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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di  atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

   ix 



 

 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 mim M Em و

ٌ nun N En 

 wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostof ء

ً Ya Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ىَ 
 

fatḥah dan yā‟ 

 

Ai 

 

a dan i 

 

 ى وَ 
 

fatḥah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

   x 



 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat dan Huruf 
 

Nama 
 

Huruf dan 

Tanda 

 

Nama 

 

 ...اَ | ...ىَ 
fatḥah dan alif 

atauyā‟ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah danyā‟ i i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو

 

 

 

4. Tā‟ Mar ūṭah 

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

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

   xi 



 

 

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

kasrah(  ِىي),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

 

 

7. Hamzah 

 turan transliterasi huruf ham ah menjadi apostrop       hanya  erlaku  agi 

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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an  dari al-Qur‟ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

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

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

   xii 



 

 

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

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

hamzah. 

Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

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

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

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

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Nuramanah Amalia 

Nim : 80100218017 

Judul Tesis :Kerelaan Perempuan Dalam Menentukan Perkawinan 

Perspektif Gender. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisis tentang salah 

satu syarat sah perkawinan adalah dengan adanya indikator kerelaan perempuan dalam 

perkawinan, 2) mengungkapkan secara ilmiah gambaran konsep kerelaan perempuan dalam 

perkawinan perspektif gender, dan 3) menganalisis indikator kerelaan perempuan dalam 

perkawinan perspektif gender. 

 Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 

multidisipliner, yaitu pendekatan teologi normatif syar‟i, pendekatan yuridis dan pendekatan 

sosial. Penelitian ini tergolong library research yang dimana data dikumpulkan dengan 

mengutik, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur 

representatif dan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas 

dan menyimpulkannya. 

 Setelah menelaah dan menganalisis dalam pendekatan konsep gender, dimana kerelaan 

perempuan dalam menentukan pasangan dan melaksanakan perkawinannya telah menjadi salah 

satu indikator penting diantaranya tidak ada pihak yang terzalimi (prinsip Taradhin), kesepakatan 

kedua belah pihak, dan kecakapan dengan menggunakan konsep kesetaraan (equality dan equity) 

yang dimana hak menentukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah sama. 

Kemudian dari ketiga indikator kerelaan perempuan dalam menentukan perkawinan sejalan 

dengan nilai-nilai gender dan prinsip Islam. Karena ajaran Islam meyakini tujuan utama syariat 

adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Pernyataan ini sejajar dengan tujuan CEDAW yang 

mengusung pesan universal Al-Quran untuk memuliakan perempuan terkhusus dalam hal 

menentukan pasangan dan melangsungkan perkawinannya.  

 Penelitian ini paling tidak memberikan beberapa implikasi, pertama, bagi masyarakat 

atau lebih khusus kepada wali mujbir bahwa pernikahan yang tidak didasari oleh persetujuan dan 

kerelaan dari seorang wanita maka itu tidak dibenarkan lagi karena tidak sesuai dengan hak asasi 

manusia. Barangkali perlu di tafsir ulang karena sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan bukanlah kontrak sesaat yang boleh dihentikan sewaktu-waktu sesuai 

dengan kehendak pelakunya. Ia merupakan akad yang disebut sebagai mitshaqan 

ghalida, sebuah perjanjian kuat yang didasarkan atas kerelaan atau kesukaan kedua belah 

pihak. Disamping penunaian pernikahan merupakan ibadah, ia juga bertujuan membina 

dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri dalam kehidupan keluarga. Satu sama lain saling membutuhkan dan menjadi 

teman dalam menjalani roda kehidupan yang bahagia untuk memenuhi kebutuhan 

jasmani dan rohani sekaligus untuk memelihara dan meneruskan keturunan dalam 

menjalani keberlangsungan hidup. 

 Oleh karena itu kesiapan kedua calon mempelai menjadi hal yang mutlak 

diperhitungkan. Karena kesiapan akan mendukung keberhasilan kedua calon mempelai 

dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga kemungkinan buruk terjadinya 

perceraian di tengah jalan akan bisa diminimalisir atau bahkan dihindari. Maka menjadi 

hal yang wajar, jika dalam pernikahan melibatkan wali. Sebab keberadaan wali dengan 

pengalaman hidupnya maupun kasih sayangnya terhadap anak perwaliannya akan 

menjadi semacam pelindung yang mampu memperkirakan baik buruknya pernikahan 

yang akan dijalani oleh anak perwaliannya.
1
 

 Pada dasarnya persoalan wali nikah, sudah dibahas di dalam puluhan naskah 

(turath) fiqih sejak lama. Ragam pendapat para ahli fiqih yang ada sebenarnya cukup 

                                                             
1
Abdullah Kelib, Hukum Islam, (Semarang:Tugu Muda Indonesia, 1990), h.11. 

   1 



 

 

mewakili berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul belakangan. Tapi rasanya itu 

belum cukup memuaskan keingintahuan lebih dalam tentang adanya hakikat dan hikmah 

dibalik wali nikah. Sebab permasalahan wali nikah pada dasarnya bukan hanya 

penjelasan mengenai rasionalisasi hukum Islam tentang wali. Namun di dalamnya juga 

ada realitas sosial yang mempraktikkan ketentuan tersebut. Bahkan efek sosial inilah 

sebenarnya yang memicu adanya pembahasan lebih dalam mengenai wali nikah.
2
  

Kartini menceritakan dengan jelas dalam salah satu tulisannya bahwa ketika akad 

perkawinan berlangsung, mempelai perempuan tidak berada dalam majelis tempat 

dilangsungkannya prosesi ngantin, menyambut kedatangan mempelai laki-laki yang 

sudah berstatus menjadi suaminya. Sementara itu, perkataan tentang akad nikah tersebut, 

tidak ia ucapkan atau ia dengarkan, karena akad perkawinannya diwakili oleh walinya. 

Peristiwa ini diceritakan oleh Kartini beberapa abad yang silam ketika posisi adat 

begitu kuat mencengkeram potensi dan kemampuan perempuan, sehingga perempuan 

tidak dapat melakukan suatu akad yang berkaitan dengan diri dan masa depannya. Pada 

zaman sekarang, bukankah menjadi ironis bila kita masih mendudukkan perempuan 

dalam posisi tersebut 

Bukankah sekarang zaman sudah berubah, perempuan sudah banyak terlibat pada 

ruang publik, dimana kemampuan perempuan mengambil keputusan dihargai dan 

diakui.
3
 

Contoh di atas, merupakan implikasi dari pemahaman agama yang 

diaktualisasikan menjadi kebiasaan, dan kemudian menjadi nilai dalam suatu 

                                                             
2
Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 

2014) h.95. 
3
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2004) h.137. 
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masyarakat. Dalam hal ini, ketika ajaran agama berbentuk fikih yang bercorak partriarki, 

tentunya akan menghasilkan pemahaman yang selalu mendiskreditkan perempuan. Jika 

ditelisik dari ajaran agama yang kemudian melahirkan adat tersebut, mungkin sangat 

relevan pada waktu itu, karena bertujuan untuk melindungi perempuan. Terlebih 

peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum di mana perempuan menjadi salah satu 

subjek hukum yang diakui dan dilindungi di depan hukum. 

Polemik yang terdapat dalam beberapa kitab fikih tentang posisi perempuan 

dalam akad nikah adalah bagaimana dia menyatakan persetujuannya dan memiliki hak 

untuk menentukan pasangan. Kedua permasalahan ini, berpangkal dari adanya fungsi 

wali mujbir.
4
 

Istilah wali mujbir dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksa suatu 

perkawinan oleh orang lain, dalam hal ini adalah sang ayah. Ini yang kemudian 

menimbulkan asumsi yang berkembang secara umum di masyarakat bahwa perempuan 

tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, yang menentukan dalam hal 

ini adalah ayah atau kakek yang memiliki hak ijbar.
5
 

Dalam sebuah artikel, Arini Rabbi Izzati mengatakan rentetan kuasa hak ijbâr 

wali sampai terjadinya perkawinan paksa itu sendiri mengakibatkan berbagai nilai-nilai 

yang mensubordinat perempuan. Dimulai saat seorang perempuan dipaksa untuk 

menikah dengan seseorang dan tidak diminta persetujuan sebelum pernikahan. Hal ini 

mencerminkan bahwa perempuan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, mereka 

dianggap tidak cakap dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. 

                                                             
4
Taufiq Hidayat, “Rekonstruksi Konsep Ijbar”, Jurnal STAI An-Nawawi Purworejo1, no.1 (2009): h. 10. 

5Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, h 98. 
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Dalam kondisi semacam ini perempuan dianggap sebagai obyek, bukannya subyek.
6
 Hak 

ijbâr wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang 

justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi 

hak ijbâr wali, karena fungsi dan kedudukan wali mujbir alih-alih mengantarkan 

perempuan pada penderitaan dalam rumah tangga bukan kebahagiaan sebagaimana yang 

menjadi tujuan pokok pernikahan. Hak ijbâr merupakan bentuk kuasa orang tua yang 

meminggirkan perempuan.
7
 

Dalam konteks masa kini, hak ijbâr juga menjadi perdebatan apalagi jika 

dihadapkan dengan isu-isu kontemporer seperti gender. Konsep ijbâr ini dianggap 

bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain dianggap 

merenggut hak perempuan apalagi dalam hak ijbâr, wali mujbir berhak menikahkan anak 

perempuannya walaupun tanpa persetujuan yang bersangkutan serta ada anggapan 

bahwa seorang perempuan dianggap lemah dalam bertindak dan tidak mampu dalam 

membuat keputusan sendiri.
8
 Hak ijbâr sangat mencederai Gender differences 

(perbedaan gender) karena hal tersebut menimbulkan gender inequalitas (ketidakadilan 

gender).
9
 

Dalam Undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan tidak diakui adanya hak 

ijbâr, karena berdasarkan atas persetujuan calon mempelai sehingga perkawinan yang 

dilakukan dengan adanya paksaan dari pihak lain tidak sah, dan apabila sudah terjadi 

                                                             
6
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h 166. 

7
 rini Ro  i I  ati, “Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak,” h. 253  

8
Kholifatul Fitria. “Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Gender,” Skripsi (Yogyakarta: Fak. 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 4. 

 
9
 Kholifatul Fitria, “Hak Ijbar Wali Nikah,” h. 85. 
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perkawinan maka yang bersangkutan dapat melakukan pembatalan di depan 

pengadilan.
10

 

 Jika kita telisik perdebatan kitab-kitab fiqih tentang wali, terangkum pada 

persoalan yang pertama, apakah wali termasuk dalam syarat sahnya nikah kedua, 

Apakah seorang wali dapat memaksakan kehendaknya. 

 Posisi Ayah atau kakek sebagai wali mujbir  atau pemaksa banyak dikeluhkan 

oleh anak perempuan. Sebagai wali mujbir, ia berhak menentukan pilihan jodoh anak 

atau cucu perempuannya. Masalah sering muncul ketika pilihan orang tua tidak 

selamanya sesuai dengan pilihan anak. Bahkan kadang sebaliknya, pilihan orang tua 

tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan seorang anak. pilihan anak seringkali tidak 

disetujui oleh orang tua. Anak yang tidak memiliki kemandirian dan kemampuan untuk 

berdialog dengan orang tua, pada umumnya harus menerima jodoh yang dipaksakan oleh 

orang tuanya. walaupun, pilihan ini pada dasarnya adalah semua kepura-puraan. 

 Selanjutnya, anak perempuan seringkali tidak berdaya menghadapi kenyataan 

pilihan orang tua karena tekanan fisik  dan psikologis kadang-kadang seorang gadis 

merasa pasrah kepada pilihan orang tua, karena memilih laki-laki pujaan yang tidak 

direstui orang tua ayah atau kakek bisa berakibat fatal. Selain akan menghadapi ancaman 

psikologi kedurhakaan, mengingat sahnya sebuah perkawinan seorang gadis harus 

mempunyai restu dari walinya. 

 Intervensi wali mujbir yang berlebihan terhadap seorang anak, dalam hal ini, 

terkadang lebih merupakan intervensi budaya dan karakter pribadi Ayah atau kakek dari 

tuntunan agama Islam, nilai kebebasan dan kemerdekaan sangat dijunjung tinggi, baik 

                                                             
10

 M. Rizqa Hidayat, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqih) dan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. 22. 
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secara pribadi maupun kolektif. Jika ada penafsiran agama yang bertentangan dengan 

prinsip ini, mungkin perlu diadakan peninjauan secara kritis.
11

 

Banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga 

mengenai rusaknya atau hancurnya bahtera rumah tangga karena dilatarbelakangi oleh 

kesalahan dalam memilih atau menentukan pasangan hidupnya. 

Masyarakat Madura, dikenal perkawinan antar kerabat yang diistilahkan dengan 

“Mapolong tolang”, atau mengumpulkan tulang yang  ercerai  erai. Maksud perkawinan 

tersebut adalah untuk mempererat tali persaudaraan atau keluarga. Bagi keluarga kaya, 

perkawinan antar kerabat dimaksudkan agar harta kekayaan yang dimiliki tidak 

berpindah tangan kepada orang yang bukan keluarganya.
12

 

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

tentu bukanlah hal yang sederhana. 

Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur 

yang harus dipenuhi. 

Mahmud Syaltut dalam bukunya Akidah dan Syariah Islam menawarkan lima 

prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase 

pranikah. Pertama saling mengenal dan memahami (at-Ta‟aruf) di antara kedua 

mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-

masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam 

mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan 

adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, 

harta dan keturunan. Kedua adalah al-Ikhtibar yaitu tahap penjajakan yang dilaksanakan 

                                                             
11

Muhammad Saleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013),h.54. 
12

Kusnadi, Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial (Bandung: Humaniora Utama, 2000),h.53. 
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dengan melakukan khitbah. Dalam Khitbah ini calon suami diperbolehkan melihat 

wajah, tangan dan telapak kaki perempuan dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk 

mengetahui pemikiran masing-masing. Dari pelaksanaan khitbah ini diharapkan timbul 

rasa suka pada masing-masing calon mempelai. Ketiga ar-Rida (kerelaan), disini syariat 

Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan 

adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai. Keempat Kafa‟ah 

yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di 

antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga. Kelima mahar atau mas 

kawin, dalam mahar ini syari‟at mengajarkan agar nilai mahar dalam  atas yang wajar.
13

 

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (ar-Rida) merupakan prinsip 

pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang 

harmonis dan bahagia. 

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karena 

persetujuan itu adalah dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan 

ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda dan gadis. Ma ha  Syafi‟i 

menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya wajib. Lain 

halnya kalau persetujuan datangnya dari anak gadis menurut ulama Syafi‟ah tidak  egitu 

penting,  ahkan menurut ulama Syafi‟ah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu 

maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-

syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan 

2. Calon suami sekufu 

                                                             
13

Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari‟at Islam, (Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara,1994), h.157-163. 
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3. Mahar yang sesuai 

4. Calon suami sanggup memberikan mahar 

5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan.
14

 

 Suatu ketika, Rasulullah SAW didatangi seorang gadis yang mengajukan 

permasalahan yang dihadapinya. Ayahnya, memaksakan calon yang tidak ia sukai. 

Rasulullah SAW kemudian mengembalikan urusan ini kepada anak itu sendiri. 

Meskipun pada akhirnya anak itu menerima calon pilihan orang tuanya tetapi anak itu 

menyatakan bahwa  poin penting pengaduan ini supaya orang lain tahu bahwa urusan 

pernikahan, seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya.
15

 

 Imam Malik dan Imam al-syafi'i berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa wali. 

Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam zufr, Imam Al-Sabi dan Imam Al Zuhri 

menyatakan seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri dengan suami yang 

sekufu. Namun sesungguhnya, perdebatan tentang wali tidak berhenti sampai di situ 

karena perdebatan yang lebih luas adalah kerelaan atau persetujuan dari perempuan itu 

sendiri sehingga seorang wali tetap meminta persetujuan dari perempuan yang akan 

dikawinkan. 

 Meski terdapat perbedaan pendapat mengenai meminta persetujuan seorang 

perempuan, namun hanya berpangkal dari perbedaan pengungkapan seorang gadis 

dengan janda, meskipun Imam Syafi'i cenderung berpendapat pada otoritas wali, tapi 

menarik melihat pertimbangan Imam Syafi'i. Bagi Syafi'i, posisi wali ditekankan dengan 

syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali, diantaranya tidak ada kebencian dengan 

                                                             
14

Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, (Cet.II; Jakarta: Gema Insani Press, 1996),h. 467. 
15

Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari‟at Islam, h.34. 
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anak perempuan tersebut, baik bagi wali maupun bagi calon suaminya, dan meminta 

persetujuan perempuan yang akan dikawinkan. 

