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DAFTAR PUSTAKA   72PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN 

SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب
 ta t te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh ka dan ha خ
 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r er ر

 zai z zet ز
 sin s es ش

 syin sy es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل
 mim m em و

ٌ nun n en 
 wau w we و
 ha h ha ـه



 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيِفَ
 haula : هَوِلَ

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 hamzah ’ apostrof ء
 ya y ye ى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اَ

 Kasrah i i اِ

 d}amah u u اُ

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَيِ 

 fath}ah dan wau Au a dan u ىَوِ

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

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

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

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ىُو



 

 

Contoh: 

 ma>ta : يَاتَ

 <rama : رَيَي

 qi>la : لِيِمَ

ًُوِتُ  yamu>tu :   يَ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 <raud}ah al-at}fal : رَوِضَةُ انْأَ طْفَالِ

ًَدِيَُِةُ انْفَاضِهَةُ  al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَنْ

ًَةُ  al-h}ikmah :  اَنْحكْ

5. Syaddah (Tasdi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَُّاَ
 <najjaina : ََجَّيَُِا
 al-haqq : اَنْحَكُّ
 nu‚ima : َُعِّىَ
 aduwwun‘ : عَدُوٌّ

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

( ) ىِيّ  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَهِيٌّ

 arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَ بِيٌّ



 

 

  



 

 

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

ًِصُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَنشَّ

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : اَنسَّنْسَنَةُ

 al-falsafah : اَنْفَهْسَفَةُ

 al-bila>du : اَنْبِلَادُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

ٌَ ta’murun : تَأْ يُرُوِ > 

 ‘al-nau : اَنَُّوِعُ

 syai’un : شَيِءٌ

 umirtu : أُيِرِتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

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

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-

literasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Zila>l al-Qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 



 

 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr  dan huruf lainnya 

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

hamzah. 

Contoh: 

ٍُ الِله  billa>hبِا لله di>nulla>hدِيِ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

ًَةِ  الله هُىِ فِيِ رَحِ hum fi>rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 



 

 

11. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

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

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āl ‘Imrān/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

  

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

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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Penelitian ini membahas tentang konsep kesetaraan gender R. A. Kartini 

perspektif pendidikan Islam. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) mengetahui 

konsep gender R. A. Kartini. 2) mengetahui pandangan pendidikan Islam tentang 

gender. 3) mengetahui relasi kesetaraan gender menurut R. A. Kartini dengan 

pandangan pendidikan Islam. 

Penelitian ini adalah penelitian literatur atau study kepustakaan (Library 
Research) dengan menggunakan pendekatan rasionalistik dan pendekatan sejarah 

(historical approach). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil karya 

Kartini yang dibukukan yaitu buku habis gelap terbitlah terang serta buku yang 

relevan dengan pembahasan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah 

bahan literatur yang relevan sera dihasilkan oleh pemikir lain yang membahas 

mengenai R. A. Kartini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi 

(content analysis). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender R. A. 

Kartini perspektif pendidikan Islam, ialah: kesetaraan gender merupakan titik tolak 

bagi kemajuan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan merupakan wajib bagi laki-

laki dan wanita karena kolaborasi antara laki-laki dan wanita yang terdidik dapat 

memperbaiki kehidupan suatu bangsa. Pendidikan dapat menunjang peran wanita 

sebagai ibu yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya yang merupakan 

pelanjut generasi masa depan. Lebih lanjut Kartini mengemukakan bahwa 

pendidikan tidak hanya berorientasi terhadap pengetahuan keterampilan dan 

pengetahuan saja namun juga dibutuhkan didikan budi pekerti dan jiwa. Hal ini 

sejalan dengan pendidikan Islam, pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran 

Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur’an dan sunnah yang terbebas dari 

prinsip ketidak adilan perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki dan wanita. konsep 

kesetaraan gender yang ditawarkan Kartini dengan pandangan pendidikan Islam 

kedua-duanya memiliki hubungan yang erat baik dari segi maksud, fungsi dan 

tujuannya.  

Implikasi penelitian ini adalah R. A. Kartini mengemukakan ide-ide yang 

bersifat revolusioner dengan cara melakukan perubahan terhadap hal-hal yang 

menjadi aspek fundamental dalam pendidikan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, gender merupakan istilah yang telah menjadi salah satu wacana 

publik yang mempersoalkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada wanita. 

Misalnya, dalam  kehidupan sering dijumpai ungkapan bahwa pendidikan bagi 

wanita tidaklah begitu penting karena meskipun sekolah mencapai tingkat titel yang 

tinggi, tetapi pada akhirnya akan kembali mengurus ranah domestik juga, seperti 

sumur, dapur, dan kasur. Sumur diidentikkan dengan mencuci, dapur erat kaitannya 

dengan memasak, serta kasur berkaitan mengenai persoalan biologis suami-istri. 

Konsep ini sudah mengakar pada masyarakat khususnya pada wilayah pedesaan.  

Seorang pemenang hadiah Nobel perdamaian 1997 yakni Jody William dalam 

bukunya Mudjia Rahardjo menagatakn ada suatu alasan yang menjadikan isu gender 

menarik untuk didiskusikan lebih jauh terkhusus bagi akademis dari berbagai disiplin 

ilmu untuk mengisi khasanah akademik.
1
 Salah satu alasan mengapa gender begitu 

menarik untuk dibahas adalah karena adanya subordinasi terhadap wanita. Ada 

beberapa alasan mengapa terjadi subordinasi pada wanita, yaitu wanita harus tunduk 

kepada keputusan yang diambil oleh laki-laki, wanita ditempatkan di rumah untuk 

mengurus domestik saja, dan wanita dianggap terlalu lemah untuk menjadi seorang 

pemimpin,
2
 bahkan alasan agama yang kerap kali dijadikan dalil bahwa posisi laki-

laki berada di atas wanita dan kisah  klasik yang ada di masyarakat menyatakan 

                                                             
1
Lihat Mudjia Rahardjo, Relung-relung Bahasa (Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h. 137. 

2
Yayuk Yuliati, Perubahan Ekologis dan Strategi Adaptasi Masyarakat di Wilayah 

Pegunungan Tengger (Cet. I; UB Press: Malang, 2011), h. 47. 
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perempuan asal muasalnya dari tulang rusuk Adam untuk menciptakan citra yang 

lebih rendah bagi perempuan dan lebih tinggi bagi laki-laki.
3
 Inilah beberapa alasan 

subordinasi yang terjadi pada wanita sehingga dijadikan dalil ketidakadilan terhadap 

wanita dikarenakan  adanya sistem patriarki yang telah mengakar di masyarakat 

akibatnya eksistensi wanita menjadi redup sehingga muncul anggapan bahwa 

makhluk yang bernama wanita diciptakan bergantung terhadap laki-laki.  

Adanya anggapan seperti ini memunculkan gerakan feminisme yang 

memperjuangkan posisi wanita untuk memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan 

wanita. Nilai feminisme yang diperjuangkan oleh kaum hawa membebaskan wanita 

dari berbagai macam belenggu perlakuan tidak adil secara seksualitas, etis, dan 

maupun ikatan-ikatan primordial lainya.
4
 Di negara Indonesia muncul seseorang 

yang memperjuangkan hak wanita yaitu Raden Ajeng Kartini yang namanya 

disingkat menjadi R. A. Kartini. 

R. A. Kartini merupakan tokoh tanah air yang membela kaum wanita yang 

secara umum masih tertinggal pada posisi inferior bila dibandingkan dengan laki-

laki. Nasib kaum wanita terkhusus di Jawa pada waktu itu nyaris tidak mendapatkan 

pendidikan. Hak merdeka bagi anak wanita hilang pada usia pra nikah  yakni 

duabelas tahun, wanita akan dipingit di rumahnya untuk menunggu lamaran.
5
  Cita-

cita Kartini akan kebebasan dan kemandirian bagi wanita adalah kebebasan untuk 

                                                             
3
Lihat Ahmad Fudhaili, Wanita Lembah Suci: Kritik atas Hadis-hadis Shahih (Yogyakarta: 

Pilar Media, 2002),  h. 150. 

4
Asep Kamaluddin, ‚Konsep Kesetaraan Gender Perspektif R. A. Kartini dalam Pendidikan 

Islam‛, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009),  h. 3.  

5
Lihat Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., Sejarah Nasional Indonesia: Jaman 

Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda V (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1993),  h. 238. 
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mendapatkan kesempatan bersekolah dan mengingkari pemikiran poligami. Dua hal 

inilah yang menjadi inti konsep pembebasan perempuan pada gagasan Kartini.
6
   

Pemikiran Kartini banyak mendapatkan pengaruh dari K. H. Sholeh Darat 

yang menafsirkan surah al-fatihah saat menghadiri pengajian keluarga di kediaman 

pamannya yang saat itu menjabat sebagai bupati Demak. Selama mengikuti 

pengajian Kartini tercengang dan tidak dapat memalingkan pandangan dari sang 

Kiai, telinganya mendengarkan setiap kata yang disampaikan oleh Kiai dan merasa 

mendapatkan pencerahan karena Kiai mampu terjemahkan dan jelaskan secara detail 

arti surah al-fatihah agar orang awam bisa mengerti.
7
 

Mula-mula kartini dalam belajar al-Qur’an sebelum bertemu Kiai, ia hanya 

sekedar belajar mengeja dan menulis dan tidak memahami isi kandungan al-Qur’an 

sehingga Kartini memberontak terhadap ketidaksempurnaannya dalam memahami 

al-Qur’an. Pasca Kartini belajar bagaimana metode menerjemahkan al-Qur’an dari 

sang Kiai, ia memperoleh pencerahan dan muncullah gagasan atau ide baru yakni 

hijrah dari kegelapan (kejahiliahan) menuju cahaya (kesadaran) yang terdapat dalam 

karyanya yaitu ‚Habis Gelap Terbitlah Terang. Ia mendapatkan inspirasi setelah 

mempelajari tafsir al-Qur’an,
8
 khususnya pada QS al-Baqarah/2: 257: 

بدِ إنًَِ انُُّىسِِۖ  ًَ ٍَ انظُّهُ ٍَ آيَُىُا َخُْشِجُهىُ يِّ ٍُّ انَّزَِ  اللهُ وَنِ

Terjemahnya: 

                                                             
6
Lihat Citra Mustika, ‚Pemahaman Emansipasi Wanita, (Studi Hermeneutika Makna 

Emansipasi Wanita dalam Pemikiran R. A. Kartini pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang‛,  Kajian 

Komunikasi 8 no. 1 (2015), h. 68. 

7
Abdul Rouf Al Ayubi. ‚Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat terhadap Pemikiran 

R. A. Kartini Tentang Emansipasi Wanita‛ Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019. h. 19. 

8
Abdul Rouf Al Ayubi. ‚Sejarah Pengaruh Pemikiran K.H. Sholeh Darat terhadap Pemikiran 

R. A. Kartini Tentang Emansipasi Wanita‛ Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019. h. 20. 
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Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).

9
 

Buah pemikiran Kartini dalam suratnya terinspirasi dari penggalan ayat 

favoritnya di atas. Seringkali ia mengulang kata dalam suratnya ‚Dari Gelap Menuju 

Cahaya‛  atau ‚Door Duisternis Tot licht‛.
10

 Salah satu pemikirannya dalam surat-

suratnya ialah menginginkan wanita Jawa menjadi terpelajar dengan cara menempuh 

pendidikan sehingga Kartini berkeinginan mendirikan sekolah. Sebagai jawaban atas 

ketertinggalan wanita Jawa dari pengetahuan mengeluarkan wanita Jawa dari 

ketertinggalan menuju ilmu pengetahuan (cahaya). 

Kartini berpendapat sarana utama yang mesti ditempuh untuk membebaskan 

masyarakat dari perlakuan tidak adil yakni dengan pendidikan. Utamanya bagi 

perempuan, Kartini berharap perempuan tidak fokus pada aspek domestik saja 

namun diharapkan perempuan mampu bersaing secara global dan progresif karena 

perempuan adalah pendidik pertama bagi anak bangsa.  Diupayakan pendidikan yang 

didapatkan bukan semata-mata aspek kognitif saja, tetapi diharapkan pendidikan 

dapat melahirkan peserta didik yang berakhlak yang berindikasi pada kecakapan 

spiritual, moral, dan intelektual yang terdapat pada pendidikan Islam.
11

 

Caranya adalah dengan memberikan pendidikan. Didikan seorang ibu banyak 

memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak di masa mendatang sehingga 

dengan memberikan pendidikan kepada perempuan membuatnya lebih berkompeten 

dalam memenuhi kewajibannya sebagai pendidik pertama bagi generasinya karena 

                                                             
9
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 43. 

10
Noer Hamidah, "Habis Gelap Terbitlah Terang (Telaah Korelasi Penafsiran Sholeh Darat 

dalam Tafsir Faidh Al-Rahman dengan Surat Kartini)", Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021, 

h. 74. 

11
Asep Kamaluddin, ‚Konsep Kesetaraan Gender Perspektif R. A Kartini dalam Pendidikan 

Islam‛, h. 67-70. 
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dari wanita (ibu) awal mula anak mulai belajar merasa, berpikir, berbicara dan 

tumbuh.
12

 Tentunya yang dimaksudkan disini adalah pendidikan Islam yang  

diharapkan menjadi pegangan setiap wanita sehingga dapat melahirkan generasi 

berkepribadian muslim yang berpegang teguh pada ajaran agamanya secara kaffah. 

Pendidikan Islam dalam dunia pendidikan sering menjadi perhatian oleh 

Barat, salah satu alasannya adalah  isu kesetaraan gender, kedudukan, dan  serta 

keterlibatan perempuan dalam pendidikan di kelompok umat Islam. Rumor 

kesetaraan gender dalam pendidikan lantas memicu berbagai kritik terhadap ajaran 

Islam yang diduga tidak memiliki tempat bagi perempuan dalam pendidikan, karena 

sebagian besar ajaran Islam disangka tidak sesuai, bersifat maskulin dan condong 

kepada laki-laki. Komentar yang kerap dilontarkan oleh aktivis gender secara global 

bukanlah hal baru pada konteks Islam, malahan dari sudut sejarah manusia, 

persoalan peran dan status laki-laki dan perempuan yang berbeda telah menjadi 

pusat perhatian.
13

 

Dikisahkan dari sudut pandang al-Qur'an, pada proses penciptaan manusia 

pertama yakni Adam dan Hawa ditemukan adanya perbedaan namun dalam prinsip 

dasar agama Islam tidak pernah mendikotomikan peran laki-laki dan perempuan, al-

Qur’an sangat menghargai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sikap Islam 

memperlakukan perempuan dinilai relatif lebih baik daripada doktrin agama lain 

terhadap perempuan. Contohnya adalah pada zaman Nabi dan para sahabatnya, 

banyak perempuan terlibat dalam politik dan perang. Partisipasi wanita dalam jihad 

                                                             
12

Asep Kamaluddin, ‚Konsep Kesetaraan Gender Perspektif R. A Kartini dalam Pendidikan 

Islam‛, h. 40. 

13
Zainal Abidin, ‚Kesetaraan Gender dan Emansipasi Wanita dalam Pendidikan  Islam‛, 

Tarbawiyah 12, No. 01 (2015):  h. 2 
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diatur oleh hukum Syariah. Peran perempuan dalam perang tidak bisa dipandang 

sebelah mata, kejayaan Islam tak lepas dari dukungan luar biasa kaum perempuan. 

Dalam perang melawan musuh, perempuan memiliki peran yang sangat urgen, salah 

satunya adalah berperan dalam menyembuhkan luka, membawakan air minuman dan 

membangkitkan semangat juang tentara muslim.
14

  

Dikatakan bahwa selama perang ekspansi muslim pertama di luar Jazirah 

Arab, Asma binti Yazid menemani tentara muslim dengan wanita muslim lainnya ke 

belakang mujahidin, dia ikut andil dalam mempersiapkan senjata, memberi air 

minum kepada tentara muslim, dan serta merawat tentara muslim yang terluka. Saat 

perang berkecamuk, dia turut berjuang dengan sekuat tenaga tetapi tidak 

menemukan senjata selain pilar tendanya, yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa 

Asma telah membunuh 9 tentara Romawi menggunakan pilar tendanya.
15

  

Selain Asma, Aisyah binti Abu Bakar juga pernah terlibat dalam peperangan 

yakni perang Jamal. Ia menjadi nakhoda dari perang tersebut melawan Ali bin Abi 

Thalib yang telah terpilih menjadi khalifah. Aisyah menggugat atas pembunuhan 

Utsman bin Affan karena adanya penangguhan hukuman yang semestinya segera 

didapatkan oleh pelaku pembunuhan. Aisyah kemudian menuju ke Basra, lalu disusul 

oleh Thalhah dan Zubair untuk melakukan perlawanan atas kematian Utsman bin 

Affan yang tidak ditindaklanjuti dengan segera oleh Ali bin Abi Thalib. Mendengar 

                                                             
14

Muhammad Imarah, 100 Kisah Kepahlawanan Wanita (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 

h. 47. 

