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ABSTRAK 

Nama    : Buaidha Mukhrim BM 

N I M   : 80600218002 

Prodi   : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Judul Tesis : Peran Hakam dalam QS an-Nisa/4: 35 dan 
Implementasinya di Masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. 
Wajo 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi QS an-
Nisa/4: 35 di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo tentang peran hakam dalam 
penyelesaian konflik rumah tangga. Dari pokok masalah tersebut kemudian 
diklasifikasi menjadi dua sub masalah, yaitu: bagaimana peran hakam dalam QS 
an-Nisa/4: 35, dan bagaimana implementasinya di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.  
   Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, termasuk dalam kategori 
penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan 
fenomenologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya yaitu 
wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, imam desa/kelurahan, dan 
masyarakat yang pernah mengalami syiqa>q. selain itu, Rujukan dari sumber 
kepustakaan yang relevan, baik berupa kitab tafsir maupun karya ilmiah yang 
kredibel dirujuk sebagai pelengkap dan menjadika penelitian ini lebih akurat. 
   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakam dalam QS an-Nisa/4: 35 
adalah  seorang yang dianggap bijak yang perkataan dan keputusannya bisa 
didengar dan diterima oleh kedua pihak yang bersengketa di utus untuk menjadi 
penengah atau juru damai di antara keduanya dan memiliki hak memutuskan dan 
menyelesaikan perkara (syiqa>q). Hakam sebaiknya dari pihak keluarga akan 
tetapi jika tidak ada figure hakam dari pihak keluarga maka tokoh masyarakat, 
tokoh adat, tokoh agama, atau siapa saja yang dianggap memiliki kriteria dapat 
menjadi hakam.  

Masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo menjadikan tokoh agama, tokoh 
masyarakat, imam desa/keluraha untuk bertindak sebagai hakam jika dalam 
keluarganya tidak terdapat figure yang bisa bertindak sebagai hakam. Hakam 
biasanya mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi dan berfungsi 
sebagai penengah untuk menemukan akar permasalahan untuk kemudian dianalisa 
dan diberikan solusi. Tingkat keberhasilan penyelesaian perkara syiqa>q oleh 
hakam secara kekeluargaan lebih tinggi dibanding penyelesaian perkara syiqa>q 
melalui pengadilan. Hakam memiliki peran mendamaikan akan tetapi tidak dapat 
menceraikan, sebab penetapan perceraian telah diatur oleh undang-undang dan 
yang dapat menetapkannya adalah pengadilan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada: Tokoh 
agama/tokoh masyarakat sebagai salah satu sumber referensi dalam menangani 
perselisihan rumah tangga yang terjadi di masyarakat agar mencapai 
is}lah/perdamaian, Masyarakat yang telah dan akan berumah tangga agar menjadi 
bacaan, rujukan, dan kajian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 
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Nama    : Buaidha Mukhrim BM 

N I M   : 80600218002 

Prodi   : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

Judul Tesis : The Role of Hakam in Surah An-Nisa [4:35] and Its 
Implementation in the Pitumpanua District of Wajo 
Regency  

 

The study of the presence of hakam in resolving syiqāq (marital discord) 

aims to capture how the practical elements of the Qur’an related to household 

issues are reflected in daily life, particularly among the Pitumpanua community in 

Wajo, South Sulawesi. This main issue is then classified into two sub-issues: what 

is the role of hakam in Surah An-Nisa [4:35], and how is it implemented in the 

Pitumpanua District of Wajo Regency. 

This research is qualitative and falls under the category of field research, 

using a phenomenological approach. One of the methods employed in this study is 

interviews with religious leaders, community figures, village or neighborhood 

imams, and individuals who have experienced syiqāq. Additionally, references 

from relevant literature sources, including tafsir (Qur'anic exegesis) books and 

credible scholarly works, are consulted to complement and enhance the accuracy 

of the research. 

Based on the data and research findings, several conclusions are drawn: a) 

The Pitumpanua community has long practiced the function of hakam as outlined 

in Surah An-Nisa [4:35]. b) The hakam practices they have carried out are not 

accompanied by their understanding of the meaning of hakam. As a result, it is 

difficult to find the terminology of hakam when resolving syiqāq. This 

phenomenon is referred to in contemporary Qur'anic studies as oral ijazah. c) The 

hakam is selected from individuals close to the family and respected community 

figures who possess problem-solving skills. d) The effectiveness of hakam in 

resolving syiqāq is considered high for cases involving minor issues, while for 

more complex cases, the success rate is 50%. e) The unstoppable flow of 

information, which they eventually believe to be true, has gradually led them to 

abandon hakam practices and opt for the Religious Court as a means of resolving 

disputes. 

This research is expected to contribute to: religious leaders/community 

figures as a reference in handling household disputes in the community to achieve 

islah/reconciliation, and to families who are married or planning to marry, 

providing them with reading material, references, and guidance for navigating 

married life. 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
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A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

 K = ك s = س  b = ب

 L = ل sy = ش  t = ت

 M = م {s = ص  \s = ث

 N = ن {d = ض  j = ج

 W = و {t = ط  {h = ح

 H = هـ {z = ظ  kh = خ

 Y = ي a‘ = ع  d = د

    g = غ  \z = ذ

    F = ف  r = ر

    Q = ق  z = ز

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

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

). 

2. Vokal 

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

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

Vokal  ( u ) panjang =        u>         --         دون =   du>na 

3. Diftong 

Au     قول  =  qaul 
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Ai  خير  =  khair 

4. Kata Sandang 

 Alif la>m ma’rifah ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak (ال)

di awal, maka ditulis dengan huruf besar (Al), contoh: 

a. Hadis riwayat al-Bukha>ri> 

b. Al-Bukha>ri> meriwayatkan ... 

5. Ta> marbu>t}ah ( ة )  

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

kalimat, maka ditransliterasi dengan huruf (h), contoh; 

-al-risa>lah li al = الرسالة للمد رسـة 

mudarrisah. 

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

lafz} al-jala>lah, maka  ditransliterasi  dengan (t), contoh; 

 .fi>  rah}matilla>h =  فى رحمة الله

6. Lafz} al-Jala>lah ( الله )  

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih, ditransliterasi dengan tanpa huruf 

hamzah,  

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

7. Tasydi>d 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan (  ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda). 

Contoh:  ربّنا  = rabbana> 
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Kata-kata atau istilah Arab yang sudah menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa 

Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi ini. 

B. Singkatan 

Cet.  = Cetakan 

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

swt.  = Subh}a>nah wa Ta‘a>la 

a.s.   = ‘Alaih al-Sala>m 

r.a.   = Rad}iyalla>hu ‘Anhu 

QS   = al-Qur’an Surat 

t.p.   = Tanpa penerbit 

t.t.   = Tanpa tempat 

t.th.  = Tanpa tahun 

t.d.   = Tanpa data 

M   = Masehi 

H   = Hijriyah 

h.   = Halaman 

 



 

 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu hal paling mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk 

sosial yang tidak akan mampu menjalani hidup tanpa adanya hubungan dengan orang 

lain adalah hubungan yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Menjalin hubungan dalam menentukan pasangan hidup merupakan fitrah seorang 

laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling menutupi kekurangan 

masing-masing. 

M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa mendambakan pasangan merupakan 

fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh 

karenanya, jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan disyariatkan oleh agama 

dan diarahkan kepada hubungan yang halal yakni pernikahan.1 

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan 

biasa, tetapi merupakan ibadah yang agung. Al-Qur’an sendiri menggambarkan tali 

pernikahan sebagai tali yang kokoh (mi>s|a>q gali>z})2 dan sebagai bentuk 

ketaaatan terhadap perintah Allah serta merupakan penyempurna agama seseorang.3 

Maka sangat tepat ketika undang-undang Islam menyatakan bahwa pernikahan dalam 

Islam merupakan suatu kontrak yang mempunyai tanda-tanda keagamaan, kemoralan 

                                                

1M.Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1998), h. 192.  

2QS al-Nisa>’/4: 21.  

3Sri Mulyati, Ed., Relasi Suami Istri dalam Islam (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif 

Hidayatullah, 2004), h. 1.  
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dan kerohanian.4 Sebab pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam akan berdampak 

kepada ketenangan jasmani maupun rohani seseorang.  

Pernikahan disyariatkan dalam Islam karena ia merupakan salah satu usaha 

untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman 

masyarakat. Sebagaimana firman Allah swt. 

نْ ْءَايَٰتِهِۦْ ْوَمِنْ 
َ
ْْمِ نْ ْلَكُمْخَلَقَْْأ

َ
ْنفُسِكُمْ أ

ز وَٰجًا
َ
تَس كُنُو اْ ْأ ْكُمي نَْبَْْوَجَعَلَْْإِلَي هَاْلِ 

ْمْ قَوْ ل ِْْتْ لَءَايََْْٰذَٰلِكَْْفِىْإِنَّْْوَرَح مَةًْْمَّوَدَّةًْ

 يَتَفَكَّرُونَْ
Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-

pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir.”5 (QS al-Ru>m/30: 21). 

Ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah menciptakan makhluk di bumi ini 

dengan berpasang-pasangan, termasuk manusia diciptakan ada laki-laki dan 

perempuan. Hal tersebut merupakan sunnatullah. Kemudian dikaruniakan perasaan 

kecenderungan satu sama lain. Manusia dalam menjalin hubungan dengan lawan 

jenisnya yang disyariatkan melalui pernikahan tentunya menginginkan tujuan. Selain 

memperoleh keturunan tujuan dasar pembentukan rumah tangga adalah hidup 

tenteram dengan suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang.6 Ayat di atas juga 

                                                

4Nik Noriani Nik Badli Shah, Pekawinan dan Perceraian dibawah Undang-Undang Islam 

(Selangor: SS Graphic Printers, 2012), h. 4.  

5Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Wanita (Surakarta: Ziyad Visi Media, 

2014), h. 406. 

6Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk 

Adam. Seandainya Allah swt. menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari 

jenis lainnya seperti jenis jin atau hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka atau 
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mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang 

bertujuan menciptakan rumah tangga yang bahagia dan tenteram. Meskipun 

terkadang tujuan mulia tersebut terkadang tidak terwujud dalam sebuah rumah 

tangga. 

Rumah tangga yang bahagia dan tenteram menjadi salah satu faktor 

ketenteraman masyarakat, sebab keluarga merupakan jantung masyarakat, pusat 

kehidupannya, dan kunci kelestariannya. Bila keluarga baik maka masyarakat pun 

baik, sebaliknya bila keluarga rusak maka masyarakat pun akan rusak. Maka, 

sebelum memutuskan untuk membentuk sebuah rumah tangga setiap pribadi harus 

memahami hakikat pernikahan. Yakni peralihan dari tanggung jawab pribadi kepada 

tanggung jawab bersama.7 Pemahaman setiap individu yang akan menjalin hubungan 

melalui pernikahan itu penting, sebab ibarat sebuah tugas mulia yang tujuannya mulia 

bisa saja tidak sesuai dengan yang diharapkan bila kendalinya dipegang oleh orang 

yang tidak pantas. Demikian halnya dalam kehidupan rumah tangga.8  

Rumah tangga yang pada awalnya dihuni oleh seorang suami dan seorang istri 

dengan harapan hidup bersama diliputi kebahagiaan tidak menutup kemungkinan 

terjadi ketidak sesuaian paham dalam menyikapi sebuah permasalahan. Hal tersebut 

                                                                                                                                      
pasangan mereka tidak akan terjalin bahkan terjadi sesuatu ketidak senangan. Kemudian diantara 

rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri 

serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Perasaan cinta dan kasih sayang 

itu saling dibutuhkan diantara mereka. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, 

Luba>b al-Tafsi>r min Ibni Kas\i@r Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, Tafsir 

Ibnu Katsir jilid 6 (Cet. I; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004),  h. 364. 

7Abdul ghany, “Solusi al-Qur’an dalam Konflik Rumah Tangga”, Disertasi (Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 6.  

8Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Cet. 

II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 61. 
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merupakan sesuatu yang biasa terjadi sebab dua orang yang berbeda berusaha untuk 

disatukan.  

Perbedaan paham yang tidak mampu diselesaikan dengan baik misalnya 

ketika keinginan saling berlawanan atau ketidak senangan terhadap karakter pasangan 

akan menimbulkan konflik dan pertengkaran terus menerus dan akan berujung 

kepada putusnya hubungan pernikahan yang dianggap sebagai jalan terakhir dan 

terbaik diantara keduanya. 

Realita yang ada, sangat jarang sebuah pernikahan tanpa disertai konflik di 

dalamnya sebab perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin 

dihindari. Namun, problematika dalam rumah tangga tidak dapat dibiarkan dan 

menerimanya begitu saja tanpa penyelesaian. Islam pun telah memberikan solusi 

ketika terjadi hal demikian.  

Menyatukan dua hal yang sejak awal memang sudah berbeda merupakan 

sebuah kemustahilan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Aisah Dahlan, 

bahwa dalam otak antara laki-laki dan perempuan strukturnya memang sudah 

berbeda. Kemudian berimplikasi kesemua aspek dalam diri keduanya. Baik dalam hal 

pola pikir, pola perilaku, pola sosial, dan lain sebagainya.9 Perbedaan-perbedaan 

tersebutlah yang akan melahirkan perselisihan terus menerus ketika dipaksakan untuk 

disatukan tanpa ada keinginan untuk saling memahami perbedaan dan saling 

menerima kekurangan serta memahami hak dan kewajiban kedua belah pihak yang 

harus dipenuhi sesuai aturan Allah swt. 

                                                

9Penjelasan lengkanya di akun resmi Aisah Dahlan selaku konsultan penanggulangan dan 

penyalahgunaan narkoba, clinical hyipnotherapist, dan praktisi neuroparenting skill. 

http://www.youtube.com/c/draisahdahlan. bergabung pada 5 Juni 2020. 

http://www.youtube.com/c/draisahdahlan
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Perselisihan dan pertikaian yang terjadi terus menerus antara suami dan istri 

dalam Islam disebut dengan istilah syiqa>q.10 Syiqa>q dapat terjadi disebabkan oleh 

dua pihak yakni suami dan istri, misalnya karena adanya perbedaan watak yang amat 

sukar dipertemukan dan masing-masing bertahan pada wataknya dan tidak mau 

mengalah sehingga kehidupan rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan 

yang tidak kunjung reda.11 

Fenomena syiqa>q sudah menjadi hal lumrah disaksikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berita-berita di televisi, surat kabar, sosial media banyak sekali 

disuguhkan. Baik itu rumah tangga konglomerat, artis, ustaz, hingga orang biasa 

banyak yang berhasil disorot. Instansi yang menangani perkara ini juga tidak pernah 

sepi dengan kasus-kasus yang serupa. Sebab banyak diantara mereka yang 

menganggap bahwa solusi terakhir ketika pertengkaran dalam rumah tangga tidak 

lagi bisa ditemukan titik temunya, yaitu dengan bercerai. Tidak jarang keputusan 

tersebut diambil ketika kedua belah pihak berada pada puncak kemarahan dan 

keegoisan masing-masing. Padahal salah satu keadaan yang dilarang dalam Islam 

untuk memutuskan sesuatu perkara adalah ketika dalam keadaan marah. 

Permasalahan yang dihadapi tidak kunjung selesai dan tidak menemukan jalan 

keluar diatur dalam Islam dengan begitu rapi yaitu mendatangkan dua orang hakam 

dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri yang bertugas memberikan jalan 

                                                

10Arne Huzaimah memberikan kesimulan bahwa syiqaq diklasifikasikan kedalam dua 

pengertian: pertama, syiqaq adalah hanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang menyebabkan 

ketidak rukunan yang berpotensi terjadinya perceraian. Kedua, syiqaq bermakna perselisihan dan 

pertengkaran suami istri yang terdapat unsur membahayakan (d}arar) salah satu pihak yang berpotensi 

terjadinya perceraian. Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama”, NURANI, Vol. 16, No. 

2 (Desember 2016), h. 5. 

11Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Pustaka setia: Bandung, 2011), h. 182.  
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tengah serta memberikan solusi atas permasalahan yang sedang terjadi diantara suami 

istri tersebut. Sebagaimana dalam QS an-Nisa/4: 35 Allah swt. berfirman  

ْاْ فَٱب عَثُوْبَي نِهِمَاْشِقَاقَْْخفِ تُمْ ْوَإِنْ 

ه لِهِۦْْمِ نْ ْحَكَمًا
َ
ه لِْْمِ نْ ْوَحَكَمًاْأ

َ
ْنإِْْهَاْ أ

ْنَّإِْْمَاْ بَي نَهُْْللَُّّْٱْيُوَفِ قِْْإِص لَٰحًاْيُرِيدَاْ 

 خَبِيرًاْعَلِيمًاْكَانَْْٱللََّّْ
Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga 

perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah 

Mahateliti, Maha Mengenal.”12 

Berdasarkan ayat di atas, Islam mengajarkan untuk menghadirkan juru damai 

untuk memeriksa perkara ketika antara suami dan istri terjadi perpecahan sehingga 

timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah 

tangga. Keberadaan juru damai ini diharapkan berusaha mengadakan perdamaian 

guna kelanggengan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. 

 Hakamain atau dua orang utusan dari pihak suami dan istri memiliki tugas 

sebagai fasilitator atau jembatan atau mediator atas masalah yang sedang dihadapi. 

Orang yang diangkat sebagai hakam tidak harus dari pihak keluarga, bisa saja tokoh 

agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau orang lain yang tidak ada hubungan 

kekeluargaan dengan yang bersengketa yang dianggap mampu memberikan solusi 

atas permasalahan yang dihadapi dan yang terpenting orang yang perkataannya dapat 

memberikan wawasan, bimbingan, serta mampu membantu menyelesaikan masalah 

secara mufakat.  

                                                

12Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Wanita, h. 84.  
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Perkara menghadirkan hakam sebagai juru damai ketika terjadi konflik dalam 

rumah tangga memang tidak diatur harus sebuah lembaga atau individu. Banyak cara 

yang dilakukan dalam mengimplementasikannya, baik melalui lembaga formal 

maupun informal. Agar tidak terjadi hal sebagaimana yang diungkapkan oleh Dedi 

Mulyadi bahwa realita yang terjadi di masyarakat ketika terjadi konflik dalam rumah 

tangga masyarakat tidak mengerti dan memahami peran dan fungsi hakam yang 

sebenarnya, ketika muncul permasalahan-permasalahan rumah tangga 

penyelesaiannya tidak sesuai dengan perintah Allah swt. untuk memfungsikan hakam 

sebagai juru damai dan memberi keputusan antara pihak-pihak yang berselisih.13 

Masyarakat ketika terjadi konflik cenderung lebih memilih menyerahkan 

permasalahannya ke lembaga yang berwenang mangadili yaitu lembaga peradilan. 

Masyarakat lebih memilih model penyelesaian sengketa keluarga melalui mekanisme 

peradilan (formal) dibanding penyelesaian dengan musyawarah (informal).14 

Demikian halnya yang terjadi di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, pengetahuan 

masyarakat mengenai peran dan fungsi hakam belum menyeluruh. Contohnya yang 

terjadi oleh Amirah Karimah ketika mendengar kata hakam disebutkan maka ia 

mengira bahwa yang dimaksud adalah hakim yang ada di Pengadilan sehingga ketika 

rumah tangganya mengalami konflik ia memilih untuk memendam sampai ketitik ia 

tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga menyerakan 

penyelesaiannya ke Pengadian Agama dan berakhir dengan perceraian. 

                                                

13Dedi mulyadi, “Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq 

(Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia)”, bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga 

Islam), vol. 1, No. 2 (2016): h. 32.  

14R.Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”, Ulumuddin: Journal of 

Islamic Legal Studies, vol. 12, No. 2 (2019): h. 19.  
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Selain itu, perubahan sosial masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo 

berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupannya. Seperti, berkurangnya hubungan 

manusiawi sehingga mulai terjadi individualistik. Masyarakat pedesaan apalagi 

perkotaan terlihat dalam kehidupannya yang memegang peran sentral dalam 

masyarakat bukan kebesamaan tetapi individu. Individu bebas berpindah kekelompok 

yang diinginkan, bebas memilih keanggotaan, status sosial yang diinginkan, bebas 

menentukan dan bertanggung jawab sendiri atas kesuksesan maupun kegagalan 

tindakannya sendiri. Hal penting dalam perubahan sosial masyarakat menyangkut 

perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya. Perubahan sikap menyangkut penyikapan 

terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya sudah semakin modern, perubahan 

perilaku menyangkut sosial lama dengan menjalankan sistem sosial baru, sampai 

perubahan secara budaya sepeti model pakaian, teknologi, dan seterusnya.  

Perubahan-perubahan tersebut tentu berimplikasi terhadap sikap solidaritas, 

kepedulian sosial, dan hubungan kekeluargaan. Penduduk Kec. Pitumpanua Kab. 

Wajo sebagian besar bersuku bugis yang sangat kental dengan menjunjung tinggi  

adat istiadat yang disebut dengan “siri’” yang berarti segala sesuatu yang menyangkut 

martabat atau harga diri dan kehormatan harus dipelihara dan ditegakkan. Salah satu 

sistem nilai budaya yang sangat bernilai dan memberi arah pandangan untuk 

mempertahankan nilai-nilai hidup adalah adat pernikahan. Penyelenggaraan 

pernikahan merupakan institusi sosial yang sangat penting dalam adat masyarakat 

bugis. Sebab, bagi masyarakat bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan 

tanpa didahului pernikahan merupakan perbuatan memalukan atau “mappakasiri-siri” 

yang beban moral bukan hanya dirasakan oleh keluarga inti yang bersangkutan tetapi 

siri yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat.  
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Jika pernikahan merupakan ikatan yang sakral untuk menjaga kehormatan diri 

dan keluarga, maka sepantasnya berbanding lurus dengan putusnya ikatan atau 

perpisahan jika terjadi konflik. Meskipun penyelesaian syiqa>q dalam sebuah rumah 

tangga tidak dilakukan secara adat sebagaimana proses pernikahan, sepantasnya 

perceraian menjadi bagian dari siri anggota keluarga yang harus dijunjung tinggi 

untuk diminimalisir agar tidak terjadi. Selayaknya, jika tidak ada dalam keluarga 

yang mampu berperan sebagai hakam untuk menyelesaikan perkara syiqa>q secara 

kekeluargaan maka tokoh agama dan tokoh masyarakat sepantasnya mampu 

memberikan solusi secara bijaksana. Sehingga perceraian tidak seolah-olah menjadi 

perkara gampang. Sebagaimana perbincangan penulis dengan seorang penyuluh 

agama di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo bahwa saat ini dengan mudahnya seseorang 

memutuskan untuk menikah berbanding lurus dengan mudahnya seorang 

memutuskan tali pernikahannya atau bercerai. Permohoan dispensasi nikah 

berbanding lurus dengan permohonan cerai gugat maupun cerai talak. 

Hal tersebut menjadikan Kab. Wajo memiliki angka perceraian yang 

tergolong tinggi. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 

Kabupaten Wajo berada pada posisi keempat terbanyak jumlah rumah tangga akan 

tetapi berada pada posisi ketiga terbanyak angka perceraian di Sulawesi Selatan dan 

Kec. Pitumpanuan berada pada posisi pertama angka perceraian di antara 14 

kecamatan di Kab. Wajo. 

Kondisi demikian seharusnya terselesaikan dengan mengimplementasikan 

kandungan QS an-Nisa/4: 35 bahwa orang yang mengalami syiqa>q dan hakam yang 

menangani perkara syiqa>q jika masih terdapat keinginan untuk kembali berdamai 

atau is}lah dan hakam melakukan upaya mendamaikan dengan sepenuh hati maka 
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Allah swt. akan memberi taufiknya. Sebab menyelesaikan perkara syiqa>q dengan 

jalan kekeluargaan/musyawarah lebih efektif dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi 

dari pada penyelesaian melalui jalur pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Muhammad Arief Rajab seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat di 

Pitumpanua bahwa perkara syiqa>q yang pernah ditangani tingkat keberhasilanynya 

bisa dikatakan 50 : 50 (50% berhasil 50% gagal). Berbeda dengan pernyataan Srianti 

bahwa ketika perkara syiqa>q telah sampai ke pengadilan tingkat keberhasilan 

mediasinya sangat rendah jika perumpamaan kasus yang terdaftar 1000 kasus maka 

yang berhasil hanya 10 kasus. Kemudian diperkuat oleh pernyataan Muhammad arsad 

bahwa salah satu faktor kegagalan mediasi di pengadilan karena yang hadir sebagai 

saksi adalah mereka yang pro dengan perceraian.   

Berdasarkan fenomena di atas, penulis menganggap penelitian ini penting 

diadakan agar masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo lebuh utama mengupayakan 

penyelesaian perkara syiqa>qnya dengan kekeluargaan terlebih dahulu sebelum ke 

pengadilan sehingga kasus perceraian yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun 

menjadi berkurang. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi kepada 

masyarakat yang sedang dan akan menjalani kehidupan rumah tangga. Penelitian ini 

ingin melihat sejauh mana QS an-Nisa/4: 35 ini di implementasikan di Kecamatan 

Pitumpanua Kab. Wajo dan bagaimana hakam  berperan mengatasi konflik dalam 

rumah tangga secara kekeluargaan sebelum memutuskan untuk menyelesaikan 

perkara yang dialami di Pengadilan Agama.   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 
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Judul pokok dalam penelitian ini yakni “Peran Hakam dalam QS al-Nisa/4: 35 

dan Implementasinya di Masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo”. Penelitian ini 

terbagi kepada dua variabel kata, yaitu “Peran Hakam dalam QS al-Nisa/4: 35” dan 

“Implementasi di Masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo”. Jadi, penelitian ini fokus 

terhadap implementasi QS. an-Nisa/4: 35 di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo 

terkait peran hakam dalam penyelesaian perkara syiqa>q melalui jalan musyawarah 

secara kekeluargaan untuk mencapai is}lah/perdamaian. 

2. Deskripsi fokus 

a. Peran Hakam. Peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kemudian diturunkan dengan kata 

peranan yaitu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.15 

Sedangkan hakam sebagaimana yang disebutkan oleh Amir Syarifuddin bahwa 

hakam adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi 

konflik keluarga.16 Berarti pula penyelidik duduk perkara yang sebenarnya 

sehingga mereka dapat mengambil keputusan.17 Jadi penelitian ini ingin melihat 

sejauh mana keikut sertaan hakam dalam bertindak atau berkontribusi dalam 

penyelesaian perkara syiqa>q untuk mencapai is}lah/perdamaian sesuai dengan 

QS an-Nisa/4: 35 yang kemudian terimplementasi di masyarakat Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo.  

                                                

15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet. IV; Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.   

16Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011), h. 195.  

17Hamka, Tafsir al-Azhar Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), h. 68.  
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b. QS al-Nisa/4: 35.  Surah ke-4 dalam al-Qur’an ini membahas solusi ketika 

sebuah rumah tangga terjadi konflik yang berkelanjutan dan kelihatannya tidak 

ada jalan untuk berdamai. Situasi seperti ini disebut dengan istilah syiqa>q. 

Syiqa>q adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, 

sehingga terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran menjadi dua pihak yang 

tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.18 

Al-qur’an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang 

dapat mengarah kepada keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung 

kepada perceraian. Biasanya keretakan tersebut bermula dari tidak berjalannya 

aturan yang ditetapkan Allah swt. bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak 

dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.19 Makna leksikal yang 

bisa diambil bahwa konflik dalam keluarga muncul disebabkan oleh masalah 

yang tidak segera dipecahkan. QS. an-Nisa/4: 35 memberikan penyelesaian agar 

ketika terjadi pertikaian yang dianggap sulit untuk diselesaikan maka dihadirkan 

dua orang yang bijak hakamain untuk menyelesaikannya. Karena bisa jadi 

keberadaan konflik bukanlah awal dari keretakan melainkan menjadi jalan 

kepada keduanya untuk saling memahami dan introspeksi diri. 

c. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Mengimplementasi berarti 

melaksanakan/menerapkan suatu hal.20 Secara umum implementasi merupakan 

suatu aktifitas dalam bertindak atau melaksanakan rencana yang telah tersusun 

secara matang. Term implementasi merupakan term dari bahasa Inggris “to 

                                                

18Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 241. 

19Tri oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka 

Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34-35”, QIYAS, vol. 2, No. 1 (2017): h. 61.   

20Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 529.  
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implement” yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.21 Pengertiannya tidak hanya 

mencakup sebuah aktifitas tetapi berarti juga sebagai kegiatan yang direncanakan 

kemudian dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan mengacu pada norma-

norma tertentu agar tercapainya sebuah tujuan.22 Adapun makna implementasi 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan 

makna dan kandungan QS an-Nisa/4: 35 di masyarakat Kecamatan Pitumpanua 

Kabupaten Wajo. 

d. Kecamatan Pitumpanua beribu kota di Siwa adalah salah satu dari 14 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Wajo dengan 27 jumlah desa dan kelurahan. Luas 

wilayahnya 207.13 Km2 dengan jumlah penduduk 50.532 jiwa. Masyarakat di 

kota ini berkembang dengan hasil buminya yang cukup kuat yaitu cengkeh dan 

coklat serta empang bandeng/udang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melihat maksud dari  QS an-

Nisa/4: 35 bahwa ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi pertikaian (syiqa>q) 

maka sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan antara suami dan istri 

dengan bercerai, maka hal pertama yang dilakukan adalah menghadirkan dua orang 

hakam dari kedua belah pihak untuk mendamaikan keduanya. Kehadiran dua orang 

hakam sebagai orang yang bijak untuk menjadi penengah. Berkedudukan mengambil 

tindakan dan berperan sebagai mediator menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya 

                                                

21Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2008), h. 

313. Lihat juga Risa Agustin, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Serba Jaya, t.th), h. 176.  

22Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), h. 70. 
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dan memberikan jalan tengah atau solusi antara suami istri yang tengah mengalami 

syiqa>q agar mencapai hasil is}lah/berdamai. 

Lebih lanjut penelitian ini akan melihat penerapan makna dan kandungan QS 

an-Nisa/4: 35 di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Agar lebih mudah 

dipahami, rincian fokus penelitian dalam tesis ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel. 1.1 

No  Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Peran hakam dalam QS. an-

Nisa/4: 35 

- Makna tekstual dan kontekstual 

QS. an-Nisa/4: 35 

- Orang yang berhak sebagai 

hakam 

- Peran hakam dalam 

penyelesaian perkara syiqa>q 

2 Implementasi QS. an-Nisa/4: 35 

di masyarakat Kec. Pitumpanua 

Kab. Wajo 

- Pemahaman dan implementasi 

masyarakat Kec. Pitumpanua 

Kab. Wajo tentang hakam 

- Orang yang bertindak sebagai 

hakam di masyarakat 

- Peran hakam dalam menangani 

perkara syiqa>q agar mencapai 

is}lah di masyarakat Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok pembahasan yang menjadi 

kajian lebih lanjut adalah “Bagaimana peran hakam dalam QS al-Nisa/4: 35 dan 

implementasinya di masyarakat Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. Adapun 

sub-sub permasalahan yang akan lebih menjadikan penelitian ini terarah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat dan peran hakam dalam QS an-Nisa/4: 35? 