 Begitupun dengan Imam Abu Hanifah. Pertimbangan mengapa janda lebih 

berhak atas dirinya sendiri daripada wali, karena memang pertimbangan pada 

pengalaman dan kedewasaan seorang perempuan yang sudah menikah sehingga dalam 

mengungkapkan keputusannya lebih terbuka. Perkawinan dengan keputusan seorang 

perempuan yang akan menikah, sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dengan demikian, menikahkan 

anak gadis secara paksa dengan orang yang tidak dicintai atau ditolaknya dan 

membuatnya menderita adalah sesuatu yang dilarang begitupun bila menolaknya.
16

 

 Abu Hanifah menganalogikan akad pernikahan dengan akad-akad lain seperti 

perdagangan atau hal lain yang berkaitan dengan urusan harta. Dia membolehkan 

seorang perempuan melangsungkan sendiri pernikahannya Abu Hanifah berdasarkan 

pendapatnya ini pada surah Al-baqarah ayat 230, 232 dan 234 ke 3 ayat tersebut 

mengarahkan objek pembicaraan pernikahan kepada perempuan. Inti artinya, perempuan 

dapat melakukan akad nikahnya sendiri tanpa bergantung pada pihak dan persetujuan 

orang lain atau wali.
17

 

 Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik bin Anas juga menurut 

riwayat lain dari asyhab, Imam Sufyan Al-Tsauri, Ishaq bin rahuyah dan Ibnu Hazm, 

mereka berpendapat bahwa ijab yang diucapkan oleh perempuan baik janda maupun 

gadis tidak sah  erdasarkan Qur‟an surah  l- aqarah ayat 221 dan Qur‟an surah  n-nur 

ayat 32. 

                                                             
16

 Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, h 100. 
17

Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Bandung: Penerbit Ghalia 

Indonesia,2010), h.71. 
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 Tidak heran, jika konseptual yang didalamnya terdapat beberapa perbedaan 

pendapat dari para fuqaha di adopsi dalam hukum positif negara yaitu kompilasi hukum 

Islam yang tercakup dalam pasal 19, 20 ayat 1, 21 ayat 1,2 dengan memosisikan wali 

menjadi salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. 

Pengadopsian konsep tersebut bisa jadi karena di Indonesia sebagian besar menganut 

mazhab Syafi'iyah.
18

 

 Dilihat dalam tradisi Arab otoritas ayah atau kakek sangat dominan dalam sistem 

kekerabatan keluarga maupun masyarakat. realitas ini jelas sekali terlihat pada silsilah 

keturunan yang ditentukan melalui jalur ayah. Pun dalam ranah ini pola perkawinan 

bangsa Arab sedikit banyak mempengaruhi pandangan-pandangan ulama dalam 

menghasilkan suatu hukum, meskipun dalam praktik kehidupan Nabi, banyak koreksi 

atas tradisi masyarakat Arab tersebut khususnya dalam memuliakan perempuan.  

 Dari uraian di atas dengan mengutip perdebatan ulama Fiqih tentang konsep wali 

dan pelaksanaan akad, dapat diambil rohnya bahwa hukum yang menjadi sandaran 

adalah yang mengandung prinsip menghormati dan menjaga hak-hak perempuan, 

terutama perempuan di bawah umur sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia 

sebelum adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana perkawinan dibawah 

umur dan perceraian semena-mena banyak dialami oleh perempuan karena disandarkan 

pada ajaran agama. Maka sudah sepatutnya dalam konteks sekarang, ajaran agama 

memberikan sumbangsihnya agar hal tersebut tidak terulang kembali.
19

 

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang 

mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung 

                                                             

18
Huzaemah Tahido Yanggo,Fikih Perempuan Kontemporer, h.77 

19
Abdul Rahman Gholizah, Fiqh Munakahat, h.169. 
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berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang menjadi 

bukti bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari 

mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu. 

 Penelitian ini mencoba untuk mengurai dan menyegarkan kembali pemaknaan 

terhadap kerelaan seorang perempuan dalam menentukan perkawinan perspektif gender 

dan hukum Islam melalui pendekatan-pendekatan kesetaraan dalam konteks gender 

dengan melihat relevansinya dengan pendapat-pendapat ulama fiqhiyah dan 

kontemporer, sehingga dalam praktiknya ada keseragaman pemaknaan dan tidak lagi 

muncul kasus-kasus kawin paksa yang muaranya adalah perceraian. 

B. Rumusan Masalah 

    Dengan melihat latar belakang masalah di atas, dan memperhatikan judul 

penelitian tesis “Kerelaan Perempuan Dalam Menentukan Perkawinan Perspektif 

Gender”. Terdapat sejumlah permasalahan yang teridentifikasi pada penelitian ini, 

namun untuk kedalaman pengkajian dan untuk lebih memudahkan dalam 

pembahasannya, maka dirumuskan pokok masalah, yaitu: Bagaimana perspektif Gender 

memandang kerelaannya perempuan dalam menentukan perkawinan? 

Selanjutnya pokok masalah tersebut akan di analisis secara logis dalam beberapa 

sub masalah : 

1. Apakah kerelaan perempuan merupakan syarat sah perkawinan? 

2. Bagaimanakah Indikator kerelaan perempuan perspektif gender dalam 

menentukan perkawinan? 

3. Bagaimanakah konsep gender memandang kerelaan perempuan dalam 

menentukan perkawinan?  
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C. Definisi Operasional 

1. Pengertian Judul 

       Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, maka penulis akan 

menyusun definisi operasional tentang definisi setiap kata yang ada dalam judul 

tesis “Kerelaan Perempuan Dalam Menentukan Perkawinan Perspektif 

Gender”. Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap judul yang dimaksud, 

maka dijelaskan beberapa variabel sebagai berikut:  

a. Kerelaan Perempuan  

Suka rela merupakan salah satu prinsip ajaran Islam dalam aktivitas 

ibadah maupun muamalah. Asas suka rela juga diimplementasikan dalam bidang 

perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah saw. 

Indikator yang digunakan yaitu isyarat “diam” dari calon mempelai perempuan. 

Namun, tidak jarang hadits tentang indikator ini dipahami secara parsial dan 

menafikkan konteks sosio-historisnya. Wali sering kali melakukan hegemoni dan 

pemaksaan terhadap perempuan yang ada di bawah perwaliannya, tanpa 

memperhatikan kondisi psikologisnya, perubahan sikap, dan hak-hak dasarnya 

dalam perkawinan. Penggunaan sebuah isyarat pada dasarnya harus disepakati 

terlebih dahulu oleh pemberi isyarat dan penerima isyarat dalam proses dialogis. 

Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw pada saat menerima peminangan 

dari Ali bin Abi Thalib.
20
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Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam (Jakarta:Fikahati 

Aneska,2000),h.89. 
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b. Gender 

       Secara etimologis, gender  erasal dari  ahasa Inggris, “gender”, yang 

berarti jenis kelamin.
21

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender juga 

diartikan dengan jenis kelamin.
22

 Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena 

menyamakan dengan seks, yang berarti jenis kelamin. Gender dan seks adalah dua 

hal yang berbeda. Menurut Moh.Yasir Alimi, seks adalah atribut yang dilekatkan 

secara biologis kepada laki-laki atau perempuan. Misalnnya perempuan memiliki 

vagina, berpayudara, berahim, mengalami menstruasi, melahirkan dan menyusui. 

Semua kondisi ini tidak mungkin terjadi terhadap laki-laki. Sebaliknya , laki-laki 

mempunyai jakun, sperma, dan beralat pital penis, yang tidak mungkin pula 

dipertukarkan dengan perempuan.
23

 Semua kondisi ini tidak mungkin terjadi 

terhadap laki-laki. Oleh karenanya, jenis kelamin, tidak berubah dan tidak dapat 

dipertukarkan, dan selalu sama, dimana pun dan kapan pun. Ia bersifat universal. 

Dengan demikian, seks adalah pemberian Tuhan yang bersifat kodrati, universal, 

tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Karena itu, seks dipahami sebagai 

pemaknaan terhadap jenis kelamin yang bersifat biologis, alamiah dan tidak dapat 

diubah dalam kondisi, situasi, dan budaya serta tradisi apapun. Pemahaman seks 

sesungguhnya tidak mengenal batas ruang dan waktu.
24

 

 Dalam konteks perempuan, seks atau jenis kelamin sangat terkait dengan 

hak-hak reproduksi yang sangat natural. Hak-hak reproduksi menyangkut 

                                                             
21

Jhon M. Echol dan Hasan Shadil, Kamus Besar Inggris-Indonesia (Jakarta:Gramedia 

Pustaka Utama,1995), h. 265. 
22

Pusat Bahasa Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 353. 

 
24

Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam, (Jakarta:Fikahati 

Aneska,2000),h.14. 
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persoalan menyusui, menstruasi, mengandung, dan melahirkan, namun berbeda 

dengan laki-laki yang tidak pernah mengalami kejadian alamiah seperti itu. 

Artinya, ada banyak perbedaan mendasar antara seks dan gender. Seks lebih pada 

bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang 

secara alamiah serta bersifat mutlak. Sedangkan gender merupakan pemetaan 

peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki 

dan perempuan. Karenanya gender lebih bersifat nisbi dan relatif, dapat berubah 

dan dapat pula dipertukarkan, tidak universal dan kodrati. Sebab gender 

merupakan konstruksi sosial dan kultural. Karena itu, gender dipahami sebagai 

atribut yang dilekatkan, dikodifikasi dan dilembagakan secara sosial maupun 

kultural kepada perempuan dan laki-laki. Ia berkaitan dengan pikiran dan harapan 

masyarakat tentang bagamaimana seharusnya menjadi laki-laki dan perempuan. 

 Itu berarti gender adalah konstruksi sosial dan konsep kultural masyarakat. 

Ia dapat berubah dari satu waktu ke waktu lain; berbeda dari satu masyarakat ke 

masyarakat yang lain; dan dari kelas tertentu ke kelas lain. Sifat gender yang 

berubah dan berbeda ini menunjukkan bahwa ia bersifat universal dan kodrati. 

Oleh karena itu, gender hanya merupakan pelabelan yang pada kenyataan bisa 

dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Misalnya sifat lembut, kasar, 

menangis, dan marah. Sebab gender sesungguhnya bukanlah kodrat, tetapi 

merupakan modifikasi-modifikasi tertentu dari konstruksi sosial dimana laki-laki 

dan perempuan hidup. Dengan kata lain, gender merupakan hasil konstruksi 

tradisi, budaya, agama dan idiologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu 

serta langsung membentuk karakteristik laki-laki maupun perempuan. Gender 
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memiliki ketergantungan terhadap nilai-nilai yang dianut masyarakat. Tegasnya 

gender dapat berubah dari situasi atau tradisi tertentu pada kondisi yang lain. 

 Dengan demikian, gender merupakan perbedaan yang sifatnya bukan 

biologis dan bukan  pula kodrat  Tuhan. Perbedaan-perbedaan biologis, seperti 

perbedaan jenis kelamin (seks), merupakan kodrat Tuhan sehingga memiliki 

perbedaan-perbedaan secara permanen. Sementara itu gender adalah behavioral 

difference antara laki-laki dan perempuan. Menurut Ann Oakley sebagaimana 

dikutip Nasaruddin Umar, gender merupakan socially constructed, yakni sesuatu 

yang diciptakan melalui proses social dan budaya yang panjang, bukan kodrat dan 

bukan ciptaan Tuhan.
25

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pengertian judul di atas, maka paling tidak judul tesis ini 

menjelaskan bagaimana konsep kerelaan perempuan dalam menentukan 

perkawinan perspektif gender dan melalui pendekatan konsep kesetaraan menurut 

gender. 
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 Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam, h.14. 
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D. Kajian Pustaka 

Sebagai gambaran bagi pembaca penting dideskripsikan tulisan 

sebelumnya yang erat kaitannya dengan kajian ini, meskipun permasalahan dan 

kesimpulannya tidak sama. Kajian penelitian tentang Kerelaan Perempuan dalam 

Menentukan Perkawinan Perspektif Gender, bertujuan untuk menggambarkan 

kepada pembaca perbedaan signifikan antara tulisan sebelumnya dengan 

penelitian yang akan diteliti, agar terhindar dari duplikasi ilmiah dengan tulisan 

sebelumnya. 

Untuk mendukung kajian yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut, 

peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur-literatur mutakhir yang 

relevan terhadap masalah yang akan menjadi objek penelitian. Sehingga 

mendapatkan referensi tepat yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1. Penelitian yang ditulis Tanwir pada tahun 2017 yang berjudul, 

“Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam”.
26

 Peneliti 

membahas Perempuan diberikan hak seluas-luasnya untuk menuntut ilmu sesuai 

bidang yang diminatinya, jadi kewajiban mencari ilmu ditujukan bukan hanya 

bagi kaum laki-laki namun juga untuk kaum perempuan. Bahkan Rasulullah 

sendiri membuka ruang bagi perempuan untuk memenuhi minat para sahabat 

dalam menuntut ilmu. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang kaum perempuan 

dalam menuntut ilmu selama memberikan maslahat untuk dirinya dan orang lain. 

Peneliti ingin menjelaskan bahwa, dalam dunia periode pertama Islam, khususnya 

                                                             

26
Hendra, “ Wacana Gender dan Isu Kontemporer”, Jurnal Al-Maiyyah 10, no. 2 (2017): 

h.32. 
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masa Nabi, terdapat persamaan dalam kesempatan menuntut ilmu, tidak terdapat 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini antara lain dapat dilihat dari 

beberapa asbab al-nuzul suatu ayat atau asbab al-wurud suatu hadits yang 

didahului dari beberapa permasalahan yang diajukan kepada Rasulullah. 

2. Penelitian yang ditulis Akhmad Rizkan pada tahun 2017 yang 

 erjudul‚ “Hak Menentukan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan 

Guru Di Lombok Tengah)”.
27

 Penelitian menunjukkan bahwa pandangan Tuan 

Guru mengenai hak penentuan pasangan bagi anak perempuan terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu pertama, anak perempuan wajib meminta persetujuan orangtua 

apabila ia tidak berpendidikan dan belum baligh; kedua sunnah, apabila anak 

perempuan sudah baligh dan belum berpendidikan tinggi; ketiga mubah, apabila 

anak perempuan sudah berpendidikan tinggi dan dewasa serta dianggap cakap 

hukum.Tuan Guru berpandangan bahwa seorang anak perempuan yang belum 

baligh dapat dipaksa menikah oleh orangtuanya, karena pemaksaan dalam 

perkawinan tidak berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Hendaknya 

anak perempuan terus mengembangkan sumber daya manusianya melalui 

pendidikan, untuk dapat memperoleh dan mempertanggung jawabkan hak yang 

dimilikinya. Sebab, zaman sekarang ini manusia akan dianggap pandai apabila ia 

sebagai manusia yang terdidik. Penelitian ini membahas tentang hak-hak  

perempuan dalam perkawinan bahwasanya pemahaman terkait hak-hak 

perempuan yang di tanggapi berbeda oleh para pemikir Islam, sebagian 

                                                             
27

Akhmad Rizkan,”Hak Menentukan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan 

Guru Di Lombok Tengah “,Tarbawi 2, no. 1 (2017): h.9. 
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menanggapi hak-hak perempuan berdasarkan kerangka partriakhis ada juga yang 

menanggapi hak-hak perempuan dalam kerangka kesetaraan.  

3. Nasaruddin Umar dalam  ukunya yang  erjudul “Ketika Fikih 

Membela Perempuan”, dalam bukunya Nasaruddin memaparkan tentang 

bagaimana berijtihad yang berlandaskan kesetaraan gender. Di mana menafsirkan 

kembali ajaran keagamaan sangat diperlukan untuk pemberdayaan perempuan. 

Semua hasil pemahaman keagamaan yang melahirkan ketimpangan dan 

ketidakadilan di dalam masyarakat, sudah saatnya ditinjau kembali, karena tidak 

sejalan dengan tujuan umum syariah (maqashid asy-syari‟ah), yakni terwujudnya 

keadilan, kesetaraan, kedamaian dan kemaslahatan di dalam masyarakat. Dan 

yang dimaksud keadilan disni haruslah benar dan objektif.
28

 

4. Buku Mansour Fakih, “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” 

buku ini memberikan gambaran umum mengenai isu kesetaraan gender dan 

pelaksanaannya dalam kehidupan sosial. Buku ini terdapat tiga bagaian, dimana 

pada bagaian pertama menjelaskan gender secara umum dan pandangan yang 

menyatakan bahwa perbedaan genderlah yang menyebabkan terjadinya 

marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban kerja sebagai ibu rumah tangga 

kepada perempuan. Kedua, menjelaskan mengenai analisis gender dalam gerakan 

transformasi perempuan. Ketiga, menjelaskan tinjauan struktural akan konsep 

kesetaraan gender, yang dimana Mansour Fakih menuntut adanya persamaan hak 

buruh sehingga buruh wanita tidak lagi dimarginalkan. Namun buku ini memiliki 
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Nasaruddin Umar, Ketika Fikih Membela Perempuan, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2014), h. 20. 
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perbedaan dengan karya tulis ini. Dimana peneliti akan membahas tentang konsep 

hak ijbar wali dalam gender dan hak asasi manusia 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti Ragiliani 2014 yang 

 erjudul “Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh (Studi Pemikiran Husein 

Muhammad)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Husein Muhammad mendasarkan pemikirannya pada 

pendekatan terhadap teks klasik (fiqh), Husein menggunakan reinterpretasi dan 

rekonstruksi terhadap bangunan keagamaan dalam konteks kekinian dengan 

pendekatan perspektif gender, reinterpretasi terhadap teks dan memahami teks 

dengan konteks, analisis yang dilakukan oleh Husein diakui sebagai prestasi 

intelektual yang brilian.
29

 

6. Penelitian yang ditulis oleh  Hertina pada tahun 2020 yang 

 erjudul‚ “Isbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam 

Menurut Maqasid As-Shariah”.
30

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tujuan 

hukum dilarangnya pernikahan sirri, mengetahui faktor pendorong itsbat nikah di 

Pengadilan Agama, dan analisis maqasid as-syari‟ah terhadap itsbat nikah pada 

pernikahan sirri. Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan ( library reseach), 

dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisa dan 

mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun hasil penelitian adalah 

                                                             

29
Suprapti Ragiliani, “Kesetaraan Gender Dalam Paradigma Fiqh  Studi Pemikiran 

Husein Muhammad ”, Skripsi (Yogyakarta: Fak.Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), 

h.20. 
30

Hertina, “Is at Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut 

Maqasid As-Shariah “, Vol. 3, no. 1 ( 2020): h.10. 
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memberikan gambaran kepada masyarakat tentang dampak hukum dari 

pernikahan sirri akan merugikan istri, anak, dan pembagian harta warisan serta 

status sosial tidak terjamin. Pasal 7 ayat (3) KHI menjelaskan batasan 

dibolehkannya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Itsbat pernikahan 

nikah sirri merupakan kebutuhan yang sangat penting (dhoruriyat), dengan tetap 

melihat pada keabsahan pernikahan. 