15
Ahmad Khalil Jam’ah, 70 Tokoh Wanita dalam Kehidupan Rasulullah (Cet. I; Jakarta: 

Darul Falah,2004), h. 82. 
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kabar tersebut Ali bin Abi Thalib segera memerintahkan pasukannya pergi ke Basra 

untuk memadamkan pemberontakan tersebut.
16

 

Kisah wanita di atas merupakan kisah beberapa wanita yang ikut andil dalam 

peperangan masa Rasulullah, mereka turut andil dalam perang melawan musuh Allah 

demi membela dan memperjuangkan agama Islam.  Di dalam Islam tidak ada 

larangan ikut berperang, hal ini didasarkan pada nilai derajat yang sama antara laki-

laki dan wanita. Islam telah menghapus diskriminasi terhadap wanita sebagaimana 

yang terdapat dalam sejarah, masyarakat Arab pada masanya bila mendapati 

anaknya terlahir sebagai wanita mereka sedih, kecewa, malu, dan membunuhnya 

bahkan mengubur bayinya hidup-hidup karena dianggap memalukan atau aib. Islam 

kemudian menghapus budaya diskriminasi tersebut yang kemudian dijelaskan dalam 

firman Allah swt. dalam  QS al-Nahl/16: 58-59:    

ا وَهىَُ كَظُِىٌ  )وَإِرَا ثُ  ًٰ ظمََّ وَجْههُُ يُغْىَدًّّ شَ أحََذُهىُ ثبِلَُْْثَ شَ ٨٥شِّ ٍَ انْمىَْوِ يٍِ عُىءِ يَب ثشُِّ ( َزَىََاسَيٰ يِ

(  ٌَ ى ًُ هُ فٍِ انزُّشَاةِِۗ ألَََ عَبءَ يَب َحَْكُ ٌٍ أوَْ َذَُعُّ ًٰ هىُ غِكُهُ عَهَ ًْ  (  ٨٥ثهِِِۚ أََُ

Terjemahnya: 

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 
wanita, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia 
Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang 
disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung 
kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? 
ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

17
 

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai wacana menarik dalam salah 

satu pembahasan dari ajaran Islam. Bahkan dalam al-Qur'an perempuan diberi 

perhatian khusus bahkan secara khusus dicantumkan namanya dalam surah al-Nisa>’. 

Pasalnya, pada zaman Jahiliyah perempuan sama sekali tidak mendapat perhatian 

                                                             

16
Sa’id al-Afghani, Pemimpin Wanita di Kancah Politik (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2001), 

h.175. 

17
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah. h. 273. 
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hak asasi manusia sebagai makhluk Allah swt. Dalam ranah pendidikan secara global 

isu gender, emansipasi perempuan terutama peran dan status perempuan dalam 

pendidikan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan. 

Perempuan berhak berprestasi, berpartisipasi dalam pendidikan, dan pengajaran. 

Sebagai agama universal, Islam memandang fitrah manusia mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama antara jenis.
18

 

Pemikiran Kartini di atas terkait emansipasi wanita yang dilakukan Kartini 

yakni mendukung pendidikan bagi wanita khususnya pada pendidikan Islam. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan 

menuangkannya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul ‚Konsep Kesetaraan 

Gender R. A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam‛. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah di atas, muncul beberapa pertanyaan yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana konsep gender R. A. Kartini? 

2. Bagaimana pandangan pendidikan Islam tentang gender? 

3. Bagaimana relasi kesetaraan gender menurut R. A. Kartini dengan pandangan 

pendidikan Islam? 

 

 

                                                             
18

Zainal Abidin, ‚Kesetaraan Gender dan Emansipasi Wanita dalam Pendidikan  Islam‛, 

Arbawiyah 12, no. 01 (2015):  h. 2-3. 
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C. Pengertian Judul 

Guna menghindari munculnya kesalahpahaman dalam memahami judul 

skripsi ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan maksud dari judul skripsi ‚Konsep 

Kesetaraan Gender Menurut R. A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam‛ dengan 

maksud agar pembahasan lebih terarah. 

 Istilah-istilah yang perlu digaris bawahi yaitu: 

1. Konsep 

Arti konsep menurut KBBI yakni pengertian, deskripsi, gambaran mental 

objek, proses, pendapat (pemahaman) konsepsi (ideal) yang telah dipikirkan.
19

 Agar 

aktivitas beroperasi secara sistematis dan lancar, diperlukan kegiatan perencanaan 

yang baik sehingga diperlukan suatu ide atau gagasan yang akan dilakukan oleh 

individu atau kelompok, perencanaan tersebut dapat dituangkan dalam suatu peta 

konsep. Menurut Kant dikutip Harifuddin Cawidu konsep juga dapat dipahami 

sebagai daya tarik dari gambaran suatu ide yang merupakan gambaran umum atau 

abstrak dari sesuatu.
20

 Fungsi suatu konsep bermacam-macam, namun secara umum 

fungsi konsep adalah memudahkan seseorang untuk lebih memahami sesuatu. 

2. Kesetaraan Gender 

Kata gender menurut Kamus Bahasa Inggris berarti jenis kelamin.
21

 Menurut 

kamus bahasa Indonesia gender diartikan sebanding, sama kedudukannya, tidak ada 

                                                             
19

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520. 

20
Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an, Suatu Kajian Teologis dengan 

Pendekatan Tematik (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 13. 

21
Lihat John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 

1983), h. 256. 
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tandingannya, sama tingkatannya, sama tingginya pria dan wanita.
22

 Gender dalam 

perkembangannya di masyarakat dianggap sebagai konsep yang digunakan untuk 

membedakan perilaku, peran, karakteristik, psikologis, dan emosional antara laki-

laki dan perempuan. Gender yang dipahami adalah karakteristik yang menjadi dasar 

untuk menentukan perbedaan jenis kelamin dalam hal nilai-nilai sosial budaya, 

perilaku, psikologis, emosional, dan faktor non biologis lainnya..
23

  

Berdasarkan definisi di atas untuk memahami makna gender, pembaca harus 

dapat membedakan antara sex dan gender. Sex digunakan untuk mendefinisikan 

perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender digunakan 

untuk mendefinisikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif 

sosiokultural. 

3. R. A. Kartini 

Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh emansipasi wanita yang terkenal di 

Indonesia. Bertepatan dengan tanggal 21 April 1879 ia dilahirkan di Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara. R. A. Kartini diketahui selaku tokoh emansipasi wanita 

karena ia telah memperjuangkan hak dan kebebasan bagi wanita dari ketidakadilan 

dan diskriminasi. Adanya batasan mendapatkan pendidikan dan bebasnya praktek 

poligami pada wanita merupakan bentuk ketidakadilan yang ia dibela. Pendidikan 

yang tidak bebas diakses oleh anak wanita karena harus menjalani pingitan pada saat 

usia 12 tahun untuk menunggu dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Sekolah bagi 

anak wanita adalah suatu hal yang tabu dan hanya anak laki-laki yang diperbolehkan 

                                                             
22

Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer,  h. 731. 

23
Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender dan Feminisme (Yogyakarta: Garudhawaca, 

2016), h. 1. 
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untuk bersekolah. Pada masa Kartini menjalani pingitan ia merasa terkekang, 

kebebasannya terenggut, tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan sekolah, dan ia 

merindukan kebebasan. Salah satu cara Kartini  melampiaskan kerinduan yang ia 

alami adalah ia mulai berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda, 

tulisannya berisi gagasan-gagasan upaya memajukan wanita pribumi dan 

keresahannya terhadap wanita yang jauh tertinggal dari bangsa Belanda.
24

 

Kartini memiliki cita-cita melanjutkan sekolah di Belanda namun tidak 

terwujud, sebagai gantinya ia mendirikan sekolah bagi gadis Jawa pertama di 

Hindia-Belanda. Ia mengajarkan baca-tulis, budi pekerti, keterampilan, dan 

memasak kepada murid-muridnya.
25

 Kartini tercatat jelas dalam lembar-lembar 

sejarah perjuangan bangsa dan diakui oleh sejarah. R. A. Kartini dikenal sebagai 

tokoh emansipasi wanita karena berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 tanggal 12 Mei 1964, R. A. Kartini dianugerahi 

gelar  Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus tanggal lahirnya 21 April 

dijadikan sebagai hari besar Nasional yang dikenal dengan hari Kartini yang 

diperingati setiap tahun.
26

 

4. Perspektif 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perspektif ialah sudut pandang, 

pandangan.
27

 Menurut Paus A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry adalah pengharapan, 

                                                             
24

Suparman, Getar-getar Jiwa Si Trinil dari Mayong-Jepara (t.t.: Uwais Inspirasi Indonesia, 

2019 ), h. 7. 

25
Dwi Wiyana, dkk., Gelap-terang Hidup Kartini (Cet. V; Jakarta: KPG (Kepustakaan 

Populer Gramedia, 2013), h. 53.  

26
Suparman, Getar-getar Jiwa Si Trinil dari Mayong-Jepara , h. 11. 

27
Lihat W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1982), h. 35. 
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peninjauan, pandangan.
28

 Dari ,definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perspektif ialah cara kita dalam memandang, meninjau terhadap suatu hal atau objek 

tertentu.  

5. Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam berasal dari suku kata pendidikan, dan Islam. Pendidikan 

merupakan usaha mengubah sikap dan perilaku manusia dengan tujuan 

mendewasakannya melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan Islam memiliki arti 

agama yang diajarkan Nabi Muhammad saw. berdasarkan al-Qur’an yang telah 

diwahyukan kepadanya.
29

 Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan Islam merupakan usaha penanaman keimanan dan amal seseorang 

sehingga memiliki sikap dan perilaku pribadi muslim sesuai dengan ajaran Islam 

sehingga terbentuk kepribadian utama umat Islam sesuai dengan ajaran Islam. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis konsep gender menurut R. A. Kartini. 

b. Untuk menganalisis pandangan pendidikan Islam tentang gender. 

c. Untuk menganalisis relasi kesetaraan gender menurut R. A. Kartini dengan 

pandangan pendidikan Islam.  

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki sungbangsi pemikiran pada dunia pendidikan 

khususnya pendidikan Islam baik secara teoritis maupun praktis, meliputi: 

                                                             
28

Lihat Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, h. 592.  

29
Halid Hanafi, dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 36. 
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a. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu informasi dan tambahan referensi 

baru bagi pembaca dan menambah khazanah pengetahuan di bidang Pendidikan 

Agama Islam terkhusus pada ‚Konsep Kesetaraan Gender R. A. Kartini Perspektif 

Pendidikan Islam‛. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diupayakan dapat berguna untuk masyarakat, terutama dapat 

mendukung adanya pemecahan masalah terkait diskriminasi pada wanita khususnya 

pada bidang pendidikan yang mengira wanita tidak mesti menempuh jenjang 

pendidikan yang tinggi sebab pada akhirnya akan mengurus ranah domestik saja. 

2) Bagi Pembaca 

Menjadi referensi bacaan bagi semua kalangan supaya paham arti kesetaraan 

gender pada pendidikan Islam terkhususnya pada pemikiran R. A. Kartini sehingga 

tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap wanita di masa mendatang. 

E. Metodologi Penelitian 

Penelitian literatur atau studi kepustakaan merupakan jenis yang diterapkan 

pada penelitian ini, sehingga metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai yakni jenis penelitian kepustakaan yakni 

mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai dokumen yang 
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terdapat dalam kepustakaan,
30

 hingga penelitian ini hanya berfokus pada literasi 

dalam bentuk teks yang ada pada buku, (e-book), jurnal skripsi, tesis, disertasi, 

beragam karya tulis ilmiyah lainnya. 

2. Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan penelitian rasionalistik merupakan jenis pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini. Kemudian pendekatan keilmuan atau pendekatan 

studi yang dipakai yakni pendekatan sejarah (historical approach).
31

 Historical 

approach (pendekatan sejarah) adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dengan mempertimbangkan dokumen dan sumber lain yang mengandung informasi 

masa lalu.
32

 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber yang berupa buku-

buku, jurnal, sejumlah laporan ilmiah yang relevan dengan penelitian. Adapun 

sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang berhubungan langsung dengan objek 

penelitian. Data primer pada penelitian ini yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang 

(Door Duisternis Tot Licht). 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi literatur data 

primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan 

                                                             
30

Lihat Khatibah, ‚Penelitian Kepustakaan‛,  Iqra' 5, no. 1 (2011):  h. 37-38. 
31

 Lihat M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 54 
32

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 253 
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fokus penelitian yakni:  Gelap-Terang Hidup Kartini,   Sisi Lain Kartini oleh  Djoko 

Marihandono dkk, Analisis gender dan Transformasi Sosial oleh Mansur Fakih, 

Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya oleh Sudrajat, Getar-getar Jiwa Si Trinil dari 

Mayong-Jepara oleh Suparman, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an 

oleh Nasaruddin Umar,  Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam oleh Ahmad Tafsir. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode  

reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data ialah pemilihan, 

penyederhanaan, pengelompokkan informasi dari data yang didapatkan di lapangan. 

Tahap pada display data ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi yang 

disajikan dalam bentuk teks naratif. Setelah menyelesaikan dua tahap tersebut 

kemudian melakukan penarikan kesimpulan dengan menuliskan informasi-informasi 

yang penting berdasarkan data. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke 

dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data. Tahap ini  

kemudian dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah 

dirumuskan. Pada tahap ini teknik analisis data yang digunakan penulis adalah: 

a. Deskriptif        

Analisis deskriptif adalah upaya pengumpulan dan menyusun suatu data. 

Analisis data deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, 

gambar dan tidak dalam bentuk angka. Hal ini disebabkan bahwa apa pun yang 
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dikumpulkan dapat menjadi kunci pada apa yang telah diteliti.
33

 Penelitian deskriptif 

digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam situasi saat ini yang 

dilakukan dengan melakukan semua prosedur mulai dari pengumpulan, 

pengklasifikasian, analisis data yang berisi kesimpulan, dan laporan yang tujuan 

utamanya adalah untuk menetapkan menggambarkan situasi dalam situasi yang 

obyektif.
34

 Jadi laporan penelitian nantinya berisi kutipan-kutipan data dan 

pengolahan data untuk memberikan gambaran bagaimana laporan tersebut disajikan, 

selanjutnya peneliti menyimpulkan tiap-tiap kutipan data yang diambil dari sumber 

datanya. 

b. Analisis Isi 

Analisis isi (Content Analysis) adalah analisis ilmiah terhadap isi pesan, 

menganalisis dan menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh tokoh dalam 

tulisan baik melalui pesan dan tulisan. Upaya menyajikan analisis mesti memenuhi 

tiga syarat yakni pendekatan sistematis, objektif, dan generalisasi lalu analisis harus 

didasarkan pada aturan yang dirumuskan dengan jelas.
35

  

Menurut Weber dalam bukunya Lexy J. Moleong analisis isi merupakan jalan 

yang ditempuh mengambil sebuah kesimpulan yang pas dari suatu dokumen dengan 

memakai seperangkat prosedural. Sedangkan menurut Hostli analisis isi merupakan 

                                                             
33

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

Rosdakarya, 2009), h. 6.  

34
Lihat Muhammad Ali, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif  

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 120. 

35
Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 

h. 68.  
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suatu upaya dalam memperoleh ciri suatu pesan dan dijalankan secara objektif dan 

sistematis.
36

 

Metode analisis bisa didapatkan dari satu buku dengan buku yang lain yang 

memiliki tema yang sama. selanjutnya. Selanjutnya data yang diperoleh dalam 

bentuk tekstual dikelompokkan. Hal demikian dilaksanakan sebagai syarat yang 

telah disebutkan oleh Neong Muhadjir terkait content analysis yakni objektif, 

sistematis, dan general.
37

 

F. Kajian Pustaka 

Penulis dalam penulisan skripsi ini telah mengupayakan mengumpulkan data 

dari berbagai tulisan dari hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan skripsi 

ini. Adapun tulisannya yakni: 

1.  Skripsi yang ditulis oleh Asep Kamaluddin yang berjudul ‚Konsep Kesetaraan 

Gender dalam Pendidikan Islam‛. Pada penelitian ini penulis mengulas: 1) 

Pemikiran R.A Kartini tentang konsep kesetaraan gender dalam bidang 

pendidikan Islam yakni beliau mengungkapkan bahwa letak kunci majunya 

suatu bangsa ada pada pendidikan, konsep pemerataan pada pendidikan Islam  

dapat dilihat pada prinsip pendidikan yakni persamaan hak dan kesempatan 

belajar tanpa memandang kedudukan social, tiap manusia memiliki kebebasan 

mewujudkan potensi dirinya berdasarkan prinsip pembebasan sesuai dengan 

tuntunan al-Qur’an. 2) Gagasan Kartini terkait konsep kesetaraan dan prinsip 

demokrasi dalam Islam belum terwujud pada pendidikan Islam saat ini, 

                                                             
36

Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 20. 