2. Bagaimana implementasi QS. an-Nisa/4: 35 pada masyarakat Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo? 

D. Kajian Pustaka 

Literatur yang terkait dengan rencana penelitian ini tidak lagi sulit ditemukan 

ketika dilakukan penelusuran keberbagai sumber. Penelitian ini merupakan penelitian 

yang sudah sangat umum dilakukan baik karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, 

disertasi, jurnal, hingga buku-buku dengan berbagai motif. Namun perbedaan dalam 

penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah dari segi 

pendekatan yang digunakan, teknik interpretasi, fokus pembahasan, dan lokasi 

penelitian. Literatur yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya: 

Disertasi ‘Perubahan Sosial Masyarakat Tani Perspektif Dakwah dan 

Komunikasi di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo’ karya Abd. Rahman P 

(Pascasarjana UIN Alauddin Makassa, 2013). Penelitian ini mengkaji perubahan 

sosial masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo terkait faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat, pola perubahan sikap dan 

interaksi masyaakat, dan strategi dakwah dan komunikasi dalam menyikapi 

perubahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perubahan 
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sosial masyarakat adalah pengaruh globalisasi, pengaruh modernisasi, dan pergesen 

budaya. Perubahan sikap dan interaksi sosial masyarakat juga memiliki keterkaitan 

erat dngan pengaruh budaya luar, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah perubahan-perubahan sosial masyarakat Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo berdampak terhadap perubahan yang dilakukan masyarakat 

ketika terjadi syiqa>q yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih 

dahulu sebelum memutuskan ke pengadilan. Pengaruh individualis menyebabkan 

sistem kekeluargaan mengalami kelonggaran. 

Disertasi ‘Solusi al-Qur’an dalam Konflik Rumah Tangga’ karya Abdul 

Ghany (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020). Disertasi ini secara umum 

membahas secara rinci hakikat, wujud, dan hikmah konflik dalam rumah tangga dan 

bagaimana solusi al-Qur’an dalam menanganinya. Tulisan ini membahas hakikat 

konflik dalam rumah tangga yang bisa berwujud kedurhakaan, dengki, kekerasan 

dalam rumah tangga, caci maki atau hinaan, dan ikut campurnya kerabat dalam 

kehidupan rumah tangga. Wujud tersebut digambarkan dalam al-Qur’an dengan 

menggunakan istilah syiqa>q dan nusyu>z. Solusi yang ditawarkan al-Qur’an ketika 

terjadi syiqa>q adalah dengan menghadirkan dua orang hakam dari kedua belah 

pihak, ketika terjadi nusyu>z istri diselesaikan dengan menasihatinya terlebih dahulu 

kemudian berpisah tempat tidur dan terakhir d}arb. Adapun solusi terakhir ketika 

semua solusi sebelumnya tidak berhasil memperbaiki hubungan antara suami dan istri 

kembali membaik yakni dengan talak. Penelitian ini memberikan pandangan kepada 

siapa pun yang hendak dan sedang menjalani kehidupan rumah tangga bahwa apapun 

bentuk konflik yang menimpa kehidupan rumah tangga selalu ada solusinya tinggal 

bagaimana manusia mengamalkan solusi yang ditawarkan al-Qur’an agak kehipan 
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rumah tangga berjalan sakinah mawaddah warahmah. Meskipun penelitian yang 

dilakukan oleh Abdul Ghany telah membahas konflik dalam rumah tangga yang 

termasuk kategori syiqa>q dan solusi atasnya dengan menggunakan pendekatan tafsir 

tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada aplikasi yang ada pada 

masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo mengenai QS an-Nisa/4: 35 ketika syiqa>q 

terjadi, adakah peran hakam berpengaruh didalam penyelesaiannya. 

Artikel ‘Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka 

Terhadap Surat an-Nisa ayat 34-35’ karya Tri Oktorinda. Artikel ini dimuat dalam 

QIYAS vol.2 no.1 April 2017. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

penyelisaian sengketa rumah tangga dalam QS an-Nisa/4: 35 perspektif Tafsir Buya 

Hamka dengan menggunakan metode penelitian library research. Sama halnya 

dengan penelitian sebelumya, hasil penelitian ini bahwa kedurhakaan istri diatasi 

dengan memberi nasihat dan bimbingan, pisah ranjang atau mendiamkan di tempat 

tidur, dan pukulan yang menyadarkan. Sedangkan nusyu>z suami diberikan tawaran 

damai, bisa dengan inisiatif istri kedua pihak saling introspeksi guna 

mempertahankan jalinan rumah tangga, dianjurkan bersikap saling legowo untuk 

memberikan yang terbaik bagi pasangan. Ketika kedua belah pihak tidak mampu lagi 

didamaikan, sebaiknya menghadirkan pihak ke 3 yang beritikad baik menyelesaikan 

masalah dalam hal ini hakam. Penelitian ini lebih lanjut melihat implementasi QS an-

Nisa/4: 35 di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. 

Artike ‘Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Keluarga: Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah’ karya 

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf (2019). Kajian ini adalah sebuah kajian kepustakaan (library 

research) untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang resolusi penyelesaian 
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sengketa keluarga dan korelasi hakam sebagai bagian dari proses penyelesaian 

sengketa tersebut menurut tafsir al-Misbah. Persamaan kedua tulisan di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengungkap solusi ketika sebuah 

rumah tangga terjadi syiqa>q namun berbeda dari segi metode. Jika penelitian ini 

menggunakan metode library research dan objek kajiannya hanya berfokus pada 

perspektif Tafsir Buya Hamka dan Quraish Shihab maka penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode field research untuk melihat implementasi di lapangan 

terhadap solusi tersebut. 

Disertasi ‘Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat 

Melayu Jambi’ karya Iffah (Pascasarjana UIN Riau, 2020). Penelitian ini membahas 

Masyarakat Melayu Jambi yang memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan masalah 

dalam rumah tangga yang dikenal dengan kerapatan tengganai hakam dalam 

masyarakat Melayu Jambi diutamakan berasal dari dalam lingkungan keluarga, 

mempunyai ikatan dan hubungan emosional terhadap para pihak yang berselisih. 

Tingkatan pertama disebut tengganai dan jenjang yang lebih tinggi yaitu ninik 

mamak. Legalitas keputusan hakam terhadap kasus perceraian terungkap dalam 

seloko “kalau bulat dapat digulingkan, kalau pipih dapat dilayangkan, panjang dapat 

diukur dan berat dapat ditimbang” dan para pihak yang berselisih wajib mengikuti 

keputusan hakam.  

Tesis ‘Penyelesaian Sengketa Syiqaq Menurut Adat Aceh (Studi Pada 

Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)’ karya Hendri Pratama 

(Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

Medan, 2019). Pembahasan dalam penelitian ini antara lain: faktor penyebab 

terjadinya syiqa>q, proses penyelesaian sengketa syiqa>q, dan efektifitas 
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penyelesaian sengketa syiqa>q yang dilakukan pada masyarakat Kec. Mutiara Timur, 

Kab. Pidie, Provinsi Aceh. Pada masyarakat Aceh terdapat pasal 23 huruf d Qanun 

Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat yaitu menyelesaikan sengketa yang 

timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. Hal ini menjadi landasan 

kewenangan sah dan resmi oleh pemangku adat dalam menyelesaikan perselisihan, 

seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan 

dengan faraid}, perselisihan antar warga, khalwat mesum, dan perselisihan lainnya 

yang berpotensi memutus hubungan kekeluargaan diantara yang berselisih. 

Penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian secara personal oleh tokoh 

masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain, 

penyelesaian melalui pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang masih 

mempunyai hubungan yang masih dekat, duek ureung tuha yakni musyawarah 

terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan 

para pihak, penyelesaian melalui lembaga adat keujreun Blang yaitu penyelesaian 

yang pelaksanaannya oleh keujreun terhadap berbagai sengketa berdasarkan laporan 

para pihak atau tidak, penyelesaian melalui peradilan Gampong yaitu peradilan adat 

yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan 

di meunasah atau mesjid, dan penyelesaian melalui peradilan Mukim, yaitu peradilan 

adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan 

oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong. Terlepas dari 

langkah yang ditempuh dalam upaya penyelesaian sengketa syiqaq melalui peradilan 

adat gampong dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sebab masyarakat meyakini 

aturan, norma, pola perilaku, keputusan yang dikeluarkan, aturan yang disusun, dan 

keputusan majelis adat diyakini dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan 
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kepastian hukum yang langsug diterima. Selain itu profesionalitas dan keterampilan 

mediator dalam menjalankan tugas menjadi salah satu alasan keberhasilannya, terlihat 

melalui pengaturan emosional dalam bermusyawarah menghadapi persoalan dan 

interaksi dengan para pihak dengan bermusyawarah menuju perdamaian. 

Keberhasilannya dalam menangani perkara terlihat dari penyelesaian sengketa yang 

ditangani selesai pada tingkat adat gampong baik pelapor maupun terlapor tidak ada 

yang melakukan upaya lainnya seperti banding keperadilan adat Mukim maupun ke 

pengadilan formal. Hal itu sangat erat kaitannya dengan hukum atau aturan itu 

sendiri, penegak hukum, fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegak hukum, 

masyarakat, dan kebudayaan yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan bersama yaitu mencapai perdamaian adil dan seimbang sehingga 

keputusan-keputusan yang diambil oleh peradilan adat memenuhi kaidah-kaidah yang 

tumbuh dalam masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Iffah dan Hendri Pratama sama-sama meneliti 

eksistensi hakam informal dalam penyelesaian sengketa syiqa>q. Perbedaannya, 

hakam di Masyarakat Melayu Jambi sudah ditetapkan secara jelas serta memiliki 

legalitas bahkan menjadi kesepakatan secara adat. Berbeda dengan masyarakat Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo cara penyelesaian perkara syiqa>q secara kekeluargaan tidak 

diatur oleh konstitusi manapun baik konstitusi adat maupun konstitusi hukum negara. 

 Peran Hakam (Juru Damai) dalam mengatasi perceraian (Studi di Jabatan 

Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia) karya Armiadi Muhammad al-Fattah 

Bin Abu Bakar. Penelitian ini membahas peran dan upaya, kendala, serta efektifitas 

pembentukan hakam sebagai juru damai dalam upaya mengurangi angka perceraian 

di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang Malaysia. Dalam upaya mendamaikan 
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atau menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara suami dan istri tentunya 

hakam berharap berakhir dengan perdamaian dan kembali rukun menjalani kehidupan 

rumah tangga. Namun, terdapat kendala dari proses tersebut. Seperti, tidak adanya 

kerja sama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada hakam (juru 

damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak 

yang bersengketa tidak memiliki keluarga, hakam (juru damai) masih saling bertukar 

sebab Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pangkal Pinang belum menerbitkan kaidah 

khusus kriteria hakam (juru damai). Peran hakam dalam memberikan solusi terhadap 

perselisihan suami istri apakah untuk berdamai dan kembali hidup rukun atau 

berpisah dan mengakhiri ikatan mereka diupayakan dengan bertemu dan bertanya 

langsung kepada para pihak yang bersengketa, mengadakan diskusi tertutup untuk 

mengajukan pertanyaan secara perspektif psikologis, berinteraksi semaksimal 

mungkin dan bersikap lembut saat berbicara dan memberikan nasihat saran dan 

pendapat kepada siami istri supaya masing-masing berusaha berdamai dan 

memperbaiki diri. Akan tetapi, peran hakam (juru damai) dalam upaya mengurangi 

angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pangkal Pinang masih kurang 

efektif sebab statistik kasus perceraian masih mengalami peningkatan. 

Buku ‘Mediasi Perspektif Hukum Islam’ karya Wirhanuddin. Tulisan ini 

menyamakan mediasi dengan “hakam” Karena keduanya sama-sama melibatkan 

pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak. Penyelesaian 

perkara melalui proses mediasi dikatakan sejalan dengan hukum Islam juga memiliki 

banyak manfaat, salah satunya adalah terwujudnya penyelesaian perkara secara 

damai. Akan tetapi tulisan ini tidak hanya spesifik kepada perkara rumah tangga 

melainkan mencakup semua perkara yang sampai ke pengadilan contohnya perkara 
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harta bersama dan harta warisan. Namun, disebutkan pula bahwa pemahaman 

masyarakat tentang manfaat penyelesaian perkara secara damai melalui proses 

mediasi kurang bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali.  

Artikel ‘Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya menanggulangi 

Syiqaq (Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia)’ karya Dedi 

Mulyadi. Artikel ini termuat dalam jurnal bil dalil (jurnal hukum keluarga Islam) vol. 

1 no. 2 Juli-Desember 2016. Secara umum artikel ini membahas peran dan fungsi 

serta wewenang hakam dalam menangani perkara syiqa>q antara suami dan istri 

berdasarkan hukum Islam. Adaupun peran dan fungsi hakam diantaranya: meneliti 

sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan antara suami dan istri dan 

berupaya mendamaikannya dengan harapan dapat kembali rukun dalam hidup 

berumah tangga, hakam berfungsi sebagai penengah atau pendamai ketika terjadi 

perselisihan antara suami dan istri dan sebagai saksi dan dapat diminta pendapatnya 

oleh hakim dalam memutuskan hubungan antara suami istri yang bersengketa. 

Sedangkan wewenang hakam menurut Mazhab Maliki, Ali, dan Ibnu Abbas hakam 

mempunyai kewenangan mendamaikan dan memisahkan tanpa seizin suami istri yang 

bersengketa sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sebaliknya.  

Artikel ‘Fungsi Hakam dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga 

(Syiqaq) dalam Peradilan agama’ karya Irfan dimuat dalam jurnal EduTech vol. 4 

no. 1 Maret 2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan Imam Abu Hanifah dan Imam 

Syafi’i bahwa hakam dalam perkara syiqa>q hanya sebatas memberikan usulan 

pendapat dan pertimbangan dari hasil yang telah dilakukan kepada hakim. Fungsi 

hakam sama dengan hakim tidak boleh memaksa untuk berdamai. Hakam hanya 

menimbang apakah pertikaian yang terjadi masih bisa didamaikan atau sudah tidak 
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bisa dan keputusannya haru sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hakam  juga 

berhak memberi usulan ketika sudah berupaya mencari penyelesaian dan tidak 

berhasil mendamaikan maka usulan disampaikan kepada hakim untuk menceraikan. 

Akan tetapi hakim diberikan kebebasan apakan menerima usulan yang disampaikan 

oleh hakam atau tidak, maka sebelum memutuskan perkara hakim terlebih dahulu 

melakukan musyawarah majelis hakim. 

Tulisan Armiadi Muhammad al-Fattah Bin Abu Bakar, Wirhanuddin, Dedi 

Mulyadi, dan Iran di atas memfoluskan pembahasannya kepada hakam formal, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah eksistensi/peran hakam informal.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hakikat dan peran hakam dalam QS an-Nisa/4: 35. 

2. Untuk mengetahui implementasi QS an-Nisa/4: 35 pada masyarakat Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo. 

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Keberadaan penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan 

khazanah tafsir, khususnya tafsiran QS an-Nisa/4: 35. 

2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang fenomena kehidupan 

berumah tangga dan cara penyelesaiannya ketika terjadi konflik diantara 

suami dan istri. 

3. Penelitian ini menjadi tambahan pengetahuan bagi yang akan menjalani 

mahligai rumah tangga termasuk peneliti sendiri juga bagi suami istri yang 

telah menjalani kehidapan rumah tangga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Analisis QS an-Nisa/4: 35 

Adapun ayat yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah QS an-

Nisa/4: 35 sebagai berikut: 

ْاْ فَٱب عَثُوْبَي نِهِمَاْشِقَاقَْْخفِ تُمْ ْوَإِنْ 

ه لِهِۦْْمِ نْ ْحَكَمًا
َ
ه لِْْمِ نْ ْوَحَكَمًاْأ

َ
ْنإِْْهَاْ أ

ْنَْإِْْمَاْ بَي نَهُْْٱللَُّْْيُوَفِ قِْْإِص لَٰحًاْيُرِيدَاْ 

 خَبِيرًاْعَلِيمًاْكَانَْْٱللََّْ
Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga 

perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, 

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Mahateliti, 

Maha Mengenal.”1 (QS an-Nisa/4: 35) 

1. Analisis Kosa Kata 

a.  ْخفِ تُم  

Kata خفتم berasal dari kata خوف yang berarti takut atau khawatir 

bentuk masdar dari kata kha>fa, yukha>fu, khaufan yang berarti takut, khawatir, 

ketakutan, ditakut-takuti, melanggar, dan keributan.2 Menurut al-Ra>ghib al-

As}faha>ni yang dimaksud dari kata خوف atau الخوف adalah takut. Takut 

yang dimaksud adalah meramalkan sesuatu yang dibenci berdasarkan tanda, baik sifat 

dugaan maupun yakin. الخؤف lawan dari kata الأمن (aman) dan ia 

                                                

1Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Wanita, h. 84. 

2Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 376  
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digunakan dalam hal-hal yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.3 Contoh 

penggunaan khauf dalam urusan dunia yaitu disebutkan untuk sesuatu yang tidak 

menyenangkan menimpa karena perbuatan yang melanggar dan tidak sesuai dengan 

syariat Islam sebagaimana penggunaannya dalam QS an-Nisa/4: 35. 

Pendapat lain terhadap pemaknaan kata خفتم pada penggalan ayat QS 

an-Nisa/4: 35 sebagaimana Al-Bagawi> menjelaskan bahwa kata خفتم 

bermakna اليقين (keyakinan) dan dikatakan juga bahwa maknanya adalah 

 إِن ْظَنَن تُم ْشِقَاقَْبَي نِهِمَا yakni (perkiraan) الظنْ 

(jika kalian memperkirakan/menduga terjadi perselisihan di antara keduanya).4 

Adapun al-Qairawa>ni> dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa kata خفتم 

menurut Abi> ‘Ubaidah bermakna أيقنتم (kalian meyakini). Semenntar al-

Zuja>j menolak pendapat tersebut. Menurutnya, jika telah diyakini (perselisihan 

tersebut) maka tidak dibutuhkan lagi dua orang juru damai, sedangkan kekhawatiran 

adalah pintunya. Adapun al-Qurt}ubi>, ia memaknai kata خفتم dengan kata 

  5.(jika kalian mengetahui) علمتم

Perbedaan pemaknaan kata خفتم di atas dapat dipahami bahwa tidak 

perlu menunggu keyakinan adanya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. 

Ketika terdapat dugaan atau perkiraan apalagi setelah mengetahui ada salah satu 

diantara mereka yang melanggar dan tidak sesuai dengan syariat Islam yang 

                                                

3Al-Raghi>b al-As}faha>ni, al-Mufrada>t fi@ Ghari@b al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini 

Dahlan, Kamus al-Qur’an, jilid I (cet. I; Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017) h. 706.  

37Al-Bagawi> Abu> Muh}ammad al-H}usain bin Mas‘u>d bi Muh}ammad bin al-Farra>’ al-

Bagawi> al-Sya>fi‘i>, Ma‘a>lim al-Tanszi>l fi Tafsi>r al-qur’a>n, Juz I (Cet. I; Bairu>t: Da>r 

Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1420 H), h. 613. 

5Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Umar bin al-H}asan bin al-

H}usain al-Tami>mi>, Mafa>tih} al-Gaib, Juz X (Cet. III; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-

‘Arabi>, 1420 H), h. 73. 
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memungkinkan menjadi sebab perselisihan maka segeralah mencarikan solusi atas 

kejadian tersebut.  

b. َْشِقَاق   

Kata َْشِقَاق dengan berbagai derivasinya berasal dari kata syiqq ( ْشِق) 

dan berarti ‘sisi’. Hal tersebut melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing 

berada pada sisi yang berbeda atau berlawanan dengan sisi yang ditempati oleh pihak 

lainnya sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan 

hancurnya rumah tangga.6 Menurut bahasa, syiqa>q berarti al-khila>f wa al-

Mukha>lafah wa al-‘ada>wah (ْ ْوَالمُخاَلَفَة الخلافَ

عَدَاوَةوال  = pertentangan, penyimpangan, atau permusuhan). Al-

Raghi@b al As}faha>ni memberikan pengertian syiqa>q menjadi dua yaitu 

membelah menjadi dua bagian dan perselisihan antara dua kelomok yang sebelumnya 

bersatu.7 

Kata syiqa>q yang terdapat dalam QS. al-Nisa>’/4: 35 merujuk kepada 

persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga antara suami-istri. Syiqa>q muncul 

karena ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, atau tidak terjalinnya hubungan 

yang harmonis (husnul mu’asyarah (حُس نُْالمُعَاشرََة)) antara suami-

istri sehingga menimbulkann pertikaian yang akhirnya dapat menyebabkan retak dan 

hancurnya rumah tangga jika tidak ada jalan untuk mendamaikan mereka. Sayyid 

Sabiq berpendapat bahwa syiqa>q adalah perpecahan antara suami istri sehingga 

timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah 

                                                

6Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian dengan Alasan Syiqa>q di Pengadilan Agama”, NURANI, Vol. 16, No. 2 (Desember 2016), 

h. 5. 

7Al-Raghib al-Asf}aha>ni, Mu’jam Mufradat al-Faz} al-Qur’an (cet. III; Da>r al-Kutub al-

Ilmiyah: Beirut, 2008), h. 297.  
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tangga yang didalamnya terdapat unsur d}arar8 atau membahayakan. Al-Qur´an 

menawarkan penunjukan dua orang hakam ( ْحكََم), arbitrator, juru damai. Seorang 

berasal dari pihak suami dan seorang lagi berasal dari pihak istri. Namun, itu tidak 

menutup kemungkinana penunjukan hakam yang tidak berasal dari keluarga mereka. 

Jadi, syiqa>q adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami 

dan istri yang terus menerus berkelanjutan mengakibatkan ketidak rukunan dan 

berpotensi terjadinya perceraian baik mengandung unsur d}arar yang membahayakan 

salah satu pihak maupun tidak.  

c.  ْفَٱب عَثُوا  

Kata  ْفَٱب عَثُوا berasal dari akar kata بعث terambil dari huruf ba, 

ain, dan s}a yang berarti mengutus, mengirimkan, membangunkan, dan 

menghidupkan kembali.9 Makna lain dari kata ini adalah penggerak, pelopor sehingga 

al-Raghib al-As|hfa>ni memaknai term بعث dengan mengarahkan sesuatu.10 

Terdapat pula yang menmaknai mengirim atau mengutus (ارسل). 

d. حَكَمًا  

Kata حكما berasal dari kata وحكومة-حكما-حكم  

artinya pemimpin, memutuskan, menetapkan. Al-Hakam menurut al-Ra>ghib al-

As}faha>ni berasal dari kata حكم adalah منح (mencegah, menghentikan) 

                                                

8Bentuk d}arar  menurut Imam Malik dan Hambali adalah suami suka memukul, suka 

mencaci, suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istrinya berbuat mungkar. Arne 

Huzaimah, “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian 

dengan Alasan Syiqa>q di Pengadilan Agama”, NURANI, Vol. 16, No. 2 (Desember 2016), h. 5.  

9Ibnu Manzu>r, Lisa>n al-‘Arabi@, juz I (Kairo: Da>r al-Taufiqiyyah li al-Tura>s, 2009), h. 

536.  

10Al-Raghib al-As|faha>ni, al-Mufrada>t fi Ghari@b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 210.  
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dengan tujuan  memperbaiki.11 Sedangkan menurut M. Quraish Shihab kata 

 ,yang kisaran maknanya menghalangi حكما terambil dari kata الحكم

seperti “hukum” yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan. Al-Hakam 

seakar kata dengan al-Haki@m (dua hal yang memandang sifat Allah yaitu al-Qur’an 

dan ketetapan). Dalam hal ini kata hakam dapat diartikan sebagai sesuatu yang bila 

digunakan/diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan dan 

mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan.  

Menurut beberapa mufassir hakam dipahami dengan arti “pemberi 

keputusan”.  Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hakam adalah dia 

yang melerai dan memutuskan kebenaran dari kebatilan, yang menetapkan siapa yang 

taat dan siapa yang durhaka, yang memberi balasan setimpal bagi setiap usaha, semua 

berdasarkan ketetapan yang ditetapkan olehnya.12 

Kata حكم dalam al-Qur’an ada yang maknanya menunjuk kepada Allah 

dan ada yang menunjuk kepada manusia. QS al-An’am/6: 114 menunjukkan kepada 

Allah: 

فَغَي رَْ
َ
ب تَغِىْٱللَِّْْأ

َ
ْذِىْ ٱلَْْوَهُوَْْحكََمًاْأ

نزَلَْ
َ
 .…مُفَصلاًْْٱل كِتَٰبَْْإِلَي كُمُْْأ

Terjemahnya:  

“Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan 

Kitab (Al-Qur'an) kepadamu secara rinci?....” 13 

                                                

11Al-Raghib al-Asf}aha>ni, al-Mufrada>t fi Ghari@b al-Qur’an, terj. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an, Jilid I, h. 547.  

12Sahabuddin dkk, Ensiklopedia Al-Qur´an: Kajian Kosa Kata, jilid IV (Cet. I; Jakarta, t.th), 

h. 272-273.  

13Kementerian Agama RI, Mushaf Wanita, h. 142. 
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Kata حكم yang menunjukkan maknanya kepada manusia terdapat dalam 

QS an-Nisa/4: 35: 

ْاْ فَٱب عَثُوْبَي نِهِمَاْشِقَاقَْْخفِ تُمْ ْوَإِنْ 

ه لِهِۦْْمِ نْ ْحَكَمًا
َ
ه لِْْمِ نْ ْوَحَكَمًاْأ

َ
 هَاْ أ

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah 

seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga 

perempuan.” 14  

Arti lain dari kata al-Hakam dalam al-Qur’an adalah ketetapan. Sebagaimana 

dalam QS an-Nisa/4: 58: 

مُرُكُمْ ْٱللََّْْإِنَْ
 
نْيَأ

َ
ْلَىَْٰ إِْْتِْمَٰنَٰٱلأ َْْتُؤَدُّواْ ْأ

ه لِهَا
َ
ْْٱلنَاسِْْبَي نَْْحَكَم تُمْوَإِذَاْأ

َ
ْنأ

ْكُميَعِظُْْنِعِمَاْٱللََّْْإِنَْْبِٱل عَد لِْْتَح كُمُواْ 

 بَصِيرًاْسمَِيعًًۢاْكَانَْْٱللََّْْإِنَْْبِهِۦْ 
Terjemahnya:  

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 

memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 

Melihat.” 15 

Kata حكم pada QS an-Nisa/4: 35 menunjukkan orang yang mampu 

mencegah atau menghentikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri dengan 

tujuan memperbaiki/mendamaikan kembali sehingga perpisahan terhalangi. Ketika 

sebuah rumah tangga yang bertikai dan memfungsikan hakam sebagai mana 

fungsinya maka mudarat dan kesulitan dapat terhalangi sehingga mendatangkan 

kemaslahatan dan kemudahan.  

                                                

14Kementerian Agama RI, Mushaf Wanita, h. 84.  

15Kementerian Agama RI, Mushaf Wanita, h. 87. 
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e. إِص لاحًا  

Kata صلاحا terambil dari akar kata اصلاح merupakan ism mas}dar  

dari kata يصلح-اصلح  berarti memperbaiki yang merupakan lawan dari 

kata افسد yang berarti rusak. Is}la>h berarti perdamaian. Kata as}lihu terambil 

dari kata as}laha berasal dari kata saluha antonim dari kata fasada yang berarti rusak. 

Dengan demikian term ini berarti tidak ada atau terhentinya kerusakan atau dapat 

pula diartikan sebagai diraihnya manfaat. Is}lah dari beberapa ayat mengaitkannya 

dengan kata adil. Adil yang dimaksud adalah setiap orang yang menjadi penengah 

atas kelompok yang bertikai harus berlaku adil.16 

M. Quraish Shihab memaknai is}lah dengan mengaitkannya dengan dimensi 

perdamaian. Term ini juga menjelaskan terkait perdamaian dengan mencegah 

fenomena dan realita yang terjadi dalam masyarakat bertujuan untuk menemukan 

solusi terhadap problematika konflik yang terjadi dalam kehidupan.17 

Seperti halnya kata is}lah dalam QS an-Nisa/4: 35 membahas tentang 

persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga yang kemudian menatangkan juru 

damai (hakam) sebagai penengah/pendamai atas konflik yang terjadi antar keduanya. 

Sehingga hakam dan is}lah  memiliki hubungan makna dimana seorang hakam 

adalah orang yang mengupayakan perdamaian sedangkan is}lah adalah cara yang 

ditempuh untuk meraih manfaat, keduanya bertujuan untuk memperoleh perdamaian. 

f. يوفق  

                                                

16Al-Farmawi dan Abdul Hay, al-Bida>yah fi al-Tafsir al-Maud}u’i: Dirasah manhaj 

Maud}u’I (Mat}ba>n al-Fad}arah, t.th) dikutip oleh Abdul Wahid Haddade, Konsep al-Is}la>h dalam 

al-Qur’an, Tafsir 4, no. 2 (2016), h. 15.  

17M. quraish shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol 12 (ed. 

2017; PT. Lentera Hati: Tangerang, 2017), h. 596.  
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Kata يوفق merupakan akar kata yang berasal dari kata وفق yang 

berarti taufik, hidayah, dan pertolongan atau kesesuaian antara dua hal. Dari sinilah 

bekembang maknanya menjadi kesesuaian antara perbuatan manusia dengan takdir 

Allah swt. Jika dicermati kata ini selalu beriringan dengan kata اصلاح dan kata 

 dapat dipahami bahwa ketika seseorang ingin memperoleh taufik maka يريدا

ia harus berkehendak atau berkeinginan memperbaiki prolematika yang dihadapi. 

g. عَلِيمًاْخَبِيرًا  

Lafal  ْإن pada penggalan ayat ْإِنَْاللَّْكَانَْعَلِيمًا

 merupakan huruf nas}ab dan tauki>d (penguatan/penegasan) yang  خَبِيرًا

berfungsi menas}ab ism dan merafa’ khabar. Lafal الله adalah isim  ْإن yang dirafa’ 

dengan d}ammah karena berbentuk tunggal sementara khabar-nya jumlah dari 

kalimat كانْعليماْخبيرا. Lafal كان adalah fi‘l ma>d}i 

na>qis} yang berfungsi merafa’ isim dan menas}ab khabar (kebalikan dari  ْإن). 

Adapun isim-nya adalah d}ami>r yang tersembunyi yakni هو yang kembali kepada 

lafal الله, sementara lafal عليما ,merupakan khabar كان yang dinas}ab 

dengan fath}ah karena berbentuk tunggal dan lafal خبيرا merupakan khabar 

kedua yang juga dinas}ab dengan fath}ah karena berbentuk tunggal.18 Dengan 

demikian, penggalan ayat di atas merupakan penegasan terhadap sifat Allah yang 

Maha teliti dan Maha mengenal. 

Ulama beragam dalam menafsirkan penggalan ayat di atas, di antaranya: 

1. Abu> Ja’far al-T}abari>, menurutnya makna penggalan ayat tersebut ialah 

“sesungguhnya Allah Maha Teliti” terhadap apa yang diinginkan kedua juru 

                                                

18Muh}mu>d bin ‘Abd al-Rah}i>m S}a>fi>, Al-Jadu>l fi> I‘ra>b al-Qur’a>n al-Kari>m, 

Juz V, h. 32. 
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damai tersebut dari perbaikan di antara suami-istri dan selainnya. Adapun 

“Maha Mengenal” terhadap perkara tersebut dan selainnya dari persoalan-

persoalan keduanya dan persoalan selain keduanya. Tidak ada sesuatupun 

yang tersembunyi darinya, yang memelihara mereka sampai ia memberi 

balasan di antara mereka. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan 

dibalas dengan ampunan atau siksaan.19 

2. Al-Zamakhsyari> menjelaskan penggalan ayat tersebut bahwa Allah 

mengetahui bagaimana cara mencocokkan dua orang yang berbeda pendapat 

dan tahu bagaimana mengumpulkan/menyatukan dua orang yang terpisah.20  

3. Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> menjelskan bahwa maksud penggalan ayat tersebut 

adalah peringatan keras kepada pasangan suami-istri dan kedua orang juru 

damai tentang perilaku yang menentang jalan kebenaran.21 

4. Menurut al-Mara>gi, kata ْ ْعَلِيمًا ْاللََّْكَانَ إِنَ

 hukum itu disyariatkan sesuai dengan hikmah dan  خَبِيرًا

kemaslahatan sebab hal itu berasal dari Allah swt. Tentang hal ihwal dan 

akhlak hamba-hambanya, sesungguhnya Allah swt mengetahui segala sesuatu 

yang tersembuyi maupun yang tampak. Penggalan ayat dalam QS an-Nisa/4: 

35 ini mengisyaratkan bahwa perselisihan apapun yang terjadi (suami istri) 

meskipun diduga tidak akaan bisa diatasi pada hakikatnya bisa diatasi oleh 

                                                

19Abu> Ja‘fa>r al-T}abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz VIII, h. 333. 