7. Penelitian yang ditulis Ahmad Arif Syarif tahun 2018 yang 

 erjudul‚ “Relasi Gender Suami Isteri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah”.
31

 Isu 

gender yang masuk ke dalam wilayah perkawinan seakan bertolak belaka dengan 

fikih perkawinan klasik, oleh karenanya perlu pandangan dari perempuan itu 

sendiri untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi wacana tersebut dalam 

kehidupan berkeluarga. Berangkat dari argumen tersebut penelitian ini 

mengangkat tentang relasi gender suami istri dengan fokus melihat pandangan 

para tokoh perempuan organisasi Aisyiyah. Penelitian ini dilakukan dengan terjun 

langsung ke lapangan (field research) untuk mewawancarai secara mendalam 

beberapa tokoh Aisyiyah, data yang dikumpulkan diolah secara kualitatif untuk 

menemukan sebuah kesimpulan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

normatif dan antropologis. Tokoh Aisyiyah yang diwawancarai sepakat tentang 

relasi gender suami istri yang seimbang seperti bolehnya istri mencari nafkah dan 

menjadi (pemimpin) kepala keluarga. Perbedaan pandangan ada pada kebolehan 

perempuan menjadi wali dalam pernikahan. Perbedaan tersebut lebih dipengaruhi 

dari latar belakang kultur kehidupan serta pengetahuannya tentang isu 

                                                             
31

Ahmad Arif Syarif,“Relasi Gender Suami Isteri: Studi Pandangan Tokoh  isyiyah”, 
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gender.termasuk dalam Ibaratunnas karena secara redaksi jelas hadisnya dan 

dalalah yang diriwayatkan Aisyah termasuk dalam Isyarah al-nas karena tidak 

ada sama sekali makna yang eksplisit. Dalam tingkatannya ibarah al-nas lebih 

unggul dari pada isyarah al-nas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan penelitian penulis di atas perempuan harus diminta persetujuannya 

ketika akan melangsungkan pernikahan. 

8. Kajian Hak-hak perempuan dalam konteks perundang-undangan 

yang diteliti oleh Ri a  di  Faisal dalam Tesisnya tentang, “Pemikiran Hasan  l-

Bana Tentang Hak-hak Perempuan dalam Keluarga”,penelitian ini mensinkronkan 

pemikiran Hasan al-Bana dengan konteks keindonesiaan yaitu melalui Kompilasi 

Hukum Islam dan UU No.7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan sebagai pedoman hidup negara untuk 

melindungi dan memuliakan perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

mendapat Hasan al-Bana sesuai dengan UU No.7 Tahun 1984 Tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Seperti ha 

memilih jodoh, mengembangkan diri dan karir.
32

 

9. Penelitian yang ditulis Arifah Millati Agustina tahun 2016 

berjudul, “Hak-hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cedaw Dan 

Maqasid Asy-Syariah” Penelitian ini berfokus pada penghapusan diskriminasi 

terhadap perempuan dengan perlakuan khusus diakui oleh dunia Internasional. 

Hal ini diwujudkan dalam Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Againts Women (CEDAW) yang bertujuan untuk mencapai 
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persamaan dan keadilan. Penghapusan diskriminasi tersebut berperan sebagai 

pengarusutamaan perempuan menuju kesetaraan gender. Bahkan hal ini 

dirumuskan sebagai kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam 

millenium development goals. Tulisan ini mendiskusikan maqāṣid asy-syarī‟ah 

dengan prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan 

kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia, serta prinsip kewajiban negara 

yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak 

laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan pendekatan al-maṣlahah.
33

 

10. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang 

akan diteliti yaitu“Undang-undang RI No. 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan, 

CEDAW yang di ratifikasi ke Undang-undang No. 7 Tahun 1984 Tentang 

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita juga peraturan-peratuan yang dijelaskan dalam al-Qur‟an yang 

di dalamnya mengatur tentang perwalian dalam perkawinan. Dalam hal ini, 

peneliti akan menggunakan kedua sumber hukum tersebut sebagai acuan yang 

menjadi pedoman dalam mengetahui bagaimana konsep hak ijbar wali dalam 

perspektif gender. Penelitian tentang wali nikah sudah banyak yang mengangkat 

dan membahasnya, baik dalam bentuk tesis, jurnal, maupun buku ilmiah lainnya. 

Sedangkan karya mengenai konsep kerelaan yang ditinjau dari perspektif Gender 

dan Hukum Islam belum ada yang membahas lebih jauh. 

Setelah penyusun mengkaji dari beberapa referensi diatas dengan beberapa 

pertimbangan penelitian yang fokus pada indikator kerelaan perempuan dalam 
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perkawinan ditinjau dari aspek perundang-undangan dan hukum keluaga, dalam 

penelitian ini secara objek sama namun secara subjek yang di kaji berbeda, 

penelitian yang peneliti akan sajikan disini adalah mengenai seberapa penting 

indikator kerelaan perempuan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Gender 

dan Hukum Islam. 

E. Kerangka Teoretis 

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang kerangka teori, terlebih dahulu 

harus dipahami definisi teori  menurut Mc. Millan dan Schumacer menjelaskan 

bahwa yang disebut dengan teori adalah prinsip dasar, yaitu penjelasan sistematis 

mengenai hubungan antar fenomena.
34

 Johnson, sebagaimana yang dikutip oleh 

Tobrani dan Imam Suprayogo mengatakan bahwa teori adalah seperangkat 

pernyataan (definisi dari sistem klasifikasi) yang disusun secara sistematis.
35

 

Dari penjelasan beberapa pakar tersebut di atas, penulis memahami bahwa 

teori adalah sekumpulan konsep, definisi-definisi yang memiliki fungsi sebagai 

penjelasan yang sistematis terhadap suatu fenomena melalui spesifikasi hubungan 

antar variable yang mesti diuji kebenarannya. 

 Dalam menyusun karya ini, peneliti harus melakukan kajian literatur 

terlebih dahulu guna mengetahui, dan menelaah sumber-sumber pustaka yang 

relevan dengan objek penelitian. Kajian literatur yang baik menjadi persyaratan 

yang wajib bagi setiap penelitian karya ilmiah, baik untuk penjabaran, 

mempertajam permasalahan, merumuskan hipotesis, merumuskan konsep-konsep, 
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menentukan dasar-dasar yang dipergunakan dalam mengumpulkan data, analisa 

data maupun dalam menafsirkan data. Dengan kata lain bahwa kajian pustaka atau 

literatur-literatur yang relevan dengan penelitian penulis, digunakan sebagai 

landasan dan kerangka acuan dalam melaksanakan penelitian. 

 Sebagaimana dikutip J. Supranto mengatakan bahwa kerangka berpikir 

dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor atau variable yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai 

masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variable atau faktor pertimbangan 

untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab masalah, benar-benar 

didasarkan pada teori yang relevan. 

 Kerangka teoretis merupakan proses berfikir guna merumuskan konsep-

konsep dan proposisi baru, oleh karena itu pengkajian teori-teori yang akan 

digunakan dalam analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan 

masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat 

permasalahan gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan 

oleh para ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan 

gender, terutama bidang sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena 

itu teori-teori yang digunakan untuk mendekati masalah gender ini 

banyak diambil dari teori-teori Sosiologi dan Psikologi. Cukup banyak 

teori yang dikembangkan oleh para ahli, terutama kaum feminis, untuk 

memperbincangkan masalah gender, tetapi dalam kesempatan ini akan 

dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting dan cukup populer. 
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a. Teori Feminisme Marxis-Sosialis 

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar 

tercapai kesetaraan gender.
36

 Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem 

kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour, termasuk di 

dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, 

yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar 

bahwa mereka merupakan „kelas‟ yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran 

ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar 

bangkit untuk merubah keadaan. 

Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan 

pekerjaan domistik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi 

pekerjaan domistik. Pekerjaan domistik dianggap pekerjaan tidak produktif. 

Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat 

bergantung pada produk-produk dari pekerjaan rumah tangga, misalnya 

makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain. 

Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan 

domistiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau 

dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domistik yang 

dikerjakannya.  
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b. Teori Kesetaraan Gender Perspektif Islam 

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah SWT 

berdasarkan kudratnya masing-masing. “Sesungguhnya segala sesuatu Kami 

ciptakan dengan qadar”. Para pemikir Islam mengartikan qadar di sini dengan 

ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah swt bagi segala sesuatu, dan 

itu dinamakan kudrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai 

individu dan jenis kelamin memiliki kudratnya masing-masing. Syeikh 

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan 

perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah swt lebih 

menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana 

telah menganugerahkannya kepada laki-laki.
37

 

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat 

disangkal karena memiliki kuadrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling 

tidak dari segi biologis. Al-Quran mengingatkan” Dan janganlah kamu iri hati 

terhadap apa yang dikaruniakan Allah swt kepada sebahagian kamu lebih 

banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian 

dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian 

dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah swt sebagian dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah swt Maha mengetahui segala sesuatu”.
38

 

Ayat di atas mengisyaratkan perbedaan, dan bahwa masing-masing 

memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa 

keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan 
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yang ada tentu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban masing- 

masing. Di sisi lain dapat pula dipastikan tiada perbedaan dalam tingkat 

kecerdasan dan kemampuan berfikir antara kedua jenis kelamin itu. Al-Quran 

memuji ulul albab yaitu yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit 

dan bumi. Zikir dan fikir dapat mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia 

alam raya. Ulul albab tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum 

perempuan, karena setelah Al-Quran menguraikan sifat-sifat ulul albab 

ditegaskannya  ahwa “Maka Tuhan mereka menga ulkan permintaan mereka 

dengan berfirman; 

Allah swt berfirman dalam QS  l‟Imran/3:195 

                               

                              

                             

        

 

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal 

di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu 

adalah  keturunan  dari se agian yang lain”.
39

 

 

Ini berarti bahwa kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam 

potensi intelektualnya, mereka juga dapat berpikir, mempelajari kemudian 

mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah SWT serta apa 

yang mereka pikirkan dari alam raya ini. 

                                                             

39
Departemen  Agama RI,  Al-Qur‟an dan Terjemahanya (Kudus: Menara Kudus, 2006), 

h.76. 
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 Berdasarkan beberapa teori diatas maka, struktur bagan dibawah ini 

merupakan deskripsi atas totalitas proses penelitian ini. Terlebih dahulu 

membahas konsep kesetaraan melalui perspektif Gender terhadap kereleaan 

perempuan dalam menentukan perkawinan, sehingga kerangka teoretis penelitian 

ini dapat divisualisasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (library 

research) yang bersifat kualitatif menggunakan berbagai sumber kepustakaan 

sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini adalah telaah yang berkaitan kepada 

pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka secara metodelogis 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan isi (perpustakaan).
40

 Maksudnya 

adalah penelitian berhubungan erat dengan pemikiran yang dituangkan dalam 

                                                             
40

Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Dari Strukturaisme 

Hingga Postrukturalisme Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),h.39. 

1. CEDAW 

2. UU No. 7 Tahun 1984 

3. Teori-teori Gender 

4. Relasi Gender dalam 

Islam 

GENDER 

KERELAAN PEREMPUAN 

DALAM MENENTUKAN 

PERKAWINAN 
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karya atau buku, dimana datanya diperoleh dari bahan-bahan pengamatan yang 

kemudian dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar 

tentang suatu pendapat dengan alasan yang tepat. 

Adapun data yang akan digali dalam penelitian ini adalah mengenai 

konsep kerelaan perempuan dalam menentukan perkawinan perspektif Gender. 

2. Pendekatan Penelitian 

    Pendekatan dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan 

sebagai berikut: 

a. Pendekatan teologi normatif (Syar‟i ) yaitu pendekatan terhadap 

suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal 

dari al-Qur‟an, al-Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para 

ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan 

konsep kerelaan perempuan dalam melaksanakan pernikahan. 

Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta 

di lapangan lalu mengkaji berdasarkan hukum Islam. 

b. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 
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3. Teknik Pengumpulan Data. 

 Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan 

ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yaitu 

penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya 

dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya. Penelitian ini disebut 

penelitian pustaka (library research), oleh karena itu sumber data diperoleh dalam 

dua bentuk data, yaitu primer dan data sekunder.  

a. Data Primer yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian 

dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan di 

bahas. 

b. Data sekunder merupakan sumber data bersifat umum untuk meneliti yang 

isinya mendukung data primer. Yaitu data-data yang berkaitn dengan judul 

penelitian yang dilakukan. Data tersebut berupa buku, hasil penelitian, 

jurnal, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

4. Metode Analisis dan Interpretasi 

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan 

menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang meliputi analisis 

deskriptif, taksonomi, dan interpretatif. Analisis deskriptif ini digunakan penulis 

untuk mendeskripsikan pandangan gender dan hukum Islam tentang konsep 

kerelaan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan analisis taksonomi ialah 

analisis yang tidak hanya penjelajahan umum, melainkan analisis yang  

memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna 

menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi. 
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Pengumpulan data diakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, 

wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi 

banyak. Tahap ini diperlukan analisis taksonomi. Analisis taksonomi ini adalah 

analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah 

ditetapkan.  

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Untuk mengungkap secara ilmiah gambaran tentang salah satu 

syarat sah perkawinan adalah dengan adanya indikator kerelaan 

perempuan dalam perkawinan. 

b. Untuk mengungkap secara ilmiah indikator kerelaan perempuan 

perspektif gender dalam hal menentukan perkawinan. 

c. Untuk mengungkap secara ilmiah gambaran konsep kerelaan 

perempuan dalam menentukan perkawinannya sendiri ditinjau dari 

perspektif gender. 

2.  Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Secara teoritis penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum 

umumnya dan Hukum Islam khususnya, dan konstribusi 

terhadap program studi dirasah islamiyah konsentrasi 

syariah/hukum Islam di bidang fikih munakahat terlebih lagi 

terkait dengan konsep kerelaan perempuan dalam menentukan 
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perkawinan ditinjau dari aspek Gender, kemudian menambah 

khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk 

penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas. 

Sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih 

kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam 

dunia hukum dengan relasinya dengan isu kesetaraan mengenai 

seperti apa indikator kerelaan perempuan dalam menentukan 

perkawinan ditinjau dari aspek gender. 

b. Kegunaan Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang sangat berharga bagi berbagai pihak mengenai konsep 

kerelaan perempuan dalam menentukan perkawinan perspektif 

gender serta dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk 

pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintahan untuk dapat 

merevisi aturan atau regulasi yang ada mengenai salah satu 

syarat sahnya perkawinan atau setidaknya menjadi indiktor 

penting sebelum melaksanakan perkawinan adalah dengan 

adanya persetujuan masing-masing pihak
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KERELAAN PEREMPUAN 

DALAM MENENTUKAN PERKAWINAN 

A. Pengertian Umum Tentang Konsep Kerelaan 

Menurut KBBI kerelaan adalah bersedia menerima dengan ikhlas hati, 

adanya persetujuan dan perkenaan, memberikan dan juga merelakan setulus hati. 

Kerelaan bagi sebagian orang bisa saja dianggap konsep abstrak, 

mengawang-awang, dan hanya produk binal pikiran dan hati manusia yang sulit 

untuk dibumikan dalam realitas kehidupan pragmatis manusia, alias absurd. 

Anggapan seperti ini tentu saja tidak begitu tepat karena sekalipun kerelaan 

menjadi konsep abstrak namun aktualisasinya terasa nyata bila kita melihat 

bagaimana jutaan orang berselisih paham, bertengkar, terjadinya kesalahpahaman, 

tidak banyak karena beberapa orang tidak begitu mementingkan kerelaan orang 

lain sehingga kebebasannya dalam memutuskan dan memilih direnggut, misalnya 

kebebasan untuk berbicara, berserikat, berpendapat, beribadat, bahkan untuk 

memilih pasangan hidupnya, seharusnya kerelaan menjadi hal yang penting dan 

tidak boleh diabaikan.  

Dalam kaidah hukum islam pun kerelaan seseorang juga diakui, 

berbicara tentang konsep Tarâdin (kerelaan), ia merupakan bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dalam akad transaksi apa pun bentuk dan jenisnya. Prinsip Tarâdin 

dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa karena 

apabila ada pakasaan dalam transaksi maka itu diharamkan. Tarâdin menjadi salah 

satu prinsip yang sangat penting dalam transaksi jual beli, karena segala transaksi 

yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan di antara masing-masing pihak. 
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Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi prinsip ini, maka sama artinya dengan 

memakan harta orang lain dengan cara batil.
41

 

Sesuai dengan firman Allah Swt. QS an-Nisa/4:29. 