37
Lihat Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 69.  
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stereotip gender terlihat dalam buku-buku seperti buku tafsir dan fiqh, 

penafsirannya masih mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan dalam 

kelompok. Penelitian ini memakai metode kualitatif. Metode ini mengkaji dan 

menganalisis buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan judul yang 

dituliskan.
38

 

2. Skripsi kesetaraan yang ditulis Eka Mulyani yang berjudul ‚Gender dalam 

Tulisan R. A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam‛. Skripsi tersebut 

menjelaskan bahwa kesetaraan gender artinya laki-laki dan wanita 

mendapatkan peluang dan haknya serta tidak ada diskriminasi terhadap jenis 

kelamin tertentu. Skripsi ini menekankan bahwa kita harus memahami arti 

kesetaraan gender. Kesetaraan gender memperlakukan sama antara laki-laki 

dan perempuan begitu pun halnya dalam mewujudkan potensinya 

mendapatkan kesempatan yang sama. Gender merupakan konsep yang telah 

dikonstruksi yang kemudian berkembang dalam masyarakat hingga menjadi 

kultur yang melahirkan perbedaan antara lak-laki dan perempuan. Hadirnya 

Pendidikan Islam, sistem pendidikan memberikan peluang kepada tiap individu 

untuk hidup sesuai dengan cita-cita Islam. Metode penelitian yang dipakai 

yakni kualitatif, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perspektif 

pendidikan Islam.
39

 

 3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Alfaizah yang berjudul "Konsep Pemerataan 

Pendidikan Bagi Wanita Menurut R. A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam". 

                                                             
38

Lihat  Asep Kamaluddin, ‚Konsep Kesetaraan Gender Perspektif R. A. Kartini dalam 

Pendidikan Islam‛, h. 76. 

39
Lihat Eka Mulyani, ‚Kesetaraan Gender dalam Tulisan R. A. Kartini Perspektif  

Pendidikan Islam‛, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), h. 12. 
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Skripsi ini membahas mengenai: 1) Gagasan Kartini terkait pemerataan 

Pendidikan dituangkan melalui surat yang kemudian dikirimkan ke sahabat 

penanya. 2 Perspektif pendidikan menemukan bahwa pengaruh pendidikan 

Islam  memiliki peran besar terhadap perkembangan pemikiran R. A. Kartini. 

Prinsip yang dianut oleh pendidikan Islam ialah memberikan kebebasan tiap 

individu untuk memperoleh hak Pendidikan. Skripsi ini menerapkan jenis 

penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data melalui 

dokumentasi. Pendekatan yang diterapkan ialah history. 
40

 

Demikianlah hasil pencarian penelitian yang memiliki kemiripan dengan 

tema penelitian ini.  Penelitian ini memiliki beberapa persamaan seperti pemikiran 

konsep kesetaraan gender yang diutarakan oleh R. A. Kartini namun yang 

membedakan penelitian ini adalah penulis memberikan batasan masalah pembahasan 

yaitu konsep kesetaraan gender R. A. Kartini perspektif pendidikan Islam‛. 

 

 

 

                                                             
40

Lihat Siti Alfaizah, ‚Konsep Pemerataan Pendidikan Bagi Wanita Menurut R. A. Kartini 

Perspektif Pendidikan Islam‛, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 38. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Kesetaraan Gender  

Gender berarti jenis kelamin.
1
 Gender dalam Webster’s New Word 

Dictionary didefinisikan menjadi perbedaan perilaku antara laki-laki dan 

perempuan.
2
 Menurut literatur ilmu sosial, diperkenalkan untuk merujuk atas 

perbedaan antara pria dan wanita tanpa konotasi biologis. Perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan merupakan pola sosial yaitu perbedaan yang tetap ada walaupun 

tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang berhubungan dengan jenis kelamin. 

Gender dijelaskan dalam buku Nasaruddin Umar yang berjudul Argumen 

Kesetaraan Gender Perspektif Al-qur’an didefinisikan suatu konsep budaya yang 

membedakan peran laki-laki dan wanita dalam peran, perilaku dan karakter 

emosional. Hilary M. Lips dalam karyanya yang berjudul Sex and Gender: An 

Introduction mendefinisikan gender sebagai ekspektasi budaya terhadap pria dan 

wanita. H. T. Wilsom dalam Sex and Gender mendefinisikan gender adalah asas 

utama untuk menetapkan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif terhadap 

pembedaan laki-laki dan wanita. Elanie Showalter mengatakan gender lebih dari 

sekedar perbedaan jenis kelamin dilihat dari konstruksi sosial dan budaya akan tetapi 

ia menaruh penekanannya sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan sesuatu.
3
 

                                                             
1
John M. Echols dan Hassan Shandily, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XII; Jakarta: 

Gramedia, 1983), h. 265. 
2
Lihat Victoria Neufeldt, Webster’s New World Dictionary (New Yorks: Webster’s New 

World Clevenland, 1984), h. 561.  
3
Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif  al-Qur’an (Cet. II; Jakarta 

:Paramadina, 2001),  h. 34. 
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Berdasarkan penjelasan di atas Nasaruddin Umar menyimpulkan gender 

dapat dipahami sebagai suatu konsep yang dipakai guna menemukan perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari pengaruh sosial budaya. Gender dalam 

hal ini merupakan suatu bentuk konstruksi sosial dan tidak bersifat kodrati. 

Sederhananya, gender dalam pandangan ini adalah gender ditinjau dari pandangan 

sosial, bukan tercipta secara kodrati.
4
  

Agar paham konsep gender dengan mudah perlu memahami  perbedaan kata 

gender dan seks (jenis kelamin). Definisi seks adalah interpretasi atau pembagian 

dua jenis kelamin berdasarkan biologis manusia. Secara biologis, jenis merupakan 

ketentuan biologis atau ketentuan dari Tuhan dan tidak bisa dipertukarkan. 

Sementara konsep gender adalah sifat yang ada pada pria dan wanita yang telah 

dibentuk secara sosial dan telah membudaya dalam masyarakat. Contohnya, 

perempuan yang dianggap lembut, cantik, emosional dan  memiliki sifat keibuan. 

Sedangkan laki-laki dikenal rasional, maskulin, dan kuat. Karakteristik ini 

merupakan karakter dapat saling dipertukarkan, dengan artian laki-laki juga bisa 

memiliki sifat lemah lembut dan perempuan juga bisa mempunyai sifat yang kuat 

dan perkasa.
5
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan biologi antara laki-

laki dan wanita bukan merupakan tolak ukur untuk menginterpretasikan gender 

namun sifat yang menjadi dasar penilaiannya adalah status sosial, budaya, nilai, 

serta faktor non biologis lainnya. Perlu dipahami bahwa kesetaraan gender 

                                                             
4
Lihat Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif  al-Qur’an,  h. 35. 

5
Lihat Mansur Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Cet. XIV; Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), h. 8. 
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merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara 

dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. 

B. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan berasal dari kata didik, seperti yang dijelaskan pada Kamus Besar 

Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik.
6
 Dalam 

bukunya Bahaking Rama, Azyumardi Azra menjelaskan arti pendidikan yakni 

pendidikan diartikan bukan hanya sekedar mengajar semata namun pendidikan 

merupakan proses transfer nilai dan membentuk kepribadian dengan semua aspek. 

Sedangkan pengajaran merupakan proses transfer ilmu tanpa disertai dengan nilai, 

hanya fokus pada spesialis semata.
7
 

Secara terminologi pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan dapat 

menjadikan manusia mampu memimpin dirinya sendiri dalam menjalani kehidupan 

berdasarkan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang tertanam dalam diri dan menjadi 

kepribadian dalam berperilaku. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan Islam 

yang cakupannya mencapai semua aspek kehidupan seorang hamba yang dibutuhkan 

dalam kehidupan, sebagai pedoman dalam menjalankan urusan baik urusan dunia 

maupun akhirat.
8
 Secara umum, istilah pendidikan dalam konteks keislaman merujuk 

kepada kata al-tarbiyyah, al-ta‘lim, dan al-ta’dib. Di antara ketiganya, al-tarbiyyah 

                                                             
6
Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. I; 

Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 323. 
7
Lihat Bahaking Rama, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Kajian Dasar (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 20. 
8
 Lihat M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. 5;  Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 7-8. 
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merupakan kata yang acap kali dipakai dalam praktik pendidikan Islam. Sedangkan 

dua kata yang lain, yakni al-ta‘lim dan al-ta’dib jarang dipakai.
9
 

a. Al-Tarbiyah 

Secara etimologi, al-Tarbiyyah berasal dari bahasa Arab, yakni rabba, yarbu, 

tarbiyyah:  yang berarti tumbuh dan berkembang. Tumbuh (naysa‘a) dan menjadi 

besar atau dewasa (tara‘ra‘a). Sehingga al-Tarbiyyah dapat diartikan sebagai upaya 

dalam menumbuhkan serta mendewasakan peserta didik dari segi fisik, karakter, 

sikap, jiwa humanitas dan bahkan termasuk nilai religiusitasnya. Qurtubi 

menjelaskan bahwa ‚Rabb‛ adalah gambaran yang merujuk pada suatu perbandingan 

antara Allah sebagai pendidik dan manusia sebagai peserta didik. Sebagai pencipta 

dari manusia, Allah mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh manusia sebagai 

peserta didik. Selain daripada itu, sifat Rahman dari Allah tidak pernah pilih kasih 

hanya untuk satu golongan saja, akan tetapi meliputi seluruh aspek ciptaan-Nya. 

Oleh sebab itu Allah disebut juga sebagai Rabb al-Alamin.10
    

Tarbiyah juga dimaknai sebagai upaya pendidik dalam mentransformasikan 

ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik. Hal tersebut guna 

melahirkan peserta didik yang memiliki semangat kuat dalam memahami dan 

menyadari kehidupan, sehingga terbentuk nilai takwa, budi pekerti serta kepribadian 

yang mulia.
11

 Terdapat dalam firman Allah swt. pada QS al-Isra>’/17: 24: 

ا.   بٍََِ صَغُِشًّ ب سَثَُّ ًَ ب كَ ًَ هُ ًْ ةِّ اسْحَ خِ وَلمُ سَّ ًَ حْ ٍَ انشَّ ب جَُبَحَ انزُّلِّ يِ ًَ  وَاخْفِضْ نَهُ

Terjemahnya: 

                                                             
9
Lihat Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoretis, dan Praktis 

(Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 25. 
10

Lihat Jamali Sahrodi, Membedah Nalar Pendidikan Islam, Pengantar ke Arah Ilmu 

Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 42.  
11

Lihat Abdul Mujib dan  Jusuf  Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta: Kencana, 

2006), h.13. 
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Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

12
 

Arti kata tarbiyah pada ayat di atas adalah proses pendidikan. Akan tetapi 

arti tarbiyah dalam al-Qur'an tidak sebatas ilmu pengetahuan atau kognitif saja, 

melainkan juga mengandung makna nilai atau afektif. Misalnya, berbakti kepada 

kedua orangtua yang ditunjukkan melalui doa supaya Allah memberi rahmat kepada 

keduanya. Ayat kedua di atas mengartikan pendidikan dengan arti pengasuhan. 

Seperti memberi pengayoman dan keamanan. Jadi arti tarbiyah bukan sekedar 

mendidik kognitif tetapi juga spiritual.  

b. Al-Ta'lim   

Ta'lim berasal dari akar kata 'allama. kemudian term tarbiyah diartikan 

pendidikan, sedangkan ta'lim diartian pengajaran.
13

 Terdapat dalam al-Qur'an 

disebutkan bahwa Allah swt. mengajari manusia dari apa yang mereka tidak ketahui 

sebagaimana dalam QS al-‘Alaq/96: 4:             

 انَّزٌِ عَهَّىَ ثبِنْمهَىَِ  

Terjemahnya: 

 Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.
14

 

Jadi kata ta’lim’allama yang terdapat dalam al-Qur’an diartikan sebagai 

teknik pengajaran, pemberian informasi, dan pengetahuan kepada anak didik. 

 

 

                                                             
12

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 284. 

13
Lihat Mustofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur’an (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001), h. 60. 

14
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 597. 
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c. Al-Ta’dib  

 Ta'dib asal katanya adalah addaba , yuaddibu, ta’di>ban yang artinya 

membuat makanan, mengamalkan sopan santun, dan prosedur untuk melakukan hal 

yang baik. Addaba yang berasal dari kata ta'dib  juga diartikan muallim yaitu 

julukan bagi guru sebagai pengajar dan pendidik peserta didik untuk tumbuh dan 

berkembang.
15

 Ta'dib biasa diartikan sebagai adab yang berarti pendidikan, 

peradaban atau kebudayaan. Jadi, bisa dikata orang yang terpelajar merupakan orang 

yang memiliki kualitas yang bisa dikategorikan sebagai orang yang berperadaban 

yang kemudian dapat dicapai dengan pendidikan.
16

   

Menurut al-Attas dalam bukunya M. Athiyah Al-Abrasy, kata ta'dib lebih 

cenderung sesuai digunakan dalam pendidikan Islam. Secara bahasa ta'dib berarti 

pengenalan, pengakuan yang diinternalisasikan pada diri manusia mengenai tempat-

tempat yang sesuai dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan, sehingga 

mengedukasi kepada pengenalan dan pengakuan kebesaran dan kemahakuasaan 

Allah dalam ajaran wujud. Istilah addaba yang acapkali dimaknai mendidik dan 

istilah ta'dib diartikan sebagai pendidikan diperoleh dari hadis Rasulullah saw. yang 

artinya ‚Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadikan pendidikanku 

yang terbaik‛.
17

  

Pada umumnya konsep ta'dib merupakan konsep pendidikan Islam yang 

memiliki orientasi dalam rangka mencetak generasi beradab. Hal ini berangkat dari 

masdar addaba dan turunannya yang bilamana dikaitkan antara satu dengan yang 

                                                             
15

Lihat Munardji, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 4-5. 

16
Lihat Mustofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif al\\\\\\\\-Qur’an, h. 17. 

17
Lihat M. Athiyah Al-Abrasy, At-Tarbiyah Al-Islamiyah, ter. Bustami A.Goni dan Djohar 

Bakry, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 32.  
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lainnya, maka pendidikan yang bersifat integrasi menjadi artinya.
18

 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah pada proses pendidikan. Tanpa 

tujuan yang jelas dalam menjalankan pendidikan akan berefek pada proses jalannya 

pendidikan karena tidak ada kejelasan arah yang akan ditempuh hingga  terancam 

menimbulkan kegagalan.
19

 

Pendidikan Islam memiliki tujuan yang sama dengan tujuan Islam. Tujuan 

yang dimaksudkan yanki menyatu dalam kodrat penciptaan manusia, demikian pula 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang sinkron dengan  kondisinya atau 

statusnya. Pendidikan Islam tentunya menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai 

dasar acuan dalam menentukan tujuan.
20

 Salah satunya yaitu berkaitan tentang 

hakikat manusia diciptakan yakni untuk beribadah kepada Allah swt. Terdapat 

dalam firman-Nya QS. al-Zariyat/51: 56: 

ٌِ . يَب خَهمَْذُ او َظَ إلََِّ نُِعَْجذُُو ٍَّ وَالِْْ  نْجِ

Terjemahnya: 

Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku.

21
  

Tafsir dari ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah swt. kepada 

Rasulullah saw. supaya beristikamah dalam menyeru  umatnya menjalankan perintah 

Allah khususnya pada perintah bertauhid kepada Allah swt. sebab hakikat 

                                                             
18

Lihat Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Konsep Pendidikan Islam: Suatu Kerangka Pikir 

Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Mizan, 1987), h. 90. 

19
Lihat Muhammad Rusydi Rasyid, Ilmu Pendidikan Islam (Cet. I;  Gowa: Pusaka Almaidah, 

2017), h. 36. 

20
Lihat Jalaluddin, Pendidikan  Islam: Pendekatan Sistem dan Proses (Cet. I; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2016), h. 142. 

21
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, h. 521. 
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penciptaan manusia adalah untuk mengesakan Allah swt. kemudian 

diimplementasikan melalui beribadah kepada-Nya. sejatinya ibadah yang dilakukan 

oleh umat manusia diperuntukkan untuk kebaikan diri mereka sendiri. 

Para ahli pendidikan secara garis besar mengemukakan tujuan pendidikan 

Islam yakni: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan yang berangkat dari pengalaman dan realistik memiliki fungsi 

memberikan arahan pada tingkat kinerja yang dapat diukur dengan menggunakan 

parameter. Karena berkaitan dengan perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian. 

Tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 2 tahun 1989 untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, 

yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki target, dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap serta mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan‛. 

Tujuan pendidikan Islam secara umum mengacu kepada tujuan pendidikan 

secara nasional yang kemudian menjadikan Islam sebagai acuan utama dan acuan 

dasar dengan berlandaskan al-Qur’an yang darinya diperoleh spirit untuk mencapai 

tujuan utama. 

b. Tujuan Sementara 

Tujuan ini adalah salah satu yang harus dicapai setelah siswa memperoleh 

pengalaman terprogram tertentu dalam program pendidikan formal. Nawawi berfikir 

bahwa untuk mencapai tujuan bersama pendidikan Islam membutuhkan waktu tidak 

sebentar dan tujuan bersama harus dicapai secara bertahap dan tidak dapat dicapai 
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secara sekaligus. Di antara rumusan tujuan umum  adalah ada pada rumusan tujuan 

sementara. 

c. Tujuan Akhir  

Pendidikan yang diterapkan dalam Islam ialah pendidikan sepanjang hayat. 