20al-Zamakhsyari> Abu>  al-Qa>sim Mah}mu>d bin ‘Àmru> bin Ah}mad Ja>rullah, Al-

Kasysya>f ‘an H}aqa>’iq Gawa>mid} al-Tanzi>l, Juz I (Cet. III; Bairu>r: Da>r al-Kutub al-‘Arabi>, 

1407 H), h. 508. 

21Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>tih} al-Gaib, Juz X, h. 75. 
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dua orang hakam. Tergantung seberapa kuat tekad mereka untuk memperbaiki 

perselisihan yang terjadi.22  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa maksud dari 

penggalan ayat ْعَلِيمًاْخَبِيرًا ْاللََّْكَانَ  sebagai إِنَ

peringatan keras kepada pasangan suami-istri dan juru damai yang menentang cara-

cara Allah yang mengetahui bagaimana cara menyesuaikan orang yang berbeda 

pendapat dan cara menyatukan orang yang berpisah baik itu perkara yang terjadi pada 

QS. al-Nisa>/04: 35 ini maupun perkara yang terjadi di antara orang lain 

2. Asba>b al-Nuzu>l 

QS an-Nisa/4: 35 ini berbicara tentang konflik dalam rumah tangga yang 

disebutkan dengan kata syiqa>q dan proses penyelesaiannya. Secara khusus ayat ini 

tidak memiliki asba>b al-nuzu>l, akan tetapi ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 

sebelumnya yakni QS an-Nisa/4: 34 yang berbicara tentang kepemimpinan seorang 

laki-laki atas perempuan, juga terkait nusyu>z (kedurhakaan). Nusyu>z merupakan 

awal terjadinya syiqa>q baik itu nusyu>s suami maupun nusyu>z istri. Adapun asbab 

al-nuzu>l dari QS an-Nisa/4: 34 menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa ayat tersebut 

berkenaan tentang seorang istri yang datang kepada Rasulullah untuk melaporkan 

suaminya bahwa ia telah ditampar, sebagaimana riwayat yang ia kutip dari Abi> 

H}a>tim dari al-H}asan al-Bas}ri> bahwa: 

ْامرأةْ ْجاءت ْقال: ْالبصري الحسن

ْوسل مْ ْعليه ْالله ْصل ى ْالن بي إلى

ْلطمها،ْ ْأنه ْزوجها ْعلى تستعدي

                                                

22Ahmad Musta>fa al-Mara>gi, tafsir al-Mara>gi, terj. Bahrun Abu Bakar, Tafsir al-

Mara>gi, Juz IV (cet. II; Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 48.  
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ْوسلم ْعليه ْالله ْصل ى ْالله ْرسول ْ:فقال

ْقَوَامُونَْ ْالرِ جالُ ْالله: ْفأنزل القصاص،

ْف ْالآية، ْالنِ ساءِ ْبغيرْعَلَى رجعت

 23قصاص.

Al-H}asan al-Bas}ri> berkata: “seorang istri datang kepada Nabi saw 

melaporkan suaminya bahwa ia telah menamparnya”, maka Nabi saw bersabda: “laki-

laki itu wajib dihukum qisas (hukuman yang sama dengan perbuatannya)”. Maka 

Allah turunkan ayat ْ ْعَلَى ْقَوَامُونَ الرِ جالُ

 lalu seorang istri tersebut kembali tanpa melakukan qisas ,النِ ساءِْ

(pembalasan).24 Sedangkan Muqatil berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 

masalah yang menimpa Sa’d bin Rabi’ salah seorang pimpinan kaum ansar, istrinya 

adalah Habibah binti Zaid bin Abu Hurairah yang juga berasal dari kaum ansar. Istri 

Sa’d membangkang (nusyu>z) kepadanya lalu Sa’d menamparnya, kemudian 

Rasulullah saw menetapkan bahwa ia harus dihukum qisas akhirnya Habibah dan 

ayahnya pergi ke rumah Sa’d untuk menjalankan hukuman tersebut. Akan tetapi 

Rasulullah saw bersabda “kembalilah kalian Jibril telah datang kepadaku dan 

menginformasikan bahwa Allah swt telah menurunkan ayat ini” selanjutnya 

Rasulullah saw bersabda “kita menghendaki sesuatu dan Alah swt menghendaki 

sesuatu yang lain dan apa yang dikehendakinya lebih baik”. Kemudian hukum qisas 

dalam masalah ini dihapuskan. 

                                                

23Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-

Syari>‘ah wa al-Manhaj, Juz V (Cet. II; Damskus: Da>r al-Fikr, 1418 H), h. 53. 

24Wahbah bin Mus}t}afa> al-Zuhaili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-

Syari>‘ah wa al-Manhaj, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan 

Manhaj jilid III, h. 78.  
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Ibnu Mardawaih mengemukakan yang bersumber dari Ali bahwa “Ada 

seorang laki-laki dari ansar datang menghadap Nabi saw. dengan membawa istrinya. 

Istrinya berkata: Ya Rasulullah dia memukul saya hingga membekas diwajahku maka 

Rasulullah saw bersabda “mestinya dia tidak boleh demikian”” lalu turun ayat 

 25 الرِ جالُْقَوَامُونَْعَلَىْالنِ س

3. Munasabah  

Sebelum dan sesudah QS an-Nisa/4:35 membahas beberapa peraturan hidup 

pasangan suami istri. Ayat sebelumnya membahas tentang kepemimpinan seorang 

laki-laki yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap perempuan dan 

memperhatikan urusan mereka berdasarkan keistimewaan yang Allah swt khususkan 

begi mereka berupa kepemimpinan. 

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebab laki-laki lebih diatas dari perempuan 

dalam hal kepemimpinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lebih kuat, lebih 

sempurna, memiliki kesadaran, pengalaman, dan pengetahuan terhadap berbagai 

aspek kehidupan.26 Dilanjutkan membahas tentang wanita-wanita yang sholeh dan 

taat kepada suami dan mempu menjaga diri dan harta ketika suaminya tidak ada. 

Diakhiri dengan permasalahan nusyu>z dalam rumah tangga yang dihadapi oleh 

suami.27 Selanjutnya QS an-Nisa/4: 35 membahas solusi yang diberikan al-Qur’an 

ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi syiqa>q (pertengkaran yang terus menerus) 

yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya sehingga bisa berujung kepada 

                                                

25Al-Ima>m Jalaluddin al-Suyu>ti, Libabun Nuqul Fi Asbabun Nuzul, Riwayat Turunnya 

Ayat-Ayat Suci al-Qur’an (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th), h. 153-154.  

26Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasith Jilid I (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 284-285.  

27Hikmat Basyi@r, al-Tafsir al-Musayyar, terj. Muhammad Ahsin dkk, Memahami dengan 

Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, jilid I (cet. I; Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 249. 
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perceraian yakni mengutus seorang juru damai dari masing-masing pihak untuk 

mendamaikannya.28 

Ayat setelahnya membahas prinsip sosial dalam islam atau kewajiban manusia 

kepada Allah swt. beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang 

lain  dan kepada sesama manusia kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, berbuat 

baik kepada kerabat, menjaga silaturahim antar keluarga, berbuat baik terhadap anak 

yatim, fakir dan miskin, dan semacamnya.29 

Jadi keterkaitan antara QS an-Nisa/4:34 dan 35 sama-sama membahas 

permasalahn dalam rumah tangga. Diawali dengan kewajiban seorang laki-laki 

sebagai pemimpin dan pemberi nafkah atas keluarganya dan bagaimana menghadapi 

ketika seorang istri berlaku nusyu>z (kedurhakaan). Nusyu>z yang terjadi terus 

menerus merupakan awal mula terjadi syiqa>q yang kemudian dijelaskan pada ayat 

selanjutnya bahwa ketika terjadi syiqa>q maka dianjurkan untuk mengutus seorang 

hakam dari pihak keduanya untuk mencarikan solusi atas konflik yang dialami. Ayat 

36 dilanjutkan dengan membahas bagaimana kewajiban sesama umat manusia untuk 

saling menghargai serta berbuat baik terutama dalam lingkup keluarga dan rumah 

tangga serta ditekankan untuk menyembah Allah swt dan tidak menyekutukannya 

dengan yang lain. 

 

 

4. Analisis Kandungan Ayat 

                                                

28Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasith Jilid I, h. 286.  

29Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasith Jilid I, h. 286-287.  
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Tafsir al-Azhar menjelaskan bahwa meskipun pada ayat 34 di atas dijelaskan 

hak dan kewajiban masing-masing bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi istrinya 

sedangkan perempuan hendaklah taat namun tetap saja perselisihan tetap saja kadang 

terjadi yang dapat menimbulkan keretakan. Perselisihan terjadi terkadang karena 

salah satu di antaranya yang atau karena keduanya yang lalai dari kewajibannya. 

Misalnya, suami zalim dalam kepemimpinannya atau perempuan durhaka kepada 

pemimpinnya (nusyu>z) atau karena laki-laki bertambah zalim maka perempuan 

bertambah nusyu>z atau perempuan bertambah nusyu>z maka laki-laki bertambah 

zalim. Ketika itulah masing-masing mempertahankan pendiriannya, laki-laki 

menganggap dia berhak menghukum istrinya karena sangat nusyu>z bahkan tidak 

wajib memberinya nafkah sedangkan perempuan menganggap bahwa suaminya tidak 

memperdulikannya lagi tidak ada nafkah lahir dan batin jadi suaminya zalim. 

Keduanya mempertahankan pendirian masing-masing sehingga tidak ada lagi 

perdamaian maka timbullah syiqa>q. 

Asal arti syiqa>q adalah retak menghadang pecah yang jika tidak ada orang 

ketiga yang mencampuri maka akan berlarut-larut. Maka datanglah perintah untuk 

menghadirkan/mengutus hakam baik itu dari keluarga kedua belah pihak atau 

masyarakat sekitar atau pemerintah sebab pemerintah sebagai penanggung jawab atas 

masyarakatnya agar segera mencampuri perkara yang terjadi.  

Perintah menghadirkan hakam sebagai penengah ketika diantara suami istri 

diduga terjadi perselisihan yang memungkinkan terjadi keretakan rumah tangga. 

Namun, terkait dugaan tersebut ulama berbeda pendapat mengenai pemaknaan kata 

 Abu> Ja’far al-Tabari memaknainya dengan “jika kalian wahai manusia .خفتم

mengetahui perselisihan di antara keduananya”, Al-Tantawi@ “jika kalian wahai 
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orang-orang mukmin telah mengetahui bahwa di sana terjadi perselisihan di antara 

suami-istri yang menyebabkan ketidaksesuaian yang kuat dan putusnya tali 

perkawinan di antara keduanya”, Muhammad bin al-Khat}i@b “jika perselisihan itu 

menjadi kuat sedang kalian takut menghukuminya dan ia tidak bertindak sesuai 

dengan tindakan Allah kepaadanya atau suami melampaui batas Allah tindakannya”, 

Al-Qasi@mi> “jika kalian mengetahui ada pertentangan yang memisahkan antara 

keduanya dan tidak jelas bagi kalian bahwasanya perselisihan itu dari pihak suami 

atau dari pihak istri. Sementara suami tersebut tidak melakukan yang terbaik, 

permintaan maaf dan perceraian, dan istri tidak menunaikan kewajiban dan 

tebusan”.30  

Ragam penafsiran terhadap potongan ayat  ْْشِقَاقَْْخفِ تُمْ ْوَإِن

 meskipun terlihat berbeda tetapi memiliki makna yang sama dapat بَي نِهِمَا

dipahami bahwa jika telah diketahui dan diyakini bahwa telah terjadi perselisihan di 

antara suami istri dan dikhawatirkan akan menyebabkan ketidak sesuaian yang kuat 

bahkan dapat menyebabkan putusnya hubungan mereka. Maka Allah memerintahkan 

untuk mengutus dua orang juru damai dari masing-masing pihak. Selanjutnya 

diperkuat oleh al-Zuja>j yang menolak pengangkatan hakam ketika diketahui atau 

diyakini adanya keretakan. Menurutnya, jika telah diyakini (perselisihan tersebut) 

maka tidak dibutuhkan lagi dua orang juru damai, sedangkan kekhawatiran adalah 

jalan utuk segera mengadirkan hakam. 

                                                

30Abdul ghany, “Solusi al-Qur’an dalam Konflik Rumah Tangga”, Disertasi, (Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 133-134.  
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Mengkhawatirkan akan keberadaan gejala atau tanda-tanda akan munculnya 

perselisihan dalam rumah tangga tentu bisa diprediksi, sebagaimana dalam firman 

Allah swt.  

ْ
َٰ
  نُشوُزَهُنَْْتَخاَفُونَْْتِىوَٱل

Terjemahnya: 

“Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz.” (QS an-

Nisa/4: 34) 

ةْ ْوَإِنِْ
َ
ْنُشوُزًاْبَع لِهَاْمِنًْۢخَافَتْ ْٱم رَأ

وْ 
َ
 إِع رَاضًاْأ

Terjemahnya: 

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap 

tidak acuh.” (QS an-Nisa/4: 128) 

 بَي نِهِمَاْشِقَاقَْْخفِ تُمْ ْوَإِنْ 
Terjemahnya: 

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya.” (QS an-

Nisa/4: 35) 

Ayat di atas menunjukkan bahwa gejala perselisihan dalam rumah tangga 

dapat diprediksi kemunculannya dan perlu untuk mencari alternatif pencegahannya 

sebelum perselisihan tersebut memuncak yaitu dengan mengangkat hakam dari kedua 

belah pihak sebagaimana penggalan ayat ْفابعثواْحكمًاْمن

 .أهلهْوحكمًاْمنْأهلها

Pengangkatan hakam disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ubaidah al-

Sulamani bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan 

kepada Ali bin Abi Thalib bersama sekelompok orang untuk mengadukan 

perselisihan syiqa>q yang terjadi diantara suami istri itu, maka Ali bin Abi Thalib 

memerintahkan untuk mengutus seorang hakam dari ahli laki-laki dan seorang hakam 

dari ahli perempuan. Kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada kedua hakam 
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tersebut “apakah kamu tahu apa kewajiban kamu? Kewajiban kamu ialah 

menyelidiki. Jika menurutmu keduanya masih dapat dikumpulkan kembali maka 

kumpulkan namun jika menurutmu sebaiknya keduanya bercerai, maka ceraikan 

mereka”. Mendengar hal itu maka si perempuan berkata “Hamba tunduk kepada kitab 

Allah dan apa yang tersebut di dalamnya” akan tetapi si laki-laki menyanggah “jika 

keputusan bercerai aku tidak mau” maka Ali bin Abi Thalib menjawab “kalau begitu 

engkau adalah orang yang mendustakan Allah, jika tidak tunduk dengan apa yang 

telah kutetapkan maka engkau tidak akan kubiarkan pulang”. Demikian penetapan Ali 

bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. 

Adapun cara yang sebaiknya ditempuh oleh hakam sebagai penyelidik duduk 

perkara agar dapat menemukan solusi atas konflik yang terjadi, hakam dari pihak 

laki-laki menyelidiki suami dari segi pendirian dan sebab-sebab perkara begitu pun 

hakam dari pihak perempuan. Ketika informasi dari keduanya telah lengkap diketahui 

maka kedua hakam bertemu kembali untuk menemukan solusi terbaik. Dalam ayat 

disebutkan bahwa “Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah 

Mahateliti, Maha Mengenal.” 

Tri oktorinda sebagaimana dikutip dalam tafsir Buya Hamka bahwa 

penyelesaian sengketa keluarga yang semakin parah diharapkan kepada pihak 

keluarga ikut menyelesaikannya agar tidak berujung perceraian. Setiap pihak 

mengusulkan wakilnya untuk bertemu dan mencari jalan keluar untuk mencapai 

is}lah/perdamaian. Kedua pihak tersebut menjadi pihak ketiga untuk menengahi 
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bukan mengadili dan menyalahkan satu pihak.31 Sebab jika kadar permasalahan 

dalam rumah tangga sudah berat (sudah mencapai derajat syiqa>q) sehingga suami 

istri tidak mampu menyelesaikannya sehingga diperlukan pihak ketiga untuk 

menyelesaikannya. Jika perselisihan tidak bisa diakhiri oleh pihak ketiga, maka 

menghadirkan hakam (juru damai). Keluarga keduanya, tetangga atau siapa saja yang 

memberikan perhatiannya karena Allah menunjuk seorang hakam (mediator) dari 

keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mencari jalan keluar. Hakam 

hendaknya membulatkan tekad untuk mendamaikan keduanya sebab bersama upaya 

penyelesaian terbaik darinya Allah akan memberikan taufiknya.32 

Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Tanzil Fawaiq Sayyaf bahwa QS an-Nisa/4: 35 

ini memberikan penjelasan bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga terjadi 

perselisihan yang mengakibatkan perceraian maka hendaklah diselesaikan dengan 

cara non pengadilan. Pengangkatan pihak ketiga (hakam) untuk menengahi 

pertengkaran suami istri (syiqa>q) agar tercipta perdamaian diantara keduanya dan 

penyelesaiannya berakhir dengan mufakat sehingga sengketa dalam keluarga tidak 

sampai ke pengadilan. Penunjukan hakam oleh pihak suami dan pihak istri dari 

kalangan keluarga sebab keluarga lebih dekat secara kekerabatan, lebih mengenal 

keadaan suami dan istri, dan lebih mengetahui karakter keduanya. Proses 

                                                

31Tri oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka 

Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34-35”, QIYAS, vol. 2, No. 1 (2017): h. 63.  

32Tri oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka 

Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34-35”, QIYAS, vol. 2, No. 1 (2017): h. 69-70. Disebutkan bahwa hakam 

disyaratkan harus orang yang adil, dari kerabat, dan mempunyai pengalaman dalam urusan rumah 

tangga.  
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penyelesaian sengketa dengan melibatkan keluarga dianggap memberikan rasa 

nyaman dan penyelesaiannya secara musyawarah sebagaimana anjuran Islam.  33 

Meskipun secara tekstual Al-Qur’an menganjurkan hakam dari pihak keluarga 

karena dianggap lebih mengetahui keadaan suami istri yang berselisih namun tidak 

menutup kemungkinan hakam dari luar keluarga lebih memberikan kemaslahatan dan 

jalan keluar maka tidak perlu pembatasan tersebut sebab tujuan yang ingin dicapai 

adalah berdamainya suami istri yang sedang berselisih. Syarat menjadi seorang 

hakam meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur’an tetap harus diperhatikan, 

diantaranya: berlaku adil terhadap pihak yang bersengketa, diangkat oleh pihak yang 

bersengketa, diangkat oleh pihak yang bersengketa dengan asas keridhaan, 

mengadakan perdamaian antara suami istri, hendaklah memberikan nasihat yang 

seadil-adilnya, dan mengerti keadaan pihak yang bersengketa.34 

Al-Baid}a>wi> menafsirkan penggalan ayat tersebut bahwa “maka utuslah 

wahai para hakim bilamana tidak jelas bagi kalian situasi keduanya sebagai penjelas 

perkara tersebut atau perbaikan keluarga seorang laki-laki penengah yang baik 

menurut pemerintah, seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru 

damai dari keluarga perempuan karena sesungguhnya keluarga dekat itu lebih 

mengetahui tentang tersembunyinya situasi dan menghendaki perbaikan. Hal ini 

berdasarkan anjuran dan andai ada seorang penengah dari orang asing maka boleh. 

Selanjutnya al-Baid{a>wi> mengemukakan pendapat lain bahwa seruan itu ditujukan 

                                                

33R.Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”, Ulumuddin: Journal of 

Islamic Legal Studies, vol. 12, No. 2 (2019): h. 28-30. 

34R.Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”, Ulumuddin: Journal of 

Islamic Legal Studies, vol. 12, No. 2 (2019): h. 31.  
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kepada para suami dan para istri. Pendapat tersebut menunjukka kebolehan 

mengangkat penengah dan menegaskan bahwa penengah itu bertujuan sebagai 

perbaikan keluarga atau sebagai penjelas perkara. Tetapi keduanya tidak boleh 

mengurusi pengumpulan dan pemisahan (perceraian) kecuali dengan izin suami-istri 

tersebut.35 

Menurut Abu> H}ayya>n terdapat sebuah situasi istri bersama suaminya ada 

yang berupa ketaatan dan ada yang berupa kedurhakaan. Sedangakan  kedurhakaan 

itu ada yang diiringi ketaatan dan ada kedurhakaan semata, jika ketaatan 

mengiringinya maka ia kembali seperti orang yang taat pada awalnya. Dan jika 

kedurhakaan itu terus-menerus dan lebih parah maka di utuslah dua orang juru 

damai.36 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa penggalan ayat 

ْمنْ ْوحكمًا ْأهله ْمن ْحكمًا فابعثوا

ْ sebagai jawaban dari penggalan ayat أهلها ْخفِ تُم  وَإِن 

 tentang jika diketahui telah terjadi perselihan antara شِقَاقَْبَي نِهِمَا

suami-isrti yang dikhawatirkan terjadi pertentangan bahkan akan berdampak 

perceraian maka harus diutus juru damai masing-masing dari pihak laki-laki dan 

perempuan. Adapun tujuan dari pengutusan juru damai tersebut adalah untuk 

melakukan perbaikan hubungan rumah tangga antara suami-istri yang berselisih dan 

memperjelas pokok persoalan. 

                                                

35al-Baid}a>wi> Na>s}ir al-Di>n Abu> Sa‘i>d ‘Abdullah bin ‘Umar bin Muh}ammad al-

Syaira>zi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l, Juz II (Cet. I; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ 

al-‘Arabi>, 1418 H), h. 73.  

36Abu> H}ayya>n Muh}ammad bin Yu>suf bin ‘Ali> bin Yu>suf bin H}ayya>n As\i>r al-

Di>n al-Andalu>si>, al-Bah}r al-Muh}i>t} fi al-Tafsi>r, Juz III (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1420 H), h. 

629. 
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Ibn Kas\i>r dalam kitabnya bahwa para ulama fikhi berkata: apabila terjadi 

perselisihan antara suami-istri maka hakim mepercayakan keduanya kepada orang 

asing terpercaya unuk mempertimbangkan persoalan keduanya dan mencegah yang 

berbuat aniaya di antara keduanya dari berbuat aniaya. Adapun jika persoalan 

keduanya menjadi besar dan permusuhannya panjang, maka hakim harus mengutus 

orang terpercaya dari pihak perempuan dan orang terpercaya dari pihak laki-laki 

untuk bertemu lalu menimbang pesoalan keduanya dan melakukan susuatu yang 

terdapat kebaikan di dalamnya dari apa yang keduanya (utusan) lihat dari segi 

perceraian atau perdamaian.37 Sejalan dengan al-Wa>h}idi> bahwa yang 

diperintahkan untuk mengutus dua orang juru damai adalah pemerintah yang 

menangani perkara suami-istri dari apa yang diperselisihkan di antara keduanya. Hal 

tersebut ia kemukakan berdasrkan kata al-hakam yang bermakna al-ha>kim yakni 

orang yang mencegah dari perbuatan aniaya.38 

Penjelasan mengenai pengutusan hakam sebagai penengah antara suami istri 

yang berselisih dapat disimpulkan bahwa proses penunjukan dan pengangkatan 

hakam terdapat dua bentuk yaitu pertama, hakam ditunjuk oleh keluarga yang 

berselisih untuk menjadi penengah dan penyelesaiannya dengan musyawarah tanpa 

melalui jalan pengadilan disebut informal. Kedua, pengangkatan hakam oleh 

pemerintah atau hakim yang menangani perkara suami istri yang berselisih melalui 

jalan pengadilan disebut formal. 

Penyelesaian perselisihan oleh hakam baik ditempuh dengan jalan formal 

maupun informal sama-sama tujuan utama yang ingin dicapai adalah perdamaian atau 

                                                

37Ibn Kas\i>r Isma>‘il bin ‘Umar al-Qurasyi> al-Bas}ri> Abu> al-Fida>, Tafsi>r al-Qur’a>n 

al-‘Az{i>m, Juz II (Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), h. 259. 

38Al-Wa>h}idi>, Al-Wasi>t{ fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Maji>d, Juz II, h. 47. 
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is}lah. Baik perdamaian dalam bentuk kembalinya suami istri hidup bersama dan 

perselisihan hilang diantara keduanya atau akan lebih timbul perdamaian ketika 

diputuskan untuk bercerai saja sebab jika diteruskan maka bahaya yang ditimbulkan 

akan lebih besar sebab memang sudah tidak ada lagi kecocokan39. Sebagaimana 

Abu> al-T}ayyib menjelaskan bahwa maksud dari penggalan ayat ْإ ن 

يُوَفِ قِْاللُّْبَي نَهُمَاْيُرِيدَاْإِص لاحًا  adalah Allah 

akan menetapkan persatuan dan kerelaan di antara pasangan suami istri sehingga 

keduanya kembali pada persatuan dan keindahan pergaulan. Sementara makna al-

ira>dah (keinginan) adalah kejernihan niat keduanya (juru damai) terhadap perbaikan 

situasi antara suami-istri.40 Dengan demikian, penggalan ayat tersebut dapat dipahami 

bahwa jika al-h}akamain (dua orang juru damai) menginginkan sebuah perbaikan 

terhadap pasangan suami-istri yang sedang berselisih dengan kemurnian niat, maka 

Allah akan mendamaikan keduanya (al-zauja>n) agar dapat kembali bersatu dan 

merasakan kembali indahnya kebersamaan dan pergaulan keduanya. 

Al- Ra>zi> menjelaskan bahwa ada empat bentuk penafsiran yang dapat 

terkandung pada kata انْيريدا yaitu: Jika dua orang juru damai tersebut 

menginginkan kebaikan dan perbaikan maka Allah akan mendamaikan dua orang juru 

damai tersebut sampai keduanya bersepakat atas apa yang terbaik, Jika dua orang juru 

damai tersebut menginginkan perbaikan maka Allah akan mendamaikan pasangan 

                                                

39Jika perceraian dilakukan dengan damai disebutkan dalam QS an-Nisa/4: 130  

قاَ وَإنِ ُ  يغُْنِ  يتَفََرَّ ن كلًُّ  ٱللَّّ ُ  وَكَانَ  سَعتَهِِۦ م ِ سِعاً ٱللَّّ حَكِيمًا وََٰ  “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan 

memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), 

Mahabijaksana. “  

40Abu> al-T}ayyib Muh}ammad S}iddi>q Kha>n bin H}asan bin ‘Ali> Ibn Lat}ifullah al-

H}usaini> al-Bukha>ri> al-Qinnauji<, Fath} al-Baya>n fi> Maqa>s}id al-Qur’a>n, Juz III (Bairu>t: 

al-Maktabah al-‘As}riyyah li al-T}iba>‘ah wa al-Nasyr, 1412 H/1992 M), h. 111. 
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suami-istri tersebut, Jika pasangan suami-istri tersebut menginginkan perbaikan maka 

Allah akan mendamaikannya (suami-istri), Jika pasangan suami-istri tersebut 

menginginkan perbaikan maka Allah akan mendamaikan dua orang juru damai itu 

sehingga keduanya dapat melakukan perbaikan. 

QS an-Nisa/4: 35 ini kemudian ditutup dengan “Sungguh Allah maha 

mengetahui maha teliti” dimaksudkan bahwa Allah mengetahui segala maksud dari 

hakam tersebut. Ketika keduanya benar-benar mengingikan is}lah atau perbaikan dan 

perdamaian diantara kedua suami istri yang bertikai. Itulah mengapa salah satu syarat 

untuk mengangkat hakam adalah orang saleh, sebab ia akan jujur dalam mencari 

kebenaran yang masih bisa diluruskan akan diluruskan. Namun jika penyelesaian 

terbaik adalah dengan bercerai maka ia akan sepakat untuk menceraikan. Maka 

hendaklah hakam dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan harus dilaksanakan 

dengan penuh kehati-hatian tanpa ada penghianatan.41 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ketika terjadi 

perselisihan antara suami dan istri dan berniat untuk menyelesaikan pertikaiannya  

dengan mengutus penengah maka baik datang dari kedua hakam atau dari kedua 

suami istri yang berselisih jika niat islah masih ada maka Allah swt akan memberikan 

taufiknya. 

Terkait dengan kewenangan hakam dalam melanjutkan atau memutuskan 

hubungan di antara suami istri yang berselisih terdapat beberapa pendapat Ibnu Abbas 

berpendapat bahwa ketika kedua hakam menyelidiki siapa yang bersalah dan 

ditemukan kesimpulan bahwa jika laki-laki yang bersalah maka istrinya dipisahkan 

darinya dan wajib memberinya nafkah terus menerus namun jika jika perempuan 

                                                

41Hamka, Tafsir al-Azhar jilid II (cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 283-288. 
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yang bersalah maka ia harus kembali kerumah suaminya dan tidak wajib diberi 

nafkah. Tetapi jika kedua hakam berpendapat baik keduanya diceraikan atau kembali 

bersama namun salah satunya tidak menyetujui dan salah satu diantaranya meninggal 

maka yang setuju akan menerima warisan dan yang tidak setuju tidak menerima 

warisan. 

Selain Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa kedua hakam mempunyai hak 

penuh bukan hanya menyatukan kembali suami istri yang berselisih tetapi juga 

menceraikan Ibnu Kas|ir pun berpendapat demikian. Jika keputusan bercerailah yang 

is}lah namun terdapat pula yang membatasi is}lah hanya pada menyatukannya 

kembali bukan menceraikan. Alasan yang mengatakan kedua hakam memiliki hak 

penuh (baik berkumpul kembali atau bercerai) karena mengutus kedua hakam adalah 

perintah wajib sehingga sudah menjadi ketentuan bahwa apa yang diputuskan oleh 

hakam adalah tetap dan tidak harus kedua yang berselisih harus menerimanya. Itulah 

mengapa Imam asy-Syafi’I dan Imam Abu Hanifah mengisyaratkan agar kedua suami 

istri yang berselisih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kedua hakam dan 

harus taat menerimanya. 

Pendapat yang menyatakan kedua hakam hanya berhak menyatukan kembali 

bukan memisahkan karena kata “jika kedua hakam itu menginginkan is}lah niscaya 

keduanya akan diberi taufik oleh Allah”. Is}lah dipahami bahwa 

perdamaian/perbaikan dengar arti berkumpul kembali bukan bercerai. Hal ini 

diperpegangi oleh Hasan Bis}ri, Qatadah, Zaid bin Aslam, Imam Ahmad, Abu S|aur, 

dan Dawud az-Zuhri. 