                        

                           

   Terjemahnya:  

 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu[Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan 

membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab 

membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan 

suatu kesatuan.
42

 

 

Dari kandungan ayat di atas, Allah swt. dengan sangat jelas memberikan 

warning yang keras kepada umat-Nya untuk jangan pernah mengkonsumsi hak 

orang lain dengan cara batil, dan segala bentuk tijarah atau perniagaan harus 

didasarkan pada asas keridhaan dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak 

melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan pilihannya, dan menjadi 

kesempurnaan suatu kerelaan adalah agar apa yang menjadi akad merupakan 

barang/benda yang diketahui, dan barang/benda yang mampu diserahkan. Dengan 

demikian, tanpa adanya unsur keridhaan maka suatu transaksi masuk dalam 

kategori batil. 

 M. Quraisy Syihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang pengertian 

Tarâdin. Beliau menginterpretasikan bahwa dalam jual beli sikap suka sama suka 

sangat dituntut dan diharuskan, walaupun kerelaan itu merupakan hal yang 

                                                             
41

H.T. Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization (Leiden, New York, 

Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989), h. 8. 
42

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnnya (Kudus: Menara Kudus, 2017),h.230. 
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tersembunyi di lubuk hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat, apa 

saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah 

bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjuk pada suatu kerelaan. 

Sementara itu, Burhanuddin S. Menyatakan bahwa tanda-tanda keridhaan tidak 

dapat diketahui secara lahiriyah, namun bisa dilihat melalui ijab dan qabul yang 

dinyatakan para pihak sebelum mereka berpisah. Pernyataan ijab qabul dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, yang paling utama adalah dengan lisan.  

 Bagaimana wujud dari suka sama suka itu? Ulama Syafi‟iyah, Syi‟ah dan 

Dzahiriyah memahami bahwa wujudnya adalah dalam bentuk ucapana lisan, 

karenanya mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli.
43

 Berbeda dengan 

mereka, jika dilihat dari struktur bahasa, kalimat Tarâdin dalam ayat di atas 

mengambil bentuk nakirah. Sehingga wujud dari Tarâdin bisa beragam jenisnya 

sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan 

lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, 

tulisan dan sebagainya asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka, dan 

transaksi via telepon internet adalah  agian Tarâdin minkum.”Menurut Jusmaliani 

bahwa pengertian sama-sama ridha tidak hanya dalam makna yang sempit, 

melainkan mencakup pengertian bahwa tidak ada pihak yang dizalimi dan adanya 

keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat. Tidak ada syarat mutlak yang 

menjelaskan bahwa Tarâdin harus dilakukan dengan lisan atau tulisan antara para 

pihak, namun Tarâdin dapat dilakukan dengan cara yang bisa dipahami oleh para 

pihak, seperti dengan cara lisan, tulisan, dan isyarat. Dengan demikian, ridha 

dapat divisualisasikan dengan cara apa pun yang dapat menimbulkan kesepakatan 

antara para pihak. 

                                                             
43 Elaine Showalter (Ed.), Speaking of Gender, (New York & London:Routledge, 1989), h. 3. 
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Al-Qusyairi menyebutkan beberapa pengertian ridha, bahwa orang yang 

ridha kepada Allah swt. adalah orang yang tidak menentang takdirnya. Abu Ali 

Ad-Daqaq mengatakan: “Dapat dise ut ridha jika seseorang tidak menentang 

hukum dan keputusan  llah swt.”  u Sulaiman  d-Darani mengatakan,"Jika 

hamba meninggalkan syahwat (hawa nafsu), maka dia adalah orang yang ridha".
44

 

Abu Abdullah bin Khafif menjelaskan, "Ada dua macam ridha: Ridha 

dengan Allah swt. dan ridha terhadap apa yang datang dari-Nya. Ridha dengan 

Allah swt, berarti bahwa si hamba rela terhadap-Nya sebagai Pengatur. Dan ridha 

terhadap apa yang datang dari-Nya berkaitan dengan apa yang telah ditetapkan- 

Nya". Definisi lain dari ridha dikatakan oleh Al-Muhasi i, ” Ridha adalah 

tenangnya hati di bawah ketetapan-ketetapan Allah swt. yang  erlaku”. 

Sedangkan menurut Dzu an-Nun, ”Ridha adalah menerima qada dan qadar 

dengan kerelaan hati”. Adapun Abdul Qadir Isa menyebutkan definisi ridha 

sebagai berikut: "Ridha merupakan kondisi hati. Jika seorang mukmin dapat 

merealisasikannya, maka dia akan mampu menerima semua kejadian yang ada di 

dunia dan berbagai macam bencana dengan iman yang mantap, jiwa yang tentram 

dan hari tenang. Bahkan, dia akan sampai pada tingkat yang lebih tinggi dari itu, 

yaitu merasakan ke ahagiaan dan kesenangan terhadap pahitnya takdir .” 

Masih menurut Isa dengan adanya ridha yang merupakan kepasrahan jiwa 

maka akan membawa seseorang ahli makrifat untuk mencintai segala sesuatu 

yang diridhai oleh Allah swt., sekalipun itu adalah musibah. Dia melihat semua 

itu sebagai kebaikan dan rahmat. Dan dia akan menerimanya dengan rela, sebagai 

karunia dan berkah.
45
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Ratna Megawati, Membiarkan Berbeda?:Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender,h.45. 

45
Mufidah Ch., Psikologi Keluarga Berwawasan Gender,h. 48. 

  

   

       36 



 

 

 Sikap ridha itu diawali dengan sikap qana‟ah (menerima), dan qana‟ah 

adalah bagian dari ridha, dikatakan oleh Abu Sulaiman Addaroni; Kedudukan 

qana‟ah dan ridha adalah seperti sikap wara‟ dan zuhud, qana‟ah adalah awal 

dari ridha dan wara‟ adalah awal dari zuhud. 

Al-Gha ali  mengatakan  ahwa qana‟ah adalah lawan dari sikap thama‟ 

(rakus). Bersikap qana‟ah adalah merupakan pokok ajaran agama, qana‟ah berarti 

menghindari sikap thama‟ (rakus) terhadap harta atau penghormatan. Menurut 

Abu Abdillah bin Khafif, qana‟ah adalah meninggalkan angan-angan terhadap 

sesuatu yang tidak ada dan menganggap cukup dengan sesuatu yang ada. 

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ridha adalah buah dari tawakal, karena 

orang yang tawakal akan ridha terhadap apa yang diperbuat oleh wakilnya, jadi 

ketika seseorang bertawakal (memasrahkan) maka dia harus ridha terhadap pilihan 

pihak yang dipasrahi yaitu harus ridha terhadap apapun yang ditentukan oleh 

Tuhan. Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa terkait dengan takdir ada dua sikap 

yang harus dimiliki yaitu tawakal dan ridha. Tawakal adalah sikap sebelum 

tibanya takdir sedang sikap ridha adalah setelah ada (terjadi) nya takdir, tawakal 

secara umum artinya pasrah dan mempercayakan secara bulat kepada Allah 

setelah melaksanakan rencana dan usaha.
46

 

Sikap ridha terhadap takdir tetap menuntut adanya usaha-usaha, Isa 

menyatakan bahwa pada hakikatnya, diantara bagian ridha terhadap Allah swt 

adalah bahwa seorang mukmin harus melakukan usaha-usaha yang bisa 

menghantarkannya kepada ridha kekasihnya. Disamping itu ia juga harus 

meninggalkan apa-apa yang menyimpang dari perintah-Nya dan dapat 

menghalangi ridha-Nya. Ridha tidak sama dengan pasrah. Ketika sesuatu yang 
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Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syari‟ah  (Yogyakarta:  BPFE, 2009), h.75. 
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tidak diinginkan datang menimpa, seorang muslim dituntut untuk ridha. Dalam 

pengertian ini meyakini bahwa apa yang telah menimpanya itu adalah takdir yang 

telah Allah swt. tetapkan, namun tetap dituntut untuk berusaha secara maksimal 

untuk menghindari apa yang tidak diinginkannya terjadi. 

Dalam hal apakah dengan adanya sikap ridha ini berarti seseorang tidak 

merasakan sakit terhadap cobaan dan musibah yang menimpanya, maka 

dijelaskan oleh, bahwa ada dua pandangan; Pertama bahwa orang yang ridha 

tidak akan merasakan sakit, sebab apabila hati seseorang telah disibukkan dengan 

suatu urusan maka dia tidak akan merasakan apapun selain yang dipikirkannya, 

demikian hati orang yang ridha maka hatinya sudah disibukkan oleh hub (cinta) 

dan „isyq (rindu) kepada Allah swt, maka tidak ada lagi yang ada dihatinya 

kecuali hub dan „isyq. Kedua dia tetap merasakan sakit terhadap cobaan dan 

musibah yang menimpanya, akan tetapi dia meyakini besarnya pahala dan balasan 

atas cobaan dan musibah tersebut. Oleh karena itu dia tidak menolaknya dan tidak 

merasa gelisah.
47

  

Hal ini bisa diumpamakan orang yang sakit kemudian ia merasakan 

suntikan dan beratnya terapi, maka ia akan menerimanya karena ia mengetahui 

bahwa itu akan merupakan penyebab dari kesembuhannya. Sehingga ia akan 

senang kepada orang yang memberikan obat kepadanya, sekalipun obat itu 

dirasakan pahit dan tidak enak. 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sikap ridha memiliki 

beberapa komponen, seseorang yang disebut memiliki sikap ridha adalah bila di 

dalam dirinya telah terintegrasi sikap menerima segala kejadian yang menimpa, 
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bersikap tenang dan sabar, bersyukur, serta mampu mengendalikan hawa nafsu. 

Untuk itu penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian ridha akan 

takdir adalah sikap menerima segala kejadian yang menimpa, diiringi dengan 

bersikap tenang dan sabar, bersyukur kepada Allah swt. serta mengendalikan 

hawa nafsu yang ditunjukan seorang mu‟min saat menghadapi ketentuan yang 

telah ditetapkan Allah swt. 

B. Syarat Kerelaan Perempuan dalam Perkawinan 

 Bila dicermati, sesungguhnya ada beberapa prinsip dalam Islam yang 

berkaitan dengan akad baik transaksi jual beli maupun akad melangsungkan 

perkawinan yaitu: Pertama, asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (Taradin). 

Oleh karena itu setiap transaksi yang dilakukan karena unsur paksaan dan tekanan 

maka hukumnya tidak sah. Kedua, larangan praktek penipuan dan pemalsuan, 

temasuk dalam hal ini memakan harta orang lain secara batil, seperti sumpah, janji 

iklan, penawaran dengan barang atau jasa ataupun palsu. Ketiga, tradisi, prosedur, 

sistem, konvensi, norma, kelaziman dan kebiasaan yang berlaku tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek riba dan spekulasi, kawin 

kontrak, yang merupakan asas pengikat dan komitmen dalam melangsungkan 

akad. Keempat, transaksi didasari atas dasar niat dan i‟tikad  aik serta 

menghindari kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah 

hukum dan ketentuan seharusnya. Kelima, deal atau kesepakatan dilangsungkan 

secara serius, konsekuen, komit dan konsisten. Keenam, transaksi didasarkan atas 

dasar prinsip keadilan dan toleransi. 

 Namun demikian, agar suatu transaksi perekonomian sejalan dengan 

ketentuan syari‟at Islam dan memiliki aki at hukum secara syar‟i, maka harus 

berpegang kepada beberapa asas pokok berikut: 
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1. Asas Mengikat. Setiap transaksi yang sah bersifat mengikat dan harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak. Hal tersebut 

sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur‟an yang  er unyi ;  rtinya : 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
48

 

2. Asas kemauan bebas. Transaksi harus dibangun di atas prinsip kemauan 

bebas di antara para pihak yang melakukannya. Karena di dalam Islam 

salah satu syarat sahnya sebuah transaksi adalah adanya kerelaan (Taradin) 

dari para pihak tanpa ada paksaan ataupun intimidasi dari siapa pun 

3. Asas kejujuran. Transaksi harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan 

transparan. Bila dalam suatu transaksi terdapat klausul yang sengaja dibuat 

samar guna membuka peluang untuk menipu pihak lain, maka 

sesungguhnya itu merupakan suatu pelanggaran syar‟i. 

4. Prinsip Halal. Semua bentuk transaksi harus berada dalam lingkup arena 

kegiatan usaha yang halal, baik halal dari aspek jenis kegiatan maupun 

dari aspek barang yang menjadi objek transaksi. 

 Syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi adalah sebagai berikut: Adanya 

kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi supaya tidak ada 

salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau dari pihak 

ketiga. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang berasal dari orang 

yang diinginkan. Pihak yang mengeluarkan ijab (pihak pertama, penjual atau 

semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum sampainya qobul dari pihak 

kedua.
49
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 Dari penjelasan diatas ppenulis kemudian berpendapat bahwa syarat-syarat 

kerelaan perempuan dalam menentukan perkawinannya sendiri dengan melihat 

aspek psikologi, sosial dan juga prinsip syariah adalah dengan adanya 

musyawarah terlebih dahulu dari berbagai pihak terlebih pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan itu, baik dari pihak laki-laki maupun pihak 

perempuan. 

 

C. Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Menentukan Perkawinan 

Suka rela merupakan  salah satu prinsip ajaran Islam seperti yang di jelaskan 

dalam pembahasan sebelumnya adalah adanya prinsip Taradin, baik dalam 

aktivitas ibadah maupun muamalah. Asas suka rela juga diimplementasikan dalam 

bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah 

saw. Indikator yang digunakan yaitu dengan Isyarat “diam” dari calon mempelai 

perempuan. Namun tidak jarang hadits tentang indikator ini dipahami secara 

parsial dan manafikan konteks sosio-historinya. Otoritas wali mujbir sering kali 

melakukan hegemoni dan pemaksaan terhadap perempuan yang ada di bawah 

perwaliaannya, tanpa memperhatikan kondisi psikologinya, perubahan sikap, dan 

hak-hak dasarnya dalam perkawinan.  

Sedangkan menurut Abu Halim Hasan al-Binjai, Syaikh Abdurrahman bin 

Nashir as-Sa‟adi, dan Quraisy Syiha   ahwa indikator kerelaan adalah apa saja 

yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah bentuk-

bentuk yang digunakan hukum untuk menunjuk pada suatu kerelaan atau dengan 

hal apa pun yang menunjukkan kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan 

bisa tercapai suatu kerelaan, maka tercapai pula akad yang dimaksud dengan 

tindakan atau perbuatan tersebut.  
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Sedangkan menurut Imam Al-Bajuri bahwa ungkapan, baik tulisan maupun 

isyarat merupakan bentuk dari Tarâdin dalam transaksi apapun itu. Mardani 

berpendapat bahwa indikasi tercapainya kerelaan beragam jenisnya sesuai dengan 

perkembangan zaman, tidak terbatas dengan lisan, akan tetapi orang boleh 

mengungkapkannya dengan cara lain seperti dengan isyarat, tulisan, dan lain 

sebagainya yang terpenting adalah dapat membuktikan sikap rela dalam transaksi 

tersebut. Hal tersebut didasarkan pada lafaz Tarâdin, lafaz tersebut bila dilihat dari 

sisi bahasa, kalimatnya menggunakan bentuk nakirah. Penulis sependapat dengan 

apa yang diutarakan oleh beliau bahwa kata Tarâdin merupakan bentuk nakirah. 

Nakirah itu sendiri di dalam ilmu linguistik Arab berarti kalimat memiliki arti 

yang masih bersifat umum. Dengan demikian, bentuk kerelaan tidak bisa di 

artikan ke dalam bentuk yang pasti dan tertentu. 

Namun melihat beberapa pendapat ahli di atas dan beberapa penjelasan 

terkait prinsip Taradhin atau kerelaan penulis kemudian menganalisa bahwa 

indikator kerelaan perempuan bukan hanya di lihat dari isyarat diamnya saja 

namun juga melihat lisan dan perbuatan dari seorang perempuan bagaimana 

pentingnya seorang perempuan dalam memutuskan  memilih pasangan hidupnya 

untuk melangsungkan perkawinan. 

Kemudian menurut Huges menyatakan dalam pengambilan keputusan 

merupakan aktivitas memilih dari berbagai alternatif pilihan, keefektifitasannya 

sangat tergantung dari karakteristik psikologi individu, seperti kemampuan 

penalaran, persepsi, kreativitas, nilai-nilai dan sikap.
50
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Fricsch dan Clemen menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pengambilan keputusan dan pada umumnya hal tersebut berkaitan dengan: 

1. Consequenstalism: pengambilan keputusan berdasarkan atas konsekuensi 

yang diharapkan seseorang dari kebiasaan atau tradisi.  

2. Through structuring: beberapa pilihan harus dipertimbangkan dan 

konsekuensinya harus dipikirkan secara matang dan hati-hati.
51

  

Berdasarkan definisi-definisi pengambilan keputusan menurut ahli yang 

telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah 

rangkaian atau proses pembuatan dan pemilihan alternatif dari banyaknya 

kemungkinan alternatif yang ada serta memungkinkan melalui mekanisme 

tertentu dan diharapkan akan menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik bagi 

individu. 