Pendidikan Islam mesti menjaga keseimbangan kepribadian peserta didik secara 

komprehensif, yakni dari aspek spiritual, emosional, kecerdasan, dan panca 

inderanya hingga pada akhirnya hal yang hendak dicapai dalam pendidikan Islam 

merupakan upaya dalam rangka membumikan cita-cita ajaran agama Islam yakni 

kesejahteraan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan juga sebagai hamba Allah 

agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat kelak.
22

 

3. Prinsip Pendidikan Islam 

Prinsip pendidikan Islam merupakan suatu asas dari upaya edukasi yang 

dilakukan seseorang secara personal maupun kelompok yang cenderung 

menitikberatkan pada edukasi dalam rangka mencetak kepribadian Islam untuk 

mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat.
23

 Menurut Asy-Syaibani prinsip-

prinsip pendidikan Islam adalah: 

a. Prinsip universal (Syumuliyyah). Prinsip prinsip tersebut mengkaji semua aspek 

agama seperti akidah, ibadah, dan muamalah. Juga mengkaji dari aspek jasmani, 

rohani, dan nafsani manusia. Selain daripada itu juga mengkaji tatanan kehidupan 

masyarakat juga serta alam semesta. 

                                                             
22

Muhammad Rusydi Rasyid,  Ilmu Pendidikan Islam, h. 40-41. 

23
Alfian Khairani, ‚Prinsip-prinsip Pendidikan Islam‛, Tarbiyah Islamiyah 3, No. 2 (2013): h. 

4. 
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b. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan (tawazun wa iqtis}a>diyah). Prinsip ini 

adalah keseimbangan antara aspek kehidupan individu dan masyarakat, serta 

pedoman untuk melestarikan budaya masa lalu dengan kebutuhan budaya saat ini 

serta untuk memperbaiki masa saat ini dan masa depan. 

c. Prinsip kejelasan (tabayyun). Prinsipnya adalah terdapat pada ajaran dan hukum 

yang memperjelas jiwa manusia (hati, pikiran, dan rohani), juga terkait persoalan 

yang dihadapi, sehingga tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan terwujud. 

d. Prinsip tidak bertentangan. Prinsipnya tidak ada yang kontradiksi antara unsur-

unsur yang berbeda dan cara pelaksanaannya, sehingga suatu komponen saling 

mendukung. 

e. Prinsip realisme dapat diwujudkan. Asas tersebut dengan jelas menyatakan bahwa 

isi program pendidikan tidak boleh bersifat delusi, tidak berlebihan, serta adanya 

hukum yang praktis dan realistis, sesuai dengan sifat dan kondisi ekonomi, politik 

ekonomi dan sosial budaya. 

Prinsip transformasi struktur diri manusia terdiri dari fisik, mental, dan 

nafsaniyah; serta perubahan psikologis, sosiologis, pengetahuan, konsep, pemikiran, 

keterampilan, nilai, sikap siswa untuk mencapai dinamisasi sempurnanya 

pendidikan. Allah swt. Berfirman dalam QS al-Ra‘d/13: 11: 

ٌَّ اللهَ لََ َغَُُِّشُ يَب ثمَِىْوٍ  ٍْ أيَْشِ اللهِ إِ ٍْ خَهْفِهِ َحَْفَظىَُهَُ يِ ٍِ َذَََْهِ وَيِ ُْ ٍ ثَ ًٰ َغَُُِّشُوا يَب ثأََِفغُِهِىْ وَإرَِا أسََادَ  نَهُ يُعَمِّجبَدٌ يِّ حَزَّ

ا فلَََ يَشَدَّ نَهُ وَيَب نَهىُ يٍِّ دُوَِهِ يٍِ وَالٍ  ُ ثِمَىْوٍ عُىءًّ  .  اللهَّ

Terjemahnya: 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
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menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

24
 

f. Prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu yaitu prinsip yang memperhatikan 

perbedaan pada anak didik, meliputi ciri kebutuhan, kecerdasan, kemampuan, 

minat, sikap, fisik, mental, emosional, sosial, dan aspek yang meliputinya. Prinsip 

ini didasarkan pada paham bahwa semua individu ‚berbeda‛ dari yang lain. 

g. Prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi pada 

pelaku pendidikan, serta lingkungan tempat pendidikan itu dilaksanakan.
25

                                                             

24
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, h. 239. 

25
Muhammad Rusydi Rasyid,  Ilmu Pendidikan Islam, h. 54. 
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BAB III 

RIWAYAT HIDUP R. A. KARTINI 

Raden Ajeng Kartini adalah seorang yang berasal dari keluarga priayi atas 

kelas bangsawan Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat Bupati 

Jepara. Beliau putri  R. M. A. A. Sosroningrat dari perkawinan pertamanya, waktu 

itu poligami hal lumrah dijumpai di masyarakat. Ayah Kartini bernama R. M. A. A. 

Sosroningrat yang dahulu sebagai Wedana di Mayong dan Ibunya bernama Mas Ayu 

Ngasirah putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Madiroto yang merupakan guru 

agama di Telukawar.
1
 

Mereka menikah pada tahun 1872 dan dikaruniai anak berjumlah delapan 

orang di antaranya: 

1) Raden Mas Slamet lahir 15 Juni 1873 

2) Raden Mas Boesono lahir 11 Mei 1874 

3) Raden Mas Kartono lahir 10 April 1877 

4) Raden Ajeng Kartini lahir 21 April 1879 

5) Raden Ajeng Kardinah lahir 1 Maret 1881 

6) Raden Mas Moeljono lahir 26 Desember 1885 

7) Raden Ajeng Soematri lahir 11 Maret 1888 

8) Raden Mas Rawito lahir 16 Oktober 1892
2
 

Kartini memiliki saudara tiri pada pernikahan kedua ayahnya dengan Raden 

Ajeng Woerjan atau Moerjan. Ayah Kartini menikah dengan istri keduanya pada 

tahun 1875 karena pada waktu itu terdapat peraturan kolonial sebagai syarat 

menjadi bupati yakni harus beristrikan bangsawan. M. A. Ngasirah bukan dari 

                                                             
1
Lihat R. A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 4. 

2
Lihat  Djoko Marihandono, dkk., Sisi Lain Kartini, h. 3. 
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keluarga bangsawan tinggi maka hal ini yang menyebabkan ayah Kartini menikah 

kembali.
3
 Dari perkawinannya ini ia dikaruniai anak berjumlah tiga orang di 

antaranya: 

1) Raden Ajeng Soelastri lahir 9 Januari 1877 

2) Raden Ajeng Roekmini lahir 4 Juli 1880 

3) Raden Ajeng Kartinah lahir 3 Juni 1883
4
 

Raden Ajeng Kartini lahir 28 Rabiul Akhir tahun Jawa 1808 bertepatan pada  

21 April 1879 M di Mayong, Afleding, Jepara tepat kedudukan ayahnya menjadi 

Bupati.
5
 Kartini adalah cucu Pangeran Ario Tjondronegoro yakni Bupati Demak  

yang dikenal memiliki ketertarikan terhadap suatu kemajuan. Berawal dari 

Tjondronegoro nasab Kartini tersambung sampai pada raja-raja Jawa (Hamengku 

Buwono VI).
6
 Masa kecil Kartini diasuh oleh ibunya M. A. Ngasirah dan juga ibu 

tirinya R. A Woerjan, serta emban yang dikenal dengan nama Rami. Kartini kecil 

tumbuh besar tampil sebagai gadis yang  penuh energi, bersemangat, dan cerdas. 

Sifat inilah menjadi sebab ia dipanggil ‚Nil‛ oleh ayahnya.
7
  

Kartini pada usia sekolah mendapatkan pendidikan di ELS (Europese Lagere 

School) sebelum masa pingitan. Ia dipingit pada usia 12 tahun karena suatu budaya 

atau adat yang mengharuskannya untuk dipingit dan berhenti bersekolah. Pada usia 

tersebut kebebasan Kartini telah direnggut dan harus mengikuti adat sebagaimana 

                                                             
3
Asep Kamaluddin, ‚Konsep  Kesetaraan Gender Perspektif R. A. Kartini dalam Pendidikan 

Islam‛, h. 20.  
4
Lihat  Djoko Marihandono, dkk., Sisi Lain Kartini,  h. 4. 

5
Lihat Asep Kamaluddin, ‚Konsep  Kesetaraan Gender Perspektif R. A. Kartini dalam 

Pendidikan Islam‛,  h. 20 
6
Lihat Siti Kholisoh, ‚Konsep Pendidikan Wanita  R. A. Kartini dalam Buku Habis Gelap 

Terbitlah Terang‛, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), h. 20. 
7
Lihat Siti Kholisoh, ‚Konsep Pendidikan Wanita  R. A. Kartini dalam Buku Habis Gelap 

Terbitlah Terang‛, h. 22. 
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Raden Ayu, ia harus patuh dan tunduk terhadap adat. Apabila berbicara suara 

dipelankan dengan berbisik-bisik lembut, bahkan sampai semut-semut pun tidak 

dapat mendengar perkataannya.
8
 

Keinginan Kartini untuk bersekolah sangatlah besar, ia tidak ingin 

meninggalkan bangku sekolah bersama dengan teman-temannya dan ingin mengikuti 

jejak pendidikan kakak laki-lakinya yang diberi kebebasan melanjutkan ke jenjang 

HBS (Hogere Burger School). Ia mau membuktikan bahwa wanita sama seperti laki-

laki sama-sama berhak menempuh pendidikan. Dalam suratnya ‚Habis Gelap 

Terbitlah Terang‛ (Door Duisternis Tot Licht) ia menuliskan: 

Darah Ni mendidih bila mendengar orang wanita membicarakan anak wanita 
dengan nada mengejek dan menghina. ‚Wanita itu bukan apa-apa. Wanita 
diciptakan untuk laki-laki, untuk kesenangannya. Mereka dapat berbuat 
sekehendak hati terhadap wanita,‛ terdengar telinga Ni sebagai gelak setan 
yang mengejek dan menghina. Mata Ni menyala-nyala dengan geram 
dikepalkan tangannya dan dirapatkan bibirnya erat-erat menahan marah yang 
memuncak. 

‚Tidak!‛ serunya dalam hati, yang mendebar-debar. Kami manusia, sama 
seperti laki-laki. Aduh, berilah izin untuk membuktikannya. Lepaskan 
belenggu saya! Izinkan saya berbuat dan saya akan menunjukkan, bahwa saya 
manusia, manusia sama seperti laki-laki‛.

9
 

Kartini memohon-mohon kepada ayahnya dengan berlutut dengan tangan 

terkatup dengan keinginan yang besar ingin melanjutkan sekolah HBS (Hogere 

Burger School) bersama dengan teman-temannya pergi ke Semarang. Dengan 

ketegangan dan rasa cemas ia menunggu respon dari ayahnya. Ayahnya membelai 

kepala hitam pintarnya, jari-jarinya menyapu rambut di keningnya dan dengan 

perlahan tapi pasti keluarlah kata ‚Tidak‛ dari bibir ayahnya sebagai tanda 

penolakan. R. A. Kartini sangat paham arti kata tidak yang terlontar dari bibir 

                                                             
8
Lihat  R. A. Kartini, Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang)  (Cet. I;  

Jakarta: Narasi, 2018), h. 67. 
9
Lihat  R. A. Kartini, Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang),  h. 71.  
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ayahnya, ia melompat dan lari bersembunyi di kolong ranjangnya. Ia sangat bersedih 

hati dan tersedu-sedu tiada henti, dan ia ingin  menyendiri.
10

 R. A. Kartini 

mempunyai cita-cita melanjutkan sekolah ke Belanda. Ia mendapatkan dukungan 

dari temannya Stella Zeehandelaar namun mendapat tantangan dari ayahnya sendiri 

sehingga ia memendam kecewa yang sangat mendalam.
11

 

Suatu hari Kartini bercerita kepada Stella Zeehandelaar seorang aktivis 

feminis asal Belanda merupakan sahabat penanya yang pertama. Ia mengutarakan isi 

hatinya bahwa ia putus asa dalam menunaikan tradisi pingitan, otaknya terus-

menerus mempertanyakan mengapa kedudukan wanita begitu direndahkan. Hingga 

suatu hari ia menyadari pingitan bukanlah suatu penghalang untuk meneruskan 

kegemarannya membaca lalu ia menggunakan kotak bacaan yang merupakan tempat 

ayahnya berlangganan untuk membaca berbagai buku yang ia gemari. Kartini 

menyadari bahwa segala bacaannya telah mendidiknya dan kemudian ia manfaatkan 

dalam perjuangannya mendobrak tradisi sebagai penyebab penindas kaum wanita.
12

 

R. A. Kartini memiliki keterampilan bahasa Belanda dengan baik. 

Keterampilannya ini ia manfaatkan untuk berkorespondensi dengan teman-temannya 

di Eropa.
13

 Korespondensi Kartini bersama orang-orang ternama di Belanda diawali 

setelah ia melalui perkenalan diri bersama Marrie Ovink Soer Istri Asisten Jepara 

Ovink. Marie mengisahkan bahwa Kartini dan adik-adiknya memanggilnya 

Moedertje (ibu tersayang). Berkat suami istri Ovink yang terus menerus melunakkan 

                                                             
10

Lihat  R. A. Kartini, Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang),  h. 65 
11

Lihat Djoko Marihandono, dkk, Sisi Lain Kartini,  h. 47. 
12

Lihat Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini, h. 34-35. 
13

Sudrajat, ‚Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya‛, Mozaik 2 no. 1 (2017), h. 5. 
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hati ayah Kartini agar melunakkan ikatan pada putri-putrinya hingga pada akhirnya 

Kartini dan adik-adiknya dilepaskan dari pingitan.
14

 

 Hasil dari korespondensinya dengan teman-temannya di Eropa memperluas 

pengetahuannya terutama kemajuan perempuan. Dia terinspirasi dari tulisan Stella 

Zeehandelaar, dari gagasannyalah R. A. Kartini termotivasi dan berkeinginan 

membuat perubahan dengan menjadikan wanita Jawa menjadi kaum terpelajar dan 

menyukai kemajuan yang pada zaman itu berada pada status sosial yang rendah.
15

 

Semangat juang yang dimiliki Kartini untuk menyejahterakan bangsanya 

terkhusus kaum wanita tertular pada jiwa Roekmini dan Kardinah. Selama kurun 

waktu empat tahun menjalani pingitan Kartini mendapatkan pemahaman bawah 

negara tidak dapat mencapai kemajuan jika wanita masih berada pada kondisi yang 

kolot. Semangat kakak adik kian membara ketika sang ayah membebaskan mereka 

dari pingitan pada 2 Mei 1898. Kartini semakin giat menulis hingga tulisannya 

dipublikasikan berjudul Het Huwelijk Bij De Kodja’s (Perkawinan Itu di Koja) 

dalam Brijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde (Jurnal Humaniora dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Asia Tenggara dan Oseania) volume 50 nomor 1 tahun 1898 

(halaman 698-702).
16

 

Kartini adalah pembaharu peradaban, ia telah mewujudkan impiannya 

membuka sekolah bagi wanita bumiputera. Ia menyulap beranda keluarganya tempat 

Kartini dan adik-adiknya belajar mengaji menjadi sekolah bagi gadis-gadis 

bumiputera. Murid yang mengikuti sekolah Kartini awalnya diikuti hanya satu orang 

namun dalam waktu lebih dari satu pekan bertambah menjadi 5 orang, dalam 

                                                             
14

Lihat Djoko Marihandono, dkk, Sisi Lain Kartini,  h. 15. 
15

Sudrajat, ‚Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya‛, Mozaik 2 no. 1 (2017), h. 5. 
16

Lihat Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini, h. 41-45. 
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suratnya kepada Nyonya Abendanon ia menceritakan bahwa sekolahnya mempunyai 

7 murid dan permintaan baru terus mengalir. Sekolahnya setara dengan sekolah 

dasar dan waktu sekolah berjalan selama empat hari selama sepekan mulai jam 

08.00-12.30. Murid-muridnya diberikan diajarkan membaca, menulis, menggambar, 

memasak, merenda, menjahit, dan kerajinan tangan lainnya. Semenjak ajal 

menjemput Kartini sekolahnya menjadi contoh terkhusus bangsa etis Belanda dalam 

mengelola dan mengoperasikan sekolahnya.
17

 Ada pun maksud Kartini mendirikan 

sekolah khusus perempuan bukan berarti untuk menyaingi laki-laki dan mebuat sekat 

antara perempuan dan laki-laki namun ia hendak mengejar ketertinggalan yang 

terlampau jauh dari laki-laki sehingga ada kesepadanan dalam dunia pendidikan 

sehingga dibutuhkan wadah khusus untuk mengejar ketertinggalan tersebut. 

Selain dinamika diatas Kartini juga mesti menghadapi budaya Jawa yang 

mewajibkannya menjalani pingitan dan suatu waktu harus siap menikah bersama 

laki-laki yang telah dipilih oleh orang tuanya meski tanpa persetujuannya.
18

 Dari 

pernikahannya lahirlah buah hatinya pada tanggal 13 September 1903 dengan 

kondisi sehat dan berseri-seri bersama dengan anaknya. Beberapa hari kemudian 

dengan alasan yang tidak jelas diketahui, keadaan kartini memburuk dan dokter 

tidak bisa menolong untuk memulihkannya kembali, tepat pada tanggal 17 

September 1903 Kartini menutup usia dengan usia yang terbilang muda yakni 25 

tahun.
19

 

Kematian Kartini sangat mengganggu konsentrasi R. M. Djojoadiningrat. Ia 

menulis surat kepada nyonya Abendanon bercerita soal kematian istrinya: 

                                                             
17

Lihat Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini, h. 54-55. 
18

Sudrajat, ‚Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya‛, h. 8. 
19

Lihat Djoko Marihandono, dkk, Sisi Lain Kartini,  h. 48. 
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‚Dengan halus dan tenang ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam 
pelukan saya. Lima menit sebelum hilangnya (meninggal), pikirannya masih 
utuh sampai saat terakhir ia tetap sadar. Dalam segala gagasan dan usahanya, 
ia adalah lambang cinta dan pandangannya dalam hidup demikian luasnya. 
Jenazahnya saya tanam keesokan harinya di halaman pesanggrahan kami di 
Bulu, 13 Pal dari kota‛.