Penyelesaian konflik dalam rumah tangga dengan cara mengutus hakam 

memiliki beberapa kelebihan. Pertama, permasalahan yang telah terjadi hanya pihak 
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keluarga yang mengetahuai sehingga tidak tersebar keorang lain, karena 

sesungguhnya permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya orang lain tidak perlu 

tahu. Kedua, motivasi hakam adalah mendamaikan sehingga keputusan yang diambil 

dapat diterima dengan tulus oleh pihak yang bersengketa. Ketiga, solusi yang diambil 

untuk mencari kebenaran sebagai teladan bukan saling memvonis mana benar mana 

yang salah, sebab vonis hanya menghasilkan perselisihan. Solusi yang ditawarkan 

Islam dalam mengatasi konflik memberikan pelajaran bahwa: 

1. Keluarga dan masyarakat tidak boleh mengabaikan perselisihan suami dan 

isteri, melainkan ikut bertanggung jawab mencari dan memberikan solusi. 

2. Setiap perselisihan di antara keluarga harus diantisipasi agar tidak mengarah 

pada perceraian. 

3. Pihak suami dan isteri masing-masing mengusulkan seorang wakil 

4. Bila ada niat baik maka Allah swt. anugerahkan taufiknya.42 

B. Tinjauan Umum Hakam 

1. Pengertian Hakam 

Secara bahasa kata Hakam berasal dari kata حكماْحكومة 

 yang artinya wasit atau juru penengah43 ada pula yang mengartikannya حكم

memimpin44ْmengandung makna yang sama dengan kata فيصل. Dalam KBBI 

berarti perantara, pemisah, wasit.45 Dalam Kamus al-Was|it} hakim adalah man 

                                                

42Tri oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka 

Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34-35”, QIYAS, vol. 2, No. 1 (2017): h.64. 

43Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (cet.XIV; Surabaya: 1997),  

h. 309.  

44Hasbi as|-S|iddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab  (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 554.  

45Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III, h. 383.  
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mus|s|iba li al-hukmi baina al-nas “seorang yang dibebani atasnya hukum di antara 

manusia.46  

Secara istilah, hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri 

atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Mujahid sepakat untuk 

menunjuk dua orang hakam bila terjadi persengketaan antara suami istri dan tidak 

diketahui siapa yang salah, hukumnya adalah harus. para ahli berbeda-beda dalam 

meberikan definisi diantaranya: 

a. Ahmad Mustafa al-Maragi mendefinisikan hakam adalah orang yang 

mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. 

b. Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti menyebutkan 

bahwa hakam (seorang penengah) adalah seorang laki-laki yang adil dari 

keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga 

wanita yang masing-masing mewakili pihak yang bersengketa tentang 

putusannya untuk menjatuhkan talak atau khulu’. Keduanya akan berusaha 

dengan sungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan 

kembali atau memisahkan keduanya bila hal itu dianggap perlu.47 

c. Amir syarifudin mendefinisikan hakam adalah seorang bijak yang dapat 

menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga . 

d. Slamet Abidin dan Aminuddin mendefinisikan hakam adalah juru damai yang 

dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan diantara 

                                                

46Maktabah al-S|aruq al-Dauliyah, al-Mu’jam al-Was|it| (Jumhuriyah Mis|ra al-Arabiyah, 

1429H/2008 M) h. 197.  

47Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain 

Berikut Asbabun Nuzul jilid I, terj. Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 331.  
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keduanya. Definisi ini sama dengan yang diungkapkan oleh Sohari Sahrani dan 

M.A. Tihani.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa hakam adalah 

seorang yang dianggap bijak yang perkataan dan keputusannya bisa didengar dan 

diterima oleh kedua pihak yang bersengketa di utus untuk menjadi penengah atau juru 

damai di antara keduanya dan memiliki hak memutuskan dan menyelesaikan perkara 

yang mempunyai keinginan dan berupaya mengadakan perbaikan tanpa diketahui 

siapa yang benar siapa yang salah. Penyelesaian perkara yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah penyelesaian perselisihan terhadap kasus syiqa>q. 

Hakam (juru damai) diutus bilamana terjadi perselisihan, pertengkaran, 

percekcokan yang terus menerus antara suami istri dan salah satu pihak tidak setuju 

untuk bercerai dan jika telah sampai ke pengadilan, pengadilan berpendapat ada 

kemungkinan terjadi perdamaian diantara pihak yang berselisih. Tujuan dan tugas 

utama hakam adalah mengupayakan sebisa mungkin mempertahankan sebuah rumah 

tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam kedamaian.48 Upaya ini dilakukan untuk 

mengurangi angka perceraian yang setiap tahun selalu betambah. Hakam diberikan 

kepercayaan untuk membantu mencarikan solusi agar rumah tangga yang terjadi 

perselisihan tidak berujung perceraian. 

Menunjuk seseorang hakam yang akan diberikan kepercayaan memberikan 

solusi terhadap perselisihan yang dialami khususnya dalam sebuah rumah tangga 

tentu harus kepada orang yang memenuhi syarat. Syarat utama yang harus dimiliki 

adalah keadilan dan kebijaksanaan agar pengambilan keputusan tidak berpihak dan 

                                                

48Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah wan Ismail, Nusyuz, Syiqaq, dan Hakam 

Menurut al-Quran, Sunnah, dan Undang-Undang Keluarga Islam  (Negeri Sembilan: Kolej Universiti 

Islam Malaysia, 2007), h. 69.  
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tidak berat sebelah. Ulama memberikan syarat orang yang berwenang menjadi hakam 

(juru damai), ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili mensyaratkan orang tersebut 

harus laki-laki yang adil, profesional atas tuntutan permasalahan pasangan suami istri 

yang berselisih, hendaknya dari keluarga masing-masing pihak suami istri yang 

berselisih. Jika tidak terdapat dari pihak keluarga suami maupun istri yang dapat 

berlaku adil maka boleh mengutuskan juru damai bukan dari pihak keluarga asal 

mampu berlaku adil dan bertanggung jawab dan mampu mendamaikan. 

Menurut Mazhab Malik mensyaratkan pengutusan hakam dari anggota 

keluarga suami istri sebab anggota keluarga lebih paham dengan kondisi suami istri 

sehingga memungkinkan untuk mengembalikan pasangan suami istri kembali 

bersatu. Jika tidak terdapat dalam pihak keluarga maka setiap muslim yang adil bisa 

dipilih dan akan lebih baik jika keduanya adalah tetangga dekat suami istri yang 

berselisih.49 Tetangga merupakan orang terdekat setelah keluarga sebagai teman 

berbagi suka duka kehidupan. 

Sayyid Sabiq mensyaratkan hakam adalah orang yang berakal, balig, adil, 

muslim, dan mengedepankan perdamaian. Cinta damai sebagai sayarat seorang 

hakam sebab tugasnya menyelesaikan masalah bukan semakin menambah rumitnya 

masalah. Konteks ayat mengenai hakam jika diperhatikan dapat dirumuskan bahwa 

syarat menjadi hakam adalah profesional, adil, dan mengedepankan upaya damai 

(is}lah). Ketiga syarat tersebut ketika tergambar dalam diri seorang hakam dan dalam 

pengambilan kebijakannya untuk mendamaikan suami istri yang berselisih dapat 

                                                

49Armiadi dan Muhammad al-Fattah bin Abu Bakar, “Peran Hakam (Juru Damai) dalam 

Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)” el-Usrah: 

Jurnal Hukum Keluarga, Vol. I. No. 1 (2018): h, 44. 
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mengubah pandangan suami istri yang sedang diupayakan agar berdamai.50 Hakam 

yang tidak profesional terkadang tidak menjalankan amanahnya dengan baik 

meremehkan tugasnya sehingga suami istri yang berselisih semakin berlarut dan tidak 

kunjung memperoleh hasil akhir. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa figur seorang hakam 

harus beragama Islam, balig, berakal, dan yang terpenting disegani dan didengar 

perkatannya karena kebijakannya dalam memberikan solusi terhadap konflik yang 

terjadi. Hakam sebaiknya dari pihak keluarga akan tetapi jika tidak ada, hakam harus 

orang yang disegani sehingga keputusan yang diambil bisa didengar  dan dapat 

mengubah pandangan suami istri yang sebelumnya kekeh mempertahankan egonya 

masing-masing. Sepatutnya hakam haruslah seorang yang senantiasa mengupayakan 

dan menginginkan perdamaian. 

Selain istilah hakam, orang yang menjadi penengah untuk memberikan solusi 

terhadap konflik yang terjadi antara suami dan istri disebut juga dengan mediator. 

Pada dasarnya hakam dan mediator memiliki kesamaan yaitu sebagai juru 

damai/penengah/orang ketiga diantara dua orang yang berselisih. Praktik 

penyelesaian sengketa melalui seorang mediator melalui proses mediasi di 

pengadilan. Mediator yakni orang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau 

lebih yang bersengketa, pihak ketiga yang berperan sebagai pendamping dan 

penasihat yang dalam proses penyelesaian sengketanya disebut dengan mediasi. 

Persyaratan mediator memang tidak disebutkan dalam Perma tetapi acuannya 

merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 yang didalamnya 

                                                

50Armiadi dan Muhammad al-Fattah bin Abu Bakar, “Peran Hakam (Juru Damai) dalam 

Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)” el-Usrah: 

Jurnal Hukum Keluarga, Vol. I. No. 1 (2018): h, 45.  
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menyebutkan tentang kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa 

pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu 

a. Cakap melakukan tindakan hukum 

b. Berumur paling rendah 30 tahun 

c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktiff bidang lingkungan hidup 

paling sedikit 5 tahun 

d. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam waktu satu 

bulan) 

e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan dan penengahan 

f. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan salah satu pihak yang 

bersengketa 

g. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa 

h. Tidak memiliki kepentingan financial atau kepentingan lain terhadap 

kesepakatan para pihak 

i. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.51 

Wachid Ridwan menyebutkan bahwa meskipun hakam dan mediator sama-

sama sebagai penengah dan juru damai, tugas mediator lebih kompleks dari hakam. 

Hakam hanya membantu menyelesaikan perkara syiqa>q atau ikatan pernikahan saja 

yakni dengan menyelidiki penyebab perselisihan yang terjadi antara siami istri dan 

mencarikan solusinya sedangkan mediator selain mengerjakan apa yang dikerjakan 

hakam mediator juga menangani hal yang merupakan akibat dari perselisihan yang 

terjadi seperti sengketa pembagian harta bersama dan hak asuh anak jika seandainya 

upaya damai gagal dan berakhir dengan perceraian. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

                                                

51Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, h. 133-134.  
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seorang mediator merupakan ahli atau profesional dalam bidangnya, yaitu khusus 

manangani permasalahn sengketa perdata sebagaimana terdapat dalam Perma pada 

Pasal 4 sedangkan hakam diangkat sebagaimana perintah yang terkandung dalam al-

Qur’an yang merupakan sumber hukum Islam tetap dilaksanakan.52 Sejauh ini terlihat 

bahwa konsep hakam yang disebut dalam al-Qur’an dan mediator telah mengalami 

transformasi terutama dari sisi pelaksanaannya sebagai orang yang terlibat dalam 

penyelesaian sengketa rumah tangga. 

Perbedaan antara hakam dan mediator juga dapat dilihat pada penelitian yang 

dilakukan oleh Iffah terhadap masyarakat Melayu Jambi yang mempunyai adat dan 

metode sendiri dalam menengahi perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan 

rumah tangga mampu diatasi dan diselesaikan oleh imam ditingkat desa, nenek 

mamak, tuo tengganai di masyarakat Jambi dengan latar belakang pendidikan yang 

seadanya dan berbekal pemahaman yang seadanya mengenai proses tahkim orang-

orang yang dituakan tersebut mampu mendinginkan suasana, mencari solusi, dan 

menyatukan kembali rumah tangga yang retak. Sedangkan mediator wajib 

bersertifikat dan diakui oleh Mahkamah Agung.53  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dari segi peran dan 

tujuan yang ingin di capai hakam dan mediator memiliki kesamaan yaitu sama-sama 

berperan sebagai orang ketiga yang akan menengahi dua orang yang berselisih dan 

membantu mencarikan solusi atas perkara yang dialami untuk mencapai hasil yakni 

berdamai.  

                                                

52Roichon Mahbub, “Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Hakam dalam Perkara 

Syiqaq”, Skripsi (Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), h. 67.  

53Iffah, “Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat Melayu Jambi”, 

Disertasi (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syari Riau, 2020), h. 20.  
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Sedangkan perbedaan antara hakam dan mediator yakni dari segi bentuknya. 

Mediator digunakan untuk orang yang menyelesaian sengketa rumah tangga melalui 

mekanisme peradilan (formal) sedangkan hakam digunakan untuk orang yang 

menyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme kekeluargaan/musyawarah 

(informal). Penyelesaian sengketa syiqa>q melalui mekanisme kekeluargaan oleh 

hakam merupakan objek pengkajian dalam penelitian ini sebab penyelesaian 

perselisihan rumah tangga dengan jalan informal dianggap lebih ringan menurut al-

qur’an dan Hadis, karena dapat dilaksanakan oleh setiap individu dan diaplikasikan 

dalam lingkungan masyarakat. Hanya saja penyelesaian dengan jalan informal 

memerlukan kerjasama antara karakter individu yang berselisih dengan pemberi 

solusi untuk terlepas dari sengeta. Lebih lanjut, meneladani Rasulullah saw dan 

menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan Hadis tentang nilai 

persaudaraan, toleran, dan sifat saling menghargai akan lebih meminimalisir 

terjadinya konflik. 

2. Peran Hakam dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga/Perkara Syiqa>q 

Konflik merupakan hal yang kerap mucul dalam rumah tangga. Hal tersebut 

merupakan sunnatullah sebab fitrah manusia adalah tempat salah dan khilaf, namun 

setiap konflik selalu ada jalan keluar. Konflik menurut KBBI diartikan perselisihan 

yang identik dengan percekcokan, juga berarti oposisi atau perbedaan pendapat antara 

orang-orang atau kelompok-kelompok setiap hubungan pribadi mengandung unsur-

unsur konflik pertentangan pendapat atau perbedaan kepentingan.54 Secara umum, 

konflik/perselisihan berasal dari kata kerja latin con yang berarti bersama dan figure 

berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu 

                                                

54Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 219.  
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proses sosial antara dua orang atau lebih atau kelompok dimana salah satu pihak 

berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak 

berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan individu dalam suatu interaksi bisa 

karena perbedaan fisik, tingkat pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain 

sebagainya yang kemudian disertai individualism dalam interaksi sosial.55 

Al-Qur’an memberikan gambaran situasi dalam kehidupan suami istri yang 

menunjukkan adanya keretakan yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan 

tersebut bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapakan Allah dalam 

kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang semestinya dipenuhi 

kedua belah pihak namun tidak lagi terpenuhi. Konflik dalam rumah tangga tentu 

akan lebih banyak dan akan berbeda dengan konlik dalam kelompok sosial lainnya 

sebab hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang sangan dekat dan 

memiliki intensitas tinggi dan menyangkut tiga aspek yaitu intensitas, kompleksitas, 

dan durasi sehingga konflik yang terjadi seringkali bersifat jangka panjang. Bahkan 

jika seandainya dihentikan dengan mengakhiri hubungan berupa perceraian akan 

tetap tersisa dampaknya terhadap psikologi dan akan tetap membekas dan sulit 

dihilangkan.56 

Konflik antara suami dan istri disebutkan dalam al-Qur’an dengan dua istilah 

yaitu nusyu>z dan syiqa>q. Kata نشز (nasyaza) terdiri atas huruf الشين ,النون, dan 

                                                

55Cherni Rachmadani, “Strategi Komunikasi dalam mengatasi konflik Rumah Tangga 

Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT. 29 Samarinda Seberang”. Ejournal Ilmu Komunikasi, 

vol. I, no 1 (2013), h. 219.  

56Tri oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka 

Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34-35”, QIYAS, vol. 2, No. 1 (2017): h. 61. 



57 

 

 57 Dari pengertian ini, bentuk mas}dar.(naik) ارتفع memiliki makna dasar ,الزاء

(al-nasyz/al-nusyu>z) kemudian diartikan dengan   ارتفاعٍ وعُلو 

(ketinggian/kenaikan),58 الشَّيْءُ المرتفع (sesuatu yang tinggi) seperti anak bukit,59 

atau المكان المرتفع (tempat yang tinggi).60 Penggunaan kata nusyu>z yang terkait 

dengan pengertiannya secara syara’, yaitu istilah yang dikenal dalam kehidupan 

suami-istri terdapat dalam QS al-Nisa>’/4: 34, dan QS al-Nisa>’/4: 128.  

Nusyu>z terjadi ketika salah satu antara istri atau suami meninggalkan 

kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga 

keduanya. Sehingga terdapat perbedaan antara nusyu>z istri61 dan nusyu>z suami62. 

Nusyu>z istri adalah kedurhakan istri terhadap suaminya atas apa yang diwajibkan 

padanya, sedangkan nusyu>z suami berarti kekerasan suami terhadap istrinya dan 

berpaling darinya.63  

                                                

57Ibra>hi>m Mus}t}a>fa> dkk., al-Mu’jam al-Wasi>t}, Juz 2 (Kairo: Da>r al-Da’wah, t.th.), 

h. 764.   

58Abu> al-H{usain Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyya>, Maqa>yi>s al-Lugah, Juz 5, h. 345. 

Lihat juga Muh}ammad Rawwa>s Qal’aji> dan H{a>mid S{a>diq Qani>bi>, Mu’jam Lugah al-

Fuqaha>’, Juz 1(Cet. II; t.tp: Da>r al-Nafa’>is li al-T{aba>’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1988), h. 

480. 

59Al-S{a>h}ib bin ‘Iba>d, al-Muh}i>t} fi> al-Lugah, Juz 2 (t.d.), h. 156.  

60Abu> al-Fath} Na>s}ir al-Di>n bin ‘Abd al-Sayyid bin ‘Ali> bin al-Mut}raz, al-Mugrib fi> 

Tarti>b al-Mu’rab, Juz 2 (Cet. I; H{alb: Maktabah Usa>mah bin Zaid, 1979), h. 309.  

61Nusyu>z istri adalah sikap ‘tinggi’ istri atas suami sebagai qawwa>m/pemimpin dalam 

rumah tangga dengan tidak menaatinya, tidak melayaninya, dan tidak menjaga sikap yang baik. 

Langkah penyelesaian nusyu>z istri ada tiga, yaitu dengan menasehatinya, memisahkan diri darinya di 

ranjang, dan bersikap tegas atasnya.   

62Nusyu>z suami adalah kelalaian suami dalam menunaikan tanggungjawab 

kepemimpinannya atas istri dengan tidak mencukupi kebutuhannya, tidak melindunginya, dan tidak 

berbuat baik terhadapnya. Langkah penyelesaian nusyu>z suami adalah dengan mengadakan 

perdamaian antara suami-istri, yakni melakukan kesepakatan dengan istri merelakan untuk dikurangi 

beberapa haknya.  

63Muh}ammad bin Ibra>him bin ‘Abdilla>h al-Tuwaijiri>, Mausu>’ah al-Fiqh al-Isla>mi>, 

Juz 4 (Cet. I; t.t.: Bait al-Afka>r al-Dauliyyah, 2009), h. 162.    
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Syiqa>q secara bahasa berarti “yang menimbulkan pertengkaran dan 

permusuhan.64 Secara istilah berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri 

sehingga antara keduanya tidak dapat dipertemukan dan kedua belah pihak tidak 

dapat mengatasinya. 

Muhammad Ali As} S}abuni berpendapat bahwa syiqa>q adalah perselisihan 

dan permusuhan. Terambil dari kata al-Syaqqu yang bermakna sisi sebab kedua pihak 

yang berselisih berada pada sisi yang berbeda disebabkan oleh permusuhan dan 

ketidak jelasan. Menurut Sayyid Sabiq, syiqa>q adalah perpecahan antara suami istri 

sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan berakibat terhadap hancurnya 

rumah tangga yang didalamnya terdapat unsure d}arar (membahayakan).65 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa syiqa>q 

mempunyai dua pengertian. Pertama, syiqa>q bermakna perselisihan dan 

pertengkaran suami istri yang terjadi terus menerus yang menyebabkan ketidak 

rukunan dan berpotensi berakhir pada perceraian. Kedua, syiqa>q adalah perselisihan 

dan pertengkaran suami istri yang mengandung unsur d}arar yang membahayakan 

salah satu pihak sehingga berpotensi terjadi perceraian. 

Faktor utama terjadinya syiqa>q dalam sebuah rumah tangga diawali ketika 

salah satu diantara suami atau istri berlaku nusyu>z. Menurut Nur Taufik Sanusi 

salah satu cobaan yang paling menonjol dalam rumah tangga ialah banyaknya 

pasangan suami istri yang menikah tanpa dibekali nasihat-nasihat perkawinan terlebih 

dahulu dan tanpa pengetahuan serta pembekalan yang baik terkait dengan hak dan 

                                                

64Ibnu Manzu>r, Lisa>n al-‘Arabi@, juz VII (Kairo: Da>r al-Taufiqiyyah li al-Tura>s, 2009, 

h. 166 . 

65Arne Huzaimah, “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara 

Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama”, NURANI, Vol. 16, No. 2 (Desember 2016), 

h. 5.  
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kewajiban suami istri. Ketiadaan figur yang menjadi teladan dalam mengarungi 

kehidupan rumah tangga juga menjadi faktor, sehingga perkara-perkara kecil dan 

sepele bisa memperparah keadaan dalam rumah tangga.66 

Faktor lain yang menjadi sebab awal terjadinya syiqa>q (konflik dalam rumah 

tangga) adalah kesalahan dalam memilih pasangan67, pernikahan dini68, ketiadaan 

kufu’ (kesetaraan) dalam sepasang suami istri. Abdul Ghany dalam tulisannya 

menyebutkan indikasi pemicu konflik rumah tangga terdapat dibeberapa ayat dalam 

al-Qur’an diantaranya: kedurhakaan, dengki, kekerasan dalam rumah tangga, caci 

maki atau hinaan, dan ikut campurnya kerabat dalam kehidupan rumah tangga.69 

Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendri Pratama bahwa 

faktor utama penyebab terjadinya syiqa>q ialah faktor ekonomi yang menimbulkan 

faktor-faktor lain seperti perselingkuhan, kurang komunikasi, tidak mau mengalah, 

                                                

66Nur Taufik Sanusi, Fiqih Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam mengelola Konflik 

Menjadi Harmoni (cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010), h. 8.  

67Islam secara jelas menegaskan untuk memperhatikan pemilihan pasangan sebab hal tersebut 

merupakan faktor terciptanya keharmonisan antara suami istri dan landasan utama dalam memilih 

pasangan adalah agama. Kamil al-Haya>li, al-Khilafa@t al-Zaujiyyah, terj. Nur Hasanuddin, Solusi 

Konflik dalam Rumah Tangga (cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 3. Sebagaimana 

hadis Nabi:  

ِ، قَالَ: حَدَّثنَِي سَعِيدُ بنُْ أبَِ  ُ عَنْهُ، عَنِ ا أبَيِهِ، عَنْ أبَيِ يدٍ، عَنْ ي سَعِ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ، حَدَّثنَاَ يحَْيَى، عنَْ عبُيَْدِ اللََّّ ِ صَلَّى اللهُ هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ لنَّبيِ 

يهَا، فاَظْ لِدِينِ كحَُ المَرْأةَُ لِِرَْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تنُْ    . نِ، ترَِبتَْ يدَاَكَ فرَْ بذِاَتِ الد ِ

68Pernikahan yang terjadi pada usia dibawah standar layak untuk menikah sangat 

mempengaruhi kelangsungan pernikahan. Misalnya tidak terpenuhinya kematangan biologis, 

psikologis maupun ekonomis yang berdampak pada masing-masing pihak. Anak-anak yang belum 

sampai pada kematangan biologis alat reproduksinya belum berfungsi dengan maksimal sehingga 

belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenis dan organ reproduksinya belum siap 

untuk dibuahi. Kematangan psikologis maksudnya anak belum mencapai usia matang baik pemikiran, 

perilaku, dan emosional untuk saling memahami satu sama lain. Umi Sumbala dan Faridatul Jannah, 

“Kesetaraan dan Keadilan Gender “, Vol. 7, no. I (Juni 2012), h. 85-86.  

69Abdul ghany, “Solusi al-Qur’an dalam Konflik Rumah Tangga”, Disertasi (Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), h. 145-163.  



60 

 

campur tangan orang tua, karena kurangnya pemahaman agama, dan kekerasan dalam 

rumah tangga.70  

Jadi, perbedaan antara nusyu>z dan syiqa>q adalah nusyu>z berawal dan 

terjadi pada salah satu pihak (suami atau istri) sedangkan syiqa>q merupakan 

perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua pihak secara bersama-sama 

sehingga sulit menemukan jalan keluar dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu 

penyelesaian sengketa syiqa>q harus menghadirkan orang ketiga (hakam) untuk 

membantu mencarikan solusi. Demikian QS an-Nisa/4: 35 menyebutkanyya 

kemudian diimplementasikan dengan cara berbeda disejumlah daerah.  

Sebagaimana metode dan pola penyelesaian sengketa masyarakat Aceh 

melalui lembaga adat bersama pemangku adat yang identik dengan musyawarah yang 

dilakukan oleh Lembaga Adat Aceh antara lain: penyelesaian secara personal 

(penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan 

kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain, penyelesaian melalui pihak 

keluarga (penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga yang 

mempunyai hubungan dekat dari pihak yang bersengketa), duek ureung tuha 

(musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa 

berdasarkan laporan para pihak, (penyelesaian melalui lembaga adat kaujerun Blang 

(penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreung terhadap berbagai sengketa baik 

berdasarkan laporan para pihak atau tidak, penyelesaian melalui peradilan Gampong 

(peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa 

yang dilaksanakan di meunasah/mesjid), penyelesaian melalui peradilan mukim 

                                                

70Hendri Pratama, “Penyelesaian Sengketa Syiqaq Menurut Adat Aceh (Studi Pada 

Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)”, Tesis (Medan: Fak. Hukum Universitas 

Sumatera Utara, 2019), h. i . 
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(peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa 

yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan 

gampong.71   

Upaya optimal majelis peradilah adat gampong mendamaikan para pihak 

bukan mencari menang kalah tetapi damai dan sama-sama menang. Keberhasilannya 

dalam menangani perkara terlihat dari penyelesaian sengketa yang ditangani selesai 

pada tingkat adat gampong baik pelapor maupun terlapor tidak ada yang melakukan 

upaya lainnya seperti banding keperadilan adat Mukim maupun ke pengadilan formal. 

Hal itu sangat erat kaitannya dengan hukum atau aturan itu sendiri, penegak hukum, 

fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan 

yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama yaitu 

mencapai perdamaian yaitu adil dan seimbang sehingga keputusan-keputusan yang 

diambil oleh peradilan adat memenuhi kaidah-kaidah yang tumbuh dalam 

masyarakat. Penyelesaian dengan jalan informal tidak hanya berlaku di gampong, 

tetapi berlaku pula di kalangan masyarakat yang sudah maju di perkotaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan kerukunan dalam hidup bermasyarakat 

masih sangat utama dan tetap menginginkan hidup dengan damai dari pada 

melibatkan pengadilan yang menyebabkan permasalahan menjadi lebih panjang.72  

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Iffah pada masyarakat 

Melayu Jambi. Masyarakat adat masih menjunjung tinggi kebesaran persoalan 

                                                

71Hendri Pratama, “Penyelesaian Sengketa Syiqaq Menurut Adat Aceh (Studi Pada 

Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)”, Tesis (Medan: Fak. Hukum Universitas 

Sumatera Utara, 2019), h. 79-80.   

72Hendri Pratama, “Penyelesaian Sengketa Syiqaq Menurut Adat Aceh (Studi Pada 

Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)”, Tesis (Medan: Fak. Hukum Universitas 

Sumatera Utara, 2019),  h. 119.   
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perkawinan. Perkawinan merupakan urusan keluarga, masyarakat, martababat, 

pribadi, serta menyangkut urusah hukum keagamaan. Sehingga ketika dalam sebuh 

rumah tangga terjadi perselisihan maka menjadi permasalahan keluarga besar dari 

kedua belah pihak bahkan bisa sampai suku, masyarakat, kasta dan permasalahan 

diangkat dan dikaji bersama tingkat lembaga adat. Hukum yang berlaku dalam 

lemaga adat memiliki legalitas tersendiri hanya saja memiliki ruang lingkup yang 

sempit dan dianggap sebagai perintah leluhur yang tidak boleh berubah sehingga 

tidak ada perkembangan dan perubahan didalamnya.73  

Proses musyawarah dalam kasus perselisihan dalam rumah tangga mulai dari 

pengangkatan hakam dari tingkat tengganai kedua belah pihak serta proses tahkimnya 

tidak tertulis hanya saja digambarkan dengan pepatah yang lebih dikenal dengan 

seloko dimsyarakat adat Jambi. Hasil akhir dari musyawarah antara hakam disebut 

dengan “bulat aek di pembuluh, kalu pipih dapat dilayang, kok bulat dapat diguling”, 

jika hasil musyawarah tidak lagi menimbulkan permasalahan baru maka tuntas di 

tingkat musyawarah keluarga. Hal mediasi atau tahkim kasus perselisihan dalam 

rumah tangga pihak yang bisa disebut penghulu adalah kerapatan tengganai, 

kerapatan nenek mamak dan anggota lembaga adat. Jika memakai jasa orang luar 

lingkungan keluarga yang duduk sebagai hakam adalah pegawai syara’, imam dalam 

desa, dan bisa juga sarjana yang dianggap ahli dalam hal yang sedang diproses.74 

Ketika terjadi perselisihan, diselesaikan dengan jalan non litigasi dan 

keputusan yang diambil disetujui bersama akan ada proses legalisasi. Semua 

                                                

73Iffah, “Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat Melayu Jambi”, 

Disertasi (Riau: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 125-126.  

74Iffah, “Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat Melayu Jambi”, 

Disertasi (Riau: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 126-128.  
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keputusan dibuatkan surat dan ditanda tangani bersama untuk dijalankan bersama 

sehingga dapat menjadi alat bukti jika salah satu pihak lalai dari kewajiban. 

Perselisihan yang terus menerus terjadi tengganai atau garis terdepan dalam keluarga  

wajib menyelesaikannya karena dalam pandangan Melayu Jambi pertengkaran yang 

terus menerus dan menyebabkan perpisahan merupakan sebuah aib keluarga sehingga 

digunakan segenap kekuatan untuk menutupinya melalui jalan musyawarah mencari 

solusi terbaik dan para pihak yang berselisih wajib mengikuti keputusan hakam.75  

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustaming di Pengadilan 

Agama di Tana Luwu disebutkan bahwa apapun alasan perselisihan dalam rumah 

tangga penyelesaiannya harus melalui proses di Pengadilan Agama sebab pihak yang 

berperkara merasa puas dengan kinerja para hakim agama dalam memberikan 

keputusan. Namun hal tersebut tidak menjadikan angka perceraian berkurang maka 

sebaiknya ditingkatkan pula tahapan frekuensi mediasi dalam proses mendamaikan 

pihak-pihak yang berperkara.76 Ditempat lain disebutkan bahwa mediasi yang 

dilakukan di Pengadilan Agama meskipun telah dilakukan sesuai dengan prosedur 

mediasi tidak bisa menekan angka perceraian. Tingkat keberhasilannya sangat rendah 

dengan rata-rata tingkat keberhasilan dibawah 1%. 

Perdamaian yang menjadi tujuan utama dan dilakukan dengan memperhatikan 

asas musyawarah mufakat maka tali persaudaraan tidak akan terputus, tidak ada 

dendam dan sakit hati karena para pihak sudah ikhlas dengan putusan yang diambil.  

                                                

75Iffah, “Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat Melayu Jambi”, 

Disertasi (Riau: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), h. 217-218.  