Ketika melakukan pengambilan keputusan terdapat berbagai tahapan yang 

harus dilewati individu. Menurut Janis dan Mann tahapan-tahapan tersebut, antara 

lain: Tahap 1: menilai informasi atau masalah (appraising the challenge). Ketika 

individu menerima informasi yang tidak jelas atau informasi yang menurutnya 

jauh dari harapan, maka individu akan mempertahankan sikap mengenai tindakan 

yang ingin dilakukan. Penerimaan informasi yang tidak jelas menyebabkan 

individu mengalami konflik sementara (personal temporary crisis) dan ragu 

terhadap apa yang dipercayai selama ini. Individu akan mencari alternatif jika 

pertanyaan kunci memberikan respon yang positif seelah keputusan pertama. Janis 

dan Mann menegaskan bahwa ketika individu menghadapi sebuah tantangan dan 

berakhir sukses pada tahap awal maka kondisi tersebut memberikan sesuatu yang 
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baru. Individu lebih siap untuk menghadapi temuan yang baru untuk melakukan 

tindakan sesuai dengan apa yang diinginkannya.  

Tahap 2: mensurvei alternatif (surveying alternatuves). Merupakan 

kepecayaan seseorang terhadap kebijakan atau pemikiran lamanya yang 

diguncang oleh informasi baru, dimana individu merasa ada konsekuensi negatif 

jika tidak mengambil tindakan, individu mulai memfokuskan perhatian pada satu 

atau lebih pilihan-pilihan lain. Individu mulai mencari berbagai alternatif tindakan 

dan meminta saran atau informasi dari orang lain untuk menghadapi masalahnya, 

walaupun tidak sesuai dengan komitmennya.
52

 Sebagian besar keputusan 

mengarah pada komitmen awal, namun dengan adanya stimulus kuat yang 

diterimanya, individu mulai mencari informasi baru mengenai alternatif lain yang 

lebih baik.  

Tahap 3: menimbang alternatif (weighing of alternatives). Individu pada 

tahap ini menuju pada analisis dan evaluasi yang lebih dalam berfokus pada sisi 

positif dan negatif pada setiap alternatif yang tersedia sampai individu merasa 

yakin untuk memilih satu alternatif yang sesuai dengan tujuannya. Tahap ini 

ditandai adanya keraguan-keraguan dimana individu tidak lagi merasa puas 

dengan tindakan terdahulu namun juga belum berkomitmen pada alternatif baru. 

Ketika individu mencapai titik yakin bahwa hal tersebut pilihan terbaik, individu 

biasanya akan tetap terus responsif terhadap informasi baru.  

Tahap 4: menyatakan komitmen (deliberating about commitment). Secara 

internal memutuskan dan mengambil tindakan baru, individu mulai membicarakan 

dengan hati-hati mengenai keputusan tersebut dan menyatakan niatnya pada orang 

lain selain dirinya.  
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Tahap 5: bertahan dari feedback negatif (adhering despite negative 

feedback). Banyak individu merasa nyaman dan senang dengan keputusan yang 

baru diambilnya tanpa keragu-taguan. Seringkali tindakan tersebut terganggu oleh 

munculnya feedback negatif dari pihak lain. Individu akan bertahan pada tahap ini 

sampai berhadapan dengan peristiwa lain yang sangat kuat untuk menimbulkan 

ketidakpuasan terhadap pilihan yang telah diambilnya. Jika hal tersebut terjadi 

pada individu, maka ia akan melalui tiga tahapan diatas, kemudian mencari 

alternatif-alternatif lain yang berbeda dan lebih baik.  

Berdasarkan tahapan-tahapan pengambilan keputusan diatas dapat kita 

simpulkan bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan, seorang individu 

harus melalui tahapan, antara lain: menilai informasi atau masalah (appraising the 

challenge), mensurvei alternatif (surveying alternatifs), menimbang alternatif 

(weighimh of alternatives), menyatakan komitmen (deliberating about 

commitment) dan bertahan dari feedback negatif (adhering despite negative 

feedback).
53

 

Dari uraian diatas terkait indikator kerelaan perempuan dalam menentukan 

perkawinan dan memilih pasangan hidupnya baik dari aspek psikologi, sosial dan 

prinsip Hukum Islam, penulis kemudian menganalisis beberapa poin yang 

mencakup aspek-aspek yang mempengaruhi indikator kerelaannya perempuan 

dalam menentukan perkawinan diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Tidak ada pihak yang dizalimi  

Sesuai dengan defenisi dan prinsip kerelaan dalam Islam yaitu Taradin 

bahwa dalam melangsungkan perkawinan baik dari pihak laki-laki maupun 
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perempuan adanya rasa suka sama suka dalam artian tidak ada pihak yang 

dirugikan dan dizalimi, mereka sama-sama ikhlas melangsugkan 

perkawinan. 

2. Kesepakatan 

Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak baik perempuan maupun laki-

laki untuk melangsungkan perkawinan dapat di visualisasikan dengan cara 

lisan, tulisan dan perbuatan.  

3. Kecakapan 

 Ketika seorang perempuan belum mencapa level cakap, ia belum bisa 

 dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Dalam kehidupannya dia masih 

 membutuhkan keterlibatan orang lain yang terpercaya sebagai pelindung 

 sekaligus sebagai penanggung jawab urusannya. Oleh karena itu 

 kecakapan seorang wanita baik dalam mengurus diri sendiri ataupun 

 mengelola harta bendanya menjadi pertimbangan yang tidak bisa 

 dikesampingkan dalam memutuskan apakah ia layak menangani 

 pernikahannya sendiri atau masih memerlukan peran dan pertimbangan-

 pertimbangan dari orang yang menyayangi dan dipercayainya. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG GENDER 

A. Pengertian Gender 

Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin.
54

 Dalam 

Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang 

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.
55

 

Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu 

konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal 

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

perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips 

mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap lakilaki dan 

perempuan (cultural expectations for women and men).
56

 Pendapat ini sejalan 

dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua 

ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau 

perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given society defines as 

masculine or feminin is a component of gender). 

Term gender jika ditinjau dalam perspektif terminologis merupakan kata 

serapan yang diambil dari bahasa Inggris. Kata gender ini jika dilihat posisinya 
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dari segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (noun) yang 

menunjuk kepada arti jenis kelamin, sex, atau disebut dengan al-jins dalam bahasa 

Arab. Sehingga jika seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka yang 

dimaksud adalah jenis kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Term ini masih 

terbilang kosa kata baru yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata 

bahasa Indonesia. Istilah ini menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa 

dekade terakhir.
57

 

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

dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam 

membedakan laki-laki dan perempuan.
58

 Agak sejalan dengan pendapat yang 

dikutip Showalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-

laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan 

gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakannya untuk 

menjelaskan sesuatu (Gender is an analityc concept whose meaningswe work to 

elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it).
59

 

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah 

suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan 

perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah 

suatu bentuk rekayasa masyarakat (social constructions), bukannya sesuatu yang 

bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis 

                                                             
57

Mengingat istilah gender masih sangat baru dipergunakan dalam blantika perbendaharaan kata di 

Indonesia, maka istilah tersebut tidak dijumpai dalam kamus-kamus bahasa Indonesia. Namun, 

istilah ini terus melakukan proses asimilasi dengan bahasa Indonesia. Pengaruh kuat dari 

sosialisasi dalam masyarakat maka kata tersebut tidak lagi ditulus dengan huruf italic karena sudah 

seakan-akan dianggap bagian dari bahasa Indonesia, demikian juga dalam penulisan sebagian telah 

menggunakan kata gender menjadi jender. 

58
H.T. Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization (Leiden, New York, 

Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989), h. 2. 

59
Elaine Showalter (Ed.), Speaking of Gender, (New York & London:Routledge, 1989), h. 3. 

  

     48 



 

 

kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis 

kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin 

tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, 

misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan 

bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh 

karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan 

aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti 

bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang 

dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya 

merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan 

dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap 

kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.
60

 

Lebih jauh berbicara tentang gender, Oaklay mengemukakan bahwa 

gender bukan perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis 

yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya 

secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan prilaku 

(behavioral differences) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara 

social yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan 

diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan 

cultural yang panjang. Caplan dalam The Cultural Construction of Sexuality, 

menguraikan bahwa perbedaan prilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah 

sekedar biologi. Gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat 
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bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis (sex) akan tetap 

tidak berubah.
61

 

Dalam perkembangannya, menurut Mansour Fakih perbedaan gender 

akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain:terjadi marginalisasi 

(pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada 

salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), 

menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (doble burden), 

pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisidan 

keyakinan masyarakat bahwa perempuanlah yang bertugas dan memelihara 

kerapian rumah, serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan 

domestik.
62

 

Pengertian gender menurut Muhtar bahwa gender dapat diartikan 

sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan 

peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih mendefinisikan 

gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun 

perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender 

dibedakan dari istilah seks Oakley ahli Sosiologi Inggris, merupakan orang 

yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu.
63

 

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan 

perempuan berdasarkan kontruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, 

status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada 

perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama 
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yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan 

adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, 

rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut 

bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan.
64

 

Jadi dapat dikatakan kalau gender adalah cara pandang atau persepsi 

manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada 

perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek 

kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki 

termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada 

laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, 

emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, 

perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat 

dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, 

sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. 

 “Gender, according to Feminist, does not relate to nature, but it is about 

social construction of being men and women. It relates to the role, function, 

position, access and responsibilities of women and men. Gender is influenced by 

culture, religion, socio-politic, economy, law, and education and it will be 

changed over the place and time. In this context, religion has been used in social 

and cultural construction. For the long history, gender is believed as nature and 

is dictated by God in which cannot be changed. From gender perspective, men 

and women are similar in their roles and obligations as it is also justified by 

Islam”.
65

  

 

B. Teori-teori Gender 

   Secara khusus tidak ditemukan suatu teori yang membicarakan 

masalah gender. Teori-teori yang digunakan untuk melihat permasalahan 

gender ini diadopsi dari teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam 
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bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan gender, terutama bidang 

sosial kemasyarakatan dan kejiwaan. Karena itu teori-teori yang digunakan 

untuk mendekati masalah gender ini banyak diambil dari teori-teori Sosiologi 

dan Psikologi. Cukup banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli, 

terutama kaum feminis, untuk memperbincangkan masalah gender, tetapi 

dalam kesempatan ini akan dikemukakan beberapa saja yang dianggap penting 

dan cukup populer. 

a. Teori Struktural-Fungsional 

Teori atau pendekatan struktural-fungsional merupakan teori sosiologi 

yang diterapkan dalam melihat institusi keluarga.
66

 Teori ini berangkat dari 

asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas beberapa bagian yang saling 

memengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di 

dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan 

menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. 

Banyak sosiolog yang mengembangkan teori ini dalam kehidupan keluarga 

pada abad ke-20, di antaranya adalah William F. Ogburn dan Talcott Parsons. 

Teori struktural-fungsional mengakui adanya segala keragaman dalam 

kehidupan sosial. Keragaman ini merupakan sumber utama dari adanya 

struktur masyarakat dan menentukan keragaman fungsi sesuai dengan posisi 

seseorang dalam struktur sebuah sistem. Sebagai contoh, dalam sebuah 

organisasi sosial pasti ada anggota yang mampu menjadi pemimpin, ada yang 

menjadi sekretaris atau bendahara, dan ada yang menjadi anggota biasa. 

Perbedaan fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, bukan untuk 
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kepentingan individu. Struktur dan fungsi dalam sebuah organisasi ini tidak 

dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, norma, dan nilai-nilai yang melandasi 

sistem masyarakat.
67

 

Dengan pembagian kerja yang seimbang, hubungan suami-isteri bisa 

berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih antar 

fungsi, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. 

Keseimbangan akan terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu 

kepada posisi semula. Teori struktural-fungsional ini mendapat kecaman dari 

kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan 

peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki diposisikan dalam urusan publik 

dan perempuan diposisikan dalam urusan domistik, terutama dalam masalah 

reproduksi. Menurut Sylvia Walby teori ini akan ditinggalkan secara total 

dalam masyarakat modern. Sedang Lindsey menilai teori ini akan 

melanggengkan dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah 

masyarakat.
68

 

b. Teori Sosial-Konflik 

Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai 

masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang terbatas. Sifat 

pementingan diri, menurutnya, akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan 

yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. 

Perbedaan kepentingan dan pertentangan antar individu pada akhirnya dapat 

menimbulkan konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dalam masalah 

gender, teori sosial-konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx, karena 
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begitu kuatnya pengaruh Marx di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi 

oleh F. Engels, mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan 

ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh 

perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian dari penindasan kelas yang 

berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. 

Hubungan laki-laki perempuan (suami-isteri) tidak ubahnya dengan hubungan 

ploretar dan borjuis, hamba dan tuan, atau pemeras dan yang diperas. Dengan 

kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena kodrat 

dari Tuhan, tetapi karena konstruksi masyarakat.
69

 

Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh para pengikut Marx seperti F. 

Engels, R. Dahrendorf, dan Randall Collins. Asumsi yang dipakai dalam 

pengembangan teori sosial-konflik, atau teori diterminisme ekonomi Marx, 

bertolak belakang dengan asumsi yang mendasari teori struktural-fungsional, 

yaitu:
70

 1) walaupun relasi sosial menggambarkan karakteristik yang sistemik, 

pola relasi yang ada sebenarnya penuh dengan kepentingan-kepentingan 

pribadi atau sekelompok orang. Hal ini membuktikan bahwa sistem sosial 

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

takterhindarkan dalam semua sistem sosial; 3) konflik akan terjadi dalam 

aspek pendistribusian sumber daya yang terbatas, terutama kekuasaan; dan 4) 

konflik adalah sumber utama terjadinya perubahan dalam masyarakat. 

Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan 

kontrol laki-laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar 
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terjadinya subordinasi perempuan. Seolah-olah Engels mengatakan bahwa 

keunggulan laki-laki atas perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis 

atas kaum pekerja. Penurunan status perempuan mempunyai korelasi dengan 

perkembangan produksi perdagangan.
71

 

Keluarga, menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif 

(harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang 

penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai 

untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang 

menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi 

kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi 

yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan 

agama, sehingga usaha untuk menciptakan perfect equality (kesetaraan 

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

dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang 

menciptakannya.
72

 

c. Teori Feminisme Liberal 

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara 

laki- laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang 

sama dengan laki-laki. Meskipun demikian, kelompok feminis liberal menolak 

persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan.
73

 Dalam 

beberapa hal masih tetap ada pembedaan (distinction) antara laki-laki dan 

perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan 
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membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat. 

Teori kelompok ini termasuk paling moderat di antara teori-teori 

feminisme. Pengikut teori ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan 

secara total dalam semua peran, termasuk bekerja di luar rumah. Dengan 

demikian, tidak ada lagi suatu kelompok jenis kelamin yang lebih dominan. 

Organ reproduksi bukan merupakan penghalang bagi perempuan untuk 

memasuki peran-peran di sektor publik. 

d. Teori Feminisme Marxis-Sosialis 

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar 

tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem 

kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan division of labour, termasuk di 

dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori Praxis Marxisme, 

yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar 

bahwa mereka merupakan kelas yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini 

adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit 

untuk merubah keadaan.
74

 

Teori ini juga tidak luput dari kritikan, karena terlalu melupakan 

pekerjaan domistik. Marx dan Engels sama sekali tidak melihat nilai ekonomi 

pekerjaan domistik. Pekerjaan domistik dianggap pekerjaan tidak produktif. 

Padahal semua pekerjaan publik yang mempunyai nilai ekonomi sangat 

bergantung pada produk-produk dari pekerjaan rumah tangga, misalnya 

makanan yang siap dimakan, rumah yang layak ditempati, dan lain-lain. 

Kontribusi ekonomi yang dihasilkan kaum perempuan melalui pekerjaan 
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domistiknya telah banyak diperhitungkan oleh kaum feminis sendiri. Kalau 

dinilai dengan uang, perempuan sebenarnya dapat memiliki penghasilan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dari sektor domistik yang 

dikerjakannya. 

e. Teori Feminisme Radikal 

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-

an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme 

Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan serangannya pada keberadaan 

institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi 

yang melegitimasi dominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan 

tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan 

mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki 

dalam kehidupan perempuan. Elsa Gidlow mengemukakan teori bahwa 

menjadi lesbian adalah telah terbebas dari dominasi laki-laki, baik internal 

maupun eksternal. Martha Shelley selanjutnya memperkuat bahwa perempuan 

lesbian perlu dijadikan model sebagai perempuan mandiri. Karena 

keradikalannya, teori ini mendapat kritikan yang tajam, bukan saja dari 

kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Tokoh feminis 

liberal tidak setuju sepenuhnya dengan teori ini. Persamaan total antara laki-

laki dan perempuan pada akhirnya akan merugikan perempuan sendiri. Laki-

laki yang tidak terbebani oleh masalah reproduksi akan sulit diimbangi oleh 

perempuan yang tidak bisa lepas dari beban ini.
75
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f. Teori Ekofeminisme 

   Teori ekofeminisme muncul karena ketidakpuasan akan arah 

perkembangan ekologi dunia yang semakin bobrok. Teori ini mempunyai 

konsep yang bertolak belakang dengan tiga teori feminisme modern seperti di 

atas. Teori-teori feminisme modern berasumsi bahwa individu adalah 

makhluk otonom yang lepas dari pengaruh lingkungannya dan berhak 

menentukan jalan hidupnya sendiri. Sedang teori ekofeminisme melihat 

individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan 

berinteraksi dengan lingkungannya.
76

 

Menurut teori ini, apa yang terjadi setelah para perempuan masuk ke 

dunia maskulin yang tadinya didominasi oleh laki-laki adalah tidak lagi 

menonjolkan kualitas femininnya, tetapi justeru menjadi male clone (tiruan 

laki-laki) dan masuk dalam perangkap sistem maskulin yang hierarkhis. 