20
 

Akhir hidup Kartini penuh dengan misteri, ia meninggal dengan cara yang 

cukup mengagetkan dan misterius hingga memicu rumor bahwa Kartini meninggal 

karena diracun. Orang-orang curiga terhadap dokter yang menangani persalinannya 

yakni Ravesteijn namun hingga kini dugaan tersebut tidak terbukti. Ketua 

Masyarakat Sejarah Indonesia Kabupaten Rembang menganggap kecurigaan 

tersebut tidak berdasar, menurutnya tidak ada alasan bagi orang sekitar Kartini 

untuk membunuhnya. Akibat bukti yang tidak cukup, hingga keluarga Kartini 

menduga kematian Kartini dipicu oleh gangguan kesehatan setelah melahirkan, 

keluarganya lebih suka menganggapnya sebagai hal lumrah akibat proses persalinan 

yang berat.
21
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Lihat Djoko Marihandono, dkk, Sisi Lain Kartini,  h. 48. 
21

Lihat Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini, h. 109-111. 
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BAB IV 

KONSEP KESETARAAN GENDER R. A. KARTINI 

PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

A. Konsep Gender R. A. Kartini 

1. Kondisi Wanita di Zaman Kartini  

Pada masa Kartini kehidupan perempuan diatur sedemikian rupa oleh budaya 

Jawa hingga urusan pernikahan diatur ketat oleh budaya. Perempuan tidak memiliki 

kebebasan dalam memilih calon suami, semua urusan pernikahan seperti memilih 

calon suami diatur oleh orang tua si gadis meski tidak ada persetujuan dari si gadis 

sehingga ini menunjukkan bahwa perempuan pada zaman itu diposisikan sebagai 

objek seksual dan menjadi media reproduksi. Keadaan semacam ini menjadi ikatan 

dan penjara bagi perempuan dengan mengatasnamakan agama. Seperti yang 

diungkapkan Kartini kepada  Ny. N. Van Kol berikut: 

Apalah arti pernikahan yang merupakan titah Tuhan dan menjadi tujuan mulia 
wanita itu, bila terikat adat yang  hanya ikut-ikutan saja? Pernikahan yang 
seharusnya menjadi panggilan hidup, kini berubah menjadi sumber 
penghidupan. Dan aduhai! Banyak wanita Jawa yang harus menikah dengan 
perjanjian yang menghinakan dan merendahkan dirinya sendiri. Di bawah 
perintah ayah, paman atau kakaknya, anak wanita harus bersedia mengikuti 
seorang laki-laki yang sama sekali asing baginya, bahkan tidak jarang ada yang 
sudah beranak-istri. Seorang wanita harus patuh, tanpa perlu didengar 
pendapatnya. Seorang wanita tidak perlu  hadir dan tidak dibutuhkan 
‚persetujuannya‛ ketika dinikahkan.

1
 

Terdapat semboyan yang berbunyi ‚Swargo Nunut Neroko Katut‛ yang 

artinya kemanapun laki-laki memandang, di situ perempuan akan mengikuti, 

perempuan tidak berhak mengeluarkan kata penolakan.
2
 Perempuan bagaikan alas 

                                                             

1
Lihat  R. A. Kartini, Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang),  h. 168. 

2
Lihat Maryatul Kibtyah, ‚Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan 

Segala Permasalahannya)‛, Sawwa  9, no. 2 (April 2014): h. 361. 
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kaki, bisa dipakai dan dilepaskan sesuka hati oleh tuannya. Perempuan tidak 

didengarkan jika bersuara, yang memiliki otoritas penuh mengambil keputusan ada 

pada tangan laki-laki. 

Larangan bersekolah juga kemudian telah diatur oleh adat istiadat. Bukan 

cuma itu, terdapat juga aturan yang melarang perempuan beraktivitas di luar rumah 

yakni bekerja atau ikut serta dalam urusan politik. Cita-cita tidak boleh dimiliki oleh 

perempuan, satu-satunya cita-cita yang diperbolehkan untuk dimilikinya yakni 

hendaklah bersedia dinikahkan bersama calon suami yang telah disiapkan oleh kedua 

orang tuanya. Sebagaimana tertulis dalam tulisan Kartini kepada Nona E. H. 

Zeehandelaar yakni: 

Jalan hidup anak wanita Jawa telah dibatasi dan dibentuk menurut satu pola 
yang sama. Kami tidak boleh bercita-cita. Satu-satunya yang boleh kami 
impikan ialah: hari ini atau besok menjadi istri yang kesekian bagi seorang 
laki-laki.

3
  

Perempuan Jawa tidak mendapatkan kebebasan, kedudukannya dibawah satu 

tingkat dari laki-laki. Waktu itu perempuan ada pada kelompok yang 

termarginalkan. Bukan hanya pendidikan yang ditabukan dalam masyarakat Jawa 

namun etika pergaulan antara kakak dan adik pun terikat, jika dilanggar ia dianggap 

sebagai pergaulan bebas dan dicela masyarakat jika hubungan yang terjalin antar 

keduanya tidak sesuai dengan etika yang berlaku, adat yang begitu rumit. Dalam 

suratnya Kartini menjelaskan kerumitan etika Jawa kepada Nona E. H. Zeehandelaar 

sebagai berikut: 

Adik saya tidak boleh mendahului saya, kecuali ia merangkak di tanah. Jika 
adik saya duduk di kursi dan saya lewat, maka ia harus segera turun dan duduk 
di bawah dengan kepala tunduk, sampai saya jauh melewatinya. Adik saya, 
baik laki-laki atau wanita, tidak boleh ber ‚aku‛- ber ‚engkau‛ kepada saya 
dan hanya dalam bahasa Jawa Kromo mereka boleh menegur saya; dan setelah 

                                                             

3
Lihat  R. A. Kartini, Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang),  h. 84. 
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kalimat selesai mereka ucapkan, mereka harus menghormat kepada saya 
dengan cara menyembah – dua tangan dipertemukan dan diangkat ke bawah 
hidung sebentar…. Adik-adik bergaul bebas dengan saya dan di antara mereka 
sendiri merupakan kawan-kawan setara. Di antara kami tidak ada kekakuan, 
yang terlihat dalam perhubungan sesama kami hanyalah persahabatan dan 
ketulusan hati. Adik-adik ber ‚aku‛- ber ‚engkau‛ kepada saya dan berbahasa 
seperti saya. Mula-mula orang-orang mencela sekali pergaulan bebas diantara 
kami kakak-beradik. Kami disebut sebagai ‚anak tanpa pendidikan‛ dan saya 
disebut ‚kuda kore‛, kuda liar, karena cara saya berjalan melompat-lompat 
atau melonjak-lonjak.

4
 

Tata krama orang Jawa dinilai berlebihan, bangsa Eropa pun yang telah 

bertahun-tahun tinggal di Hindia dan banyak berhubungan dengan para pembesar 

bumi putra pun juga tidak mengerti dengan adat yang berlaku.   

Wanita pada usia dua belas tahun akan menjalani masa pingitan di dalam 

rumah. Pingitan merupakan suatu tradisi pembatasan ruang gerak yang harus dilalui 

oleh gadis bangsawan Jawa yang usianya mencapai akil balik. Mereka hanya 

diperbolehkan berkomunikasi dengan orang tertentu saja. Gadis-gadis muda 

menjalani pingitan sembari menunggu calon suami dan dinikahkan. Calon suami 

yang ditunggu boleh saja pilihan orang tuanya dan menikah meski tanpa persetujuan 

oleh si gadis. Seperti halnya Kartini saat usia dua belas tahun ia mulai menjalani 

tradisi pingitan. Tujuan ia dipingit adalah belajar menirukan perilaku wanita Jawa 

sebagaimana layaknya wanita bangsawan. Ia menulis surat kepada Ny. Abendanon 

menceritakan isi hatinya bahwa kebebasannya telah direnggut selama menjalani 

pingitan  sebagai konsekuensi yang harus ia jalani karena ia berasal dari keluarga 

ningrat.
5
 Kartini melakukan permohonan kepada ayahnya untuk diberikan 

                                                             

4
Lihat  R. A. Kartini, Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang),  h. 13-14. 

5
Lihat Ratna Asmarani, ‚Wanita dalam Perspektif Kebudayaan‛, Sabda 12, no. 1 (Juni 

2017): h. 8.  
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kesempatan bersekolah di HBS seperti kakak-kakaknya khususnya yang laki-laki 

namun jawaban ‚Tidak‛ yang keluar dari bibir ayahnya.
6
 

Masa kecil Kartini sudah mengetahui dan mengikuti sekolah formal tingkat 

ELS, ia bersikeras menolak perbedaan laki-laki dan perempuan berdasar tolak ukur 

gender. Melanjutkan jenjang pendidikan di HBS Eropa dengan teman-temannya 

yang berkulit putih adalah cita-cita terbesarnya. 

Ayah Kartini meskipun memiliki pemikiran tergolong maju atau progresif, ia 

memiliki keterbatasan, dan tidak bisa mengabaikan adat pingitan. Ia tetap harus 

menghormati dan melaksanakannya, dengan demikian dapat kita pahami bahwa 

ketidak berdayaan ayah Kartini menuruti kemauan anak kesayangannya melanjutkan 

sekolah menunjukkan bahwa tradisi Jawa memiliki akar yang sangat kuat yang 

tertanam dalam masyarakat sehingga orang sekelas bangsawan pun tetap terikat 

terhadap budaya tersebut.
7
 Tidak ada yang dapat dijadikan alasan oleh Kartini untuk 

melewati pingitan, sehingga ia berpendapat dan mengeluarkan protesnya dengan 

cara korespondensi.  

Budaya Jawa dinilai sangat membatasi pergerakan wanita ningrat Jawa, hal 

ini disuarakan Kartini kepada Stella: 

Peduli apa aku dengan segala tata cara itu. Segala peraturan-peraturan, semua 
itu bikinan manusia, dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat 
membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu.

8
 

Kartini membuat gebrakan dalam budaya kaum bangsawan Jawa, ia 

mengubah tata krama yang berlaku antara dia dan adik-adiknya yang begitu kaku. 

                                                             

6
Lihat  R. A. Kartini, Door Duisternis Tot Licht (Habis Gelap Terbitlah Terang),  h.  65. 

7
Lihat Manijo, "Menggali Pendidikan Karakter Anak "Perspektif R. A. Kartini", ThufulA,  1 

No. 1 (Juli-Desember 2013): h. 43. 

8
Sitisoeman Soeroto, Kartini Sebuah Biografi (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 76. 
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Kartini tidak menginginkan adik-adiknya mengikuti tradisi seperti berjalan jongkok 

saat mereka hendak lewat di depannya, ia tidak mau adiknya menyembah padanya, 

menggunakan bahasa kromo inggil, dan melarang mereka mengikuti segala etika 

yang terikat lainnya. Kartini memberikan kebebasan pada adik-adiknya Roekmini 

dan Kardinah menyapanya dengan sapaan "kamu".
9
 

Setelah empat tahun di pingit Kartini diberikan kesempatan untuk melihat 

dunia luar kembali, kegembiraan tak berkurang ia rasakan walaupun setelah kembali 

dari luar, Kartini dan kedua adiknya  wajib dipingit lagi. Meskipun masih masa 

pingitan ia merasakan masa-masa yang paling menyenangkan ketika kakaknya 

meninggalkan rumah yakni Soelastri setelah berumah tangga bersama Raden Ngabei 

Tjokroadisosro, anak dari Raden Tumenggung Tjokrodipoero. Ia menggantikan 

posisi kakanya di kamar serta memanggil kedua adiknya untuk tinggal bersama. 

Kartini, Roekmini, dan Kardinah melakukan aktivitas dan menghabiskan waktu 

bersama dalam kesehariannya ini merupakan peristiwa tabu waktu itu. Kartini 

membuat gebrakan baru dengan mengubah etika pergaulan yang berlaku di antara 

mereka selama ini, ia hendak merubah sebab yang menjadikan orang-orang dianggap 

rendah dan menginginkan kesetaraan di antara mereka bertiga, mereka bebas bergaul 

tanpa harus terikat dengan adat Jawa.  Ia mau membuat perubahan dan membuat 

laki-laki dan perempuan setara.
10

 

Tanggal 2 Mei 1898 Kartini dan adik-adiknya resmi bebas dari pingitan. 

Orang tuanya mengembalikan hak kebebasan kepada mereka dan diperkenankan 

meninggalkan kota kelahiran dan boleh berkunjung ke ibu kota untuk menghadiri 

                                                             
9
Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini ( Cet; V, Jakarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia, 2013),  h. 39. 

10
Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini, h. 39.  
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perayaan penobatan Ratu Wilhelmina. Ini merupakan hari bahagia bagi mereka, kali 

pertama meninggalkan Jepara.
11

 Tindakan ayah Kartini adalah gebrakan baru di 

kalangan keluarga ningrat karena semestinya gadis yang menjalani pingitan tidak 

boleh bepergian keluar rumah selama menjalani pingitan kecuali sudah menikah.  

Lingkungan budaya Jawa ningrat yang merupakan tempat tinggal Kartini 

mengenalkan budaya tidak hanya budaya pingitan namun juga mengenalkan budaya 

poligami. Kartini berasal dari keluarga yang telah melakukan poligami, ia adalah 

anak dari ibu garwa ampil. Melihat kondisi demikian, tentunya Kartini 

memperhatikan kedudukan ibu tirinya dan ibu kandungnya yang memiliki 

kedudukan yang berbeda. Perasaan benci terhadap perilaku poligami menghampiri 

benaknya dan terjadi konflik batin di dadanya karena orang yang sangat ia cintai dan 

hormati yakni ayahnya telah berpoligami. 

2. Pandangan R. A. Kartini tentang Pendidikan Wanita 

R. M. A. A. Sosroningrat, anak laki-laki ketiga dari Pangeran Ario 

Tjojonegoro IV, ia adalah ayah Kartini. Sosroningrat sang Bupati Jepara meniru 

jejak ayahnya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ia mewarisi sifat progresif dari 

ayahnya, ia tidak pernah lupa  pesan ayahnya sebelum wafat bahwa Dengan 

pengetahuan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanpa pengetahuan dinasti 

akan mengalami kemunduran.
12

 Pendidikan telah mengakar kuat dalam keluarga 

Kartini. Sang kakek, Tjondronegoro sosok yang sangat dikagumi Kartini, namanya 

ia sebut berulang-ulang saat bertukar surat dengan sahabat penanya. Tjondronegoro 
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Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini, h. 41-42 

12
Ira Parmuda Wardhani, Eni Estiana, ‚Perjuangan dan Pemikiran R. A. Kartini tentang 

Pendidikan Wanita‛, Journal Of Histori Education and Culture 1, no. 1 (Juni 2019): h. 43-44 
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menaruh perhatian dengan dunia pendidikan, ia telah melahirkan terobosan baru 

besar untuk ukuran masa itu, ia memberikan pendidikan Barat kepada anak-anaknya 

dan menyemangati anak-anaknya mengejar pendidikan Barat. Karena masa sekolah 

ELS hanya enam tahun khususnya untuk rakyat pribumi maka Tjondronegoro 

memanggil guru privat bernama C. S. Van Kesteren asal Belanda untuk kelanjutan 

pendidikan anak-anaknya.
13

 

Ketika umur Kartini sudah mencapai usia sekolah, ia bisa mengikuti sekolah 

ELS yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda karena berasal dari keluarga 

bangsawan. Zaman itu sekolah pemerintah Hindia Belanda dibuka tidak untuk 

semua masyarakat. Belanda tidak ingin mencerdaskan warga Indonesia karena jika 

mereka cerdas pemerintah Belanda tidak bisa memberdayakan mereka lagi.
14

 

Pola pikir kolonial Belanda melahirkan kebijakan diskriminatif yang 

merugikan bumiputera. Efek dari kebijakan tersebut juga dirasakan oleh Kartini saat 

bersekolah. Terdapat sosok guru yang berperilaku diskriminatif, nilai yang 

semestinya Kartini dapatkan tidak diberikan oleh guru yang bermental kolonial 

tersebut.
15

 

Setelah lulus dari ELS, Sosroningrat menilai Kartini memiliki potensi yang 

lebih di antara saudara-saudaranya yang lain, ia mau membebaskannya untuk 

melanjutkan sekolah namun ia terbentur dengan tradisi Jawa yang mewajibkan anak 

wanita dipingit dan segera dinikahkan jika sudah menginjak umur dua belas tahun 
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Dwi Wiyana, dkk, Gelap-Terang Hidup Kartini, h. 59. 