76Mustaming, “Problematika Asy-Syiqaq Terhadap Putusnya Perkawinan di Pengadilan 

Agama (Suatu Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Tana Luwu)”, Disertasi (Makassar: 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 
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Praktik penyelesaian sengketa rumah tangga oleh hakam berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur 

informal oleh hakam dengan jalan musyawarah dalam menemukan solusi sebagai 

jalan tengah agar masalah tidak semakin meruncing sehingga kedua suami istri dapat 

kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh dan damai lebih memberi solusi dan 

tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibanding penyelesaian sengketa rumah tangga 

melalui jalur formal. 

QS an-Nisa/4: 114 menyebutkan bahwa muslim yang baik adalah berusaha 

mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan di hadapannya.  

هُمْ ْمِ نْكَثِيرْ ْفِىْخَي رَْْلَّْ ْمَنْ ْإِلَّْْنَج وَىَٰ

مَرَْ
َ
وْ ْبِصَدَقَةْ ْأ

َ
وْ ْمَع رُوفْ ْأ

َ
ْْأ

  
ْنَْبَيْ ْإِص لَٰح

ْر ضَاتِْمَْْٱب تِغَا ءَْْذَٰلِكَْْيَف عَلْ ْوَمَنْٱلنَاسِْ

ج رًاْنُؤ تِيهِْْفَسوَ فَْْٱللَِّْ
َ
 عَظِيمًاْأ

Terjemahnya: 

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali 

pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau 

berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa 

berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan 

memberinya pahala yang besar.”77  

Berdasarkan ayat di atas sebagai umat muslim ketika mendapati dua orang 

saudara yang saling berselisih hendaklah didamaikan. Peran hakam (juru damai) 

adalah mendamaikan. Mencoba segala upaya mempertahankan rumah tangga tetap 

bertahan hidup harmonis dan damai. Menjalankan peran tersebut tentu seorang hakam 

harus menjadi penengah di antara pasangan yang berselisih dengan cara mencari dan 

meneliti akar permasalahan. Hakam juga berperan sebagai wakil dari pihak yang 

                                                

77Kementerian Agama RI, Mushaf Wanita, h. 97. 
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berselisih sekaligus menjadi pihak yang memberikan solusi atas masalah yang sedang 

dihadapi oleh suami dan istri apakah solusi terbaik adalah kembali berdamai 

menjalani kehidupan rumah tangga atau mengakhiri ikatan pernikahan dengan cara 

damai.78 

Ulama memberikan klasifikasi tugas hakam agar sampai pada titik 

perdamaian: 

a. Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyebutkan hakam diutus agar mereka dapat 

melihat, mengamati, meneliti, dan mendalami laporan dari suami istri yang 

berselisih dan berupaya mengetahui dengan benar keadaan mereka serta 

memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu atau berpisah. 

b. Mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami istri sehingga dapat 

menyimpulkan permasalahan yang sedang dihadapi dan memberikan nasihat 

dalam upaya mendamaikan pihak yang berselisih. Hakam juga dapat menetapkan 

keputusan tanpa kerelaan dan persetujuan pihak yang dihukumi.  

c. Para Imam Mazhab berbeda dalam memberikan batasan tugas hakam. Mazhab 

Hanafi berpendapat bahwa hakam hanya menelusuri sebab-sebab pertengkaran 

kemudian diupayakan untuk didamaikan jika gagal maka hakam tidak 

mempunyai wewenang menceraikan. Mazhab Malik berpendapat bahwa setelah 

hakam menelusuri sebab-sebab perselisihan maka hakam memiliki kewenangan 

penuh menetapkan yang terbaik bagi suami istri yang berselisih, apakah 

berdamai atau bercerai namun jika terdapat perbedaan pendapat diantara kedua 

                                                

78Armiadi dan Muhammad al-Fattah bin Abu Bakar, “Peran Hakam (Juru Damai) dalam 

Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)” el-Usrah: 

Jurnal Hukum Keluarga, Vol. I. No. 1 (2018): h. 48.  
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hakam, pengadilan akan meminta agar dilakukan upaya ulang untuk 

mendamaikan pihak yang bersengketa.  

Pada dasarnya tugas hakam adalah berusaha mendamaikan dan 

mengembalikan mereka ke dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, 

jika pertikaian telah sedemikian parah dan tidak ada celah untuk mendamaikan 

mereka, kemudian hakam memandang perceraian sebagai jalan terbaik maka mereka 

dapat merekomendasikan dan menyarankan agar suami-istri itu mengajukan 

permohonan perceraian di pengadilan. Persoalannya, apakah hakam berwenang untuk 

menceraikan suami-istri itu atau tidak? Ternyata, ada perbedaan pendapat dikalangan 

ulama. Ali, Ibn Abbas, Malik dan al-Syafi’i satu pendapat, sementara kalangan syiah 

berpendapat bahwa hakam berwenang menceraikan mereka, jika itu merupakan hal 

yang terbaik bagi mereka. Adapun al-Hasan, Abu Hanifah dan al Syafi’i dalam satu 

riwayat berpendapat bahwa hakam hanya berwenang untuk mendamaikan, tidak 

untuk menceraikan.79 

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa peran hakam dalam menangani 

perkara syiqa>q antara lain: hakam berperan dan diberikan kewenangan sebagai juru 

damai atau penengah untuk menyelesaikan sengketa keluarga jika ia mampu 

menyatukan maka ia tidak boleh menempuh jalan lain selain mendamaikannya, 

penunjukan hakam atas dasar keridaan suami istri dan ridha atas tugas dan 

wewenangnya yakni menelusuri permasalahan yang menimbulkan persengketaan 

                                                

79Sahabuddin dkk, Ensiklopedia Al-Qur´an: Kajian Kosa Kata  (Cet. I; Jakarta: ), h. 951-952.  
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antara keduanya, hakam memiliki kewenangan sebagai penengah juru damai dan 

tidak berhak memisahkan atau menceraikan.80 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakam dalam mewakili 

suami dan istri dalam menengahi perkara syiqa>q memiliki dua kedudukan. Pertama, 

sebagai wakil dari suami dan istri yang tidak berhak untuk memutuskan perkara tanpa 

adanya persetujuan dari kedua orang yang berselisih. Kedua, perwakilan dari suami 

dan istri berkedudukan sebagai hakim dan mempunyai kewenangan untuk 

memutuskan perkara walaupun tanpa persetujuan suami istri yang bersangkutan. 

Menghadirkan hakam merupakan solusi terakhir yang ditawarkan al-Qur’an 

ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan. Namun yang terpenting dan 

memberikan hasil terbaik adalah kesadaran masing-masing pihak yang berselisih 

untuk menurunkan egonya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuat dengan 

sepenuh hati. Memantapkan tekad untuk menghilangkan ketegangan sebelum 

terlambat dengan mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi jika 

perselisihan berujung kepada perceraian.  

Jadi, hakam yang kompeten tentu memiliki peran yang besar dalam membantu 

penyelesaian perselisihan yang sedang dialami antara suami dan istri namun yang 

terpenting kerja sama dari pihak yang berperkara juga menjadi kunci keberhasilan 

hakam menjalankan perannya. 

 

 

 

                                                

80R.Tanzil Fawaiq Sayyaf, “Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah”, Ulumuddin: Journal of 

Islamic Legal Studies, vol. 12, No. 2 (2019): h. 33.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Arah dan tujuan penelitan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan 

melihat bagaimana peran hakam dalam QS al-Nisa>/4: 35 dan implementasinya di 

masyarakat Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Maka, penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research) yang berusaha meneliti atau melakukan studi 

terhadap realita kehidupan sosial.1 Jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif, 

penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian, kejadian, maupun 

kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung terhadap objek 

yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.  Peneliti dalam penelitian kualitatif 

mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi 

dengan orang-orang dalam situasi/fenomena terebut.2 Data yang dikumpulkan pada 

penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari 

naskah wawancara catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, gambar, dan 

dokumen resmi lainnya.3  

                                                

1Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek  (Cet.XIII; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h. 9.  

2A. MuriYusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan (Cet. I; 

Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 328. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet.III; Bandung: 

Alfabeta, 2007), h.14.  

3Handari Nabawi, Metode penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005), h. 

31.  
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Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan pengamatan 

langsung di lapangan yang kemudian data hasil pengamatan tersebut dikumpulkan, 

kemudian diolah dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini adalah 

penelitaian kualitatif deskriptif yaitu peneliti mengungkapkan data dalam bentuk 

kata-kata/tulisan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya 

menggambarkan keadaan objek yang diteliti dan memaparkan fakta-fakta secara apa 

adanya.   

2. Lokasi penelitian dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dimulai pada tanggal 

25 November – 15 Januari. Kec. pitumpanua terdiri dari 27 desa dan kelurahan. 

Sebelah utara berbatasan denga Kabupaten Luwu, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Keera, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, dan sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Sidrap. Penulis memilih 6 desa dan kelurahan diantara 

27 desa dan kelurahan yaitu Kelurahan Siwa, Kelurahan Bulete, Kelurahan 

Tobarakka, Desa Tellesang, Desa Padang Loang, dan Desa Tangkoro.   

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan adalah pola pikir (al-ittija>h al-fikri>) yang dipergunakan untuk 

melihat suatu masalah.4 Tesis ini berupaya mengkaji aplikasi nilai-nilai qur’ani dalam 

kehidupan masyarakat khususnya permasalahan yang terkait dalam kandungan QS 

an-Nisa: 35. Agar proses pengembangan dan penarikan kesimpulan data menjadi 

sebuah penelitian yang komprehensif mengenai implementasi ayat al-Qur’an yang 

terkait dengan masalah yang termuat dalam tesis ini, penulis menerapkan pendekatan 

fenomenologi. fenomenologi berasal dari kata pahainomenon dari bahasa Yunani 

                                                

4M. Alfatih Suryadilaga, dkk, Metodologi Ilmu Tafsir  (cet. III; Sleman: Teras, 2010), h. 138.  
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yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena 

dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar dan 

fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang 

suatu fenomena kita harus terlebih dulu melihat penyaringan atau ratio, sehingga 

menemukan kesadaran yang sejati.5 Studi fenomenologi merupakan sudut pandang 

yang fokus terhadap pengalaman-pengalaman individu dan interpretasi dunia. 

Femonenologi juga dimaknai sebagai metode dalam mencari makna-makna 

psikologis yang membentuk gejala melalui investigasi dan analisis contoh-contoh 

gejala yang dialami oleh partisipan.  

C. Landasan Teori 

Landasan teori yang digunakan dalam menganalisis dan membahas hasil 

penelitian adalah teori pendekatan struktural R-B (Radeliffe-Brown) 

mengumpamakan sebuah masyarakat sebagai sebuah organisme tubuh manusia dan 

dalam kehidupan sosial seperti kehidupan organisme tubuh tersebut. Satu organisme 

terbentuk dari sekumpulan sel dan cairan yang tersusun dalam satu jaringan hubungan 

sehingga membentuk kehidupan yang terintegrasi dan saling mengikat keseluruhan 

unit. Sepanjang hidupnya organisme tubuh ini menjaga kesinambungan strukturnya 

untuk tetap bersatu. Jadi fungsi dari sebuah unit sel adalah peranan yang dimainkan 

atau kontribusi yang diberikan.6  

Manusia merupakan sebuah sistem biologis yang terdiri atas sub sistem. 

Didalamnya ada tangan, kaki, jantung, mata dan sebagainya. Keseluruhan bagian 

                                                
5Helaluddin, “Mengenal Lebih Dekat dengan Penekatan Fenomenologi: Sebuah Pendekatan 

Kualitatif”, article (Maret, 2018), h. 10.  

6 Helaluddin, “Mengenal Lebih Dekat dengan Penekatan Fenomenologi: Sebuah Pendekatan 

Kualitatif”, article (Maret, 2018), h. 15. 
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tersebut harus berfungsi dengan baik sesuai tugas dan perannya serta tidak dapat 

saling menggantikan. Apabila salah satu bagian yang tidak berfungsi dengan baik, 

maka manusia tersebut mengalami abnormal atau dalam kondisi sakit.7 Konsep 

penting dalam teori ini adalah struktur dan fungsi yang menunjukkan pada dua atau 

lebih bagian yang berbeda dan terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Strktur 

sering dianalogikan dengan bagian-bagian anggota tubuh manusia sedangkan fungsi 

menunjukkan bagaimana bagian-bagian itu berhubungan dan saling tergantung satu 

sama lain. Dalam masyarakat struktur sosial terdiri dari beberapa komponen, seperti 

kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, dan lain-lain. Dalam keluarga struktur sosial 

umumnya terdiri dari suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya. Olehnya itu konsep 

”fungsi” tidak dapat dipisahkan dari konsep ”struktur”. 

Dalam kehidupan keluarga/rumah tangga teori struktur fungsional 

menjelaskan bahwa tiap-tiap anggota keluarga harus menjalankan peran dan 

fungsinya masing-masing terlepas dari hasrat pribadinya. Karena hilangnya satu 

peran dalam keluaga maka fungsi-fungsi asli keluarga pun tidak dapat dilaksanakan 

dengan baik dan tujuannya tidak dapat tercapai. Secara garis besar adalah ayah 

sebagai bread-winner atau pencari nafkah dan ibu sebagai caregiver atau housewives. 

Peran yang dimaksud adalah suatu alokasi tugas dan aktivitas yang harus dilakukan 

dalam keluarga. Sedangkan fungsi yang dimaksud adalah agar keseimbangan sistem 

dapat tercapai, baik pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.  

Menggunakan teori R-B dalam menganalisa permasalahan dapat membantu 

penulis dalam menemukan faktor-faktor kemunculan konflik dalam kehiupan sosial 

                                                

7Abd. Rahman P, “Perubahan Sosial Masyarakat Tani Perspektif Dakwah dan Komunikasi di 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. disertasi, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2013), h. 119. 
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keluaga ketika struktur dan fungsi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga 

tujuan terbentuknya keluarga harmonis tidak terpenuhi. Misalnya, ketika suami atau 

istri nusyu>z atau tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya 

sehingga terjadi konflik (syiqa>q). Dilanjutkan dengan struktur peran dan fungsi 

hakam dalam memberikan solusi-solusi dalam penyelesaian konflik sebagaimana 

yang terdapat dalam QS an-Nisa/4: 35.  

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu; 

1. Data primer, sebagai sumber data yang menjadi rujukan utama dalam 

pembahasan penelitian, meliputi data yang dihasilkan secara langsung dari 

informan penelitian. Infoman penelitian ialah subyek yang memahami 

informasi objek sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.8  Peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh 

informasi sebagai data primer, adapaun informan dalam proses wawancara 

ditentukan berdasarkan parameter:  

a. Orang yang mengetahui konsep hakam dalam al-Qur’an khususnya QS an-

Nisa/4: 35 misalnya tokoh agama. 

b. Merupakan panutan dalam masyarakat baik dalam bidang agama maupun adat 

misalnya tokoh masyarakat. 

c. Pernah terlibat dalam kasus penyelesaian perselisihan suami istri baik berhasil 

diselesaikan dengan is}lah atau bercerai misalnya orang yang dituakan dalam 

keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, imam desa/kelurahan. 

                                                

8Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif  ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 76.   
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d. Masyarakan Kec. Pitumpanua Kab. Wajo yang secara langsung pernah atau 

sedang mengalami syiqa>q. 

2. Data sekunder, yakni data yang sudah ada serta mempunyai hubungan dengan 

tema yang dikaji peneliti, sekaligus menjadi pelengkap dari data primer 

sehingga menjadikan penelitian ini lebih akurat. Adapun data sekunder yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir klasik maupun 

modern, serta buku-buku dan jurnal yang membahas tema yang sama dengan 

penelitian ini.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Secara leksikal pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, 

penghimpunan, pengerahan, dan karena itu adalah suatu proses atau cara dalam usaha 

penghimpunan data.9 Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan akurat yang terkait 

dengan Peran Hakam dalam QS an-Nisa/4: 35 dan Implementasinya di masyarakat 

Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, penulis menggunakan 3 metode, yaitu:  

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

menggunakan mata tanpa perencanaan yang sistematik.10 Pengamatan secara 

langsung dilakukan untuk melihat seberapa besar masyarakat Kecamatan 

Pitumpanua, Kabupaten Wajo mengimplementasikan QS an-Nisa/4: 35 ketika dalam 

rumah tangganya terjadi konflik. Sejauh mana masyarakat Kecamatan Pitumpanua, 

Kabupaten Wajo lebih awal mengupayakan penyelesaian permasalahannya ditangan 

                                                

9Abd Muin Salim dkk, Metodologi Penelitia Tafsi>r Maud}u>’i> (Makassar: Pustaka Al-

Zikra, 2011), h. 111.   

10Lexy J Moelong, Metodologi P{enelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

h. 126.   
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seorang atau dua orang hakam sebelum memutuskan untuk menyelesaikannya di 

pengadilan.  

2. Interview/ wawancara 

Intervew/wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada informan, dan pertanyaan itu telah dipersiapkan 

dengan tuntas dengan segala instrumennya atau percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara merupakan salah satu cara yang dianggap memungkinkan untuk 

mendapatkan data primer tentang bagaimana implementasi QS an-Nisa/4: 35 dalam 

hal peran hakam dalam penyelesain konflik rumah tangga di masyarakat Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo, mengingat narasumber adalah individu-individu yang 

memiliki peran penting dalam proses mediasi, sehingga dianggap mampu 

memberikan data yang akurat dan jelas. Maka peneliti melakukan teknik wawancara 

semi terstruktur. Daftar pertanyaan digunakan sebagai pemandu wawancara, apabila 

terdapat pendapat atau cerita yang menarik yang diungkapkan oleh responden, maka 

pertanyaan tambahan langsung diajukan dan dilanjutkan dengan wawancara 

mendalam atau indepth interview untuk memperoleh data lebih rinci. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan proses 

interview adalah sebagai berikut: 

a. Membuat daftar masalah, yang kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan secara 

sistematis. Selanjutnya diberikan kepada informan untuk dijawab. 

b. Memberikan atau mengadakan kodifikasi pada setiap pertanyaan dan jawaban 

yang diberikan informan. Seperti, nama informan, status, jabatan, dan lain 

sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui 

sumber data tersebut. 
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Adapun teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dari responden yang 

akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah teknik sampling non-

probabilitas11 yaitu teknik sampling snowball12. Setelah memutuskan lokasi 

penelitian yakni Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan waktu penelitian, maka langkah 

selanjutnya adalah penentuan responden yang memiliki kompetensi dan sesuai degan 

kebutuhan data. Namun, penentuan responden belum dapat didefinisikan lebih jelas 

oleh penulis sehingga penulis menggunakan teknik sampling snowball yakni peneliti 

memanfaatkan informan-informan kunci untuk mengantar penulis kepada informan 

kunci lainnya. Responden dalam penelitian ini tidak mudah didapakan secara 

langsung di lapangan sehinggan penulis memulai dari seorang yang dan kasus yang 

sesuai kriteria penelitian kemudian berdasarkan hubungan keterkaitan langsung 

maupun tidak langsung dalam suatu jaringan ditemukan responden berikutnya. 

Demikian yang dilakukan penulis sampai didapatkan informasi yang cukup dan 

jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik 

kesimpula penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar, maupun 

                                                

11Teknik sampling non-probabilitas yang bersifat kualitatif untuk menjawab permasalahan 

khusus yang sulit diungkapkan dan tidak mudah dianalisa secara statistik. Tujuan teknik sampling non-

probabilitas untuk mengidentifikasi hal-hal yang belum jelas dalam penelitian pendahuluan. Untuk 

mendapatkan gambaran tentang kumpulan unit observasi yang kemudian dijadikan landasan yang lebih 

tepat dan akurat.   

12Teknik sampling snowball (bola salju) adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih 

dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Pengertian lainnya 

adalah metode sampling dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden 

keresponden yang lain. Sebagaimana analogi bola salju yang dimulai dari bola salju yang kecil 

kemudian membesar secara bertahap. Dimulai dengan beberapa orang kemudian meluas berdasarkan 

hubungan-hubungan terhadap responden.  
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elektronik.13 Pendokumentasian merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian lapangan seperti Living Qur’an, yang bertujuan untuk menyalin informasi-

informasi berupa arsip-arsip penting, gambar dan rekaman hasil wawancara sebagai 

bukti ilmiah yang akurat dalam sebuah penelitian. Dokumen tersebut kemudian 

dihimpun dan dianalisis.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, alat yang 

dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, sarana penelitian (berupa seperangkat 

tes) untuk memeroleh data sebagai bahan pengolahan.14 Instrumen dalam penelitian 

kualitatif ini adalah pihak peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (key instrumen) 

berfungsi menentukan fokus penelitian, menentukan siapa yang jadi informan, 

mengumpulkan data, memberikan penilaian terhadap kualitas data, menganalisis data, 

dan menyimpulkan hasil temuannya.15  

Kemudian instrumen sebagai alat bantu adalah sarana dalam bentuk benda 

yaitu pedoman observasi (alat bantu yang digunakan sebagai pedoman ketika 

mengumpulkan data dalam proses penelitian), pedoman wawancara (alat bantu yang 

didalamnya terlampir daftar pertanyaan yang digunakan saat proses pengumpulan 

data), dan acuan dokumentasi (didalamnya termuat catatan kegiatan, instrumen 

penelitian dan foto kegiatan penelitian).16 Penulis menggunakan alat bantu berupa 

smartphone yang dilengkapi dengan aplikasi recorder untuk merekam suara 

                                                

13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D  (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 

137.  

14Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 559  

15Abuddin Nata, Metode Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 306.  

16Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 25.  
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narasumber saat proses wawancara dan kamera untuk mengambil gambar maupun 

video yang dianggap penting untuk menjadi bukti ilmiah bagi penulis, serta dokumen 

pribadi berupa catatan sebagai pedoman dalam meneliti. 

Bentuk atau wujud dari penelitian kualitatif berupa kata-kata dan gambar. 

Data penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto-foto, video 

dokumen-dokumen penting yang bersifat pribadi serta pedoman resmi. Data-data ini 

kemudian diulas dengan terperinci sehingga mengasilkan informasi yang jelas dan 

akurat. Dalam proses penelitian ini, penulis memberikan dan menyarankan beberapa 

referensi-referensi kepustakaan berupa buku, jurnal dan lain sebagainya kepada 

narasumber sebagai bahan bacaan sehingga memberikan pemahaman yang lebih jelas 

kepada narasumber terkait tema yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat 

memberikan informasi yang relevan dengan  tema yang peneliti bahas dalam tesis ini. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Secara garis besar, pengolahan dan analisis data tidak dapat dipisahkan 

mengingat keduanya merupakan satu kesatuan, saat peneliti mengolah data, maka 

secara tidak langsung kegiatan analisis data telah dilakukan. 

Pengolahan data merupakan salah satu proses yang ditempuh dalam penelitian 

ilmiah setelah proses pengumpulan data dalam bentuk operasi sistematis terhadap 

data yang telah dikumpulkan, seperti kegiatan-kegiatan pengorganisasian, verifikasi, 

transformasi, penggabungan, pengurutan data yang bertujuan untuk mempersiapkan 

bahan proses selanjutnya, yaitu analisis data.  

Analisis adalah mengkaji atau mengurai data-data yang telah diolah sehingga 

menghasilkan hasil yang lebih jelas. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 
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kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Adapun langkah pengolahan dan analisi data adalah sebagai berikut:17 

1. Collection, yakni mengumpulkan data-data yang telah diperoleh melalui 

proses observasi, interview, dan dokumentasi yang kemudian dianalisa. 

2. Reduction, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data adalah 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting 

dan mencari polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya.18 Data yang diperoleh kemudian diketik/ditulis dalam bentuk 

uraian atau laporan yang rinci. Laporan tersebut akan terus bertambah dan 

akan menambah kesulitan bila tidak dianalisis sejak mulanya. Laporan-

laporan yang diterima direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Jadi 

laporan lapangan sebagai bahan mentah direduksi, ditingkatkan, dan disusun 

lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Data yang direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan.  

3. Display, atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

                                                

17Cahya Suryana, Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi 

Pengawas, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan  Direktorat Tenaga Kependidikan (Jakarta: 2007), h. 8-13. 

18Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 247.   
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flowchart, dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan 

data pada penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.19 Menyajikan 

data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dilapangan 

dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

4. Conclution, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. 

Setelah melakukan observasi, interview dan dokumentasi, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Bentuk analisis data yang sesuai 

dengan penelitian ini, adalah deskriptif kualitatif, yakni teknik pengolahan data 

dengan cara berfikir induktif20 dan deduktif21. Dimulai dengan proses analisis data 

yang telah terkumpul yang kemudian menghasilkan kesimpulan kategorisasi dan ciri-

cici tertentu. Tujuan dari proses analisis data adalah untuk memberikan gambaran 

kepada pembaca tentang jenis variable dan keterkaitannya. Langkah selanjutnya 

adalah pembuatan kesimpulan yakni memberikan informasi tentang data-data pokok 

dalam penelitian dalam bentuk susunan kalimat yang singkat dan mencakup makna 

penelitian. 

                                                

19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249.  

20Cara berfikir deduktif adalah cara berfikir yang dimuali dengan teori, dan diakhiri dengan 

fenomena atau hal khusus. Dari pengetahuan bersifat umum itu barulah menilai kejadian-kejadian yang 

bersifat khusus. Hal ini menunjukan bahwa berfikir deduktif adalah seseorang/pemikir bertolak dari 

pernyataan yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. A. 

MuriYusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 17-18.  

21Cara berfikir induktif ini merupakan lawan dari berfikir deduktif. Berfikir induktif dimulai 

dengan penalaran yang mempunyai ciri khas dan terbatas ruang lingkupnya dan kemudian ditarik suatu 

konklusi yang bersifat umum. A. MuriYusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 

Gabungan, h. 19.  
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H. Pengecekan dan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan kegiatan inti dalam rangkaian 

penelitian. Verifikasi terhadap data yang disajikan maupun kesimpulan tetap 

diperlukan dengan meninjau ulang data-data yang telah terkumpul dengan 

menentukan pola, tema dan korelasinya agar dapat menyajikan kesimpulan yang 

valid. Selanjutnya keabsahan data menunjukkan bahwa hasil penelitian harus 

memenuhi kriteria: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) menyediakan dasar 

agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang berguna 

untuk konsistensi dan kenetralan dari data dalam penelitian,22 sehingga dapat 

dinyatakan sebagai penelitian yang akurat. 

Terdapat tiga cara yang dilakukan dalam pengecekan keabsahan data: (1) 

kredibilitas, yakni pengecekan tingkat kepercayaan terhadap data untuk membuktikan 

pengamatan peneliti yang objektif sesuai yang terjadi dengan wajar di lapangan; (2) 

transferbilitas yakni melaporkan hasil penelitian secara detail dan deskriptif agar 

pembaca dapat memahami temuan-temuan yang menjadi poin utama dalam hasil 

penelitian; (3) Dependabilitas yaitu pertanggungjawaban dan penanggulangan 

terhadap kesalahan konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi 

temuan, dan pelaporan hasil penelitian,23 terkait dengan implementasi QS an-Nisa/4: 

35 pada masyarakat Kabupaten Wajo (peran hakam dalam penyelesaian konflik 

rumah tangga). 

                                                

22Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif  (Cet. XXXI; 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 320-321.  

23Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif, h. 324-326.  
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BAB IV 

IMPLEMENTASI QS. AN-NISA/4: 35 PADA MASYARAKAT KEC. 

PITUMPANUA KAB. WAJO 

A. Gambaran Umum Kec. Pitumpanua kab. Wajo  

1. Letak geografis Kec. Pitumpanua Kab. Wajo  

Pitumpanua adalah salah satu dari 14 kecamatan di Kab. Wajo, Sulawesi 

selatan, Indonesia yang beribu kota di Siwa. Menurut sejarah, dikatakan Pitumpanua 

karena didalamnya terdiri dari tujuh wanua yaitu wanua Batu, Bulete, Lauwa, Awota, 

Keera, Lalliseng, dan Paselloreng yang kemudian berkembang menjadi desa dan 

kelurahan. Luas wilayahnya ± 207,13 km² dan jumlah penduduknya +42,422 jiwa. 

Pitumpanua terletak pada koordinat 120°-17’ - 120°-27’ BT dan 04° 39’ - 04° 48’ LS 

yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Luwu, sebelah selatan dengan 

Kecamatan Keera, sebelah timur dengan Teluk Bone, dan sebelah barat dengan 

Kabupaten Sidrap. Jarak tempuh 69 km dari ibu kota kabupaten dan 261 km dari ibu 

kota provinsi. Letak Kec. Pitumpanua tergolong strategis, 30 % merupakan dataran 

tinggi, 15 % pesisir pantasi, dan sisanya merupakan dataran rendah terdiri 4 dimensi 

menguntungkan yaitu dimensi pegunungan (perkebunan), dimensi daratan 

(persawahan), dimensi laut (perikanan), dimensi jasa dan perekonomian.   

Pitumpanua yang awalnya tujuh wanua dikembangkan menjadi 14 desa  dan 

kelurahan dan sekarang dimekarkan menjadi 27 desa dan kelurahan. Diantaranya, 

Desa: (Abbanderangnge, Ale Lebbae, Alesilurungnge, Batu, Bau-Bau, Botto 

Tengnga, Bulu Siwa, Buriko, Jauh Pandang, Kaluku, Kompong, Lacinde, Lauwa, 

Lompo Bulo, Lompoloang, Maccolli loloe, Marannu, Mattiro Walie, Padang Loang, 
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Simpellu, Tangkoro, Tanrongi, dan Tellesang) dan Kelurahan: (Benteng, Bulete, 

Siwa, dan Tobarakka). 

Penduduk Kec. Pitumpanua merupakan masyarakat heterogen. Terdapat 

banyak suku yang berbaur jadi satu diantaranya Bugis Wajo, Bugis Makassar, Bugis 

Bone, Bugis Soppeng, Mandar, Enrekang, Tator, Bugis Luwu, Jawa, Ambon dan 

masih banyak suku lainnya.  

2. Kondisi sosial masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo  

a. Kondisi sosial keagamaan 

Aktivitas keagamaan dan pemberdayaan masyarakat tentu memerlukan sarana 

untuk menunjang pelaksanaannya. Misalnya mesjid. Mushalla, langgar, dan 

sejenisnya. Adanya tempat ibadah menjadi sarana sosial dan mempunyai arti penting 

untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. melalui berbagai kegiatan seperti 

pengajian, belajar membaca dan menulis huruf arab maupun untuk membicarakan 

persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa 

Tellesang kegiatan kajian keagamaan rutin dilaksanakan.1 

Selain mesjid, keberadaan TPQ dan TPA sebagai sarana anak-anak dalam 

belajar membaca dan menulis al-Qur’an banyak tersedia. Kegiatan di TPQ dan TPA 

pada umumnya dilakukan sesudah shalat zuhur ± 14.00 s/d 17.30 wita. Majelis taklim 

juga dibentuk meskipun tidak semua desa. Keberadaan Pondok pesantren juga 

memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Pengajian rutin yang diadakan setiap 

malam dengan berbagai pembahasan seperti pengajian tafsir dan hadis, fiqh dan 

akhlak, dan lain-lain dapat diikuti tidak hanya oleh santri tetapi juga oleh masyarakat 

setempat. 

                                                

1Hermawansyah, Imam Desa Tellesang, wawancara di Desa Tellesang, 11 Januari 2022. 
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Secara umum dapat dikatkan bahwa di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo aktivitas 

keagamaan mempunyai dimensi sosial yang tidak sekedar menjadi rutinitas. Tempat 

ibadah seperti mesjid mampu menjadi wadah sosial dengan berbagai kegiatannya 

yang bersifat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui berbagai 

kegiatan berbasis mesjid sebagai pusat aktivitas sosial.  

