid 6 , 
Beirut: al-Maktab al- Islam, Dar al-Soader, t.t.h 

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid 4, h. 341. 

Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur‟an al-Adhim, juz I. Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th. 

https://muslim.or.id/9142-peranan-wanita-dalam-islam.html


113 
 

 

Ibnu Khaldun, Muqaddimah. Penerjemah Ahmadia Thoha, Muqaddimah , 
Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005. 

Ihromi. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 
1995. 

Ja’far, Muhammad Anis Qasim, Al-Huquq Al-Siyasah li Al-Mar’ah fi Al-Islam. 
Penerjemah   Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan Cet II; Jakarta: 
Amzah 2008. 

Jurdi, Syarifuddin, Islam dan Politik Lokal Cet.I; Yogyakarta: Pustaka 
Cendekia Press, 2006. 

Jurdi, Syarifuddin, Sejarah Wahdah Islamiyah Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 
Transisi), (Cet.1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 116, lihat juga 
Zulfiah Sam, “Efektivitas Pendidikan Halaqah Tarbiyah dalam 
Peningkatan Pemahaman Din al-Islam di Kalangan Mahasiswi”, Tesis 
(Makassar: Fak. Pendidikan Islam UIN Alauddin, 2010.  

Jurdi, Syarifuddin, Sejarah Wahdah Islamiyah Sebuah Geliat Ormas Islam di Era 
Transisi 

Karam Azza dkk. Perempuan di Parlemen. (Jakarta. Yayasan Jurnal 
Perempuan. 1999. 

Karam Azza dkk. Perempuan di Parlemen. Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan. 
1999 

Kementerian  Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an Hafalan Mudah 
Terjemahnya dan Tajwid Warna t. Cet; Bandung: PT Cordoba,2016. 

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi Rineka Cipta: Jakarta, 2009. 

M. Hasbi   Ash-Shiddieu,   Falsaƒah   Hukum  Islam, Cet.  V,  Jakarta: Bulan 
Bintang, 1993. 

Mahmud Syalthut, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah , Cet II; Jeddah: Dar al-Syuruq, 
1970. 

Maran Rafael Raga, Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya 
Dasar,Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000. 

Mohd Sufian Bin Harun “Gerakan Politik Wanita Muslimah Di Negara bagian 
Kelantan” , Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. 



114 
 

 

Muhammad Ali Quthub sebagaimana dikuitip Oleh Shayuthy Abdul Manas, Apa 
Kata Islam Mengenai Wanita Berpolitik, Cet I; Selangor : Pts Publication 
dan Distribution, 2008. 

Mulia Siti Musdah, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar 
Press, 2007. 

Mulia, Siti Musdah & Anik Farida. Perempuan dan politik. Jakarta. Gramedia 
Pustaka Utama. 2005. 

Mulyono, Ignatius “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, 
Makalah disampaikan lam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk 
Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & 
Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta: Hotel Crown, 2 
Februari 2010.  

Najmah Sa‟idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan,  Cet I; Bogor: 
Cv idea   pustaka Utama, 2003. 

Nasir,, Fatimah Umar Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam, Cet I; 
Jakarta: CV. Cendekla Sentra Muslim, 2003. 

Oakley Ann, Sex, Gender and Society, England: Gower Publishing Company, 
1985. 

Parawansa. Khofifah Indar. Mengukur Paradigma Menembus Tradisi. Jakarta. 
Pustaka LP3ES Indonesia. 2006. 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 

Ramdhani, Fauziyah, (36 thn), pengurus departemen pembinaan mahasiswa, 
Wawancara, Makassar 21 mei 2024. 

Rencana Strategis (Renstra) Wahdah Islamiyah Tahun 2016 sampai 2030. 

Republik Indonesia,Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 
2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. 
Tambahan lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5189. 

Sam, Zulfiah, “Efektivitas Pendidikan Halaqah Tarbiyah dalam Peningkatan 
Pemahaman Din al-Islam di Kalangan Mahasiswi”. 

Sayyid Quthub, Fi Dzilalil Al-Qur’an , Cet II; Beirut: Dar al-Syuruq, 1978. 



115 
 

 

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi, 
Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonoi Universitas 
Indonesia, 1964. 

Siti Hariti Sastriani,  Gender and Politics,Penerbit Pusat Studi Wanita 
Universitas Gajah Mada dengan Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009. 

Siti Musdah Mulia & Anik Farida. Perempuan dan politik. Jakarta. Gramedia 
Pustaka Utama. 2005. 

Subhan Zaitunah, Perempuan dan Politik dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka 
Pesantren, 2006. 

Sukmarini, Andi Vita, “Perilaku Komunikasi Wanita Bercadar dalam Dunia 
Kerja”, Disertasi (Bandung: Fak. Ilmu Komunikasi Universitas 
Padjadjaran, 2017. 

Sukri, Sri Suhandjati Perempuan sebagai Kepala Negara, t.Cet; Yogyakarta: 
Gama Media, 2002. 

T. O. Ihromi. Kajian Wanita dalam Pembangunan. Jakarta. Yayasan Obor 
Indonesia. 1995. 

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Jakarta: Balai Pustaka, 1988. 

Utami Santi Wijaya Hesti dkk, Perempuan dalam Pusaran Demokrasi, dari Pintu 
Otonomi ke Pemerdayaan, Penerbit IP4 Lappera Indonesia, Bantul, 
2001,  

Wahdah Islamiyah, Situs Resmi Muslimah Wahdah Pusat,  
https://muslimahwahdah.or.id/ (24 April 2023). 

Widiyaningrum, Widdi Yuspita “Partisipasi politik kader perempuan dalam 
bidang politk: sebuah kajian  teoritis” Jurnal JISIPOL Ilmu 
Pemerintahan Universitas Bale Bandung Vol 4, No 2, Juli 2020  

Widyani Ani, Politik Perempuan Bukan Gerhana Jakarta:Kompas,2005. 

Widyosiswoyo Supartono, Ilmu Budaya Dasar Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. 

Yanggo, Huzaemah T, Fiqh Perempuan Kontemporer, Jakarta: Al-Mawardi 
Prima, 2001. 

https://muslimahwahdah.or.id/


116 
 

 

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik, Malang: Intrans 
Publishing, 2015. 

Zakiah Drajat, et. Al,. Ilmu Pendidikan Islam Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2004. 

Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta: Bigrafi 
Publishing, 2003. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

Lampiran-Lampiran 

Lampiran 1  

Kantor Muslimah Wahdah Islamiyah 
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Lampiran 2 

Wawancara dengan Aktifis Wahdah Islamiyah Makassar 
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