14
Lihat Siti Kholisa, ‚Konsep Pendidikan Wanita R. A. Kartini dalam Buku Habis Gelap 

Terbitlah Terang‛, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2016:  h. 40. 

15
Lihat Ira Parmuda Wardhani, Eni Estiana, ‚Perjuangan dan Pemikiran R. A. Kartini 

tentang Pendidikan Wanita‛, h. 44.  
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sehingga menolak permintaan putri kesayangannya untuk melanjutkan sekolah 

seperti halnya kakak laki-lakinya di Hogere Burger School di Semarang. Ayah 

Kartini membebaskan  putrinya membaca sebagai tebusan rasa berdosa telah 

menolak permintaan putri tercintanya yang membuatnya merasa sangat kecewa. 

Masa pingitan, Kartini menulis surat kepada Estelle Zeehandelaar sahabat penanya 

yang pertama di Belanda salah satu aktivis feminis. Ia menuliskan isi hatinya yang 

putus asa di masa pingitan, ia berfikir dan mempertanyakan mengapa posisi 

perempuan lebih rendah dari laki-laki.
16

 

Lambat laun Kartini mulai menyadari keputusasaan dan tangisnya tidak 

bermanfaat. Ia berterima kasih masih bisa melanjutkan kegemarannya membaca dan 

memanfaatkan (leestrommel) ayahnya, berupa kotak bacaan berisi referensi bacaan 

yang bersumber dari dalam dan juga luar negeri. Berkat bacaannya itu, ia mendapat 

jawaban atas kegelisahan yang selama ini memenuhi pikirannya. Hasil bacaannya 

tersebut mendidiknya menjadi perempuan yang berani memperjuangkan hak-hak 

wanita yang tertindas.
17

 

Kartini menginginkan menembus tradisi yang menjadi hambatan kemajuan 

wanita menuju masa depan yang lebih cerdas, aktif, bebas, dan merdeka. Kartini 

memandang bahwa langkah untuk menghapus hambatannya yakni melalui 

pendidikan. Pendidikan merupakan hal mutlak yang perlu ditempuh agar derajat 

wanita menjadi terangkat sehingga bebas dari perasaan terjajah dan mampu untuk 

berfikir maju serta lebih jauh agar martabat Indonesia sebagai bangsa dapat 

terangkat. Kehadiran Kartini lambat laun di tengah masyarakat membawa perubahan 
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Iihat Dwi Wiyana, dkk,  Gelap Terang Hidup Kartini , h. 60. 

17
Lihat Dwi Wiyana, dkk, Gelap Terang Hidup Kartini,  h. 35.   
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dan membantu memajukan kaum wanita. Berdasar dari hal ini akhirnya muncullah 

gagasan bahwa Kartini adalah gambaran perjuangan perempuan yang dikenal 

sebagai feminis meskipun ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai feminis. 

Feminisme berkembang di Indonesia sebelum kemerdekaan melalui perjuangan 

Kartini yang membawa sahabat emansipasi perempuan. Kartini ingin mengangkat 

negaranya agar tidak menjadi negara yang dikuasai oleh negara lain, untuk mencapai 

keinginan tersebut bangsa Indonesia membutuhkan sesuatu yang sangat penting 

yaitu pendidikan.
18

  

Menurut Kartini pendidikan wajib didapatkan oleh wanita secara merata 

tanpa harus memperhatikan status sosialnya. Wanita dan laki-laki memiliki 

kedudukan yang sama untuk mengenyam pendidikan, perbedaan jenis kelamin bukan 

penghalangnya. Ada pun pemikiran yang tersirat  dalam isi surat-surat Kartini ialah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan bersifat non-diskriminatif 

Tujuan dari cita-cita dan perjuangan Kartini adalah dengan maksud 

menyampaikan bahwa wanita yang berpendidikan bukanlah manusia hina, salah, dan 

berdosa. Wanita terpelajar adalah wajib. Kebolehan perempuan menuntut ilmu 

bukan lagi soal yang harus diperdebatkan, meski zaman itu adat menjadi penghalang 

dari kecerdasan pemikiran Kartini. Kartini bercerita dalam suratnya bahwa ia 

menghendaki berbuat adil kepada sesama tanpa memandang jenis kelamin. Ia 

bercita-cita mendidik anak-anaknya kelak dengan menanamkan nilai keadilan baik 
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Lihat Megawati, ‚Konsep Pendidikan Wanita Perspektif R. A. Kartini dan Relevansinya 

dengan Pendidikan Islam‛. Skripsi, Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel 

Surabaya 2018, h. 47- 48. 
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terhadap anak laki-laki maupun perempuan, ia akan berlaku adil sebagaimana yang 

pernah diutarakan kepada Ny. Zeehandelaar: 

Ingin hatiku hendak beranak, laki-laki maupun wanita, yang ku didik, ku 
bentuk jadi manusia sepadan dengan kehendak haiku. Pertama-tama akan ku 
buang adat kebiasaan yang buruk yang melebih-lebihkan anak laki-laki dari 
pada wanita. Tidak usah kita herankan lagi apa sebabnya nafsu laki-laki 
memikirkan dirinya sendiri saja, bila kita ingat, bahwa laki-laki sejak masa 
kecilnya sudah diperlebih-lebihkan dari pada anak wanita. Dan sesama kanak-
kanak itu sudah diajar merendahkan derajat anak wanita itu. Bukankah acap 
kali kudengar seorang ibu berkata kepada anaknya laki-laki, bila dia jatuh, lalu 
menangis, "cis, anak laki-laki menangis tiada malu, seperti anak wanita"!, 
anakku, laki-laki maupun wanita akan kuajar supaya menghargai dan pandang 
memandang sama rata, mahluk yang sama, dan didikannya akan ku samakan 
benar: yakni tentu saja masing-masing menurut kodrat kecakapannya.

19
   

Kartini  juga pernah mengutarakan secara terang-terangan keutamaan 

menuntut ilmu bagi wanita. Terdapat dalam tulisannya kepada Tuan dan Nyonya 

Anton:  

Kami disini meminta, ya memohonkan, meminta dengan sangatnya supaya 
diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukannya sekali-kali 
karena kami hendak menjadikan anak-anak wanita itu saingan orang laki-laki 
dalam perjuangan hidup ini, melainkan karena kami, oleh sebab sangat yakin 
akan besar pengaruh yang mungkin datang dari kaum wanita hendak 
menjadikan wanita itu lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang 
diserahkan oleh alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik 
manusia yang pertama-tama.

20
 

Berdasarkan pandangan Kartini, kehadiran kesetaraan gender membantu 

memudahkan untuk mencapai kemajuan bagi bangsa. Kontribusi laki-laki dan 

perempuan dibutuhkan sepadan untuk memajukan bangsa sehingga hak menuntut 

ilmu di sekolah haruslah seimbang. Hadirnya kesetaraan gender akan menyatukan 

gagasan antara laki-laki dan wanita sehingga melahirkan ide-ide yang lebih 

cemerlang. 
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R. A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang (Terjem. Armijn Pane) (Jakarta: Balai 
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Kaum muda masa sekarang, tiada pandang laki-laki atau wanita, wajib 
berhubungan. Masing-masing sendiri-sendiri memang dapat berbuat 
sesuatunya akan memajukan bangsa kami, tetapi apabila kita berkumpul 
bersatu, mempersatukan tenaga, bekerja bersama-sama, tentu usaha itu lebih 
besar hasilnya, bersatu, kita kukuh teguh.

21
 

Berdasarkan kumpulan tulisan Kartini di atas, maka dipahami bahwa gejolak 

jiwa Kartini menghapus perbedaan yang merupakan penghalang wanita untuk 

memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, ia menginginkan kesetaraan 

antara laki-laki dan wanita.  

b. Wanita Madrasah al-Ula 

Berdasarkan pandangan Kartini wanita merupakan madrasah pertama bagi 

generasinya, ini dikarenakan wanita bakal menjadi ibu dan semestinya ibu memberi 

pendidikan pertama bagi anaknya sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah. 

Dalam suratnya kepada Nyonya Ovink-Soer Kartini membahas wanita sebagai 

pendidikan pertama bagi anak-anaknya yakni:  

...karena pada haribaan si ibu itulah manusia itu mendapatkan pendidikannya 
yang mula-mula sekali, oleh karena itu di sanalah pangkal anak itu belajar 
merasa, berpikir, berkata. dan didikan yang pertama-tama sekali., pastilah 
amat berpengaruh bagi penghidupan seseorang.

22
 

Tulisan Kartini dalam suratnya yang ditujukan kepada Ny. Abendanon 

menceritakan betapa sangat diperlukan pendidikan bagi wanita demi anak-anaknya: 

Dari wanitalah pertama-tama menusia itu menerima didikannya, 
diharibaanyalah anak itu belajar merasa dan berpikir, berkata-kata: dan makin 
lama makin tahulah rasanya, bahwa didikan yang mula-mula itu bukan tidak 
besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia di kemudian harinya. Dan 
betapakah ibu Bumiputera itu sanggup mendidik anaknya, bila mereka itu 
sendiri tidaklah berpendidikan.

23
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Lihat R. A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang (Terjem. Armijn Pane), h. 129. 

22
Lihat R. A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang (Terjem. Armijn Pane), h. 60. 
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Kartini menuliskan di tangan ibu nasib anak dimasa mendatang ditetapkan, ia 

bertekad menyadarkan bangsa bahwa betapa pentingnya pendidikan wanita, jika 

wanita berpendidikan maka ia lebih cakap mendidik anaknya menjadi generasi muda  

pelanjut estafet kepemimpinan bangsa yang cakap di bidangnya. 

c. Wanita pembawa peradaban dan kunci kemajuan bangsa 

Kartini selama hidup selalu memikirkan situasi perempuan di negaranya, 

hingga suatu ketika ia percaya bahwa perempuan berperan penting dalam peradaban 

sebab ketertinggalan dan keterbelakangan perempuan membuat negara tetap berada 

pada posisi tertinggal. 

Terdapat dalam suratnya, ada kesesuaian tulisannya pada Mr. Abendanon 

saat Kartini hendak membuat tapak menuntut ilmu yakni sekolah, sebagai berikut: 

Dari semenjak dahulu kemajuan wanita itu menjadi pasal yang paling penting 
dalam usaha memajukan bangsa. Kecerdasan pikiran penduduk Bumiputera 
tiada akan maju dengan pesatnya, bila wanita itu ketinggalan dalam usaha itu. 
Wanita pembawa peradaban!.

24
 

Kartini pun telah mengungkapkan hal serupa pada Ny. Abendanon, yakni: 

...Wanita itu Jadi soko guru peradaban! bukan karena wanita yang dipandang 
cakap untuk itu, melainkan oleh karena saya sendiri yakin bahwa dari wanita 
itu pun mungkin timbul pengaruh yang besar, yang besar akibatnya, dalam hal 
membaikkan maupun memburukkan kehidupan, bahwa dialah yang paling 
banyak membantu kesulitan manusia.

25
  

Berdasarkan penggalan surat Kartini di atas dapat dimaknai bahwa wanita 

bertanggung jawab atas kehidupan manusia dalam artian di tangan wanita ia dapat 

menaikkan derajat keturunannya, dan di tangan wanita juga ia bisa menurunkan 

derajat keturunannya. Berawal dari tangan wanita ide-ide utama itu datang, baik 

bersifat positif atau negative. 
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Kartini dalam suratnya meyakini pula pendidikan bagi perempuan dapat 

membuat suatu bangsa memiliki budi pekerti yang luhur. Perempuan terpelajar 

mampu berkolaborasi dengan laki-laki menjadikan negaranya berperadaban. 

Terdapat dalam tulisan Kartini yang ditujukan pada Tuan dan Ny. Anton ia 

mengungkapkan betapa fundamentalnya peran pendidikan bagi wanita dalam 

mewujudkan negara yang berperadaban: 

Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa peradaban bangsa Jawa tiada akan dapat 
deranya majunya, selama kaum wanita dijauhkan daripada usaha untuk 
memajukan bangsa itu. Pekerjaan memajukan peradaban itu haruslah 
diserahkan kepada kaum wanita, jika sudah demikian peradaban itu akan amat 
deras majunya dalam kalangan  bangsa Jawa. Adakanlah ibu yang cakap 
memajukannya. Peradaban dan kepintarannya pasti akan diturunkan kepada 
anak-anaknya , anak-anaknya laki-laki yang akhir kelakuannya mesti menjadi 
penjaga kepentingan bangsanya.

26
 

Gagasan Kartini terhadap pendidikan wanita yang hendak menciptakan 

kemajuan atau peradaban bukan hanya sekedar wacana belaka. Pemikiran itu 

sungguh telah dipikirkan secara matang bukan hanya sekedar pemikiran sesaat dan 

menjadi angin lalu semata. Usaha Kartini memperjuangkan mimpi-mimpinya tidak 

gampang, semangat juangnya tidak goyah sampai ajal menjemput. Pada tahun 1903, 

cita-cita Kartini  terealisasi untuk membangun sekolah. Ia bersama dengan adik-

adiknya Roekmini dan Kardinah untuk mendirikan sekolah gadis, ia mendirikan 

sekolah gadis karena murid-muridnya adalah para gadis. Kurikulum yang disajikan  

adalah bahasa Belanda dan berhitung (ini adalah pelajaran yang diperoleh Kartini 

dari sekolah), sedangkan pelajaran yang ia peroleh dari rumah adalah membaca, 

menulis, budi pekerti, bahasa, dan etika Jawa serta beberapa keterampilan seperti 

menjahit dan menyulam.
27
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Lihat R. A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang (Terjem. Armijn Pane), h. 199-200. 

27
Lihat Dewi Salindri, "Ketidak Adilan Gender Gagasan Kartini", Historia 7, no. 2 

(Desember 2012): h. 120. 
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d. Pendidikan mengutamakan pendidikan budi dan jiwa (watak dan kepribadian) 

peserta didik. 

Kartini berpandangan bahwa pendidikan bukan sekedar pendidikan 

intelektual saja tetapi juga pendidikan karakter. Ia mendapatkan pandangan 

demikian setelah berpikir dan merenungkan apa saja yang butuh dididik pada dirinya 

sendiri. Awalnya Kartini berpendapat bahwa jika seseorang  telah cerdas secara 

intelektual maka dengan otomatis ia juga akan berbudi luhur, namun ia sadar hal 

demikian kurang tepat karena menurut pandangannya cerdas secara intelektual 

bukan tolak ukuran untuk menilai akhlak baik atau buruk. Berangkat dari pandangan 

tersebut ia meyakini  kalau membina akhlak harus dilakukan sedini mungkin jika 

menginginkan hasil yang optimal. Pendidikan bukan sekedar aspek intelektual dan 

keterampilan saja namun aspek akhlak juga perlu untuk dibina.
28

 Dalam suratnya ia 

menulis: 

Pendirian saya, pendidikan itu ialah mendidik budi dan jiwa... rasa-rasanya 
kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika hanya baru mencerdaskan 
pikirannya saja, belumlah boleh dikatakan selesai, dia harus juga bekerja 
mendidik budi meskipun tidak ada hukum yang nyatanya mewajibkan berbuat 
demikian, perasaan hatinya yang mewajibkan berbuat demikian... bahwa tahu 
adab dan bahasa serta cerdas pikiran belum lagi menjadi jaminan orang hidup 
susilah ada mempunyai budi pekerti.

29
 

Kartini berpendapat seseorang yang cerdas secara intelektual tidak menjamin 

seseorang memiliki akhlak yang baik, matang secara intelektual saja tidak serta 

merta membentuk akhlak yang baik. Intelektual dan akhlak mesti dididik dan itu 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 
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Kartini dalam suratnya menuliskan betapa sangat diperlukannya  pendidikan 

akhlak atau yang Kartini sebut sebagai pendidikan budi yakni: 

Wahai, itulah sebabnya maka aku berkehendak, jika mendidik anak, haruslah 
juga diusahakan mendidik watak, yakni yang terutama haruslah juga 
diusahakan ialah memperkukuh rasa kemauan anak yang dididik itu, rasa 
kemauan itu wajiblah dibesar-besarkan oleh pendidikan, terus-menerus...

30
 

Selain memperhatikan urgensi Akhlak dalam pendidikan, Kartini tidak 

melupakan faktor terpenting lainnya dalam mengajar yakni kemauan dari peserta 

didik, tanpa ada kemauan dari peserta didik, didikan yang diberikan oleh pengajar 

tidak akan meninggalkan bekas pada diri peserta didik. 

Kartini beranggapan pendidikan akhlak tidak hanya diajarkan di pendidikan 

formal namun pendidikan informal seperti di lingkungan keluarga mendapatkan 

peran yang cukup penting. Didikan ibu memiliki peran penting dan dianggap dapat 

memenuhi peran dalam mendidik akhlak. Terdapat dalam suratnya ia ungkapkan 

kepada Tuan dan Ny. Anton yakni: 

Bukan sekolah itu saja yang mendidik hati sanubari itu, melainkan pergaulan 
di rumah harus mendidik pula! sekolah mencerdaskan pikiran sedang 
kehidupan di rumah tangga membentuk watak anak itu! Ibulah yang menjadi 
pusat kehidupan rumah tangga, dari kepada ibu itulah dipertanggungjawabkan 
kewajiban yang sempurna, jagalah supaya ia cakap kelak memikul kewajiban 
yang berat itu.