Tabel 1.1 jumlah tempat peribadatan menurut desa/kelurahan di Kec. 

Pitumpanua2: 

No Desa/Kelurahan Mesjid mushala 
Gereja 

protestan 
Gereja 
katolik 

1 Simpellu 2 - - - 

2 Lompoloang 3 1 2 1 

3 Lauwa 3 - - - 

4 Alesilurunge 2 - - - 

5 Benteng 4 3 - - 

6 Tobarakka 6 1 - - 

7 Abbanderangnge 3 - - - 

8 Tangkoro 2 - - - 

9 Tanrongi 3 - - - 

10 Bulete 6 2 - - 

11 Siwa 7 2 - - 

                                                

2Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, Kecamatan Pitumpanua Dalam 

Angka 2021 (BPS Kabupaten Wajo: Wajo, 2021).   
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12 Batu 4 - - - 

13 Tellesang 4 2 - - 

14 Marannu 2 - - - 

15 Jauh Pandang 1 - - - 

16 Lacinde 2 - - - 

17 Buriko 3 1 - - 

18 Bau-Bau 3 - - - 

19 Ale Lebbae 2 1 - - 

20 Bulu Siwa 3 - - 1 

21 Botto Tengnga 1 - - - 

22 Kaluku 1 - - - 

23 Mattirowalie 4 1 - - 

24 Maccolli Loloe 3 - - - 

25 Lompo Bulo 2 1 - - 

26 Padang Loang 2 - - - 

27 Kompong 3 - - - 

Jumlah 81 15 2 2 1 

b. Kondisi sosial pendidikan 

Kec. Pitumpanua Kab. Wajo tidak lagi tertinggal persoalan pendidikan. 

Sarana pendidikan di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo bukan lagi hal yang sulit dijumpai. 
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Semua jenjang mulai dari TK hingga Perguruan tinggi tersedia. Pitumpanua bahkan 

memiliki 3 Pondok Pesantren sebagai sarana pendidikan agama yang lebih dalam. 

Ketersediaa sarana pendidikan dan kepedulian masyarakat tentu menjadi salah satu 

bentuk pemberdayaan diberbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebab pendidikan 

sebagai salah satu sistem yang menopang lahirnya keberdayaan. 

Kepedulian masyarkat dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih 

tinggi juga didukung oleh kondisi ekonomi. Masyarakat Kec. Pitumpanua tidak lagi 

berada pada kondisi ekonomi lemah. Jikalau pun masih ada hanya sebagian kecil. 

Masyarakat Kec. Pitumpanua khususnya generasi milenial (generasi Y)3 apalagi 

generasi Z4 rata-rata sukses menyelesaikan pendidikannya minimal sampai pada 

jenjang Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu 

sarana kemajuan bagi kelompok masyarakat di Kec. Pitumpanua yakni pendidikan 

terpenuhi dengan baik. Hanya saja sebagian besar masyarakat lebih memilih 

menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum dibanding sekolah ke pondok 

pesantren. Kepedulian untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang agama 

untuk membentuk masyarakat yang islami dan membina akhlak sesuai dengan nilai 

islam belum besar. Kurangnya pemberdayaan dalam pendidikan agama tentu 

berpengaruh dalam pembentukan pribadi masyarakat di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo.  

Tabel 1.2 jumlah sekolah dan murid Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah 

                                                

3Generasi ini lahir antara 1980-1995. Generasi ini banyak menggunakan teknologi 

komunikasi instan seperti email, sms, dan lain-lain. Generasi ini tumbuh pada era internet booming. 

Generasi ini lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi sehingga mereka terlihat sangat 

reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi disekelilingnya. 

4Generasi yang lahir antara 1995-2010. Generasi yang biasa disebut dengan generasi internet 

lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Sejak kecil generasi ini sudah banyak dikenalkan 

oleh teknologi dan sangat akrab dengan smartphone dan dikategorikan sebagai generasi yang kreatif.  
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Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA) 

di Kec. Pitumpanua5 

No Desa/Kelurahan SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA 

Sekolah murid Sekolah murid Sekolah murid 

1 Simpellu - - - - - - 

2 Lompoloang 1 201 1 200 1 183 

3 Lauwa 2 175 1 93 - - 

4 Alesilurunge - - - - - - 

5 Benteng 3 311 - - - - 

6 Tobarakka 3 211 - - - - 

7 Abbanderangnge 1 76 - - - - 

8 Tangkoro 1 155 - - - - 

9 Tanrongi 2 185 1 90 - - 

10 Bulete 4 644 1/1 315/612 -/1 -/799 

11 Siwa 1/1 196/442 - - 1 642 

12 Batu -/1 -/152 - - - - 

13 Tellesang - - 1 211 - - 

14 Marannu - - - - - - 

                                                

5Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, Kecamatan Pitumpanua Dalam 

Angka 2021, h. 18-39.  
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15 Jauh Pandang 1 91 - - - - 

16 Lacinde 2 94 - - - - 

17 Buriko 2 306 - - - - 

18 Bau-Bau 2 95 - - - - 

19 Ale Lebba 1 112 - - - - 

20 Bulu Siwa 1 96 - - - - 

21 Botto Tengnga -/1 -/207 - - - - 

22 Kaluku 1 133 - - - - 

23 Mattirowalie 1 107 - - - - 

24 Maccolli Loloe - - - - - - 

25 Lompo Bulo 1 77 - - - - 

26 Padang Loang 1 87 - - - - 

27 Kompong 1 81 - - - - 

Jumlah  35 4.294 6 1.521 3 1.624 

Selain sekolah yang terdapat pada tabel di atas, Pitumpnua juga memiliki 

pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren al-Mubarak DDI Tobarakka yang terdapat 

di Kelurahan Tobarakka dan Pondok Pesantren al-Mu’minun yang terdapat di Desa 

Tellesang. 

c. Sistem sosial budaya 
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Kondisi sosial-budaya masyarakat Pitumpanua (Kab. Wajo) sejak dahulu 

hingga sekarang, merupakan bagian integral yang tak terpisahkan sebagai suatu 

dinamika. Kondisi budaya tersebut yakni stratifikasi sosial, sistem kekerabatan, 

agama, dan sistem kepribadian yang dibangun dan dikembangkan yang berlaku pada 

masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

1) Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial suatu masyarakat pada hakekatnya dipahami sebagai latar 

belakang pandangan hidup, watak atau sifat-sifat mendasar, bahkan merupakan warna 

dan corak dari hubungan-hubungannya. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum 

sebagai jamak dari strata yang mengandung arti lapisan. Stratifikasi sosial (social 

stratification) merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat berdasarkan kelas 

secara bertingkat (hierarkis). Dalam tataran implementasinya, tampil dalam tiga 

wujud yakni kelas atas (upper class), menengah (middle class) dan bawah (lower 

class). Dasar dan inti adanya lapisan masyarakat yakni karena tidak adanya 

keseimbangan dalam distribusi mengenai hak dan kewajiban, kewajiban dan 

tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya diantara anggota-anggota 

masyarakat.6  

Pelapisan masyarakat Pitumpanua-Wajo secara umum, sama dengan sistem 

pelapisan sosial pada masyarakat Bugis-Makassar. Pelapisan sosial yang dimaksud 

yakni berdasarkan keturunan (ascribed status). Dalam pandangan Friedericy, 

pelapisan sosial masyarakat Bugis-Makassar terdiri atas 3 lapisan yakni  Anak 

Karaeng, Tomaradeka, dan Ata . Konsekuensi dari perbedaan strata yang diukur 

                                                

6Abd. Rahman P, “Perubahan Sosial Masyarakat Tani Perspektif Dakwah dan Komunikasi di 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. disertasi, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2013), h. 204. 
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berdasarkan darah seperti ini, berefek pada pemilihan pasangan hidup. Sebagai 

contoh, kalau perkawinan terjadi antara kedua golongan tadi, maka dapat menambah 

status (mengangkat golongan) yang lebih rendah menjadi tinggi dan sebaliknya. 

Meskipun demikian, laki-laki yang memiliki derajat lebih rendah tidak dapat 

mengawini wanita yang memiliki derajat yang lebih tinggi, sebaliknya lelaki yang 

memiliki derajat lebih tinggi dapat mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya. 

Meskipun demikian, dapat diketahui bahwa tampaknya predikat bangsawan 

(tradisional) bagi orang tertentu saat sekarang ini tak ubahnya hanya sebagai simbol 

belaka. Stratifikasi sosial lebih diukur berdasarkan indikator ekonomi seperti pemilik 

modal dan pemilik berbagai fasilitas hidup mewah yang menempati posisi penting 

dalam masyarakat. Melengkapi parameter status sosial yakni materi tersebut, jenjang 

pendidikan sebagai  achieved status yang dimiliki oleh seseorang pun menjadi ukuran 

mengenai status seseorang dalam masyarakat.7 

2) Sistem kekerabatan 

Sistem kekerabatan pada berbagi etnis di Sulawesi Selatan, hingga hari ini 

kelihatannya masih tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi. Sistem tersebut dikenal 

bervariasi seperti  passibijaeng (Makassar),  ada’ assiajengen (Bugis) dan passibijaan 

(Selayar). Sistem kekerabatan yang berlaku di Pitumpanua-Wajo, adalah sistem 

bilateral (parental). Dengan demikian hubungan kekeluargaan seseorang dapat 

ditelusuri melalui dua jalur, yakni melalui hubungan kekeluargaan dari garis 

keturunan ayah maupun dari ibu. Proses pembentukan kelompok kekerabatan tersebut 

melalui dua pola, yakni pola kelahiran dan perkawinan. Bagi masyarakat Bugis, 

                                                

7Abd. Rahman P, “Perubahan Sosial Masyarakat Tani Perspektif Dakwah dan Komunikasi di 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. disertasi, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2013), 
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keluarga juga dinamakan  “seajing” atau sompung lolo  (sambungan perut atau usus) 

yang terbagi atas  seajing macawe (keluarga dekat) dan  seajing mabela  (keluarga 

jauh). Kedekatan hubungan keluarga, tidak diukur berdasarkan tempat tinggal sebab 

mereka menyebar ke berbagai tempat dengan berbagai alasan.  

Secara sosiologis setiap individu dalam masyarakat merupakan satu kesatuan 

(sistem sosial), baik ditinjau dari aspek ekonomi, budaya, maupun agama. Bahkan 

lebih dari itu sebuah mekanisme integrasi dan pemersatu juga tampak dalam wujud 

lain dimana masyarakat Bugis Pitumpanua-Wajo juga mengenal istilah  sirri’ dalam 

interaksi sosial sebagaimana yang berlaku umum pada berbagai masyarakat di setiap 

daerah Sulawesi Selatan. Sistem sosial seperti ini dapat dihubungkan dengan  social 

relationship yakni ikatan ideologi atau kepercayaan terhadap pesan leluhur. Karena 

itu, adanya interaksi sosial yang berlangsung karena ikatan kultural, pada dasarnya 

disebabkan oleh munculnya  sentiment community yang unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut: (1) seperasaan, yakni karena seseorang berusaha untuk 

mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, 

sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai kelompok kami, perasaan 

kami dan sebagainya. (2) sepenanggungan, yakni setiap individu sadar akan 

peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri sangat memungkinkan 

peranannya dalam kelompok dijalankan. (3) saling butuh, yakni individu yang 

tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada 

komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun psikologis.  

Sistem perkawinan yang berlaku turun temurun di Pitumpanua-Wajo, 

umumnya bersifat monogami dan melarang terjadinya poligami. Meskipun demikian, 

tidak dapat dipungkiri pula bahwa beberapa di antara anggota masyarakat yang 
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melakukan poligami dengan ragam alasan. Bahkan menurut cerita yang berkembang 

di masyarakat, bahwa tidak jarang ada keluarga tertentu menjodohkan  (menikahkan)  

anaknya  karena  dilatari  oleh  kepentingan keningratan (darah biru). Karena itu, usia 

pasangan kerap diabaikan demi mewujudkan kepentingan tadi dan sudah barang tentu 

ia bakal memiliki cucu atau keturunan berdarah bangsawan. Pola pemilihan jodoh 

yang dipandang paling ideal, adalah memilih calon istri atau suami dalam lingkungan 

dan garis keturunan sendiri. Jodoh ideal yang dimaksudkan adalah: (1) siala 

massapposiseng atau kawin dengan sepupu satu kali, (2) siala massappokadua atau 

kawin dengan sepupu dua kali, (3) siala massappo katellu atau kawin dengan sepupu 

tiga kali. Model pemilihan jodoh dalam perkawinan yang bersifat. Indogami secara 

historis telah lama dipraktekkan, namun tidak sedikit pula di antara anggota 

masyarakat Bugis Wajo yang memilih pasangan hidup di luar lingkungan keluarga 

mereka (eksogami).  

Pemilihan jodoh atau pasangan hidup di luar lingkungan keluarga (eksogami) 

bagi orang-orang tertentu, bukan berarti menafikan konsep ideal tentang jodoh yang 

biasanya dihubungkan dengan kepercayaan  sienrekeng dalle (rezekinya cocok). 

Akan tetapi kecenderungan sebagian orang Wajo justru mencari atau menjodohkan 

anaknya di luar lingkungan keluarga juga didasarkan atas pertimbangan sosio-kultural 

yakni dimaksudkan agar dapat memperluas hubungan keluarga. Kedua 

kecenderungan dalam sistem perkawinan ini, dalam tataran praktisnya tidak dapat 

diklaim bahwa pola pertama yakni indogami lebih ideal dibandingkan dengan model 

kedua yakni eksogami. Kepercayaan tersebut bisa saja menjadi alasan pembatalan 

pernikahan karena pertimbangan de’na sienrekeng dalle (tidak cocok dari segi 

rezeki), yang jika ini tidak dihiraukan akan berdampak pada tidak adanya berkah dari 
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usaha mereka. Meskipun ia telah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani 

hidup, namun tetap saja ia berada dalam kondisi yang sangat sederhana dari ukuran 

materi. Kedekatan emosional karena umumnya mereka berasal dari keturunan yang 

sama, tidak menjadi jaminan keutuhan rumah tangga. Karena itu, di kalangan 

masyarakat juga kita sering ditemukan atau mendengar ada yang melakukan kawin 

lari, cerai, dan bahkan yang berselingkuh.  

Berdasarkan kenyataan tersebut, bukan berarti bahwa masyarakat 

Pitumpanua-Wajo steril dari keretakan rumah tangga (broken home) akan tetapi ada 

juga di antara mereka yang berpisah baik karena tidak cocok atau alasan lain. Bahkan 

ada di antara mereka baik pasangan yang baru saja melangsungkan perkawinan atau 

yang telah lama hidup bersama, harus berpisah karena mengganggap tidak cocok dari 

segi rezeki (hubungan yang membawa sial). Ikatan kultural sesama orang 

Pitumpanua-Wajo di satu sisi, patut diakui sebagai salah satu wujud solidaritas 

mekanik yang mengedepankan prinsip integrasi. Prinsipnya bernama  silellung tes 

sirui (saling mengejar dan menarik), menjadi modal sosial mereka untuk saling 

membantu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa mereka steril dari permusuhan 

dan bentuk disharmonis lainnya.8 

Seiring berjalannya waktu sistem sosial masyarakat mengalami perubahan. 

Sistem adat/budaya yang dulunya begitu kental dianut oleh masyarakat mengalami 

kelonggaran. Beberapa mulai mengikuti perkembangan zaman atau bahkan tidak lagi 

menjadi hal yang penting. Contohnya dalam hal pernikahan.  

                                                

8Abd. Rahman P, “Perubahan Sosial Masyarakat Tani Perspektif Dakwah dan Komunikasi di 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. disertasi, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2013), h. 333. 
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Secara adat setelah pemilihan jodoh dilanjutkan dengan pelaksanaan 

pernikahan. Masyarakat bugis tentu harus melalui beberapa proses, yaitu tahap pra 

nikah, tahapan nikah, dan tahap setelah nikah. Bagi masyarakat bugis pernikahan 

merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mengandung nilai-nilai yang suci. Oleh 

sebab itu dalam rangkaian proses pernikahan harus ditangani oleh orang-orang yang 

benar ahli dalam menangani pernikahan termasuk orang yang dituakan oleh kedua 

belah pihak.   

Tahap pra-nikah. Rangkaian kegiatannya tentu mengandung nilai-nilai dan 

sarat makna yakni agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis 

dan abadi. Rangkaiannya meliputi: mammanuk-manuk (mencari informasi)9, 

madduta10, mappasiarekeng11, dan mappenre dui. Tahap sebelum akad perkawinan. 

Rangkaiannya meliputi: meppanre temme dan barazanji, mappacci, dan akad nikah. 

Tahap upacara setelah akad perkawinan. Rangkaiannya meliputi: tudang bottin, 

marolla, marolla bekkadua, dan massita baiseng.  

                                                

9Mammanuk-manuk artinya menyampaikan berita burung (berita yang belum jelas atau 

resmi). Penyelidikan dilakukan oleh keluarga pria dengan mendatangi rumah calon mempelai wanita. 

Alasan dilakukannya sebab orang bugis sangan menjunjung tinggi harga diri. Jika lamarannya 

diketahui orang banyak lantas tidak diterima oleh pihak wanita maka akan melukai harga diri keluarga. 

Proses ini diketahui nama gadis, nama orang tua, dan keluarga secara umum. Setelah kegiatan 

mammanu-manu pihak keluarga laki-laki mendiskusikan gadis yang telah ditemui. Jika dianggap layak 

dijadikan istri atau menantu maka dilanjutkan ke tahap madduta.   

10Diistilahkan juga dengan meminang. Jika sepakat pinangan diterima pihak laki-laki datang 

membicarakan hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan utamanya uang belanja. Berbeda dengan 

mammanu-manu yang dilakukan secara rahasia proses madduta diadakan dengan terang-terangan dan 

formal.  

11Mappasiarkeng berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat 

sebelumnya ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan peihak mempelai laki-laki dengan pihak 

mempelai wanita sebagai passio (pengikat) berupa cincin dan sejumlah pemberian simbolis lainnya 

seperti tebu (simbol kebahagiaan), buah nangka (simbol pengharapan), sokko (simbol kebersamaan), 

dan berbagai kue tradisional. Tahap ini juga dilakukan penyerahan dui menre yang telah disepakati 

kemudia dilanjutkan dengan perundingan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara pernikaha 

seperti tanra esso (penentuan hari), uang naik, dan sompa (emas kawin).  
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Rangkaian sistem adat di atas tentu memiliki makna dan mampu menjadikan 

sebuah pernikahan bertahan dan meminimalisir kasus syiqa>q apalagi perceraian. 

Ketika rangkaian tersebut diresapi dan dilaksanakan sesuai dengan maksud dan 

tujuannya maka tujuan pernikahan akan tercapai. Hal tersebut yang saat ini 

mengalami kelonggaran. Rangkaian adat hanya sebatas pelaksanaan tanpa diresapi 

maksud dan tujuannya. Bahkan terkadang rangkaian tersebut tidak lagi dilakukan 

sepenuhnya. Misalnya, muda-mudi saat ini menentukan sendiri kepada siapa mereka 

akan menikah. Jika konsep jodoh ideal zaman dulu adalah menikah dengan yang 

masih memiliki hubungan kekeluargaan atau diluar garis keluarga maka 

pertimbangan lain adalah konsep kepercayaan sienrekeng dale (rezekinya cocok) 

menjadi hal utama yang harus sesuai sebelum memutuskan untuk menikah maka 

tidak jarang dijumpai generasi pra milenial menikah dari hasil perjodohan. Konsep 

tersebut saat ini menjadi hal yang jarang lagi dijumpai. Sebagian besar mereka 

menikah dari hasil perkenalan bahkan tidak jarang hasil perkenalan melalui sosial 

media tanpa mengetahui secara dalam asal usul adat kebudayaan keluarga masing-

masing. Sehingga zaman milenial perjodohan menjadi hal yang dianggap klasik dan 

jarang lagi terjadi.  

Jika menelusuri lebih lanjut perihal perjodohan tentu bukan sesuatu yang 

seharusnya dihilangkan. Sebab orang tua dalam menjodohkan anaknya atau 

keluarganya tentu memliki alasan tertentu, mereka memiliki teknik tersendiri salah 

satunya dengan melihat karakter diantara keduanya atau dengan kepercayaan 

sienrekeng dalle ketika dilihat memiliki kecocokan maka perjodohan dilanjutkan 

ketahap pernikahan. Faktanya, sebagian besar hasil perjodohan menjalani rumah 
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tangganya denga damai kalaupun terjadi konflik orang yang menjodohkan tersebut 

akan betanggung jawab menyelesaikannya sehingga berpotensi mudah diatasi.12  

Hal ini menunjukkan bahwa proses perjodohan tidak dilakukan oleh 

sembarang orang, tetapi dilakukan oleh orang yang memiliki kapabilitas, bijak dalam 

melihat adanya kecocokan orang yang akan dijodohkan, perkataanya didengar, dan 

tentu menjadi orang yang dituakan. Sehingga ketika dalam perjalanan pernikahan 

terjadi syiqa>q yang menjadi hakam adalah orang tersebut.  

Namun, kondisi sosial seperti disebutkan di atas telah mengalami perubahan. 

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dahulu sangat dijunjung tinggi mulai 

mengalami kelonggaran. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial masyarakat yaitu: 

1) Pengaruh globalisasi 

Globalisasi merupakan perkembangan yang mempunyai pengaruh dalam 

mendorong berbagai kemungkinan tentang perubahan dunia yang sedang 

berlangsung. Pengaruh globalisasi akan dapat menghilangkan berbagai halangan dan 

rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung satu sama 

lainnya. Globalisasi akan membawa perspektif baru bagi dunia tanpa batas yang saat 

ini diterima sebagai realita masa depan yang akan mempengaruhi perkembangan 

budaya dan perubahan baru. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek 

kehidupan masyarakat.13  

2) Pengaruh modernisasi 

                                                
12Andi Salahuddin, Penyuluh Agama Kec. Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 

Januari 2022.  

13Abd. Rahman P, “Perubahan Sosial Masyarakat Tani Perspektif Dakwah dan Komunikasi di 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. disertasi, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2013),  
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Pengaruh faktor modernisasi ini dapat memunculkan sifat individualistik 

manusia modern. Salah satu korelasinya, senada dengan penuturan seorang tokoh 

bahwa tradisi leluhur berupa “malilu sipakainge’ rebbah sipatokkong” 

menggambarkan suatu kebersamaan yang saat ini mulai berubah. Kadang-kadang 

yang menonjol adalah sifat individualis. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya 

sendiri. Fenomena yang paling terlihat adalah nilai budaya. Nilai ini setidaknya dapat 

dicermati dari tiga aspek, yaitu kognitif, interaksi sosial dan artefak. Dalam tingkatan 

kognitif, budaya berada dalam fikiran masyarakat. Pada skala interaksi sosial dapat 

dilihat dan dirasakan pada perubahan sikap silaturrahim dan kebersamaan. 

Kesibukan-kesibukan yang ada menyebabkan berkurangnya interaksi. Masyarakat 

mulai mengabaikan kearifan-kearifan lokal, salah satunya yaitu  pangadereng 

(kumpulan peraturan adat). Kebersamaan dan sikap gotong royong dalam keluarga 

juga mulai kurang diperhatikan. Kegiatan-kegiatan yang berasaskan kebersamaan 

yang mulai ditinggalkan ini beralih fungsi menjadi kegiatan yang lebih individualis.14 

3) Pergeseran budaya  

Pergeseran nilai masyarakat tradisional ke modern, seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, menimbulkan dampak positif dan negatif. Adapun dampak 

positifnya antara lain: 

a) Arus komunikasi menjadi lancar. Perubahan masyarakat tradisional ke modern 

berdampak pada sarana komunikasi. Jika masyarakat tradisional menggunakan 

pentungan (kulkul), burung merpati, surat dan lainnya berubah menjadi 

                                                

14Abd. Rahman P, “Perubahan Sosial Masyarakat Tani Perspektif Dakwah dan Komunikasi di 

Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. disertasi, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2013),  
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menggunakan handphone, email dan lainnya. Sehingga komunikasi bisa lebih 

efektif, cepat dan efisien. 

b) Berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Pergeseran masyarakat 

tradisional menuju masyarakat modern membawa dampak yang sangat signifikan 

yaitu masyarakat dapat beraktivitas secara lebih praktis, efisien dan mudah. 

c) Tingkat hidup yang lebih baik. Pergeseran nilai erat hubungannya pengaruh 

globalisasi. Globalisasi menyebabkan pergeseran nilai budaya. Berhubungan pula 

dengan industri maju, dengan dibukanya industri yang memproduksi alat 

komunikasi dan transportasi yang semakin  canggih  merupakan  salah  satu  

bentuk  mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 

d) Perubahan  sistem  pengetahuan  masyarakat.  Masyarakat  pada umumnya sudah 

memiliki kesadaran pentingnya pendidikan. Dengan bekal pengetahuan, 

masyarakat sudah siap untuk menghadapi pergeseran nilai yang terjadi. 

Keterampilan dapat memproduksi barang dan jasa dengan mudah yang sekaligus 

dapat menunjang dan meningkatkan pendapatan mereka. 

Dampak negatif, antara lain: 

a) Timbulnya sikap individualistik. Dewasa ini masyarakat di pedesaan sudah 

cenderung bersikap individualitik apalagi masyarakat perkotaan. Pada satu sisi 

merasa sangat dimudahkan oleh teknologi yang semakin maju dan berdampak 

pada sikap seolah tidak membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Solidaritas, 

kebersamaan, saling tolong menolong dalam melaksanakn aktivitas mulai 

terabaikan. Mereka cenderung untuk hidup sendiri- sendiri tanpa memperhatikan 
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orang lain. Sehingga nilai-nilai warisan leluhur seperti pangadereng mulai 

ditinggalkan. 

b) Kesenjangan Sosial. Pergeseran nilai masyarakat tradisional ke modern tidak 

lepas dari pengaruh modernisasi dan pengaruh globalisasi, bila ada beberapa 

individu yang dapat mengikuti pengaruh tersebut akan terjadi kesenjangan sosial. 

Kesenjangan sosial akan menyebabkan jarak anatara si kaya dan si miskin dan 

hal ini bisa merusak nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga akan 

memicu prasangka sosial, persaingan dalam kehidupan cenderung akan membuat 

orang tersebut frustasi, maka orang akan timbulah tindak kriminal seperti 

perampokan hanya untuk alasan pemenuhan kebutuhan. 

c) Masuknya Nilai-nilai Dari Budaya Lain. Masyarakat modern umumnya telah 

mengetahui teknologi, seperti internet, handpone media televisi dan teknologi 

yang lainya yang ditiru habis-habisan. Internet contohnya bila digunakan untuk 

memperdalam materi pejaran itu baik. Tetapi sebaliknya dan ini sebuah 

kenyataan bahwa internet terkadang digunakan untuk mengakses yang 

betentangan dengan norma-norma masyarakat. Selain itu apresiasi terhadap nilai 

budaya lokal mulai pudar serta nilai keagamaan akan mengalami kemunduran. 

B. Implementasi QS an-Nisa/4: 35 pada Masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo 

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami isteri) 

mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena 

tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya peran dan 

kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain yang dapat berakibat 

timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya. Tidak jarang dari perselisihan itu 

akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). 
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Salah satu alasan atau sebab terjadinya perceraian adalah syiqa>q (terjadinya 

perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami isteri). Sebagaimana Al-

Qur’an surah an-Nisa/4: 35 Allah swt. telah memerintahkan bahwa jika 

dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami dan isteri), maka kirimlah 

seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan 

perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang 

hakam selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan 

perselisihan tersebut.  

Pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa faktor yang menjadi sebab awal 

terjadinya syiqa>q (konflik dalam rumah tangga) adalah kesalahan dalam memilih 

pasangan, pernikahan dini, ketiadaan kufu’ (kesetaraan) dalam sepasang suami istri. 

Lebih lanjut disebutkan indikasi pemicu konflik rumah tangga terdapat dibeberapa 

ayat dalam al-Qur’an diantaranya: kedurhakaan, dengki, kekerasan dalam rumah 

tangga, caci maki atau hinaan, dan ikut campurnya kerabat dalam kehidupan rumah 

tangga. 

Demikian pula yang terjadi di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terdapat tiga faktor 

penyebab terjadinya syiqa>q yang paling banyak dijumpai. Antara lain: 

1. Pernikahan dini.  

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pernikahan dini berdampak pada tidak 

terpenuhinya kematangan biologis, psikologis maupun ekonomis. Ibn Syubrumah al-

‘Iraqi menyebutkan bahwa pernikahan anak perempuan yang belum sampai pada usia 

“al-rusyd” (cakap) batal dan pernikahan dibawah umur sangat mempengaruhi 
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reproduksi anak serta kesiapan lahiriyah dan batiniyh.15 Tetapi hal ini seakan tidak 

menjadi pertimbangan oleh masyatakat di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Angka 

pernikahan dini di Kec. Pitumpanua tergolong tinggi. Jika melihat data di Pengadilan 

Agama dalam kurung waktu satu bulan permintaan dispensasi nikah bisa menembus 

angka puluhan. Kepala KUA Pitumpanua mengatakan: 

“Penyebab tingginya angka perceraian tidak terlepas dari pernikahan dibawah 
umur. Wajo itu sekarang menempati rengking ketiga angka perceraian dan angka 
percerain dibawah umur makanya termasuk itu penyebabnya kurang matangnya 
usia perkawinan yang ada dalam wilayah Kec. Pitumpanua. Kemudian faktor lain 
berangkaian semua dari situ. Karena kalau persoalan saling memahami antar 
calon pasangan saya rasa sudah tidak termasuk. Kalaupun ada penyebabnya itu 
sudah nol koma sekian persen karena rata-rata kan yang mau menikah sekarang 
sudah saling kenal lebih awal sekalipun misalnya perkenalannya melalui media 
sosial dan lain-lain sebagainya. Itu sedikit kontribusinya menyebabkan 
perceraian, yang banyak ini faktor seperti itu usia perkawinan yang masih muda 
sehingga jiwanya sebenarnya belum siap untuk menerima perubahan dalam 
kondisi kehidupannya dalam berbagi rasa dengan pasangannya. Itu faktor 
penyebab utama yang saya lihat”.16 

Lebih lanjut ketika kami menanyakan gambaran konflik yang ada di 

Kelurahan Tobarakka maka informan mengatakan: 

“Pertama yah faktor umur. Nikah muda kan, nah itumi sekarang dilarang nikah 
muda”17 

2. Faktor ekonomi.  

Kebutuhan material dalam rumah tangga adalah tanggung dan kewajiban yang 

harus diemban oleh suami atas istrinya. dampak yang dapat ditimbulkan ketika 

kebutuhan material tidak terpenuhi yaitu percekcokan, perselisihan, pertentangan 

yang berkepanjangan bahkan dapat berujung kepada kekerasan baik secara fisik 

                                                

15Kamil al-Haya>li, al-Khilafa@t al-Zaujiyyah, terj. Nur Hasanuddin, Solusi Konflik dalam 

Rumah Tangga, h. 26-29.  
16Muhammad Arsad, Kepala KUA Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 Januari 

2022.  
17Muhammad Alwi, Imam Kelurahan Tobarakka, wawancara di Kelurahan Tobarakka, 12 

Januari 2022.  
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maupun psikis.18 Masalah perekonomian merupakan hal yang sangat mempengaruhi 

keutuhan rumah tangga dan menjadi salah satu penyebab utama putusnya ikatan 

perkawinan.19 Di Kecamata Pitumpanua Kab. Wajo, faktor ini juga menjadi penyebab 

terjadinya syiqa>q. Informan mengatakan: 

“Persoalan yang seperti ini banyak sekali disebabkan karena ekonomi, stress 
orang tidak bisa kendalikan keuangannya kasihan. Pernah ada tetangga saya tapi 
tidak bisa saya selesaikan, karena persoalan begitu. Dia bilang saya mau makan 
tapi mau merokok juga di mana saya ambil uang. Saya mau berikan saya juga 
tidak punya uang. Jadi istrinya itu nakkamuru-murui. Susah juga, tapi saya tidak 
bisa selesaikan persoalannya. Akhirnya dia tinggalkan istrinya, syukurlah dia 
tinggalkan”.20 

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi dapat menjadi 

penyebab munculnya KDRT dalam sebuah hubunan pernikahan. KDRT merupakan 

salah satu faktor syiqa>q yang sulit diselesaikan secara kekeluargaan oleh hakam. 