Masuknya perempuan ke dunia maskulin (dunia publik umumnya) telah 

menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas 

maskulin. Contoh nyata dari cerminan memudarnya kualitas feminin (cinta, 

pengasuhan, dan pemeliharaan) dalam masyarakat adalah semakin rusaknya 

alam, meningkatnya kriminalitas, menurunnya solidaritas sosial, dan semakin 

banyaknya perempuan yang menelantarkan anak-anaknya. 

 

g. Teori Psikoanalisa 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Teori ini 

mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan 

sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan 
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kepribadian seseorang tersusun diatas tiga struktur, yaitu id, ego, dan 

superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi 

ketiga struktur itu. Id sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis sejak lahir. 

Id bagaikan sumber energi yang memberikan kekuatan terhadap kedua sumber 

lainnya. Ego bekerja dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan 

keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara keinginan 

subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. Superego berfungsi 

sebagai aspek moral dalam kepribadian dan selalu mengingatkan ego agar 

senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol.
77

  

Menurut Freud kondisi biologis seseorang adalah masalah takdir yang 

tidak dapat dirubah. Pada tahap phallic stage, yaitu tahap seorang anak 

memeroleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya, 

seorang anak memeroleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan 

clitoris bagi anak perempuan. Pada tahap ini (usia 3-6 tahun) perkembangan 

kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini 

melahirkan pembedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni 

bersifat laki-laki dan perempuan. 

Pada tahap phallic seorang anak laki-laki berada dalam puncak 

kecintaan terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia 

semula melihat ayahnya sebagai saingan dalam memeroleh kasih sayang ibu. 

Tetapi karena takut ancaman dari ayahnya, seperti dikebiri, ia tidak lagi 

melawan ayahnya dan menjadikannya sebagai idola (model). Sebaliknya, 

ketika anak perempuan melihat dirinya tidak memiliki penis seperti anak laki-

laki, tidak dapat menolak kenyataan. Ia menjadikan ayahnya sebagai objek 
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cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati. 

Itulah beberapa teori-teori gender yang dapat digunakan untuk 

memahami berbagai persoalan gender dalam kehidupan kita. Tentu saja masih 

banyak lagi teori gender bukanlah kodrat atau ketentuan dari sang pencipta. 

Misalnya keyakinan bahwa laki-laki itu kuat, kasar dan rasional, sedangkan 

perempuan lemah, lembut dan emosional, bukanlah ketentuan kodrat sang 

pencipta, melainkan hasil sosialisasi melalui sejarah yang panjang. 

C. Makna Gender Sebagai Konstruksi Sosial 

1. Gender Sebagai Istilah Asing 

  Gender sebagai istilah asing, sering kali dibaca salah. Gender sebagai 

hal baru memang istilah yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna tertentu, 

namun sesungguhnya belum tentu sebagai istilah asing fenomenanya tidak ada 

disekitar kita. Istilah asing lainnya seperti politik, ekonomi, demokrasi,  equality, 

humanity dan sebagainya tidak menimbulkan resistensi di masyarakat yang 

berbeda dengan istilah gender. Resistensi ini terjadi karena konsep gender itu 

sendiri mengusung sebuah perubahan peran,
78

 status dan tanggung jawab serta 

relasi laki-laki dan perempuan, sedangkan terdapat pihak-pihak tertentu yang 

merasa keberatan atas terjadinya perubahan peran dan relasi gender. Ketika kata 

gender disebutkan yang asosiasinya adalah barat, kelompok kiri, marxis, zionis 

dan sebagainya. 

2. Gender Sebagai Fenomena Sosial 

   Perbedaan jenis kelamin sering kali digunakan masyarakat untuk 

mengkonstruksi pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar 
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perbedaan tersebut. bukan pembedaan yang menjadi persoalan tapi implikasi dari 

perbedaan itu sendiri, bahkan tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sosial yang 

baik di beberapa bidang juga dipengaruhi oleh hal ini.
79

 

Gender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak 

sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya perbedaan atas dasar 

jenis kelamin. Dalam realitas kehidupan, pembedaan peran sosial laki-laki dan 

perempuan dimana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi 

sosial. Pembagian peran gender yang diberikan pada laki-laki dan perempuan, 

sifat kegiatan, dan jenis pekerjaan yang berbeda, seolah-olah laki-laki hanya dapat 

melakukan jenis pekerjaan tertentu, sebaliknya perempuan juga hanya dapat 

melakukan pekerjaan tertentu pula. Pada umumnya masyarakat memandang tidak 

lazim jika peran tersebut ditukar atau diubah. Peran gender kemudian diterima 

sebagai ketentuan sosial, bahkan oleh masyarakat diyakini sebagai kodrat. 

3. Gender Sebagai Kesadaran Sosial 

Pembagian peran gender antara laki-laki secara dikotomis, misalnya laki- 

laki sebagai pencari nafkah, sedangkan perempuan sebagai pencari nafkah 

tambahan, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan dipimpin, merupakan 

pembagian tugas yang bersifat sosial yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan karena diubah atau berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat 

dan juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
80

 

Perubahan tersebut disadari bahwa hal ini dapat terjadi karena pembagian 

peran gender bukan bersifat kodrati tetapi akibat konstruksi sosial di masyarakat. 

Hal ini merupakan kesadaran yang harus ada dalam suatu masyarakat. 
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4. Gender Sebagai Sebuah Konsep Untuk Analisis 

Pemahaman gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada 

sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponen. 

Asumsi-asumsi dasar itu umumnya merupakan pandangan-pandangan filosofis 

dan juga ideologis. Konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari 

pembedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya sesuai dengan paradigma 

yang digunakan dalam penelitian. Gender sebagai alat analisis bermanfaat untuk 

melengkapi alat analisis sosial lainnya dan bukan untuk menggantikannya.
81

 

5. Gender Sebagai Gerakan Sosial 

Gerakan feminisme ini dapat berbentuk advokasi, menyuarakan hak-hak 

perempuan dan melakukan perlindungan pada hak-hak perempuan yang tertindas 

oleh sebuah sistem dan budaya patriarkhi. Karena berangkat dari perjuangan hak 

dan perlawanan terhadap ketidakadilan dan ketertindasan, maka gender sebagai 

gerakan berpijak pada isu-isu perempuan yang sedang berkembang secara global 

maupun lokal. 

D. Konsep Kesetaraan Perspektif Gender 

Kesetararaan gender di masyarakat dewasa ini mulai banyak 

diperbincangkan diberbagai kalangan terutama di dunia pendidikan, ekonomi, dan 

hukum. Dengan semakin majunya pemikiran masyarakat maka mereka yang 

menganggap dirinya belum mendapatkan kedudukan yang sama dan semestinya 

sedang berjuang untuk mendapatkan kedudukan yang sama. Hal ini bukan berarti 

bahwa perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi hak, tanggung jawab dan 
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kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki 

atau perempuan.
82

 

Pendapat penulis didukung dengan pengertian kesetaraan gender yang 

termuat dalam Lampiran Inpres No 9 Tahun 2000, yaitu Kesetaraan Gender 

adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.83 

Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai mahkluk Tuhan 

memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan yang 

sama itu bersumber dari pandangan bahwa semua manusia tanpa dibedakan 

adalah diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan 

tinggi derajatnya dibanding makhluk lain. Dihadapan Tuhan, semua manusia 

adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya 

adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. 

 Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya 

pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau 

kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. 

Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan 

hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya 

adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan 
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serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa 

melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan.
84

 

 Berkaitan dengan dua konsep di atas, maka dalam keragaman diperlukan 

adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun 

masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui 

akan kedudukan, hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama baik dalam 

kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak dan kewajiban yang sama 

dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya amat diperlukan. 

 Berbeda halnya dengan keadilan gender, keadilan gender merupakan 

keadilan pendistribusian manfaat dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. 

 Konsep yang mengenali adanya perbedaan kebutuhan dan kekuasaan 

antara perempuan dan laki-laki, yang harus diidentifikasi dan diatasi dengan cara 

memperbaiki ketidakseimbangan antara jenis kelamin. Masalah gender muncul 

bila ditemukan perbedaan hak, peran dan tanggung jawab karena adanya nilai-

nilai sosial budaya yang tidak menguntungkan salah satu jenis kelamin (lazimnya 

perempuan). Untuk itu perlu dilakukan rekontruksi sosial sehingga nilai-nilai 

sosial budaya yang tidak menguntungkan tersebut dapat dihilangkan. Sehingga 

masalah kesehatan reproduksi yang erat kaitannya dengan ketidakadilan dan 

ketidaksetaraan gender dapat dihindari. Maka timbullah cara untuk menyetarakan 

gender adalalah dengan adanya pengarusutamaan gender merupakan strategi 

untuk mencapai kesetaraaan. 

E. Manifestasi Ketidakadilan Gender 

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan  
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 Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya 

banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki 

dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, 

bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan 

atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. 

Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme 

proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari 

segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran 

agama, keyakinan tradsi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.  

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas progam 

pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. 

Misalnya, program swasembada pangan atau revolusi hijau (green revolution) 

secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaanya sehingga 

memiskinkan mereka.
85

 Di jawa misalnya, program revolusi hijau dengan 

memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan 

panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi 

panenan dengan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum 

perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, 

yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di 

sawah pada musim panen. Berarti program revolusi hijau di rancang tanpa 

mempertingkan aspek gender. 

Marginalsisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekertjaan 

juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara. 
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Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi di rumah tangga dalam bentuk 

diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi 

yjuga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak 

diantara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum 

premempuan uantuk mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan 

memberi hak waris setengah dari hak waris laki-laki terhadap kaum perempuan. 

2. Gender dan Subordinasi 

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap 

perempuan. Anggapan bahwa perempuan irasional atau emosional sehingga 

perempuan tidak bisa tampil memimpin, beraibat munculnya sikap yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena 

gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke 

tempat dan dari waktu-kewaktu. Di Jawa dulu ada angggapan bahwa perempuan 

tidak perlu sekolah tinggi-tinggi toh akhirnya ke dapur juga. Bahkan, pemeritnah 

memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia 

bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan istri yang hendak tugas belajar ke 

luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika 

keuangan keluarga sangat terbatas dan harus mengambil keputusan untuk 

menyekolahkan anak-anaknya, maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas 

utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang 

tidak adil. 

3. Gender dan Stereotip 

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu 

kelompok tertentu. Celakanya sterotipe selalu merugikan dan menimbulkan 

ketidakadilan sterotipe yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, misalnya 

  

     66 



 

 

Yahudi di Barat, Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. 

Salah satu jenis stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. 

Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya 

perempuan, yang bersumber dari penandaan yang melekat pada mereka, misalnya 

penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersoleh adalah dalam 

rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan 

atau pelecehan seksual selalu diatikan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada 

pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, msyarakan berkecenderungan 

menyalahkan korbana. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum 

perempuan adalah melayani suami.
86

 

Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pedidikan kaum perempuan 

dinomor duakan. Sterotiep iterhadap kaum perempuan ini terjadi dimana-mana. 

4. Gender dan Kekerasan 

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas 

mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasranya 

berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis 

kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang 

disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-relatet violence. Pada dasarnya, 

kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksertaraan kekuatan yang ada dalam 

masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai 

kekerasan gender diantaranya: 

Pertama, Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan termasuk 

pemerkosaan dalam perkawinan. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan 
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paksaan uantuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa ekrelaan yang 

bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan 

pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial 

maupun kultural, tidak ada pilihan lain. 

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah 

tangga. Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak. 

Ketiga, bentuk penyiksaan kepada organ alat kelamin, misalnya 

penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu 

masyarakat untuk melaukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat 

adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni mengontrol kaum 

premempuan. Saati ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar. 

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran merupakan kekerasan yang 

disebabkan oleh mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. setiap 

masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja 

seksual ini. Disatu sisi pemerintah melarang dan menanggkapi mereka, tetapi di 

lain pihak mnegara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur 

dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu 

saja ramai dijunjungi orang. 

Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis 

kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni 

pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek 

demi keuntungan seseorang. 

Keenam, kekerasan dalam pemaksaan sterilisasi dalam keluarga 

berencana. Keluarga berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber 

kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol 

  

     68 



 

 

pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program 

tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada 

perempuan melaikan berasal dar kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias 

gender, perempuan dipaksa sterelisasai yang sering kali membahayakan baik fisik 

ataupun jiwa mereka. 

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung, yakni memegang atau 

menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan pelbagai cara dan 

kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi 

ditempat pekerjaan ataupun ditempat umum seperti dalam bis. 

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum 

dilakukan masyarakat yakni dikenal dengan pelecehan seksual. Ada banyak 

bentuk pelecehan , dan yang umum terjadi adalah unwanted attention from men. 

Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena sering 

terjadi tindakan itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetepi sesungguhnya 

pelecehan seksual bukanlah usaha untuk berseahabat, karena tindakan tersebut 

merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.
87

 

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, 

subordinasi, kekerasan, stereotipe dan beban kerja tersebut terjadi di pelbagai 

tingkatan. Pertama, manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat 

negara, yang dimaksudkan disini baik pada satu negara maupun organisasi antar 

negara seperti PBB. Banyak kebiajakan dan hukum negara, perundang-undangan 

serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari manifestasi 

ketidakadilan gender. Demikian juga banyak kebijakan PBB dan pendekatan 

pembangunan yang dilakukan oleh PBB dianggap mencerminkan manifestasi 
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ketidakadilan gender. Kedua, manifestasi tersebut juga terjadi ditempat kerja, 

organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan organisasi kerja, manajemen,  
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN GENDER TENTANG KONSEP KERELAAN 

PEREMPUAN DALAM MENENTUKAN PERKAWINAN 

A.  Prinsip Taradhin Sebagain Indikator Kerelaan Perempuan Dalam 

Menentukan Perkawinan Perspektif Gender 

Terkait Indikator kerelaan perempuan dalam menentukan perkawinan salah 

satunya adalah prinsip Taradhin, tidak ada pihak yang dizalimi, adanya rasa suka 

sama suka antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, jika 

kita menganalisis menggunakan kacamata gender, bahwa perkawinan yang tidak 

didasari atas persetujuan dari kedua calon mempelai maka lazim disebut sebagai 

kawin paksa. Hal ini termasuk dalam salah satu perkawinan yang dilarang. 

Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf f menyatakan  ahwa “perkawinan yang 

dilaksanakan dengan pakasaan” akan mengaki atkan  atalnya suatu perkawinan, 

karena para pihak tersebut tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan 

perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 pasal 6 ayat 1 tentang syarat-syarat perkwaninan, yaitu “perakawinan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”
88

 

Selain itu, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 

menye utkan  ahwa, “perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan  e as dan 

sepenuhnya dari para calon mempelai.” Se agai amanat kemanusiaan yang 

berlaku bagi masyarakat dunia, pernikahan paksa menjadi salah satu isu sentral. 

Penghapusan pernikahan paksa diupayakan untuk meningkatkan di palaksanaan 
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atas hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi tiap orang tanpa 

membedakan ras, jenis kelamin, bangsa, dan agamanya. Konvensi penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah diratifikasi oleh Indonesia 

melalui Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
 

Dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) tahun 1984 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan 

hu ungan keluarga dalam pasal 16 ayat 1  er unyi  ahwa “Negara-negara pihak 

harus mengambil semua langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi 

terhadap perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan 

hubungan dalam keluarga dan khususnya harus menjamin berdasarkan kesetaraan 

antara laki-laki dan perempuan, diantaranya adalah hak yang sama untuk 

memasuki jenjang perkawinan dan hak yang sama untuk bebas memilih pasangan 

dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan 

penuh darinya. Perempuan mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan yang harus diakhiri, yakni dengan menyebutkan 

bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, 

memilih suami atau pasangan secara bebas
. 

Lampiran Undang-undang No. 7 

Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk 

diskriminasi terhadap perempuan dikatakan  ahwa “manusia dilahirkan  e as dan 

sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan 

kebebasan yang dimuat didalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan 

jenis kelamin” Dari hal ini dapat ditarik sebuah pernyataan, bahwa pernikahan yang 
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dijalani karena keterpaksaan dapat berakibat buruk terhadap perempuan, terutama 

rentannya mereka mengalami kekerasan.
89

  

Perempuan memiliki hak sepenuhnya atas dirinya termasuk dalam memilih 

pasangan hidup, hak ini tidak dibatasi oleh apapun, apalagi pembatasan tersebut 

berasal dari wali yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anaknya. 

Hak ijbãr menjadi semacam hegemoni laki-laki terhadap perempuan, alasan 

adanya hak ijbãr mencerminkan pandangan yang rendah terhadap perempuan 

yang ini bertentangan dengan ajaran Islam dan hak asasi manusia. 

Oleh karena itu perkawinan atas dasar paksaan maka sulit untuk 

mewujudkan keluarga yang “sakinah mawaddah wa rahhmah” dan “Hifdzu al- 

Nasl” yang merupakan maqashid al-syari‟ah. 