31
 

Isi surat Kartini di atas kita dapat memahami seberapa besar penghargaan 

Kartini terhadap pendidikan dan memahami bahwa perempuan berperan penting 

dalam mendidik akhlak khususnya seorang ibu adalah pendidik dasar watak 

anaknya.
32

 Juga tentang peran ibu, ia percaya bahwa tangan ibulah yang dapat 
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menempatkan terlebih dahulu unsur baik atau jahat dalam hati seseorang, faktor ini 

nantinya akan sangat berarti dan berpengaruh besar pada hati manusia. 

Inilah cara pendidikan moral yang dijelaskan Kartini dalam surat-suratnya. Ia 

mempunyai cara pandang yang realistis yang ia peroleh berdasarkan pemantauan dan 

pengalaman hidup di tempat tinggalnya. Dengan pendidikan perempuan, Kartini 

mencapai target yang ia tuju yaitu mendidik karakter seluruh anak bangsa. Melalui 

hal ini Kartini menginginkan bangsanya dapat lebih maju dan sukses. 

e. Pendidikan adalah wujud sifat Nasionalisme, bukan bentuk pembangkangan 

terhadap budaya Jawa 

Pendidikan perempuan yang diperjuangkan Kartini selama ini bukan hanya 

pembebasan pribadi dari tradisi otokratis, tetapi juga merupakan bukti 

patriotismenya dengan cita-cita pembangunan dan kemajuan rakyat. Konyol jika 

dikatakan bahwa generasi muda kita cerdas tanpa sedikit pun rasa nasionalisme. Jika 

situasinya benar, kecerdasan mereka hanya akan berfungsi untuk kemajuan 

pribadinya, terlepas dari nasib negara dan tanah air. Hal ini sesuai dengan isi 

suratnya kepada Ny. Abendanon: 

Kami sekali-kali tidak ingin menjadikan murid-murid kami sebagai orang 
setengah Eropa atau Jawa yang kebarat-baratan. Dengan pendidikan kami 
bertujuan menjadikan orang Jawa sebagai orang \Jawa sejati, orang Jawa yang 
dijiwai dengan cinta dan semangat untuk tanah air dan bangsanya…. 
kesukarannya!

33
 

Perjuangan Kartini dipahami bukanlah untuk menghancurkan budaya yang 

sudah ada, tetapi untuk memajukan negaranya dengan menanamkan kesadaran pada 

diri masyarakat bahwa  pendidikan itu penting apalagi untuk perempuan. 
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Adapun menurut Kartini, walau pun bisa membaca dan memahami banyak 

literatur Eropa, tidak menjadikan dirinya memusuhi negaranya. Pendidikan dan ilmu 

boleh lebih luas, tapi hati tetap berjiwa nasionalisme. Pendidikan bagi anak harus 

membuat mereka cerdas dan memiliki jiwa nasionalisme. 

B. Pandangan Pendidikan Islam tentang Gender 

Pendidikan adalah cara yang paling strategis untuk mentransformasikan nilai-

nilai sosial budaya yang berkembang. Proses pendidikan tersebut secara sadar atau 

tidak sadar ikut andil dalam pembangunan dan tetap eksis tidak lepas dari 

pendidikan dari generasi ke generasi. Timbulnya ketidaksetaraan gender 

ditransmisikan secara turun temurun melalui proses pendidikan yang tidak 

berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender.
34

 Sebab itu, perlu dilakukan upaya 

guna meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan 

dan keadilan gender yang merupakan satu faktor penting dalam membentuk tatanan 

masyarakat madani yang berlaku adil dan manusiawi. 

Pendidikan Islam dipahami sebagai pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai 

ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tidak ada prinsip 

yang tidak adil, termasuk ketidaksetaraan gender atau perlakuan diskriminasi 

terhadap perempuan. Ciri-ciri orisinalitas ajaran Islam adalah komprehensif, adil dan 

seimbang. Waktu Rasulullah adalah waktu yang paling ideal bagi kehidupan seorang 

wanita, dan dia dapat dengan bebas berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa ada 

yang membeda-bedakannya dengan laki-laki. Konsep pendidikan Islam saat ini 

melibatkan konsep nilai-nilai universal, keadilan, kemanusiaan, keterbukaan, 
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Lihat Tobroni, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrat, HAM, Civil Society, dan 

Multikulturalisme (Malang: Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat, 2007), h. 241. 



55 

 

dinamisme, dan konsisten dengan sifat dan tujuan ajaran Islam yang otentik seperti 

halnya yang  dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dalam Islam kedudukan laki-laki 

dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara termasuk hak dan 

kesempatan untuk menuntut ilmu.
35

 

Posisi wanita terdefinisikan kembali dengan datangnya Islam, Islam 

mengangkat derajat wanita dengan memperbaiki hak-hak kelahiran wanita dan 

melarang praktek penguburan bayi wanita.
36

 Keadilan perspektif Islam merupakan 

pemenuhan hak-hak manusia yang secara sah dimilikinya, dan dari sudut pandang 

orang lain itu merupakan kewajiban. Sebab itu, orang yang melakukan kewajiban  

lebih banyak memikul kewajiban adalah orang yang mempunyai hak lebih dari yang 

lain. Selain daripada itu,  masih banyak perspektif yang menyatakan bahwa beban 

yang dipikul oleh suami seperti nafkah lebih dari pada beban istri, khususnya beban 

reproduksi: hamil, melahirkan, dan menyusui. Oleh sebab itu, kita tidak dapat 

mengatakan bahwa hak dan kewajiban lebih berat, tetapi harus seimbang dan setara. 

Dalam QS al-Isra>’/17:70, dinyatakan: 

هُْبَهىُْ عَ و ِّجبَدِ وَفضََّ ٍَ انطَُّ هُْبَهىُْ فٍِ انْجشَِّ وَانْجحَْشِ وَسَصَلُْبَهىُ يِّ ًَ يُْبَ ثٍَُِ آدَوَ وَحَ ٍْ نمَذَْ كَشَّ ًَّ ًٰ كَثُِشٍ يِّ هَ

   خَهمَُْبَ رفَْضُِلًَّ 

Terjemahnya: 

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.

37
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Ayat ini menjelaskan bahwa kata Bani (anak-anak) Adam termasuk laki-laki 

dan perempuan, mereka  dimuliakan secara setara tanpa ada perbedaan perlakuan  

jenis kelamin keduanya  memiliki hak dan kewajiban yang sama. 

Al-Qur’an mengatakan dengan jelas bahwa perempuan mempunyai hak yang 

setara. Perempuan mempunyai kewajiban atas laki-laki, begitupun sebaliknya. Oleh 

sebab itu, derajat manusia diangkat oleh Islam menjadi manusia yang bermartabat. 

Selain itu laki-laki dan perempuan dianggap setara secara manusiawi sebagaimana 

dalam QS al-Hujarat/49:13: 

ِ أرَْمبَكُىِْۚ َبَأََُّهبَ انَُّبطُ إََِّب خَهمَُْبَكُ  ٌَّ أكَْشَيَكُىْ عُِذَ اللهَّ  إِ
ًٰ وَجَعَهُْبَكُىْ شُعُىثًّب وَلجَبَئمَِ نزِعََبسَفىُاِۚ ٍ رَكَشٍ وَأَُثَ ى يِّ

َ عَهُِىٌ خَجُِشٌ   ٌَّ اللهَّ  إِ

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

38
 

Prinsip kesetaraan dapat ditemukan dalam budaya sufi yang berpendapat 

derajat insan kamil tidak menjadikan laki-laki dominan atas perempuan sebab yang 

menjadi cakupan dari insan kamil adalah laki-laki dan perempuan, bukan untuk jenis 

kelamin tertentu.  

Terdapat dalam al-Qur’an dukungan antara kesetaraan. Penyebab dari hal 

tersebut ialah: pertama; al-Qur’an memuliakan manusia tanpa pandang jenis kelamin 

tertentu. Kedua; al-Qur’an menaungi pilar kesetaraan tiap manusia tanpa 
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memandang jenis biologis tertentu. Fungsi biologis dan sosial manusia mesti 

dibedakan.
39

  

Kesamaan derajat perempuan dan laki-laki menurut Al-Qur'an antara lain: 

1. Ditinjau dari pengabdian, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang 

sama dalam hal pengabdian. 

2. Ditinjau dari penciptaan, ditegaskan dalam al-Qur’an bahwa penciptaan 

perempuan dan laki-laki dengan kedudukan/derajat yang sama. 

3. Ditinjau dari potensi mendapat godaan, dikemukakan dalam al-Qur’an bahwa 

laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan godaan dari iblis seperti halnya Adam dan Hawa. 

4. Ditinjau dari kemanusiaan, al-Qur’an menyamaratakan laki-laki dan 

perempuan dalam hal kemanusiaan. 

5. Ditinjau dari hak kepemilikan dan pengurusan harta benda, al-Qur’an  

menghapus budaya yang berlaku terhadap perempuan seperti pelarangan atau 

membatasinya dalam mempergunakan harta kepemilikannya untuk 

dibelanjakan. 

6. Terdapat dalam Al-Qur’an hak waris diberikan kepada laki-laki dan 

perempuan. 

7. Terdapat dalam Al-Qur’an persamaan hukum terkait perceraian laki-laki dan 

perempuan. 
40
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Berbicara soal kepemimpinan Al-Quran menyebutkan bahwa perempuan dan 

laki-laki sama-sama berhak atas kepemimpinan. Terdapat kisah dalam Al-Quran di 

mana kisah seorang perempuan menjadi pemimpin sekaligus ratu  terhadap kaumnya 

dalam Islam. QS al-Naml/27:22-23: 

ٍٍ إٍَِِّ وَجَذدُّ ايْشَأَ  ٍ ثُِجَئٍَ َمَُِ ب نىَْ رحُِظْ ثهِِ وَجِئْزكَُ يٍِ عَجئَ ًَ كَثَ غَُشَْ ثعَُِذٍ فمَبَلَ أحََطذُ ثِ ًَ هكُِهىُْ فَ ًْ حًّ رَ

ءٍ وَنهَبَ عَشْػٌ عَظُِىٌ   ٍْ  وَأوُرُِذَْ يٍِ كُمِّ شَ

Terjemahnya: 

Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah 
mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan kubawa kepadamu 
dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku 
menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi 
segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

41
 

Digambarkan dalam ayat ini bahwa ada seorang wanita  menggunakan 

kekuatannya dengan baik untuk memimpin umatnya menaati perintah Nabi 

Sulaiman. ia dikenal dengan sebutan Ratu Saba' (Balqis), merupakan contoh positif  

perempuan yang telah mengepalai sebuah negara.
42

 

Kisah kepemimpinan istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah dalam politik hal 

itu turut menguatkan maksud dibalik cerita diatas tentang ratu negeri Saba. Masa 

keemasan kepemimpinan Aisyah datang ketika memimpin pasukan perang Jamal 

menggunakan unta melawan pasukan Ali bin Abi Thalib, menantunya. Peperangan 

dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, meski demikian Aisyah telah 

membuktikan kepada orang-orang bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin 

dalam masyarakat.
43

 Dalam sumber ajaran agama Islam yakni al-Qur’an, hadis, dan 
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fiqh di dalamnya tidak terdapat ungkapan yang menyatakan ketidak profesionalan 

perempuan terhadap bidang yang ia tekuni baik pada urusan social maupun urusan 

pribadi.
44

  

Peluang wanita untuk mendapatkan pendidikan dalam dunia pendidikan, 

banyak ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang menyinggungnya termasuk 

kewajiban belajar, baik kewajiban itu ditujukan kepada laki-laki maupun kepada 

wanita, diantaranya ialah dalam QS al-‘Alaq/96: 1: 

 الْشَأْ ثبِعْىِ سَثِّكَ انَّزٌِ خَهكََ  

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.
45

 

Asal muasal bahwa manusia diingatkan oleh ayat ini, baik laki-laki atau pun 

perempuan asalnya dari segumpal darah yang bersumber dari sperma yang diberikan 

kemuliaan oleh Allah swt. melalui ilmu dan pengetahuan yang berasal dari 

pendidikan. Dengan keagungan-Nya, Allah swt. membagi ilmu untuk laki-laki dan 

perempuan tanpa perbedaan, dia membuka berbagai rahasia perbendaharaan-Nya 

dengan perantara kalam. Manusia dilahirkan dengan fitrahnya. Dalam pendidikan, 

fitrah manusia dipahami sebagai potensi dasar atau kemampuan untuk memberikan 

motivasi manusia melaksanakan berbagai aktivitas sebagai alat untuk menopang 

kehidupan manusia, membantu menegakkan fungsi khalifah di bumi, atau itu adalah 

potensi jiwa (al qalb), tubuh (aljisme) dan akal (al aql).
46

  

Ketiganya merupakan unit yang saling bergantung untuk mendukung 

keberadaan manusia. Potensi ini dimiliki oleh pria dan wanita. Tidak ada bukti  
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bahwa potensi keduanya ada yang lebih besar atau kecil. Potensi yang ada adalah 

milik setiap orang dan harus dipupuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan, 

dan faktor yang banyak memberikan pengaruh pertumbuhan fitrah adalah 

lingkungan tempat orang tersebut tumbuh.
47

 Manusia dilahirkan dengan status 

merdeka, ia dilahirkan ke dunia tanpa mengetahui arti perbedaan sehingga dalam 

hidup tidak boleh ada belenggu perbudakan dan sikap diskriminatif. Setiap manusia 

memiliki kebebasan untuk mengekspresikan emosi dan menumbuh kembangkan 

potensi dirinya sebagai hadiah dari Allah swt. 

Terdapat dalam hadis sebuah perintah untuk mencari ilmu sebanyak-

banyaknya yang diperuntukkan kepada laki-laki dan perempuan sebagai berikut: 

َْضَخٌ عَهًَ كُمِّ يُغْهىٍِ   طهَتَُ انْعِهْىِ فشَِ

Artinya: 

Mencari ilmu wajib terhadap setiap orang Islam.
48

 

Para wanita di zaman Rasulullah dengan jelas menyadari arti penting 

pendidikan bagi perempuan. Mereka dengan segenap harapan meminta kesediaan 

Rasulullah meluangkan waktunya bagi mereka demi memperoleh ilmu dari beliau. 

Rasulullah menerima permintaan mereka karena di dalam al-Qur’an terdapat pujian 

bagi ulul albab atau para intelektual. Orang yang senantiasa berdzikir mengingat 

Allah dalam situasi apapun serta senantiasa berpikir terkait fenomena alam dan 

fenomena social. Para ulul albab senantiasa mengintegrasikan antara pikir dan zikir 
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serta ilmu dan iman. Dzikir dan pemikiran tentangnya akan membawa manusia 

kepada rahasia alam semesta yang hanya diketahui melalui ilmu.
49

 

Artinya perempuan sama seperti laki-laki, yaitu dapat berpikir, belajar, dan 

kemudian mengimplementasikan apa yang dialami dari mengingat Allah swt. dan 

apa yang sudah mereka ketahui tentang dunia ini. Pengetahuan terkait alam semesta 

tentu melibatkan banyak bidang ilmu yang berbeda, sehingga melalui ayat di atas 

diketahui bahwa wanita memiliki kebebasan untuk belajar terkait apa saja yang 

mereka inginkan berdasarkan kecenderungannya dan sesuai potensinya.
50

 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang dianugerahi akal. Manusia 

diciptakan dengan sempurna yang mempunyai kemampuan berpikir, berbicara, 

melihat, mengetahui, dan lain sebagainya tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan. Manusia telah dibekali berbagai kebutuhan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas dan menjalankan fungsinya sebagai hamba dan khalifah. Fisik 

dan psikis adalah anugerah terbesar untuk manusia dari Allah swt. yang 

dipergunakan untuk mengemban tugas dan fungsinya. Fisik dan psikis tumbuh dan 

berkembang dan keduanya memerlukan pendidikan agar dapat berfungsi dengan 

sebaik-baik fungsi.
51

 

Pendidikan merupakan sarana transformasi yang berperan dalam 

pengembangan nilai-nilai insaniyah dan ilmiah satuan pendidikan dan  sosial 
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masyarakat.
52

 Pendidikan yang memiliki peran di sini adalah pendidikan Islam. 

Sebuah pendidikan  yang mencoba memberi jalan kepada dogma-dogma untuk 

menghadapi permasalahan zaman. 

C. Relasi Kesetaraan Gender Menurut R. A. Kartini dengan Pandangan Pendidikan 

Islam 

Secara bahasa relasi memiliki arti hubungan, perhubungan, dan pertalian.
53

 

Konsep relasi secara umum adalah bagaimana kita menghubungkan satu konsep 

dengan yang lain dengan melihat satu subjek pada saat yang sama dengan subjek 

yang kedua. Berdasarkan pengertian tersebut terlihat jelas bahwa dalam sub bab ini 

penulis mencoba menghubungkan dan menemukan keterkaitan antara pemikiran 

Kartini dengan pendidikan Islam tentang kesetaraan gender.  