Sebagaimana informan juga mengatakan: 

“Dua model yang kami lakukan ketika warga kami menadukan konflik dalam 
rumah tangganya. Pertama kami mediasi. Kedua kami sarankan ke Pegadilan 
Agama. Ketika konfliknya adalah KDRT maka kami sarankan langsung ke 
Pengadilan. Karena orang yan melakukan KDRT selalu punya pembenaran 
bahwa saya melakukan KDRT karena ada kesalahan yang dilakukan oleh istri 
saya. Makanya kami bawa ke Pengadilan, nanti di Pengadilan yang memberi 
nasihat. Jika tidak berhasil dinasihati maka solusi terakhir dengan bercerai”.21 

3. Ikut campurnya kerabat dalam kehidupa rumah tangga.  

Di Pitumpanua masih banyak dijumpai pasangan muda yang baru menikah 

tinggal bersama orang tua atau saudaranya. Kondisi demikian memberikan ruang 

terjadinya perselisihan. Informan mengatakan:  

                                                

18 Alpenia Larasati, “Kepuasan Perkawinan pada Istri dari Keterlibatan Suami dalam 

Menghadapi Tuntunan Ekonomi dan Pembagian Peran dalam Rumah Tangga”. Psikologi Pendidikan 

dan Perkembangan, vol. I, no. 3 (Desember 2012), h. 2. 

19Ramlah, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia 

(Terhadap Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama)”, al-Rizalah, vol. 14, no. 2 (Desember 2014), h. 

353.  
20Andi Salahuddin, Penyuluh Agama Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 

Januari 2022.  
21Hermawansyah, Imam Desa Tellesang, wawancara di Desa Tellsang, 11 Januari 2022.   



103 

 

“Yang bahaya juga itu pakkompa-kompanya, itu pakkipas-kipasnya itu 
mempercepat perceraian. Biasa anaknya belum bagaimana-bagaimana adami 
keluarganya “aih assarang bawanno je’ (brcerai saja)”. Yah begini yang bahaya. 
Makanya itu kalau saya suscatin di sini saya tanya “berapa bersaudara calonmu? 
Kamu berapa bersaudara? Tinggal di mana semua? Ternyata satu rumah semua, 
kamu paling lama satu tahun. Assewa bola bawanno, maja’ ko tosibola-bola 
massarakko tu matu’. Karena kalau sibola-bolaki kan banyak masalah. Adami 
yang malas, adami yang cerewet. Jadi kadang saya lihat masih bisa dia selesaikan 
persoalannya tapi, persoalan oran luarnya yang masuk-masuk. Kan terkadang 
kita tahu penyelesaiannya persoalan, tapi kalau adami tekanannya mertua, 
tekanan ipar, akhirnya masuk dalam lingkaran kita ini persalan. Eh korbanni 
idi’.”22  

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab syiqa>q 

pada masyarakat Pitumpanua adalah konsep ‘struktur’ dan konsep ‘fungsi’ tidak 

terlaksana dengan baik. Anggota keluarga tidak menjalankan perannya sesuai dengan 

yan semestinya diperankan. Sehingga tujuan dalam keluarga tidak dapat tercapai.  

Penasihatan di luar pengadilan, merujuk kepada QS an-Nisa/4: 35. Konsep 

hakam disini sebagai pendamai bagi perselisihan suami isteri. Hakam mendudukan 

peranan penting dalam islam sebagai juru damai yang jumlahnya berdasarkan ayat 

QS an-Nisa/4: 35 minimal 2 (dua) orang. Akan tetapi tidak semua orang dapat 

menduduki posisi atau dijadikan hakam, pembahasan sebelumnya telah disebutkan 

bahwa: 

1. Subjek hakam 

Islam mengajurkan agar untuk memilih orang yang benar-benar dapat 

ditunjukan sebagai hakam adalah orang yang benar-benar bijak mempunyai latar 

belakang kesholehannya tidak diragukan oleh semua orang. Yaitu mempunyai sifat 

adil, jujur, memiliki pengetahuan dan mempunyai hubungan kekerabatan dan yang 

paling penting adalah dapat menjaga rahasia. Dengan sifat-sifat seperti ini tentunya 

                                                
22Andi Salahuddin, Penyuluh Agama Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 

Januari 2022.   



104 

 

penyelesaian secara damai sengketa suami isteri menemukan jalannya terbaik yang 

dapat diterima oleh semua pihak.  

QS an-Nisa/4: 35 menyebutkan bahwa idealnya seorang hakam berasal dari 

keluarga sebab keluarga lebih mengetahui lebih jelas pokok permasalahan yang 

sedang dihadapi. Akan tetapi implementasi QS an-Nisa/4: 35 berkembang, tidak 

harus dari pihak keluarga sebab tidak semua keluarga memiliki figure dengan kriteria 

yang telah di sebutkan di atas. Sehingga di masyarakat Kec. Pitumpanua menjadikan 

tokoh agama, tokoh masyarakat, imam desa sebagai tempat mengadukan konflik yang 

dialami. Informan mengatakan: 

“Alhamdulillah di sini (di Pitumpanua) kita didukung oleh potensi besar ada 
beberapa pondok pesantren yang notabenenya banyak ustaz. Secara praktik itu 
yang terjadi kalaupun misalnya mereka tidak terlalu memahami bahwa mereka 
sebenarnya adalah hakam tapi secara bahasa awam mereka sudah melakukan hal 
itu mereka berupaya untuk mendamaikan. Situasi yang seperti ini yang didukung 
oleh penyuluh dan tokoh-tokoh agama saya yakin masyarakat tahu, kalaupun dari 
segi bahasa agama belum tahu tapi dari sisi praktik kita sudah tahu bahwa 
mereka yang diangkat mewakili keluarga memberi solusi dari kedua belah pihak. 
Meskipun tidak ada proses pengangkatan hakam, biasanya secara langsung saja. 
Kalau misalnya ada kasus di antara kedua belah pihak dalam kehidupan rumah 
tangga langsung saja inisiatif dari orang yang termasuk dituakan dalam keluarga 
mereka yan langsung mengambil tindakan memperbaiki rumah tangga anak-
anaknya. ”.23  

Informan lain mengatakan: 

“Banyak yang datang ke saya meskipun bukan keluarga saya bahkan pernah ke 
Bone. Biasa kalau ada keluarganya orang terjadi konflik dia ngomong ke saya 
“nasihati-nasihati dulu itu sempu lolomu” saya juga tidak tahu kenapa”.24 

Informan lain juga mengatakan: 

“tentu saja dalam setiap daerah ka ada namanya tokoh masyarakat tokoh agama 
dianggap dituakan jadi kalau ada persoalan-persoalan seperti itu jadi ke situ dulu. 
Jadi ada namanya mediasi. Jadi kadang orang yang berkonflik setelah dimediasi 
tidak jadi ke Pengadilan. Saya sering hampir setiap hari ada yang datang ke 

                                                
23Muhammad Arsad, Kepala KUA Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 Januari 

2022.   
24Andi Salahuddin, Penyuluh Agama Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 

Januari 2022.    
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kantor apalagi waktu saya masih di KUA biasa juga ada yang datang ke 
rumah”.25 

Informasi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kec. Pitumpanua tidak 

memahami istilah syiqa>q dan hakam secara agama tapi secara praktik masyarakat 

melakukan dan menyerahkan penyelesaian persoalan rumah tangganya kepada orang 

yang dianggap bijak dalam menyikapi persoalan yang dihadapi. Biasanya dilakukan 

oleh perorangan, biasanya seorang tokoh masyarakat, tokoh agama atau anggota 

keluarga yang dituakan. 

2. Fungsi hakam 

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang hakam tidaklah 

berperan sebagai judge yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil 

kesimpulan yang mengikat seperti arbitrer tetapi Iebih memberdayakan para pihak 

untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. hakam mendorong dan 

memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-

keinginan mereka. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh informan bahwa: 

“Terkadang itu masih mau sebenarnya baik tapi karena tidak ada yang 
mempelopori, tahan gengsi semua jadi begitu kita failitasi yah baikmi. Apalagi 
kalau saya yang urus waktu mau mau menikah beban moral itu saya bertanggung 
jawab atas kelangsugan pernikahannya. Jadi yang saya tahu saya kunjungi itu 
sebelum besar persoalannya kalau masih persoalan dalam lingkup keluarga masih 
muda diatasi itu. Karena kalau sudah besar agak susah kita selesaikan. Makanya 
kita harus tahu dulu akar masalahnya. Jadi dalam penyelesaiannya itu jangan 
libatkan banyak orang karena persoalan gengsi, merasa gengsi kalau banyak yang 
tahu dan enak ngomong itu kalau berduaki. Kalau banyak orang gengsinya naik, 
kalau gengsinya naik dia tahu dirinya salah tidak maumi mengaku. Tapi kalau 
berdua ditahu apa masalahnya dikasi ketemu mi berdua. Karena biasa itu masih 
ada keinginan untuk kembali baik tapi jalannya buntu. Jadi, disitulah fungsi kita 
sebagai penengah”.26 

                                                
25Muhammad Arief Rajab, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, wawancara di Kelurahan 

Bulete, 13 Januari 2022.  
26Andi Salahuddin, Penyuluh Agama Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 

Januari 2022.     



106 

 

Informan lain mengatakan: 

“ketika ada yang datang ke saya minta diberikan solusi saya kasi tahu harus 
datang berdua. Saya tidak mau mediasi kalau cuma sendiri datang. Karena kita 
butuh informasi dari kedua belah pihak. Nah kita sebagai penengah memancing 
keduanya untuk berbicara dan Alhamdulillah banyak yang berakhir dengan 
berdamai”.27 

Hal yang sama juga dilakukan oleh Hermawansyah. Beliau berkata: 

“kami dalam melakukan mediasi itu pertama-tama memediasi yang datang 
melapor dulu, kmudian kami panggil pihak yang satunya sebelum akhirnya kami 
pertemukan keduanya”.28 

Di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo proses pengangkatan hakam untuk 

menyelesaikan syiqa>q secara kekeluargaan tidak diatur oleh aturan manapun. 

Masyarakat bebas memilih kepada siapa perkara mereka diserahkan penyelesaiannya. 

Masyarakat pertama-tama memilih pihak keluarganya yang dituakan jika pihak 

keluarga tidak ada maka masyarakat mendatangi tokoh agama biasanya imam 

desa/imam kelurahan atau tokoh masyarakat seperti ustadz, penyuluh agama, kepala 

KUA, atau orang yang dikenal dengan kebijakan dan keshalihannya dan lain-lain 

sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 

Selanjutnya orang yang diminta untuk memberikan solusi, memediasi kedua 

belah pihak dengan menghadirkan keduanya untuk mencari duduk perkaranya. 

Memberikan ruang keduanya untuk bercerita kemudian diberikan nasihat-nasihat 

dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif atas setiap keputusan yang 

diambil. 

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa fungsi hakam harus 

didukung oleh niat pihak yang berperkara untuk kembali memperbaiki rumah 

tangganya sebagaimana potongan ayat نْ يرُِيداَ إِصْلََحًاإ  ketika terjadi 

perselisihan antara suami dan istri dan berniat untuk menyelesaikan pertikaiannya  

                                                
27Muhammad Arief Rajab, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, wawancara di Kelurahan 

Bulete, 13 Januari 2022.   
28Hermawansyah, Imam Desa Tellesang, wawancara di Desa Tellsang, 11 Januari 2022.    
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dengan mengutus penengah maka baik datang dari kedua hakam atau dari kedua 

suami istri yang berselisih jika niat is}lah masih ada maka Allah swt akan 

memberikan taufiknya. Al- Ra>zi> menjelaskan bahwa ada empat bentuk penafsiran 

yang dapat terkandung pada kata ان يريدا yaitu: Jika dua orang juru damai 

tersebut menginginkan kebaikan dan perbaikan maka Allah akan mendamaikan dua 

orang juru damai tersebut sampai keduanya bersepakat atas apa yang terbaik, Jika dua 

orang juru damai tersebut menginginkan perbaikan maka Allah akan mendamaikan 

pasangan suami-istri tersebut, Jika pasangan suami-istri tersebut menginginkan 

perbaikan maka Allah akan mendamaikannya (suami-istri), Jika pasangan suami-istri 

tersebut menginginkan perbaikan maka Allah akan mendamaikan dua orang juru 

damai itu sehingga keduanya dapat melakukan perbaikan. 

Menghadirkan hakam merupakan solusi terakhir yang ditawarkan al-Qur’an 

ketika dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan. Namun yang terpenting dan 

memberikan hasil terbaik adalah kesadaran masing-masing pihak yang berselisih 

untuk menurunkan egonya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuat dengan 

sepenuh hati. Memantapkan tekad untuk menghilangkan ketegangan sebelum 

terlambat dengan mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi jika 

perselisihan berujung kepada perceraian. Adapun langkah langkah yang dapat 

membantu mewujudkan penjagaan dan pencegahan terhadap perselisihan adalah  

a. Memelihara hak-hak pergaulan, yaitu menjaga hak dan kewajiban suami istri 

secara benar dan bertanggung jawab sehingga tidak ada lagi celah untuk 

berselisih. 
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b. Berlapang dada. Memaafkan kesalahan-kesalahan kecil dan ringan sebab 

manusia tidak ada yang sempurna. Dengan kata lain saling menerima kekurangan 

masing-masing. 

c. Memprediksi dan mewaspadai munculnya gejala perselisihan sejak dini.29 

3. Peran hakam 

Pembahasan sebelumnya telah disebutkan perbedaan pendapat ulama terkait 

peran hakam. antara lain: 

a. Hakam berperan sebagaimana hakim yang berhak menceraikan 

b. Hakam tidak berhak menceraikan namun berhak menyatukan kembali 

c. Hakam hanya berperan sebagai penengah atau juru damai untuk mencapai 

is}lah/perdamaian 

d. Hakam meskipun tidak berhak menceraikan tapi pendapatnya memiliki peran 

sebagai pertimbangan hakim dalam mempertimbangakan perceraian 

Di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo hakam memiliki peran penting dalam 

menyelesaikan syiqa>q. sebagaimana informan mengatakan:  

“sejauh ini Alhamdulillah yang berhasil kami selesaikan bisa dikata cukup banya 
50 : 50. 50% berhasil 50% gagal. Jika permasalahan masih ringan mudah kami 
selesaikan”.30 

Informan lain mengatakan: 

“kami biasa dalam menangani perkara syiqa>q kami upayakan berdamai. Kalau 
perlu ketika sudah sepakat damai dan harus dikawinkan ulang, kami 
kawinkan”.31 

                                                

29Armiadi dan Muhammad al-Fattah bin Abu Bakar, “Peran Hakam (Juru Damai) dalam 

Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)” el-Usrah: 

Jurnal Hukum Keluarga, Vol. I. No. 1 (2018): h. 43.  
30 Muhammad Arief Rajab, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, wawancara di Kelurahan 

Bulete, 13 Januari 2022.    
31Andi Salahuddin, Penyuluh Agama Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 

Januari 2022.      
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Bila ditinjau dari sudut pandang waktu dan hasil yang dicapai dengan 

menempuh jalan mediasi tentunya banyak manfaat bila dibandingkan dengan jalur 

litigasi. Hakam dalam melakukan pemeriksaan sengketa rumah tangga lebih menitik 

beratkan pada hubungan kekeluargaan, tanpa melalaui proses formal yang berbelit-

belit. Waktu yang ditempuh relative singkat. Diperiksa dan ditengahi oleh hakam dari 

keluarga sendiri baik dari pihak suami maupun dari pihak istri yang mengetahui seluk 

beluk dan latar belakang keluarga.  

Praktik penyelesaian sengketa rumah tangga oleh hakam berdasarkan 

penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur 

informal oleh hakam dengan jalan musyawarah dalam menemukan solusi sebagai 

jalan tengah agar masalah tidak semakin meruncing sehingga kedua suami istri dapat 

kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh dan damai lebih memberi solusi dan 

tingkat keberhasilannya lebih tinggi dibanding penyelesaian sengketa rumah tangga 

melalui jalur formal. Kepala KUA Pitumpanua mengatakan bahwa: 

“Yang terjadi selama ini salah satu penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan 
Agama karena yang datang sebagai saksi Bukan jadi saksi untuk mendamaikan. 
Seandainya mereka ke sana jadi saksi berupaya untuk mendamaikan berfungsilah 
sebagai hakam. yang datang sebagai saksi orang pro.  Makanya satu dua yang 
tidak bercerai. Seandainya yang datang ke pengadilan memang berupaya 
memperbaiki keadaan, tidak ada masalah. Makanya keadaan seperti itu yang 
harus diluruskan, diberikan pemahaman kepada masyarakat.32 

Lebih lanjut disebutkan oleh informan lain bahwa: 

“Di Pengadilan meskipun sudah melangsungkan mediasi, jika perkara yang 
masuk 1000 kasus yang berhasil paling 10 kasus”.33 

Oleh karena hakam dan keluarga yang memiliki kemampuan dan wibawa 

serta sangat dihormati, tentunya segala keputusan dan nasihat untuk penyelesaian 

sengketa rumah tangga selalu diterima dengan lapang dada oleh semua pihak baik 

                                                
32 Muhammad Arsad, Kepala KUA Pitumpanua, wawancara di KUA Pitumpanua, 10 Januari 

2022. 
33 Srianti, wawancara, Kelurahan Siwa, 13 Februari 2022. 
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dari suami dan keluarga suami maupun istri dan keluarga istri. Segala rahasia rumah 

tangga yang disengketakan tetap menjadi rahasia dan tidak terbuka untuk umum dan 

paling terpenting segala aib keluarga atau rumah tangga yang bersengketa tetap 

terjaga dengan baik. 

Oleh karena itu Allah menetapkan jalur hakam adalah jalan yang paling 

terbaik bila dibandingkan dengan jalur litigasi, sesuai dengan QS An-Nisa/4: 35. 

Walaupun demikian hakam adalah fase kedua. Sedangkan fase pertama Menurut 

Kamil al-Hayali, Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata 

sepakat yang adil pada mereka berdua. 

Di Pitumpanua secara khusus dan di Indonesia secara umum peran hakam 

sampai kepada mendamaikan. Sebab Indonesia sebagai Negara hukum dan hukum 

perceraian telah di atur dalam undang-undang yang berhak memutuskan seseorang 

bercerai atau tidak adalah Pengadilan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan di lapangan, penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan sebaai berikut: 

a. QS an-Nisa/4: 35 membahas tentang solusi yang ditawarkan al-Qur’an ketika 

sebuah rumah tangga terjadi syiqa>q agar mencapai is}lah/perdamaian, yakni 

menghadirkan satu atau lebih hakam baik dari pihak istri maupun pihak 

suami. Hakam adalah seorang yang dianggap bijak yang perkataan dan 

keputusannya bisa didengar dan diterima oleh kedua pihak yang bersengketa 

di utus untuk menjadi penengah atau juru damai di antara keduanya dan 

memiliki hak memutuskan dan menyelesaikan perkara (syiqa>q) yang 

mempunyai keinginan dan berupaya mengadakan perbaikan tanpa diketahui 

siapa yang benar siapa yang salah. Hakam sebaiknya dari pihak keluarga akan 

tetapi jika tidak ada figure hakam dari pihak keluarga maka tokoh masyarakat, 

tokoh adat, tokoh agama, atau siapa saja yang dianggap memiliki krteria dapat 

menjadi hakam. Namun tetap saja kesuksesan hakam di luar pengadilan 

sangat tergantung kepada kadar kesulitan permasalahan dan tergantung 

kepada tingkat “kewibawaan” para hakam. 

b. Implementasi QS an-Nisa/4: 35 di Kec. Pitumpanua Kab. Wajo: hakam 

dimulai dari pihak keluarga, jika tidak terdapat maka tokoh agama atau tokoh 

masyarakat seperti imam desa dan kelurahan dijadikan oleh masyarakat 

sebagai tempat untuk mengadukan konfliknya. Hakam biasanya 
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mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi dan berfungsi sebagai 

penengah untuk menemukan akar permasalahan untuk kemudian dianalisa dan 

diberikan solusi. Tingkat keberhasilan penyelesaian perkara syiqa>q oleh 

hakam secara kekeluargaan lebih tinggi dibanding penyelesaian perkara 

syiqa>q melalui pengadilan. Hakam memiliki peran mendamaikan akan tetapi 

tidak dapat menceraikan, sebab penetapan perceraian telah diatur oleh 

undang-undang dan yang dapat menetapkannya adalah pengadilan. 

B. Implikasi  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kandungan QS an-

Nisa/4: 35 di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih kepada: 

1. Tokoh agama/tokoh masyarakat sebagai salah satu sumber referensi dalam 

menangani perselisihan rumah tangga yang terjadi di masyarakat agar 

mencapai is}lah/perdamaian. 

2. Masyarakat yang telah dan akan berumah tangga agar menjadi bacaan, 

rujukan, dan kajian dalam menjalani kehidupan rumah tangga. 



 

 

 113 

Daftar Pustaka 

Al-Qur’an al-Karim 

Abdul Ghany. “Solusi al-Qur’an dalam Konflik Rumah Tangga”. Disertasi. 
Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2020. 

Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh. Luba>b al-
Tafsi>r min Ibni Kas\i@r Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-
Atsari, Tafsir Ibnu Katsir jilid 6. Cet. I; Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 
2004. 

Abdullah, al-Baid}a>wi> Na>s}ir al-Di>n Abu> Sa‘i>d bin ‘Umar bin 
Muh}ammad al-Syaira>zi>. Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l, 
Juz II. Cet. I; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1418 H. 

Agustin, Risa. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Serba Jaya, t.th. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Cet.XIII; 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006. 

Armiadi dan Muhammad al-Fattah bin Abu Bakar. “Peran Hakam (Juru Damai) 
dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau 
Pinang, Malaysia).” el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. I No. 1 
(2018). 

al-As}faha>ni, Al-Raghi>b. al-Mufrada>t fi@ Ghari@b al-Qur’an, Terj. Ahmad 
Zaini Dahlan, Kamus al-Qur’an, jilid I. cet. I; Jawa Barat: Pustaka 
Khazanah Fawa’id, 2017. 

-----------. Mu’jam Mufradat al-Faz} al-Qur’an. cet. III; Da>r al-Kutub al-
Il,miyah: Beirut, 2008. 

Basyi@r, Hikmat. al-Tafsir al-Musayyar, terj. Muhammad Ahsin dkk, Memahami 
dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, jilid I. cet. I; Jakarta: 
Darul Haq, 2016. 

Bugin, Burhan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2007. 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. cet. IV; 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. 

al-Di>n, Abu> al-Fath} Na>s}ir bin ‘Abd al-Sayyid bin ‘Ali> bin al-Mut}raz. al-
Mugrib fi> Tarti>b al-Mu’rab, Juz 2. Cet. I; H{alb: Maktabah Usa>mah 
bin Zaid, 1979. 

Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia, 
2008. 

al-Farmawi dan Abdul Hay. al-Bida>yah fi al-Tafsir al-Maud}u’i: Dirasah 
manhaj Maud}u’I (Mat}ba>n al-Fad}arah, t.th) dikutip oleh Abdul Wahid 
Haddade. Konsep al-Is}la>h dalam al-Qur’an, Tafsir 4 no. 2 (2016). 

Ghazali, Norzulaili Mohd dan Wan Abdul Fattah wan Ismail. Nusyuz, Syiqaq, dan 
Hakam Menurut al-Quran, Sunnah, dan Undang-Undang Keluarga Islam. 
Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007. 

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003. 

al-H}usain, al-Bagawi> Abu> Muh}ammad bin Mas‘u>d bi Muh}ammad bin al-
Farra>’ al-Bagawi> al-Sya>fi‘i>. Ma‘a>lim al-Tanszi>l fi Tafsi>r al-
qur’a>n, Juz I. Cet. I; Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1420 
H. 

Hamka. Tafsir al-Azhar Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005. 



114 

 

Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka setia: Bandung, 2011. 

Hasanah, Iswatun .# “Peran Hakam dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri (Studi 
Kasus di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten 
Lampung Timur).”\ Skripsi. Lampung: Fak. Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Raden Intan, 2018. 

al-Haya>li, Kamil. al-Khilafa@t al-Zaujiyyah, terj. Nur Hasanuddin, Solusi 
Konflik dalam Rumah Tangga. cet I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2005. 

http://www.youtube.com/c/draisahdahlan. 

Huzaimah, Arne. “Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam 
Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan 
Agama.” NURANI, Vol. 16 No. 2 (Desember 2016). 

Ibnu Manzu>r. Lisa>n al-‘Arabi@, juz I. Kairo: Da>r al-Taufiqiyyah li al-
Tura>s, 2009. 

Iffah. “Eksistensi Hakam dalam Kasus Perceraian di Masyarakat Adat Melayu 
Jambi.” Disertasi. Riau: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan 
Syari, 2020. 

Isma>‘il, Ibn Kas\i>r bin ‘Umar al-Qurasyi> al-Bas}ri> Abu> al-Fida>. Tafsi>r 
al-Qur’a>n al-‘Az{i>m, Juz II. Cet. I; Bairu>t: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1419 H. 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Mushaf Wanita. Surakarta: Ziyad Visi 
Media, 2014. 

Kha>n, Abu> al-T}ayyib Muh}ammad S}iddi>q bin H}asan bin ‘Ali> Ibn 
Lat}ifullah al-H}usaini> al-Bukha>ri> al-Qinnauji<. Fath} al-Baya>n fi> 
Maqa>s}id al-Qur’a>n, Juz III. Bairu>t: al-Maktabah al-‘As}riyyah li al-
T}iba>‘ah wa al-Nasyr, 1412 H/1992 M. 

Mah}mu>d, al-Zamakhsyari> Abu>  al-Qa>sim bin ‘Àmru> bin Ah}mad 
Ja>rullah. Al-Kasysya>f ‘an H}aqa>’iq Gawa>mid} al-Tanzi>l, Juz I. 
Cet. III; Bairu>r: Da>r al-Kutub al-‘Arabi>, 1407 H. 

al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. Terjemahan Tafsir 
Jalalain Berikut Asbabun Nuzul jilid I, terj. Abu Bakar. Bandung: Sinar 
Baru Algensindo, 2004. 

Mahbub, Roichon. “Studi Analisis Tentang Kedudukan Mediator dan Hakam 
dalam Perkara Syiqaq”. Skripsi. Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri 
Sunan Ampel, 2009. 

Maktabah al-S|aruq al-Dauliyah. al-Mu’jam al-Was|it|. Jumhuriyah Mis|ra al-
Arabiyah, 1429H/2008 M. 

al-Mara>gi, Ahmad Musta>fa. tafsir al-Mara>gi, terj. Bahrun Abu Bakar, Tafsir 
al-Mara>gi, Juz IV. cet. II; Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 
1993. 

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif. Cet. 
XXXI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013. 

Mufidah ch.. Psikologi Keluarga Islam; Berwawasan Gender. Cet. III; Malang, 
UIN-Maliki Press, 2013. 

Muh}ammad, Abu> H}ayya>n bin Yu>suf bin ‘Ali> bin Yu>suf bin H}ayya>n 
As\i>r al-Di>n al-Andalu>si>. al-Bah}r al-Muh}i>t} fi al-Tafsi>r, Juz III. 
Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1420 H. 

http://www.youtube.com/c/draisahdahlan


115 

 

Mulyadi, Dedi. “Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya 
Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan 
di Indonesia).” bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), vol. 1 No. 2 
(2016). 

Mulyati, Sri. Ed., Relasi Suami Istri dalam Islam. Jakarta: Pusat Studi Wanita 
UIN Syarif Hidayatullah, 2004. 

Munawir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. cet.XIV; 
Surabaya: 1997. 

Mus}t}a>fa>, Ibra>hi>m dkk. al-Mu’jam al-Wasi>t}, Juz 2. Kairo: Da>r al-
Da’wah, t.th. 

Mustaming. “Problematika Asy-Syiqaq Terhadap Putusnya Perkawinan di 
Pengadilan Agama (Suatu Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama 
di Tana Luwu).” Disertasi. Makassar: Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 

Musyayadah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Masalah 
Perkawinan Akibat Nushuz dan Syiqaq (Studi Kasus di BP4 Kecamatan 
Kauman Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi. Ponorogo: Fak. Syariah IAIN 
Ponorogo, 2018. 

Nabawi, Handari. Metode penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada 
Press, 2005. 

Nata, Abuddin. Metode Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. 

Oktorinda, Tri. “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya 
Hamka Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34-35.” QIYAS, vol. 2 No. 1 (2017). 

Pratama, Hendri. “Penyelesaian Sengketa Syiqaq Menurut Adat Aceh (Studi Pada 
Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh)”. Tesis. 
Medan: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019. 

Qal’aji>, Muh}ammad Rawwa>s dan H{a>mid S{a>diq Qani>bi>. Mu’jam 
Lugah al-Fuqaha>’, Juz 1. Cet. II; t.tp: Da>r al-Nafa’>is li al-T{aba>’ah 
wa al-Nasyr wa al-Tauzi>’, 1988. 

al-Ra>zi>, Fakhr al-Di>n dan Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Umar bin al-
H}asan bin al-H}usain al-Tami>mi>. Mafa>tih} al-Gaib, Juz X. Cet. III; 
Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1420 H. 

Rachmadani, Cherni. “Strategi Komunikasi dalam mengatasi konflik Rumah 
Tangga Mengenai Perbedaan Tingkat Penghasilan di RT. 29 Samarinda 
Seberang.” Ejournal Ilmu Komunikasi, vol. I no 1 (2013). 

Ridwan. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta, 
2005. 

as-S|iddieqy, Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab.  
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. 

Sahabuddin dkk. Ensiklopedia Al-Qur´an: Kajian Kosa Kata, jilid IV. Cet. I; 
Jakarta, t.th. 

Salim, Abd Muin dkk. Metodologi Penelitia Tafsi>r Maud}u>’i>. Makassar: 
Pustaka Al-Zikra, 2011. 

Salim, Abdul Muin. Beberapa Aspek Metodologi Tafsir al-Qur’an. Ujung 
Pandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990. 

Sanusi, Nur Taufik. Fiqih Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam mengelola 
Konflik Menjadi Harmoni. cet. I; Ciputat Tangerang: Elsas, 2010. 



116 

 

Sayyaf, R.Tanzil Fawaiq. “Hakam Sebagai Bagian dari Alternatif Penyelesaian 
Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab dalam 
Tafsir al-Misbah.” Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies, vol. 12 
No. 2 (2019). 

Shah, Nik Noriani Nik Badli. Pekawinan dan Perceraian dibawah Undang-
Undang Islam. Selangor: SS Graphic Printers, 2012. 

Shihab, M. Quraish. Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut 
Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Qur’an. Tangerang: 
Lentera Hati, 2013. 