Dari penjelasan diatas bahwa salah satu indikator kerelaan perempuan 

dalam menentukan perkawinan adalah bukan dengan keadaan terpaksa, tetapi 

harus ada rasa penerimaan dan tidak terzalimi, menurut kacamata gender yang 

sudah digaungkan selama ini bahwa prinsip taradin (Tidak ada pihak yang 

terzalimi) dalam melangsungkan perkawinan sudah senada.
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B. Kesepakatan Sebagai Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Menentukan 

Perkawinan Perspektif Gender 

Kesepakatan juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kerelaan 

perempuan dalam melakukan perkawinan, jika di telaah menggunakan kacamata gender, 

bahwa perempuan dalam memberikan keputusannya merupakan indikator penting sesuai 

dengan konsep gender bahwa dalam pasal 16 huruf (b) CEDAW Hak-hak yang sama untuk 

memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan 

hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya;  konsep kesetaraan gender adalah posisi 

yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, 

dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa 

dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara selaras, seimbang, serasi 

tanpa diskriminasi. 

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial 

perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila 

terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan 

gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan 

perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal.
90

 

CEDAW terdiri atas tiga puluh pasal mencakup materi berbeda. Selain berisi tentang 

diskriminasi perempuan, di dalamnya terdapat hak anak, sosial-politik, sosial-budaya, 

ekonomi, dan lain-lain. Secara umum isi CEDAW terdiri atas: (a) pasal 1-16 mendiskusikan 

tentang prinsip-prinsip dalam Konvensi,18 (b) Pasal 7-9 membahas tentang hak sipil dan 
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politik perempuan, (c) Pasal 10-14 menetapkan tentang hak perekonomian, social dan 

budaya, (d) pasal 15-16 membincang tentang hak perempuan setelah menikah (menjadi 

istri) berikut hak terhadap anak akibat perkawinan, (e) Pasal 17-22 tentang Komite CEDAW 

dan mekanisme Laporan pelaksanaan konvensi, (f) pasal 23-30 adalah tentang 

pemberlakuan Konvensi, ratifikasi adopsi serta reservasi Konvensi,
91

 diantara pasal yang 

menegaskan mengenai hak perempuan dalam CEDAW adalah:  

1. Persamaan wanita dengan pria dalam perkawinan yaitu, akan diberikan hak untuk 

mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman;  

2. Persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab 

dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan, khususnya 

beberapa hak wanita bersama dengan pria akan dijamin dibidang perkawinan;  

3. Dalam pasal 16 huruf (a) disebutkan hak yang sama antara pria dan wanita untuk 

melakukan ikatan perkawinan; 

4. Dalam pasal 16 huruf (b) Hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas 

pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan 

persetujuan bebas dan sepenuhnya;  
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5. Dalam pasal 16 huruf (c) mensyaratkan Hak-hak dan tanggung jawab yang sama 

selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;  

6. Pasal 16 ayat 1 huruf (d) mengakui hak pribadi yang sama sebagai suami istri 

termasuk hak memilih nama, keluarga, profesi dan jabatan;  

7. Pasal 16 ayat 1 huruf (f) mensyaratkan hak yang sama untuk kedua suami dan 

istri berkaitan dengan benda; 

8. Pasal 16 ayat 2 melarang pertunangan dan perkawinan seorang anak (nikah dini);  

9. Hak yang sama untuk suami istri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan 

pengelolaan harta benda. 

CEDAW memiliki tiga prinsip utama. Pertama, prinsip equality, yaitu upaya 

melihat persamaan substantif terhadap laki-laki dan perempuan. Kedua, prinsip non-

diskriminasi, baik diskriminasi jenis kelamin maupun pemenuhan kebebasan dasar serta 

Hak Asasi Manusia. Ketiga, prinsip kewajiban atas negara, dalam hal ini negara adalah 

pemeran utama yang bertanggungjawab atas terwujudnya pesamaan bahwa negara peserta 

adalah aktor utama yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan terwujudnya 

persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, 

budaya, sipil, dan politik.
92
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peluang yang ada. Ketiga, CEDAW mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dengan prinsip-

prinsip sebagai berikut : (a) persamaan  kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan; (b) persamaan laki-

laki dan perempuan untuk menikmati manfaant dan penggunaan kesempatan itu yang berarti bahwa laki-laki 

dan perempuan menikmati manfaat yang sama/adil; (c) hak hukum yang sama  antara laki-laki dan perempuan 

dalam kewarganegaraan, perkawinan dan hubungan keluarga dan perwalian atas anak; (d) persamaan 
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Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih 

terus bertambah, sehingga perlu dibuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan 

Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, Komisi tersebut mulai menyiapkan 

dan tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan. Tahun 1967, rancangan ini disetujui menjadi sebuah 

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan fakta 

sosial.
93

 

Setelah terbentuk Deklarasi Penghapusan Diskrimansi terhadap Perempuan, 

Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan Konferensi untuk menyusun Kerangka 

Kerja Dunia tentang Perempuan di mana Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dorongan Konferensi 

mendapat sambutan dari Majelis Umum PBB yang kemudian menetapkan periode 1976 

sampai dengan tahun 1985 sebagai Dekade Perempuan dan mendesak agar Komisi 

Kedudukan Perempuan menyelesaikan Konvensi di pertengahan Dekade tersebut (tepatnya 

pada tahun 1979).
94

 

                                                                                                                                                                                          
kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Lihat Hans Kelsen, Hak Asasi Manusia, 

h.13. 

93
Lahirnya diskriminasi terhadap perempuan pada dunia Internasional bermula dari struktur sosial dalam 

masyarakat yang bersifat patriarkhi. Implikasi yang lahir dari budaya semacam ini adalah marginalisasi, 

subordinasi, dan stereotype baik pada wilayah publik maupun domestik. Bentuk kepemimpinan dalam 

struktur masyarakat yang dipegang oleh pihak laki-laki, dan struktur yang dibawai laki-laki ini kemudian 

dianggap menjadi norma. Amina Wadud Muhsin, Qur‟an Menurut Perempuan, terj. Abdullah Ali(Jakarta: 

Serambi Ilmu Pustaka, 2001), h. 145. 

94
Persoalan pembedaan gender di Indonesia terjadi melalui proses yang sangat beragam. Baik dari usaha 

pembentukan,sosialisasi, dan dikonstruksi baik secara sosial maupun kultural, melalui interpretasi teks 

keagamaan maupun Negara. Dari sini, penyebab utama anggapan perbedaan gender sebagai kodrat Tuhan 

yang tidak bisa diubah dan dipertukarkan antara kedua jenis mahluk sehingga melahirkan ketidakadilan 

gender (gender inequalities) bagi laki-laki maupun perempuan. Umi Sumbulah, Kata Pengantar Problematika 

Gender dalam Gender Dan Demokrasi (Malang :AvveroesPress, 2008), h. 221. 
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Indonesia mulai mengikuti dan masuk pada konvensi tersebut secara resmi melalui 

penetapan Undang-undang No.7/1984. Penetapan ini dilatarbelakangi oleh diskriminasi dan 

stereotype yang dialami perempuan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-

terangan. Bergabungnya Indonesia ke dalam konvensi CEDAW menjadi bukti bahwa 

Indonesia mulai memperhatikan nasib perempuan. Misalnya dalam kasus perempuan yang 

menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Keseriusan Indonesia semakin 

terlihat ketika UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT lahir dan mulai 

berlaku sejak 22 September 2004, yang ditindaklanjuti dengan pengeluaran Peraturan 

Pemerintah (PP) sebagai bentuk penegasan atas konvensi CEDAW, yang telah disahkan 

jauh sebelum Undang-undang KDRT muncul.
95

 

Dalam konteks keindonesiaan, CEDAW dapat dijadikan sebagai alat untuk 

menyelematkan perempuan dari berbagai peraturan bias gender, seperti terdapat dalam UU 

No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4. Dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa 

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin 

lebih dulu dari pejabat. Sementara itu, dalam pasal 8 ayat 4 disebutkan apabila perceraian 

terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas 

suaminya. 
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 Kemunculan ratifikasi CEDAW dipicu oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang 

membentuk perangkat hukum yang universal. Dalam hal ini kaum perempuan merasa bahwa deklarasi 

tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepentingan mereka. Bahkan kaum feminis menyatakan bahwa 

deklarasi tersebut tidak berperspektif keadilan gender. Berbagai kasus seperti perkosaan di wilayah konflik, 

mutilasi genital, kekerasan domestik, dan diskriminasi pekerjaan misalnya, tidak bisa ditangani hanya oleh 

deklarasi HAM. Maka, untuk mengatasiberbagai problem tersebut, dunia Internasional menoleh pada 

CEDAW. Sobar Hartini, Civil Rights dan Demokratisasi:Pengalaman Indonesia II, disampaikan dalam Forum 

Diskusi Interaksi di Kuningan, (Jawa Barat: 2003),h.89. 
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Terhadap ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 di atas, CEDAW menjadi penyeimbang 

atas terjadinya penghilangan hak terhadap perempuan dalam poligami di mana pejabat 

lebih memiliki kekuatan otoritas daripada istri dan dalam pembagian harta bersama di mana 

wanita tidak mendapat bagian dari suami apabila pihaknya yang mengajukan perceraian. 

Sebaliknya, CEDAW menjamin hak-hak perempuan dalam poligami dan harta bersama. 

CEDAW juga menjamin hak perempuan melalui pasal 12 ayat 2 mengenai 

ketentuan-ketentuan tentang hak perempuan dan kewajiban Negara dalam menjamin 

pelayanan kesehatan reproduksi perempuan: (1) memastikan pelayanan yang layak untuk 

perempuan dan hubunganya dengan kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, bila perlu 

menyediakan pelayanan gratis; dan (2) memastikan perempuan mendapatkan gizi yang 

cukup selama masa kehamilan dan menyusui. 

 

 

Ketentuan di atas sesuai dengan UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang 

mengakui hak reproduksi perempuan yang tertera pada pasal 49 ayat 3 yang berbunyi: “hak 

khusus yang melekat pada diri wanita di karenakan fungsi Reproduksi, di jamin dan di 

lindungi oleh hukum”.
96

 

Kebijakan keorganisasasian, serta kurikulum pendidikan yang masih 

melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. Ketiga, manifestasi keitdakadilan gender 

juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat dibanyak kelompok etnik, dalam kultur suku-

suku atau dalam tafsiran keagamaan. Bagaimanapun mekanisme interaksi dan pengambilan 
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Jimly Assiddiqie, Perempuan dan Hak Konstitusi(Jakara: Makalah Konsultasi Nasional Komnas 

Perempuan, 2007), h. 117. 
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keputusan dimasyarakat banyak mencerminkan ketidakadilan gender tersebut. Keempat 

manifestasi ketidakadilan gender itu juga terjadi dilingkungan keluarga. Bagaimana proses 

pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keuarga dalam 

banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. 

 Oleh karenanya salah satu indikator penting melihat kerelaan perempuan dalam 

menentukan perkawinan adalah kesepakatan kedua belah pihak baik secara lisan, tulisan 

maupun perbuatan dengan tidak mendiskriminasi perempuan, bahwasanya meminta 

persetujuan dari perempuan untuk melangsungkan perkawinan sejalan dengan konsep 

equality gender yang telah diamanatkan dan tertuang dalam CEDAW (The Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women). 

 

 

C. Kecakapan  Sebagai Indikator Kerelaan Perempuan Dalam Menentukan 

Perkawinan Perspektif Gender 

Bahwa kecakapan seorang perempuan merupakan salah satu indikator penting untuk 

melihat kerelaan perempuan dalam menentukan perkawinan, Ketika seorang perempuan 

belum mencapai level cakap, ia belum bisa dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Dalam 

kehidupannya dia masih membutuhkan keterlibatan orang lain yang terpercaya sebagai 

pelindung sekaligus sebagai penanggung jawab urusannya. Oleh karena itu kecakapan 

seorang wanita baik dalam mengurus diri sendiri ataupun mengelola harta bendanya 

menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan dalam memutuskan apakah ia layak 
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menangani pernikahannya sendiri atau masih memerlukan peran dan pertimbangan-

pertimbangan dari orang yang menyayangi dan dipercayainya.
97

 

Hakikat perwalian bisa dipahami sebagai satu bentuk kewenangan orang dewasa yang 

memiliki kecakapan untuk bertindak menangani urusan orang lain di bawah 

pengampuannya yang memiliki kekurangan, baik dalam sikap dan kepribadian maupun 

dalam hal pengelolaan harta benda. Kewenangan ini menjadi wujud adanya sebuah bentuk 

hubungan pertalian yang diikat oleh asas kemaslahatan dan kepercayaan. 

Jika ditelaah dari kacamata gender, Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang 

hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Hak ini sebelumnya sudah diatur di dalam 

DUHAM, Kovensi Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Secara khusus Konvensi Perempuan memberi tekanan hak yang sama dalam :1) Memasuki 

jenjang perkawinan 2) Memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang 

perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya; 3) Hak dan tanggung 

jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka dalam urusan yang 

berhubungan dengan anak; 4) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan 

pada pemutusan perka- winan; 5) Penjarakan kelahiran anak, mendapat penerangan, 

pendidikan untuk menggunakan hak tersebut; 6) Hak dan tanggung jawab yang sama 

berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak; 7) Hak 

pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi dan 

jabatan Berbagai hak asasi perempuan tersebut mengikat seluruh negara yang telah 

meratifikasinya, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi melalui Undang- Undang RI 
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Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against 

Women) atau lebih dikenal dengan CEDAW. Konsekuensi dari adanya ratifikasi ini, 

mewajibkan negara untuk menjamin, melindungi dan memenuhi seluruh hak asasi warga 

negara termasuk hak asasi perempuan. Dari penjelasan diatas terkait indikator kecakapan, 

melihat aturan CEDAW dan relvansinya dengan UU Perkawinan tentang kecakapan, usia 

pada laki-laki dan perempuan diatur dikarenakan batas usia merupakan salah satu hal yang 

mampu menjawab apakah mereka sudah cakap hukum atau belum. Dalam peraturan 

perundangan tentang pernikahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia justru membedakan batas usia perkawinannya dimana laki-laki 

minimal telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan minimal telah berusia 16 

(enam belas) tahun. Inilah kiranya peraturan perundangan yang bias gender. Pembedaan 

usia perkawinan tersebut semakin membakukan peran dan status antara suami isteri dalam 

pola relasi yang tidak seimbang, dan pada akhirnya mendiskriminasikan kaum perempuan. 

Sedangkan pada CLD-KHI tidak membedakan batas usia menikah bagi laki-laki maupun 

perempuan. Konsep gender melihat aturan tersebut bahwa tidak adanya perbedaan 

penentuan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan inilah yang 

menunjukkan adanya keadilan hukum dalam peraturan tersebut. Selain itu, inilah bentuk 

peraturan perundang-undangan yang lebih responsif gender dikarenakan tidak membedakan 

antara laki-laki dan perempuan di mata hukum. 

 Jika ditelaah mendalam, bisa disimpulkan bahwa madzhab Hanafi cenderung 

mendasarkan pemilahan perwalian (wilayah) dengan melihat keahlian (kompetensi) yang 

  

     82 



 

 
 

dimiliki oleh seorang perempuan. Bukan melihat dari statusnya sebagai gadis ataupun 

janda. Hal ini terlihat dari kriteria kecakapan wanita yang ditetapkan untuk memisahkan 

antara wilayah istihbab dan wilayah ijbar, yakni; dewasa dan berakal (balighah „aqilah). 

 Dengan kedewasaan usia dan kesempurnaan akalnya, wanita dipandang cukup 

memiliki komitmen dan kemampuan dalam mengurus harta (ahliyat altasarruf). Sehingga 

dalam pernikahan, dia pun dianggap tidak lagi perlu bergantung pada seorang wali. Dia 

boleh bertindak sendiri untuk menikah atau bahkan mewakilkannya kepada orang lain 

sekalipun tanpa ada wali ataupun tidak diizini olehnya. Oleh karenanya penetapan wali atas 

wanita yang telah memenuhi kriteria demikian hanya dihukumi sunnah saja.
98

 

 Wanita yang sudah dewasa dan sempurna akalnya tidak boleh dihalangi melakukan 

pernikahan kecuali bila dia bermaksud menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu 

(sepadan). Dan bila pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu itu terjadi, maka wali 

berhak untuk menghalangi terjadinya pernikahan. 

 Oleh karenanya kewenangan yang diberikan kepada wanita dewasa ini dapat 

dipahami sebagai bentuk kebebasan dirinya sehingga tidak boleh dipaksa (ijbar) untuk 

menikah dengan seseorang tanpa ada kerelaan darinya. Hal ini adalah senada dengan yang 

ditulis oleh Khoiruddin yang dikutipnya dari kitab al-Mabsut} bahwa menurut Abu 

Hanifah perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain di luar 

wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja 

kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak i‟tirad) Sementara itu 

menurut Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani murid terdekat Abu Hanifah, status 
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perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedang menurut 

Abu Yusuf seorang murid Abu Hanifah yang lain ada perkembangan ide. 

 Awalnya, beliau berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai 

wali, baik calon mempelai laki-lakinya sekufu atau tidak. 

 Kemudian pemikirannya berkembang, sehingga ia mengatakan boleh kalau sekufu. 

Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak Sebaliknya jika wanita 

tersebut masih kecil (shaghirah) ataupun sudah dewasa namun kurang akalnya (ma‟tuhah), 

maka dia tidak boleh bertindak menikahkan diri sendiri atau bahkan menikahkan wanita 

lain. Persoalan pernikahannya menjadi urusan dan wewenang wali. Kedudukan wali disini 

bukan lagi mustahabb (sunah), tapi lebih dari itu, dia memiliki hak ijbar terhadap wanita 

tersebut. Di sini eksistensi wali menampakkan peran pentingnya dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak perwaliannya dengan menikahkannya pada laki-laki yang 

layak. 