Kartini telah mengajukan konsep pendidikan yang bersifat pembebasan atau 

emansipasi, memiliki arti membela kesetaraan gender untuk memperoleh hak atas 

pendidikan. menurutnya pendidikan tidak memihak kepada satu kelompok tertentu 

dalam arti non-diskriminasi, menurutnya pendidikan merupakan hak bagi tiap 

manusia, tanpa memandang status sosial terutama jenis kelamin. Pendidikan yang 

Kartini maksud merupakan pendidikan perempuan, tetapi bukan berarti Kartini 

harus mempertahankan pendidikan perempuan dan kemudian menghilangkan 

pendidikan laki-laki. Kartini lebih menitikberatkan pada pendidikan perempuan 
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karena saat itu perempuan tidak memiliki kebebasan bersekolah dibandingkan laki-

laki. 

1. Relasi kesetaraan gender dalam pendidikan dengan pendidikan wanita dalam 

Islam 

Kartini dalam suratnya mengatakan bahwa pendidikan yang diperoleh laki-

laki harus sama dengan pendidikan yang diperoleh perempuan karena pendidikan 

adalah kunci  peradaban serta sebagai sarana penghapusan  ketidakadilan yang ada di 

masyarakat. Kartini berharap dapat mempelopori hal tersebut, sebagaimana dalam 

suratnya: 

Kaum muda masa sekarang, tiada pandang laki-laki atau wanita wajib 
berhubungan. Masing-masing sendiri-sendiri memang dapat berbuat 
sesuatunya akan memajukan bangsa kami, tetapi apabila kita berkumpul 
bersatu, mempersatukan tenaga, bekerja bersama-sama, tentu usaha itu lebih 
besar hasilnya, Bersatu, kita kukuh teguh.

54
 

Sedangkan yang terdapat agama Islam, kesetaraan dalam pendidikan 

merupakan suatu kewajiban dan bukan lagi berada dalam ranah lingkup hak. 

Sebagaimana dalam hadits yang cukup familiar yang berbunyi "Menuntut ilmu 

adalah kewajiban atas setiap muslim laki-laki atau pun wanita". Ini merupakan salah 

satu tolak ukur bahwa di dalam Islam tidak lagi membahas boleh tidaknya wanita 

berpendidikan akan tetapi pendidikan merupakan suatu kewajiban untuk semua 

manusia. Dalam literatur Islam, Islam menempatkan wanita dan laki-laki dengan 

derajat yang sama baik dalam hal peribadatan maupun dalam urusan sosial juga 

meliputi hak atas pendidikan. Pada perkara pendidikan, Islam menyamaratakan hak 

laki-laki dan perempuan dan tidak mengistimewakan golongan tertentu semua 
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derajat manusia sama yang membedakan hanyalah terletak pada ketakwaannya. 

Dalam QS al-Hujarat/49:13: 

ٌَّ أكَْ   إِ
ًٰ وَجَعَهُْبَكُىْ شُعُىثًّب وَلجَبَئمَِ نزِعََبسَفىُاِۚ ٍ رَكَشٍ وَأَُثَ ِ أرَْمبَكُىِْۚ  شَيَكُىْ َبَأََُّهبَ انَُّبطُ إََِّب خَهمَُْبَكُى يِّ عُِذَ اللهَّ

َ عَهُِىٌ خَجُِشٌ   ٌَّ اللهَّ  إِ

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

55
 

Prinsip persamaan pada ajaran Islam adalah wujud keadilan yang berasal sang 

pencipta. Hal demikian bertujuan supaya tiap manusia bisa bertanggung jawab atas 

segala perbuatannya dan itu merupakan gambaran dari bentuk mempekerjakan akal. 

Hadirnya perintah di tengah-tengah manusia untuk menuntut ilmu, menjadikan laki-

laki dan wanita berkewajiban melaksanakan perbuatan ma'ruf dan mengingkari 

perbuatan mungkar, berangkat dari kewajiban tersebut laki-laki dan perempuan 

mempunyai kewenangan untuk menerima ganjaran dari setiap perbuatannya, baik 

berupa pahala jika telah berbuat kebaikan atau pun berupa dosa jika telah berbuat 

keburukan. Dalam QS al-Nahl/16: 97: diterangkan sebagai berikut: 

ٌٍ فهََُحََُُُُِّْهُ حََُبحًّ طَُِّجخًَِّۖ وَنََُجْضَََُِّهىُْ أجَْشَ  ًٰ وَهىَُ يُؤْيِ ٍ رَكَشٍ أوَْ أَُثَ ب يِّ مَ صَبنِحًّ ًِ ٍْ عَ ٌَ  يَ هىُ ًَ ٍِ يَب كَبَىُا ََعْ  هىُ ثِأحَْغَ

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita 
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.

56
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Ayat tersebut menegaskan Islam mengingkari paham perlakuan tidak adil 

terhadap laki-laki dan perempuan sebab manusia berasal dari sumber yang sama 

sehingga mempunyai kesempatan  dalam mencapai kebahagiaan dan nilai mulia yang 

sama pula di hadapan-Nya. Pendidikan Islam berperspektif gender dalam hal ini 

adalah sistem pendidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang dalam 

segala aspeknya tercermin dalam prinsip keadilan dan kesetaraan. Hak antara laki-

laki dan perempuan dan pedoman untuk sikap anti-diskriminasi terhadap jenis 

kelamin tertentu.
57

 

2. Relasi pemikiran Kartini tentang wanita sebagai tempat pendidikan pertama 

bagi anak dengan konsep pendidikan dalam Islam: 

Kartini berpandangan bahwa perempuan bertanggung jawab mendidik anak-

anaknya, sebab wanita atau yang disapa ibu merupakan madrasah pertama untuk 

generasinya. Ibu bagi Kartini adalah sumber utama anak untuk belajar mulai dari 

merangkak, berjalan, berlari hingga belajar terkait ilmu hidup lainnya yang 

berpengaruh untuk kehidupan anak nantinya. 

Banyak dijumpai bagian surat Kartini yang mengatakan bahwa perempuan 

adalah manusia pertama yang akan mendidik generasinya. Terdapat dalam suratnya 

yang ditujukan pada Ny. Ovink Soer, ia berkata: 

...karena pada hariban si ibu itulah manusia itu mendapatkan pendidikannya 
yang mula-mula sekali, oleh karena disanalah pangkal anak itu belajar merasa, 
berpikir, berkata. Dan didikan yang pertama-tama sekali, pastilah amat 
berpengaruh bagi penghidupan seseorang.

58
 

Berdasarkan tulisan Kartini di atas, menurut hemat penulis ialah melalui 

pemikiran Kartini yang mengungkapkan bahwa Kartini mengutarakan pendapatnya 

                                                             

57
Nasaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an, h. 57. 

58
Lihat R. A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang (Terjem. Armijn Pane), h. 60. 



66 

 

bahwa perempuan merupakan madrasah utama bagi generasinya. Hal demikian 

menjadi sebab Kartini bersikeras memperjuangkan  pendidikan khususnya bagi 

perempuan.  Pandangan Kartini dinilai wajar sebab ibu merupakan orang pertama 

yang mendampingi anaknya sejak lahir dan yang paling banyak menghabiskan waktu 

bersama anaknya adalah ibu. Ibu adalah guru bagi anak-anaknya, ia akan mendidik 

anaknya sejak dini baik itu ibu yang berpendidikan maupun ibu yang tidak 

berpendidikan. Ibu yang berpendidikan maupun tidak dua-duanya bisa mendidik 

anaknya, namun akan timbul suatu perbedaan dalam mendidik anak mulai dari cara, 

proses, dan bahkan sampai buah dari bimbingan atau didikan. Maka dari itu Kartini 

selalu memprioritaskan pendidikan bagi perempuan. 

Pemikiran Kartini dalam pendidikan Islam, sejalan dengan konsep al-ummu 

madrasatul ula. Ini merupakan konsep dalam Islam yang diartikan sebagai sekolah 

pertama, ibu sebagaimana yang kita kenal bahwa pengalaman pendidikannya  akan 

memberikan pengaruh kepada  anaknya hingga anaknya berhasil pada pendidikan 

yang telah ia tekuni.  Hal demikian sejalan dengan (al-ummu madrasah al-ula, idza 

a`dadtaha a'dadta sya'ban tayyiban al-a'raq), yang diartikan ibu merupakan madrasah 

pertama. Dengan kata lain, jika perempuan dibekali pendidikan sebagai persiapan 

menjadi seorang pendidik bagi generasinya maka persiapan mencetak generasi 

terbaik telah ditunaikan. Contoh peran seorang ibu sebagai pendidik pertama adalah 

membentuk  generasi pejuang. Dalam Sejarah telah terukir kisah pejuang muslim 

yang hebat-hebat misalnya Zubair bin Awwam, Hasan dan Husein, Anas bin Malik, 

Umar bin Abdul Aziz dan yang lainya. Bila menengok ke belakang, terdapat peran 

perempuan, yaitu ibu yang kuat dan ulet yang berperan sebagai madrasah al ula bagi 

anak-anaknya. Ingatlah bahwa di balik sosok pejuang hebat ada ibu-ibu yang selalu 
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mendoakan dan mendidik anak-anaknya dalam pemahaman Islam yang sebenar-

benarnya.
59

 Pendidikan wanita yang tinggi akan memberikan pendidikan yang 

maksimal kepada anaknya. Cara ibu mendidik anaknya jika ia tergolong 

berpendidikan pasti akan bertambah bagus. 

3. Relasi Pemikiran Kartini tentang Pentingnya Pendidikan Watak dan 

Kepribadian dengan Konsep Pendidikan dalam Islam: 

Kartini menitikberatkan konsep pendidikan pada kecerdasan intelektual dan 

akhlak mulia. Pendidikan mesti dapat mengoptimalkan nilai-nilai moral yang 

seharusnya membentuk karakter yang baik. Jadi bagi Kartini nilai  pendidikan bukan 

hanya sekedar pengetahuan yang luas atau berintelektual tinggi tetapi juga 

keutamaan akhlak yang mulia. Ia beranggapan bahwa adab yang luhur harus dididik 

sejak dini karena sifat ini tidak tumbuh dengan sendirinya dan ia harus sejalan 

dengan pengetahuan yang luas karena tidak semua orang yang cerdas memiliki hati 

yang luhur. Dalam suratnya ia mengatakan: 

Pendirian saya, pendidikan itu ialah mendidik budi dan jiwa... Rasa-rasanya 
kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika hanya baru mencerdaskan 
pikirannya saja, belumlah boleh dikatakan selesai, dia harus juga bekerja 
mendidik budi meskipun tidak ada hukum yang nyata mewajibkan berbuat 
demikian, perasaan hatinya yang mewajibkan berbuat demikian… Bahwa tahu 
adab dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi menjadi jaminan orang 
hidup susila ada mempunyai pekerti.

60
         

Kartini  menegaskan pula bahwa untuk mendapatkan pendidikan tidaklah 

wajib melalui jalur pendidikan formal berjenjang di sekolah, tetapi bisa didapatkan 

melalui pendidikan nonformal  yakni di lingkungan masyarakat dan pendidikan 

informal yakni di keluarga.  
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Gagasan Kartini tersebut bila dilihat dari perspektif Islam terdapat relasi 

yang erat. Islam menjunjung tinggi suatu kepekaan budi pekerti atau akhlak. 

sebagaimana misi Rasulullah diutus kepada umatnya yakni untuk menyempurnakan 

akhlak: 

ىَ يَكَبسِوَ الْخَْلَقِ إِ  ًِّ ب ثعُِثْذُ لْرَُ ًَ ََّ 

Artinya:  

Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bahwasanya aku diutus 
untuk menyempurnakan akhlak. (H. R. Malik)

61
  

Konsep pendidikan yang ditawarkan Kartini adalah pendidikan budi pekerti. 

Pendidikan budi pekerti dalam perspektif Islam merupakan suatu upaya yg dilakukan 

dengan penuh kesadaran oleh seorang guru kepada anak didiknya dalam rangka 

membimbing karakter, membentuk moral, etika, serta akhlak yang terpuji, dan 

membangkitan kecakapan anak didiknya dalam hal mengambil keputusan baik dan 

buruk secara independen yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupannya 

dengan berpedoman kepada al-Qur’an dan Sunnah. Berdasarkan literatur Islam, 

banyak dalil yang menyebutkan betapa fundamentalnya pendidikan budi pekerti, 

apalagi target pendidikan Islam adalah mengupayakan terbentuknya karakter anak 

didik atau siswa laksana manusia yang sempurna atau insan kamil.  

Kehadiran sosok ibu dalam membentuk budi pekerti sangat berperan karena 

ibu merupakan pelopor dalam membina akhlak anaknya. Ibu disebutkan sebagai 

pelopor atau pembina pertama terhadap akhlak anaknya karena ibu sudah berperan 

mendidik anaknya mulai dari awal kehamilannya. Contohnya ketika ibu 

melantunkan ayat Al-Qur’an janin yang ia kandungan akan memberikan respon 

positif dan ini merupakan cikal bakal terbentuknya akhlak mulia pada sang janin, 
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Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Cet. 2; Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 210. 
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demikian halnya bila sang ibu sedang marah janin yang ia kandung memberikan 

respon yang negatif dan tentunya akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak 

seperti pada tumbuh kembang otak
62

 Telah ditunjukkan bukti bahwa jika seorang 

ibu mengalami gangguan emosional pada masa sepuluh pekan pertama di awal 

kehamilannya memungkinkan terjadinya kecacatan pada anak seperti bibir 

sumbing.
63

 Jika seorang ibu telah terdidik, ia akan mengolah emosinya dengan baik 

dan mengarahkan kepada hal yang positif sehingga kemungkinan-kemungkinan yang 

negatif terhindar terhadap anaknya, begitu besar peran ibu terhadap anaknya. 
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Pendidikan Anak‛, h. 150. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Menurut uraian dan penjelasan pada tulisan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan pandangan R. A. Kartini pendidikan adalah hal yang memiliki 

peran sangat esensial. Pendidikan berfungsi memperbaiki kehidupan  manusia , 

pendidikan juga berperan memperbaiki suatu bangsa melalui anak muda yang 

terpelajar. Pendidikan bukan hanya sekedar diperuntukkan bagi laki-laki 

namun pendidikan juga diperuntukkan untuk wanita, meski demikian 

pendidikan tidak pernah mengubah kewajiban wanita yang telah menyandang  

berstatus sebagai ibu. Pendidikan memiliki peran yang esensial untuk 

menunjang potensi wanita yang telah menjadi ibu sebagai pendidikan pertama 

bagi anaknya. berdasarkan pemikiran Kartini terkait pendidikan ada beberapa 

poin penting yakni: pendidikan kesetaraan wanita dan laki-laki bertujuan 

untuk memajukan suatu bangsa, wanita sebagai madrasah al-ula, wanita 

sebagai kunci dan pembawa peradaban, dan pendidikan tidak hanya semata-

mata berorientasi terhadap pengetahuan dan keterampilan saja namun juga 

berorientasi terhadap pendidikan budi pekerti dan jiwa atau akhlak.   

2. Pandangan pendidikan Islam tentang gender yakni: Pendidikan Islam 

merupakan pendidikan yang berdasar pada nilai dasar ajaran  Islam yang 

termaktub dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. yang bebas dari 
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diskriminasi gender atau perlakuan diskriminasi terhadap jenis kelamin 

tertentu. 

3. Relasi kesetaraan gender R. A Kartini dengan pandangan pendidikan Islam 

dapat dilihat pada beberapa poin berikut: tentang kesamaan hak laki –laki dan 

perempuan dalam mendapatkan pendidikan Islam, perempuan sebagai 

madrasah pertama untuk generasinya berdasar pada konsep pendidikan Islam, 

dan pendidikan memiliki peran yang esensial dalam mendidik akhlak sesuai 

dengan kepribadian Islam. Konsep kesetaraan  gender yang ditawarkan Kartini  

dengan pandangan pendidikan Islam kedua-duanya memiliki hubungan yang 

erat baik dari segi maksud, fungsi, dan tujuan.  

B. Implikasi Penelitian 

Konsep kesetaraan gender dalam pandangan Kartini telah banyak 

menyuarakan gagasan-gagasan keadilan untuk  meraih kesetaraan antara laki-laki 

dan wanita. Dari gagasan-gagasannya ada beberapa hal mendasar yang dikemukakan 

yakni: pertama, kesetaraan pendidikan laki-laki dan wanita bertujuan untuk 

memajukan suatu bangsa. Kedua,  wanita sebagai pendidikan pertama bagi anak-

anaknya. Ketiga, wanita sebagai kunci peradaban. Keempat, pentingnya pendidikan 

budi pekerti. 

Menurut Kartini, jika ingin melahirkan generasi emas, ingin memajukan 

suatu bangsa, dan menciptakan peradaban maka didiklah wanita dengan memberi 

kesempatan kepadanya untuk menempuh pendidikan. Mendidik wanita sama halnya 

dengan mendidik generasi muda karena perempuan merupakan madrasah pertama 
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untuk generasinya. Dalam mendidik wanita jangan lupakan pendidikan budi pekerti 

karena ia harus selaras dengan pengetahuan dan keterampilan. 

Skripsi ini, dalam proses penyusunan dari awal hingga akhir peneliti 

menyadari penelitian ini belum sampai pada taraf sempurna, oleh karenanya dengan 

segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang mendukung 

demi perkembangan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang pendidikan 

agama Islam. 
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