D. Implementasi Konsep Gender Tentang Indikator Kerelaan Perempuan Dalam 

Menentukan Perkawinan 

Asas suka rela juga diimplementasikan dalam bidang perkawinan sebagaimana 

ditegaskan dalam beberapa hadits Rasulullah Saw. Indikator yang digunakan yaitu dengan 

Isarat “diam” dari calon mempelai perempuan. Namun tidak jarang hadits tentang indikator 

ini dipahami secara parsial dan manafikan konteks sosio-historinya. Otoritas wali mujbir 

sering kali melakukan hegemoni dan pemaksaan terhadap perempuan yang ada di bawah 

perwaliaannya, tanpa memperhatikan kondisi psikologinya, perubahan sikap, dan hak-hak 

dasarnya dalam perkawinan.  
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Sedangkan menurut Abu Halim Hasan al-Binjai, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-

Sa‟adi,
99

 dan Quraisy Syihab bahwa indikator kerelaan adalah apa saja yang dikenal dalam 

adat kebiasaan sebagai bentuk serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum 

untuk menunjuk pada suatu kerelaan atau dengan hal apa pun yang menunjukkan 

kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan bisa tercapai suatu kerelaan, maka tercapai 

pula akad yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan tersebut.
100

 

Sedangkan menurut Imam Al-Bajuri bahwa ungkapan, baik tulisan maupun isyarat 

merupakan bentuk dari Tarâdin dalam transaksi apapun itu. Mardani berpendapat bahwa 

indikasi tercapainya kerelaan beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, tidak 

terbatas dengan lisan, akan tetapi orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain seperti 

dengan isyarat, tulisan, dan lain sebagainya yang terpenting adalah dapat membuktikan 

sikap rela dalam transaksi tersebut. Hal tersebut didasarkan pada lafaz Tarâdin, lafaz 

tersebut bila dilihat dari sisi bahasa, kalimatnya menggunakan bentuk nakirah. Penulis 

sependapat dengan apa yang diutarakan oleh beliau bahwa kata Tarâdin merupakan bentuk 

nakirah. Nakirah itu sendiri di dalam ilmu linguistik Arab berarti kalimat memiliki arti yang 

masih bersifat umum. Dengan demikian, bentuk kerelaan tidak bisa di artikan ke dalam 

bentuk yang pasti dan tertentu. 

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah banyak membawa dampak 

perubahan bagi kehidupan sosial masyarakat terutama kaum hawa. Jika dahulu peran 

perempuan terbatas hanya di dapur, sumur, dan kasur serta budaya patriarki atau budaya 

yang menganggap bahwa kaum pria lebih superior dibanding kaum perempuan telah 
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mengakar kuat di masyarakat, kini seiring dengan perubahan zaman dan semakin 

berkembang pesatnya alat komunikasi dan jendela informasi, perempuan sudah banyak 

keluar rumah untuk belajar, bekerja, berorganisasi, berkarir, dan menunjukkan 

eksistensinya di dunia nyata. Tidak jarang pos-pos penting kemasyarakatan dan jabatan 

strategis dalam pemerintahan ditempati oleh kaum hawa. Akibatnya, mereka bertemu, 

berkenalan, dan berinteraksi dengan kaum laki-laki. Dari intensitas pertemuan itu, 

seringkali muncul benih-benih cinta yang dapat bersemi jika dipupuk dan disirami, serta 

sangat sulit untuk dibendung maupun dihindari. Cinta adalah sesuatu yang alami serta tidak 

bisa dipaksakan. Jika cinta dipaksakan maka biasanya tidak akan bertahan lama dan tidak 

berakhir bahagia. Dari sekian problem kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, 

nampaknya masalah kesetaran dalam perkawinan ini merupakan problem yang paling 

komplek dan banyak mendapatkan perhatian serta mengundang perdebabatan, tidak saja di 

kalangan akademisi tapi juga dikalangan masyarakat awam. Apalagi menyangkut masalah 

perwalian sering terdengar ungkapan bahwa jodoh berada di tangan Tuhan, meski 

ungkapan ini masih membutuhkan tafsir yang lebih spesifik. Masyarakat memandang 

bahwa jodoh bagi anak pria merupakan urusan Tuhan, sedang jodoh untuk anak perempuan 

menjadi urusan orang tua.
101

 Di masyarakat pedesaan, seorang gadis yang akan dikawinkan 

pada umumnya belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab ada keyakinan yang 

telah dianggap „lumrah‟  ahwa orang tualah yang menentukan secara sepihak calon suami 

anak gadisnya. Dalam istilah fiqh, hak orang tua ini disebut hak ijbar. 
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Diberikannya hak ijbâr bagi laki-laki yang dalam ini adalah ayah keatas untuk 

menikahkan anak perempuannya hanya memberikan keleluasaan bagi anak perempuan baik 

yang masih gadis maupun janda untuk memberikan persetujuan yang menunjukkan 

kerelaannya untuk dinikahkan. Adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan 

mengakibatkan anak perempuan kehilangan haknya untuk dapat memilih pasangan 

hidupnya sendiri.
102

 

Kuasa hak ijbar dapat menimbulkan resistensi terhadap perlindungan hak asasi 

manusia, yang dalam hal ini adalah kaum perempuan. Hal ini tentu sangat bertentangan 

dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang merupakan ajaran yang  sangat erat dengan nilai 

kemanusiaaan, konsep kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan diusung 

oleh islam. Selain itu, salah satu aspek fundamental suatu agama adalah kemampuannya 

untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan. Dalam struktur sosial 

dimana laki-laki dianggap memiliki superioritas atas diri perempuan. Sehingga muncul 

suatu paradigma bahwa mengapa hanya kaum laki-laki yang bisa menentukan jodohnya 

atas wanita yang akan dinikahinya, tentunya kalau kita melihat hal ini sarat akan 

kesetaraan.
103

 

Yanti, salah satu yang menjadi korban dari kuasa wali mujbir. Ia menceritakan 

bagaiamana ia dinikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak ia cintai. Ia mengatakan 

bahwa pernikahannya dilakukan tanpa kerelaannya karena lelaki tersebut pilihan orang 

tuanya dan diperkenalkan, ia menceritakan bagaimana ia hendak membatalkan 
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pertunangannya sebelum akad, tetapi tak di izinkan oleh keluarganya sendiri, sampai dua 

bulan setelah menikah ia ingin membatalkan pernikahannya ke pengadilan agama sesuai 

dengan yang tercantum dalam UU Perkawinan dan KHI tentang Pembatalan Perkawinan 

tetapi suaminya menahan buku nikah mereka dan dihalangi melapor ke KUA, hingga 

akhirnya cerai sebelum melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri. 

Peristiwa ini terjadi beberpa bulan yang lalu, ketika posisi adat yang begitu kuat 

mencengkram potensi dan kemampuan perempuan, sehingga perempuan tidak dapat 

melakukan suatu akad yang berkaitan dengan dirinya dan masa depannya. Bukankah zaman 

sekarang sudah berubah, perempuan sudah banyak terlibat pada ruang publik, dimana 

kemampuan perempuan mengambil keputusan dihargai  dan diakui padahal semuanya itu 

hanya bersifat konstruksi sosial, bukan kodrat. 

Peristiwa diatas, merupakan implikasi dari pemahaman agama yang  diaktualisasikan 

menjadi kebiasaan, dan kemudian menjadi nilai dalam masyarakat. Menurut Nasaruddin 

Umar,
104

 ketika ajaran agama berbentuk fikih yang bercorak patriarki, tentunya akan 

menghasilkan pemahaman yang selalu mendiskreditkan wanita. Jika ditelisik dari ajaran 

agama yang kemudian melahirkan adat tersebut, mungkin sangat relevan pada zaman 

dahulu, tetapi apakah benar bahwa posisi wanita zaman sekarang tidak mampu bertanggung 

jawab pada dirinya sendiri untuk membuat sebuah keputusan penting terkait dengan 

kehidupannya di masa yang akan datang? 

Keadilan gender telah menjadi keharusan zaman, kendati demikian kesetaraan antara 

laki-laki dan perempuan masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik yang antara lain 
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dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang tidak berperspektif 

gender. Kesadaran masyarakat yang sangat  dipengaruhi oleh doktrin keagamaan masih 

belum beranjak dari sikap diskriminatif terhadap perempuan.
105

 

Memang betul bahwa keluarga merupakan unsur yang sangat penting fungsinya. Oleh 

sebab itu, tidak mengherankan apabila proses pembentukan keluarga melalui pernikahan, 

mendapatkan respon yang cukup besar dari masyarakat hingga menjadi adat tradisi yang 

senantiasa dilaksanakan. Mulai dari proses lamaran, pelaksanaan adat, hingga prosesi 

pernikahan, mempunyai ritual tersendiri di masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. 

Namun tidak selamanya ketentuan adat merupakan nilai yang selalu harus dipertahankan 

keberadaannya jika didalam adat tersebut terdapat unsur-unsur yang membuat manusia 

kehilangan kemuliannya.  

Anak perempuan terkadang tidak berdaya menghadapi kenyataan pilihan orang tua 

karena tekanan fisik dan psikologis. Kadang-kadang seorang gadis merasa pasrah kepada 

pilihan orang tua, karena memilih lelaki pujaan yang tidak direstui orang tua (ayah/kakek) 

bisa berakibat fatal. Selain akan menghadapai ancaman psikologis kedurhakaan, juga akan 

berakibat sah tidaknya suatu perkawinan.
106

 

Lebih jauh Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa, intervensi wali mujbir yang 

berlebihan terhadap seorang anak, terkadang merupakan intervensi budaya dan karekter 

pribadi ayah/kakek dari tuntunan agama. Dalam Islam, nilai kemerdekaan dan kebebasan 
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sangat dijunjung tinggi, baik secara pribadi maupun kolektif.
107

 Jika ada penafsiran agama 

yang bertentangan dengan prinsip ini, mungkin perlu diadakan peninjauan secara kritis 

kadang kala masyarakat memahami ajaran agama dari arah fikih yang secara lughawi 

adalah pemahaman terhadap nash Al-Qur‟an dan Hadits yang disesuaikan dengan latar 

belakang kehidupan sesorang dengan kehidupan zamannya yang dalam hal ini disebut 

mazhab fikih. Makanya, hukum Islam sebagai penja aran dan aplikasi aktual syari‟ah 

haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan sehingga 

hukum untuk manusia tidak kehilangan konteksnya. Pada akhirnya bukan berarti dengan 

tidak mengamalkan pemikiran mazhab adalah kesalahan besar, namun jika mengamalkan 

tanpa memandang prinsip-prinsp humanitas universal, maka pemahaman seperti itu akan 

menjadi pemahaman yang sempit dan pada akhirnya tidak sesuai dengan prinsip hukum 

yang “shalihun likulli zamanin wa makanin”.
108

 

Kedudukan wali mujbir pada hukum fikih, apabila diakitkan dengan hukum 

internasional tentang hak asasi manusia atau hak asasi perempuan. Maka posisi wali mujbir 

bertentangan dan sama sekali tidak bisa diterima dalam wacana HAM. Hal itu karena, 

dalam wacana Hak Asasi Manusia, manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki hak 

yang harus di hormati dan dijaga oleh orang lain, masyarakat, negara maupun pemerintah. 

Dalam konvensi tentang persetujuan perkawinan, usia minimum dan pencatatan 

perkawinan pada tanggal 7 November 1962 disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi: 

„Tidak satupun perkawinan dapat dilangsungkan secara sah tanpa persetujuan 

sepenuhnya dan bebas dari kedua belah pihak, persetujuan tersebut harus dinyatakan oleh 
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mereka sendiri, sesudah pengumuman yang semestinya dan dalam kehadiran penguasa 

yang berwenang untuk mengkhidmatkan perkawinan dan para saksi, seperti yang 

ditentukan oleh Undang-Undang”. 

 

 Dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) tahun 1984 tentang kesetaraan dalam perkawinan dan hubungan 

keluarga dalam pasal 16 ayat 1  er unyi  ahwa “Negara-negara pihak harus mengambil 

semua langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam 

segala hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan dalam keluarga dan khususnya 

harus menjamin berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diantaranya 

adalah: hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan hak yang sama untuk 

bebas memilih pasangan dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang 

bebas dan penuh darinya.
109

 

Perkawinan yang tidak didasari atas persetujuan dari kedua calon mempelai maka 

lazim disebut sebagai kawin paksa. Hal ini termasuk dalam salah satu perkawinan yang 

dilarang. Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf f menyatakan  ahwa “perkawinan yang 

dilaksanakan dengan paksaan” akan mengaki atkan batalnya suatu perkawinan, karena para 

pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan 

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 
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tentang syarat-syarat perkawinan, yaitu “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan 

kedua calon mempelai.
110

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1, yang bertindak sebagai wali nikah 

ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

Ayat 2 wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21, wali nasab terdiri dari 

empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok 

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pasal 

22, apabila wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka 

hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut derajat berikutnya. Pasal 23 ayat 

1 wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin 

menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggang. 

Ayat 2 dalam wali adlal atau enggang maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.
111

 

Selain itu, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 menyebutkan 

 ahwa, “perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan  e as dan sepenuhnya dari para 

calon mempelai.”
112

 Sebagai amanat kemanusiaan yang berlaku bagi masyarakat dunia, 

pernikahan paksa menjadi salah satu isu sentral. Penghapusan pernikahan paksa diupayakan 

untuk meningkatkan di palaksanaan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi tiap 

orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bangsa, dan agamanya. 

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan telah 

diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan 
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konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 

mengkategorikan perkawinan paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang 

harus diakhiri, yakni dengan menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama 

untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami atau pasangan secara bebas. Lampiran 

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dikatakan  ahwa “manusia dilahirkan 

bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan 

kebebasan yang dimuat didalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis 

kelamin.
113

 

Dari hal ini dapat ditarik sebuah pernyataan, bahwa pernikahan yang dijalani karena 

keterpaksaan tanpa adanya kerelaan dapat berakibat buruk terhadap perempuan, terutama 

rentannya mereka mengalami kekerasan. Padahal tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah 

untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahhmah. Maka bisa jadi dengan 

adanya hak ijbãr dan tanpa adanya kerelaan yang jelas dari pihak perempuan, pada 

hakikatnya justru menjauhkan dari tujuan pernikahan itu sendiri. Ini menunjukan telah 

terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena sejatinya kuasa hak ijbãr wali yang dimiliki oleh 

wali diperuntukan untuk menghantarkan seorang perempuan pada kebahagiaan dalam 

berumah tangga. Alih-alih bukan kebahagiaan yang didapat, justru yang didapat adalah 

rentetan penderitaan. Ini akan jauh berbeda saat perempuan berhak memberikan 

persetujuan atas pernikahan yang akan dijalani. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberpa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan dan dijelaskan  

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kerelaan adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam hal memilih pasangan hidup 

ada beberapa indikator kerelaan (Ridha) perempuan dalam hal menentukan 

perkawinannya dilihat dari aspek psikologi, sosial dan prinsip syariat adalah prinsip 

Taradin (tidak ada pihak yang terzalimi) utamanya perempuan, kemudian adanya 

kesepakatan menjadi indikator penting dan yang terakhir kecakapan dari seorang 

perempuan untuk melihat kerelaannya dalam memutuskan dengan siapa ia akan 

menikah.  

2. Kemudian kalau ditelisik dari aspek kesetaraan, ratifikasi CEDAW bahwa kerelaan 

perempuan merupakan aspek penting untuk dimintai persetujuan dalam memilih 

sendiri pasangan hidupnya yang sejalan dengan konsep kesetaraan mengakui bahwa 

perempuan juga mempunyai hak-hak yang sama dalam hal menentukan perkawinan.  

3. Dalam pendekatan konsep gender, dimana kerelaan perempuan dalam menentukan 

pasangan dan melaksanakan perkawinannya telah menjadi salah indikator penting, 

diantaranya tidak ada pihak yang dizalimi, adanya kesepakatan dan kecakapan dari 

seorang perempuan kemudian dilihat dari kacamata gender yang menggunakan 

konsep equality dan equity dimana menurut pandangan gender sebagian sudah 
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sejalan dengan indikator kerelaan perempuan dilihat dari aspek syariah, psikologi 

dan sosial. penggunaan konsep hak ijbar tidaklah sesuai dengan asas kesetaraan 

yang dimana hanya laki-laki yang bisa menentukan jodohnya atas wanita yang akan 

dinikahinya, sedangkan wanita tidak demikian. Paradigma yang berkembang di 

masyarakat bahwa wanita tidak bisa menentukan jodohnya karena di anggap tidak 

cakap.  

B. Implikasi Penelitian 

Dari beberapa analisis sebelumnya, paling tidak memberikan beberapa implikasi, 

pertama, bagi masyarakat atau lebih khusus kepada wali mujbir bahwa pernikahan yang 

tidak didasari oleh persetujuan dan kerelaan dari seorang perempuan maka itu tidak 

dibenarkan lagi karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kedua, dalam memahami 

beberapa konsep kerelaan dalam pandangan gender, kemudian  pendapat ulama mazhab 

yang berkaitan dengan hak ijbar tanpa memperdulikan indikator kerelaan dari seorang 

perempuan, barangkali perlu di tafsir ulang karena sudah tidak relevan lagi dengan masa 

sekarang. 
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