-------------. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, Vol 12. 
ed. 2017; PT. Lentera Hati: Tangerang, 2017. 

-------------. Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan 
Umat. Bandung: Mizan, 1998. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 
2012. 

-----------. Metode Penelitian Pendidikan. Cet.III; Bandung: Alfabeta, 2007. 

Suryadilaga, M. Alfatih dkk. Metodologi Ilmu Tafsir. cet. III; Sleman: Teras, 
2010. 

Suryana, Cahya. Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat 
Kompetensi Pengawas, Departemen Pendidikan Nasional Direktorat 
Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Direktorat 
Tenaga Kependidikan, Jakarta: 2007. 

al-Suyu>ti, Ima>m Jalaluddin. Libabun Nuqul Fi Asbabun Nuzul, Riwayat 
Turunnya Ayat-Ayat Suci al-Qur’an. Surabaya: Mutiara Ilmu, t.th. 

Syarifudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih 
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2011. 

al-Tuwaijiri, Muh}ammad bin Ibra>him bin ‘Abdilla>h. Mausu>’ah al-Fiqh al-
Isla>mi>, Juz 4. Cet. I; t.t.: Bait al-Afka>r al-Dauliyyah, 2009. 

Umi Sumbala dan Faridatul Jannah, “Kesetaraan dan Keadilan Gender.“ Vol. 7 
no. I (Juni 2012). 

Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2002. 

Wikiedia Ensikloedia Bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik. terakhir 
diubah pada 24 Agustus 2020, pukul 09.29. 

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. Problematika Hukum Islam 
Kontemporer. Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996. 

Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian 
Gabungan. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2014. 

Yusuf, Muhammad Arifin. “Peran Ninik Mamak Sebagai Hakam dalam 
Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Desa Kepenuhan Timur, Kec. 
Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Skripsi. 
Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syari Kasim, 2018. 

al-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Wasith Jilid I. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2012. 

al-Zuhaili>, Wahbah bin Mus}t}afa>. Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa 
al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, Juz V. Cet. II; Damskus: Da>r al-Fikr, 1418 
H. 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik


117 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN 
NOMOR  374  TAHUN 2022 

 
TENTANG 

PROMOTOR DAN PENGUJI UJIAN TUTUP TESIS MAGISTER PASCASARJANA 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
 

Membaca :  Surat permohonan Saudara Buaidha Mukhrim BM  NIM : 80600218002, Prodi Ilmu Al-
Qur’an dan Tafsir, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar untuk menempuh Ujian 
Tutup Tesis Magister dengan Judul:  
Peran Hakam dalam QS An-Nisa/4 :35 dan Implementasinya di Masyarakat Kec 
Pitumpanua Kab Wajo. 

 
Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi 

syarat untuk menempuh Ujian Tesis Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; 
  b. Bahwa Saudara yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang 

cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor, Kopromotor, dan Penguji 
Ujian Tesis Magister Pascasarjana UIN Alauddin Makassar; 

 

Mengingat : a.  Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
b. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
e. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Menjadi 

UIN Alauddin Makassar; 
f. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI 

Nomor 85 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar; 

g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar; 

h. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 31/E/1990 
tentang Penyelenggaraan Program Magister Pascasarjana pada IAIN Alauddin Makassar; 

i. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Doktor 
IAIN Alauddin Makassar; 

j. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Edukasi UIN Alauddin Makassar;  

k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor:  
025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2021  

 

Memperhatikan : Hasil Bimbingan Tesis Mahasiswa yang bersangkutan. 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR KUALIFIKASI PROPOSAL 
TESIS MAGISTER PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

 
Pertama : Penguji bertugas melaksanakan Ujian Kualifikasi Proposal Tesis Magister sampai selesai dan 

melaporkan hasilnya kepada Direktur; 
Kedua : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran (DIPA) 

UIN Alauddin Nomor: : 025.04.2.307314/2022 Tanggal 17 November 2021. 
Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, akan diadakan 

pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya; 
 

 

 

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
dengan penuh tanggung jawab. 
      

 Ditetapkan di : Samata-Gowa 

 Pada Tanggal :    18 Februari 2022 

                                                                                                     Direktur, 
 
 

 

 

     Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A. 

        NIP: 19591001 198703 1 004 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
Lampiran  : 
 

 
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ALAUDDIN 

NOMOR  374 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
PROMOTOR, KOPROMOTOR, DAN PENGUJI UJIAN TUTUP TESIS MAGISTER PASCASARJANA 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR  

An: Buaidha Mukhrim BM   

 
 
 
 
PROMOTOR/PENGUJI/KETUA  :  Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M. Ag  

KOPROMOTOR/PENGUJI/SEKRETARIS  : Dr. Muhsin Mahfudz, M. Th.I 

PENGUJI UTAMA    :   1.  Dr. Firdaus, M. Ag 

     2.  Dr. Sohrah, M. Ag 

 
 
 
 
 
 
 
     

 Ditetapkan di : Samata-Gowa 

 Pada Tanggal : 18 Februari 2022 

                                                                                                     Direktur, 
 
 

 

 

     Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A. 

        NIP: 19591001 198703 1 004 
  

 

 

 

 
 



Lampiran I 

Pedoman wawancara 

Pertanyaan panduan hakam 

1. Faktor apa yang menyebabkan angka perceraian di Kab. Wajo senantiasa 

bertambah? 

2. Apa solusi yang dilakukan untuk mencegah angka perceraian meningkat dari 

tahun ke tahun di Kec. Pitumpanua? 

3. Apakah solusi dalam QS an-Nisa/4: 35 bisa menjadi solusi untuk menurunkan 

angka perceraian jika di implementasikan di masyarakat Kec. Pitumpanua 

Kab. Wajo? 

4. Bagaimana upaya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat untuk 

mensosialisasikan kandungan QS an-Nisa/4: 35? 

5. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo tentang 

QS al-Nisa>/4: 35? 

6. Bagaimana proses pengangkatan hakam di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo 

ketika terjadi syiqa>q dalam sebuah rumah tangga? 

7. Bagaimana masyarakat di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo menerima solusi yang 

berikan hakam ketika terjadi syiqa>q dalam sebuah rumah tangga? 

8. Sejauh mana hakam berperan dalam penyelesaian sengketa syiqa>q di Kec. 

Pitumpanua, Kab. Wajo? 

Pertanyaan panduan masyarakat 

1. Apakah anda pernah mendengar istilah syiqa>q? 

2. Ketika terjadi konflik dengan suami/istri hal apa yang anda lakukan pertama 

kali? 



3. Apakah anda pernah mendengar lafaz QS an-Nisa/4: 35? 

4. Apa yang anda ketahui tentang kandungan QS an-Nisa/4: 35? 

5. Apakah anda pernah mendengar istilah hakam? 

6. Apa yang anda ketahui tentang hakam? 

7. Jika terjadi konflik dengan suami/istri kemana anda mengadukan hal tersebut? 

8. Sejauh mana anda menerima dan menyerahkan kepada hakam untuk 

memberikan solusi atas konflik yang sedang anda alami? 

9. Bagaimana anda melihat figur hakam di lingkungan anda? 

10. Bagaimana efektivitas kerja hakam dalam menyelesaikan konflik yang sedang 

anda alami? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III  



TRANSKIP WAWANCARA 

Nama   : Muhammad Arsad, S.Fil. 

Jabatan : Kepala KUA Pitumpanua 

Hari/Tangal  : Senin, 10 Januari 2022 

Waktu   : 09.30-10.30 

Tempat  : Kantor KUA Pitumpanua 

1. Faktor apa yang menyebabkan angka perceraian di Kab. Wajo senantiasa 

bertambah? 

Jawaban: yang menyebabkan angka perceraian termasuk tidak terlepas dari 

pernikahan belum cukup umur. Wajo itu sekarang menempati rengking ketiga 

angka perceraian dan rengking pertama angka perceraian dibawah umur makanya 

termasuk itu penyebabnya kurang matangnya usia perkawinan yang ada dalam 

wilayah pitumpanua. Kemudian faktor selanjutnya berangkaian semua dari situ, 

karena kalau persoalan saling memahami antar calon pasangan saya rasa tidak, 

kalaupun ada penyebab dari situ mungkin nol koma sekian persen karena rata-

rata kan yang mau menikah sekarang sudah saling mengenal di awal sekalipun 

misalnya perkenalannya melalui media sosial dan lain-lain sebagainya itu sedikit 

kontribusi sehingga menyebabkan perceraian yang banyak ini faktor seperti itu. 

Usia perkawinan yang masih muda sehingga jiwanya sebenarnya belum siap 

menerima perubahan kondisi kehidupannya dalam berbagi rasa dengan 

pasangannya. Ini faktor pertama yang saya lihat. Selainnya tidak terlalu. Faktor 

ekonomi tidak terlalu karena wilayah pitumpanua termasuk wilayah-wilayah 

yang dari sisi financial, sisi ekonomi yah lumayan. Kita tidak bisa kategorikan 

miskin, kalaupun ada yang miskin hanya satu dua. Jadi faktor ekonomi bukan 



faktor utama penyebab angka perceraian. Kebanyakan disitu, usia perkawinan 

yang masih dini. 

2. Apa solusi yang dilakukan untuk mencegah angka perceraian meningkat dari 

tahun ke tahun di Kec. Pitumpanua? 

Jawaban: sosialisasi terkait usia perkawinan itu. Pendewasaan perkawinan 

kemudian diupayakan jangan lagi terjadi pernikahan anak. Kita melakukan 

kordinasi dari pemerintah kecamatan kemudian pemerintah desa dan kelurahan 

supaya dimusyawarakan ditingkat desa diberikan informasi kepada masyarakat 

supaya tidak terjadi pernikahan anak ini. 

3. Apakah solusi dalam QS an-Nisa/4: 35 bisa menjadi solusi untuk menurunkan 

angka perceraian jika di implementasikan di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. 

Wajo? 

Jawaban: Iya, tentu saja. Akan diupayakan. 

4. Bagaimana upaya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat untuk 

mensosialisasikan kandungan QS an-Nisa/4: 35? 

Jawaban: Termasuk juga kita fungsikan penyuluh agama untuk memaksimalkan 

sosialisasi. 

5. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo tentang QS 

al-Nisa>/4: 35? 

Jawaban: Alhamdulillah di sini saya rasa sebagian besar kita didukung oleh 

potensi yang besar di Kec. Pitumpanua ada beberapa pondok pesantren yang 

notabenenya banyak ustaz, disamping penyuluh agama banyak yang memberikan 

pemahaman kepada masyarakat.  



6. Bagaimana proses pengangkatan hakam di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo ketika 

terjadi syiqa>q dalam sebuah rumah tangga? 

Jawaban: Hakam yang dimaksud wakil dari kedua belah pihak kan? Yah, Kalau 

secara praktik itu yang terjadi. Kalaupun misalnya mereka tidak terlalu 

memahami bahwa mereka sebenarnya adalah hakam tapi secara bahasa umum 

secara bahasa awam mereka sudah melakuka hal itu. Mereka berupaya untuk 

mendamaikan. Bahkan sering saya sampaikan ke masyarakat kalau memang 

sudah satu tahun atau dua tahun tidak bersama dengan pasangannya lebih baik 

secepatny diusahakan untuk diperbaiki. Kalau dari hakam-hakam tingkat bawah 

tidak bisa diselesaikan saya langsung arahkan untuk secepatnya proses di 

pengadilan. Bukan proses perceraian yah, ini yang perlu dipahami ke pengadilan 

itu bukan untuk mengusul perceraian tapi mengurus untuk memperbaiki urusan 

rumah tangga supaya bisa baik kembali sakinah kembali. Kalaupun sampai ke 

pengadilan ternyata tidak bisa maka jalan terakhir itu dilakukan perceraian yang 

ditetapkan oleh pengadilan. Jadi pengadilan itu bukan menceraikan, tapi 

penetapan perceraian kalau memang sudah tidak bisa didamaikan. 

7. Bagaimana proses pengangkatan hakam di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo ketika 

terjadi syiqa>q dalam sebuah rumah tangga? 

Jawaban: Konsep seperti itu tidak ada. Secara otomatis saja. Langsung saja kalau 

misalnya ada kasus diantara kedua belah pihak ada kasus dalam kehidupan 

rumah tangga maka inisiatif dari apakah kedua belah pihak, keluarga, atau 

inisiatif dari oran yang termasuk dituakan dalam keluarga itu. Biasanya seperti 

itu, mereka yang langsung mengambil tindakan mengurus dan memperbaiki 

kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Seperti itu modelnya.  



8. Sejauh mana hakam berperan dalam penyelesaian sengketa syiqa>q di Kec. 

Pitumpanua, Kab. Wajo? 

Jawaban: Saya pribadi sejak tiga bulan terakhir saya menjabat di sini belum ada 

yang masuk kesaya. Karena rata-rata mereka proses di bawah melalui 

desa/kelurahan atau melalui keluarganya masing-masing. Setelah itu ketika anda 

kendala yang tidak bisa diproses rata-rata yang konsultasi itu konsultasi terkait 

kelengkapan administrasi ke pengadilan.  

9. Apakah faktor perceraian karena kurangnya bekal pra-nikah? 

Jawaban: Kalau bekal Pra-Nikah konsep yang ada dan berlaku secara umum di 

Indonesia, konsep pra-nikah itu upaya untuk memberikan pemahaman kepada 

calon pengantin tentang bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang 

sakinah mawaddah warahmah. Itu konsep yang kita berikan sebelum menikah 

supaya mereka. Kalau dilakukan secara efektif memerlukan waktu 16 jam, materi 

intinya pertama membangun pondasi rumah tangga, kedua membangun pola 

hubungan dalam kehidupan rumah tangga yang sering dinamakan dinamika 

perkawinan, ketiga memenuhi keutuhan rumah tangga, keempat bagaimana 

memahami kesehatan reproduksi, kelima bagaimana membina anak berkualitas. 

Kelima konsep itu ketika dilaksanakan dengan baik maka mampu menekan 

angka perceraian. Termasuk juga nasehat-nasehat perkawinan, bukan hanya 

sekedar seremonial saja. 

  

 

 

 



TRANSKIP WAWANCARA 

Nama   : Andi Salahuddin 

Jabatan : Penyuluh Agama Pitumpanua 

Hari/Tangal  : Senin, 10 Januari 2022 

Waktu   : 10.30-12.30 

Tempat  : Kantor KUA Pitumpanua 

1. Faktor apa yang menyebabkan angka perceraian di Kab. Wajo senantiasa 

bertambah? 

Jawaban: Kalau yang saya lihat banyak sekali disebabkan karena persoalan 

ekonom, stress orang nda bisa kendalikan ekonominya kasihan. Banyak sekali 

persoalan begitu bermunculan. Mudah sekali orang bercerai karena mudah juga 

dapat jodoh. Selain itu masalah hp, pergaulan. 

2. Sejauh ini yang datang ke bapak berhasil didamaikan kembali? 

Jawaban: Ada yang berhasil ada yang tidak. Pernah saya temukan perkara yang 

tidak bisa saya selesaikan sampai silellung bangkung. Sebab tidak ada pekerjaan, 

ada anak beberapa, sukami juga judi segala macam dan ringan tangan sama 

istrinya. Tetangga saya itu, tidak bisa saya selesaikan karena dia bilang saya mau 

makan tapi mau merokok juga dimana saya ambil uang. Saya mau berikan saya 

juga tidak punya uang jadi istrinya itu nakkamuru-murui. Tidak bisa saya 

selesaikan itu akhirnya dia tinggalkan disitu, yah syukurlah dia tinggalkan. 

3. Bagaimana bapak melihat figure hakam di Pitumpanua? 

Jawaban: Kalau hakam banyak. Cuma esensi perkawinan bagi orang yang 

menikah. Banyak yang kaget, kagetnya itu karena bayangan kita setelah menikah 

itu seperti ini suami saya begitu dia berada didalamnya ternyata tidak sesuai 



dengan yang dibayangkan. Keluar semua aslinya maka dia kaget. Makanya 

ketika ada suscatin saya selalu ingatkan siap-siap menerima segala kekurangan 

pasangannya, karena akan kelihatan semua aslinya. Katika ditanya apakah anda 

sudah siap dengan keadaan apa pun? Dia bilang iya. Tapi begitu sudah kawin, 

baru. Jadi banyak hakam. Cuma kesiapan orang untuk melaksanakan yang 

disampaikan oleh hakam. Dan juga banyak orang mau memperbaiki tapi caranya 

salah. Melo maneng taue mappdeceng, pasilesung I anaknya ko massarang i, 

tapi caranya salah. Misalnya, sudah terlanjurmi nacerita kekurangannya tanpa 

mendengar dari pihak yang satunya. Itukan tidak boleh. Sebagai hakam itu kan 

tidak boleh ketika anak datang melapor kan tidak boleh langsung didengar. 

Dengarkan juga apa keterangannya suaminya. Yang sering jadi persoalan ketika 

ada laporang dari anaknya tappa nakkada-kadaini malittunna toh. Mestinya kan 

tanya juga ke suaminya. Jadi semua orang mau berbuat baik dalam masalah 

seperti ini, tapi cara memperbaikinya yang biasa salah.  

4. Seberapa sering bapak dimintai solusi ketika terjadi syiqa>q? 

Jawaban: Sering. Sering sekali. Apalagi kalau keluarga saya yang kunjungi. 

Meskipun sukarela dan tanpa diminta. Karena biasa yang seperti itu disebabkan 

karena jalanya buntu, apalagi kalau muncul gengsinya. Biasa itu mauji 

sebenarnya baik tapi karena tidak ada yang mempelopori tahan gengsi semua toh 

begitu kita datangi ternyata berterima kasih. Apalagi kalau saya yang urus awal 

perkawinannya jelas saya punya beban moral itu bertanggung jawab 

kelangsungan rumah tangganya. Kan saya ada sedikit punya teknik tertentu yang 

namanya perjodohan otomatis ketika saya menangani dari awal maka tanggung 

jawab saya ketika ada masalahnya. Dan ketika terjadi masalah memang mereka 



datang melapor, itu yang tidak ditahu. Tapi kalau saya tahu, saya kunjungi. 

Sebelum besar persoalan toh. Karena saya lihat kalau masih dalam lingkup 

keluarga itu masih muda diatasi. Kalau sudah berlarut-larut persoalannya 

masing-masing sudah punya teman pilihannya masing-masing sudah berat 

diselesaikan itu. Jadi sebelum ada pengacaunya atau pihak ketiganya selesaikan 

memang. Metta laddenni ujama bansana iyye ndi’ (sudah lama saya kerja). Baik 

saya yang didatangi maupun saya yang datangi. Tapi tentu saja harus didukung 

oleh mereka yang kami tangani, artinya masih ada niat, keinginan artinya masih 

ada cintalah, masih mau baik-baik cuma buntu jalan.  

5. Bagaimana langkah yang bapak tempuh dalam menyelesaikan perkara syiqa>q? 

Jawaban: Kalau begitu jangan libatkan banyak orang karena persoalan gengsinya 

orang. Merasa gengsi kalau banyak yang bicarakan, jadi panggil sendiri atau 

datangi sendiri. Enak ngomong itu kalau berduaki sama dengan kalau melamar, 

saya tidak mau melamar kalau empatmi orang. Saya harus panggil sendiri orang 

tuanya, kan selesai persoalan. Dari pada banyak orang, resmi-resmi dilihat, 

banyak masalah. Begitu juga masalah seperti ini kalau dipanggil semua orang 

menyelesaikan kan gengsinya naik, kalau gengsinya naik dia tahu dirinya salah 

dia tidak mau mengaku. Kalau dipanggil sendiri-sendiri, selesai disitu kasi 

ketemumi berdua. Jadi, teknik saya begitu, saya tidak nasehati orang ditengah 

orang banyak. Dan terpenting jangan langsung percaya apa yang didengar. 

Pancing saja bicara terus, tapi jangan percaya omongannya sepenuhnya. Nah, 

ketika sudah selesai carimi titik tengahnya. Yang terpenting saya lihat itu 

mengetahui benang merahnya, artinya jangan langsung ceramahi orang. Kalau 

perlu ketika sudah sepakat damai dan harus dikawinkan ulang, kami kawinkan. 



Yang seperti itu kan saya pegang hulu dan hilirnya, rata-rata keluarga itu saya 

dipanggil kalau pelamaran nah ketika terjadi persoalan dia panggil saya juga. 

Meskipun kita tentu punya batasan. Kita ini bukan pemerintah. Cuma sering itu 

pakkipas-kipasnya mempercepat perceraian, wah itu bahaya itu. Makanya kalau 

saya suscatin itu lansung saya tanya calonmu ini berapa bersaudara, kamu juga 

berapa bersaudara, tinggal dimana semua, ternyata satu rumah. Kamu paling 

lama satu tahun. Assewa bola bawanno, maja’ ko tosibola-bola, massarakkotu 

matu’. Apa ko sibola-bolani mappakkoro kan banyak masalah adami yang malas, 

ada yang cerewet. Banyak saya lihat mampu menyelesaikan persoalan rumah 

tangganya tetapi persoalan luarnya yang masuk-masuk. Bansana idi tau 

siallebenengnge kan penyelesaian persoalan irisseng tapi ko engkani tekananna 

mertua, ipar, akhirnya masuk dalam lingkaran kita jadi persoalan korbanni idi’. 

Itu saya berkesimpulan banyak orang cerai karena pengaruh orang luar.  

6. Bagaimana upaya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat untuk 

mensosialisasikan kandungan QS an-Nisa/4: 35? 

Jawaban: Saya itu kan mulai tahun 1978 keluar saya ceramah. Setelah saya 

masuk di IAIN saya ambil jurusan syari’ah sejak saat itu rata-rata judul ceramah 

saya sekitaran masalah talak, iddah, syiqa>q, nusyu>z banyak persoalan begitu 

karena saya melihat jarang yang bahas. Yang banyak itu pembahasan takwa, 

sabar, ikhlas. Kalau saya begitu karena referensi saya juga banyak persoalan 

begitu.  

7. Apakah faktor perceraian karena kurangnya bekal pra-nikah? 

Jawaban: Kalau persoalan pra-nikah semua masih kurang. Biar diceramahi 

disuscatin di sini satu hari tidak cukup juga. Persoalannya sudah berubah 



keadaan sekarang. Dulu orang takut sama orang tua, sekarang orang menikah 

sama siapa yang dia suka. Rata-rata begitu. Dulu itu anak-anak kembalikan 

keorang tua mana yang terbaik, dia taat. Sekaran melawan anak-anak. Contohnya 

pernikahan jarak jauh, orang tua pasti berpikir bagaimana kalau suatu saat terjadi 

persoalan bagaimana mau diselesaikan. Siapa yang mau ke sana. Makanya orang 

tua biasa berpikir, keluarga saja. Kalau ada apa-apa kan mudah diselesaikan. 

Maka saya pribadi itu biasa sarakan jangan menikah sama orang jauh. Jujur saya 

ngomong. Kalau sama-samaki, sepahamki. Disisi lain memang bagus, keluarga 

berkembang. Tapi lebih banyak mudharatnya, anda tidak tahu adat istadat orang 

di sana, bagaimana keluarganya di sana, dan mengetahui itu butuh proses yang 

panjang, butuh adaptasi yang lama.  

8. Sejauh mana hakam berperan dalam penyelesaian perkara syiqa>q di Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo? 

Jawaban: Kalau saya melihat hakam-hakam informal begini yang lebih banyak 

berhasil. Karena banyaknya orang kalau di pengadilan. Persoalannya juga rata-

rata saksinya itu hanya untuk memuluskan perceraian. Bukan jadi saksi untuk 

mendamaikan. Seandainya mereka ke sana jadi saksi berupaya untuk 

mendamaikan berfungsilah sebagai hakam. yang datang sebagai saksi orang pro.  

Makanya satu dua yang tidak bercerai. Saya pernah dapat, satu kasus hari ini 

putus perkaranya besoknya rujuk kembali, karena waktu bercerai bukan 

kemauannya. Tapi kemauannya orang tuanya. Jadi posisinya dia sudah pergi 

sama suaminya tiba-tiba dijemput paksa sama ibunya, setelah sekian lama 

berproses di pengadilan hari ini misalnya diputuskan perceraiannya besoknya 

rujuk kembali. Nanti saya tahu satu tahun berikutnya ketika dia datang mau 



akikah anaknya. Saya bilang kapan rujuk? Dia bilang sehari setelah putus 

perkaranya. Yah jadi seperti itu situasinya. Seandainya yang datang ke 

pengadilan memang berupaya memperbaiki keadaan, tidak ada masalah. 

Makanya keadaan seperti itu yang harus diluruskan, diberikan pemahaman 

kepada masyarakat dan tiak bisa hanya melibatkan satu komponen saja. Misalnya 

hanya KUA. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama   : Hermawansyah 

Jabatan : Imam Desa Tellesang 

Hari/Tanggal  : Selasa, 11 Januari 2022 

Waktu   : 13.00-14.00 

Tempat  : Desa Tellesang 



1. Apakah warga bapak pernah datang mengadukan konflik rumah tangganya? 

Jawaban: iya, sering sekali. 

2. Apakah yang datang itu keluarga bapak? 

Jawaban: tidak. Mereka datang atas inisiatif mereka sendiri untuk meminta 

petunjuk bahwa langkah seperti apa yang bisa kami lakukan untuk 

mempertahankan keutuhan rumah tangga kami atau langkah apa yang bisa 

menyelesaikan permasalahan kami untuk berpisah dan diakui oleh hukum. Jadi 

warga dengan sendirinya terpangil untuk meminta pandangan-pandangan kepada 

kami selaku imam desa atau tokoh agama. Jadi bukan berarti ketika terjadi 

perselisihan rumah tangga saya yang datang kepada mereka. mereka datang 

bertanya kepada kami bagaimana dalam agama penyelesaiannya ketika terjadi 

begini.  

3. Faktor apa yang menyebabkan angka perceraian di Kab. Wajo senantiasa 

bertambah? 

Jawaban: Yang biasa kami dapat itu faktor ekonomi, KDRT, dan ketiga biasa 

faktor orang tua atau orang ke tiga. Alhamdulillah di desa kami tidak ada nikah 

muda.  

4. Bagaimana langkah yang bapak tempuh dalam menyelesaikan perkara syiqa>q? 

Jawaban: Ada dua langkah yang biasa kami pakai. Pertama kami mediasi, kami 

panggil kedua belah pihak kemudian mencari akar permasalahannya. Yang 

sering juga perempuan yang sering datang duluan, karena perempuan suka curhat 

kan. Jadi kami biarkan perempuannya dulu curhat kemudian setelah itu saya 

kontak suaminya untuk mengetahui dari sisi suaminya. Jika demikian kami lihat 

biasanya masing-masing mempertahankan egonya. Dengan kami menjadi 

penengah biasa mereka luluh. Kedua ketika terjadi KDRT itu sulit maknya jika 

demikian kami sarankan ke pengadilan nanti di pengadilan diberikan nasihat. 



Karena biasaya orang yang melakukan KDRT selalu punya pembenaran bahwa 

saya lakukan KDRT karena ada kesalahan fatal yang dilakukan istri saya maka 

solusinya biasa kami bawa ke pengadilan. Namun ketika sudah sampai di 

pengadilan dengan beberapa pertimbangan rata-rata tidak mau lagi rujuk. 

Sehingga terjadilah perceraian.  

5. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo tentang QS 

al-Nisa>/4: 35? 

Jawaban: Kami khususnya di Desa Tellesang sangat terbantu oleh adanya 

Pondok Pesantren. Pondok pesantren yang ada di desa kami ada Pondok 

Pesantren al-Mu’minun, kedua Pondok Pesantren Darussalam, ketiga ada 

kompleks LDII. Itu membantu kami sehingga pemahaman-pemahaman agama 

didapatkan oleh warga.  

9. Apakah solusi dalam QS an-Nisa/4: 35 bisa menjadi solusi untuk menurunkan 

angka perceraian jika di implementasikan di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. 

Wajo? 

Jawaban: Iya, tentu saja. Makanya bagaimana supaya agama ini disiarkan 

terutama terkait pernikahan. Bagaimana kewajiban dan hak-hak suami dan istri 

itu sangat membantu ketika selalu diceramahkan. Jadi selain terbantu oleh 

pondok pesantren selalu juga diadakan pengajian dua kali sepekan, malam rabu 

dan malam jumat.  

TRANSKIP WAWANCARA 

Nama   : Drs. H. Muhammad Arief Rajab 

Jabatan : Tokoh agama dan tokoh masyarakat 

Hari/Tanggal  : Kamis, 13 Januari 2022 

Waktu   : 16.00-17.00 

Tempat  : Kelurahan Bulete 



1. Apakah masyarakat pernah datang mengadukan konflik rumah tangganya kepada 

bapak? 

Jawaban: Iya, sering sekali. Apalagi waktu saya masih di KUA hampir setiap 

hari ada yang datang. Biasa juga datang di sini di rumah.  

2. Apakah solusi dalam QS an-Nisa/4: 35 bisa menjadi solusi untuk menurunkan 

angka perceraian jika di implementasikan di masyarakat Kec. Pitumpanua Kab. 

Wajo? 

Jawaban: Iya tentu saja. Kalaupun tidak ada dari pihak keluarga kan ada 

namanya tokoh-tokoh masyarakat. Jadi dalam satu daerah tentu ada namnya 

tokoh masyarakat tokoh agama kalau ada persoalan-persoalan seperti ini 

harusnya melalui ke situ dulu. Jadi ada namanya mediasi, sehingga sering yang 

datang itu tidak jadi ke pengadilan. Tapi saya tidak mediasi kalau datang sendiri, 

saya bilang datangkan suaminya dulu nanti ada suamita baru saya layaniki. 

Karena kita butuh informasi dari kedua belah pihak. Nah kita sebagai penengah 

memancing keduanya untuk berbicara dan Alhamdulillah banyak yang berakhir 

dengan berdamai. 

3. Bagaimana langkah yang bapak tempuh dalam menyelesaikan perkara syiqa>q? 

Jawaban: Saya mediasi. Saya kasi pandangan-pandangan untuk jangan buru-buru 

mengambil keputusan. Kembalikan kepada bagaimana di awal-awal pernikahan. 

Manusia itukan tidak ada yang sempurna pasti ada namanya kekurangan dan 

kelebihan yang sempurna itu hanya Allah. Jadi kalau ada kekurangannya suami 

pasti ada kelebiha. Ingat kelebihannya. Apalagi kalau sudah ada anak, pikirkan 

anaknya, anaknya mau dikemanakan? Jadi kalau masuk di akalnya tidak jadi ke 



pengadilan. Hanya kalau sudah parah tidak bia dimediasi lagi saya arahkan ke 

pengadilan.  

4. Bagaimana upaya penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat untuk 

mensosialisasikan kandungan QS an-Nisa/4: 35? 

Jawaban: Biasa kalau ada acara dan kami diminta bicara atau melalui ceramah-

ceramah. Setiap ada perkumpulan-perkumpulan dan kita diminta bicara, 

diselipkan. Jadi sebaiknya kalau nasihat perkawinan, bahas itu. Yang terpenting 

juga itu sebelum menikah kan kita datangkan dua-dua. Baru ada namanya 

penyuluh agama yang hadapi mereka berdua. Ditanya misalnya anda sudah 

berapa lama kenalan? Cinta atau tidak. Kalau tidak cinta jangan memang. Tapi 

kadang juga gagal saya lihat, sudah ditanya-tanya sebelum kawin tapi sekalinya 

kawin tidak cukup satu tahun sudah berselisih, sudah tidak cocok. Saya bilang 

ada apa ini.  

5. Sejauh mana hakam berperan dalam penyelesaian perkara syiqa>q di Kec. 

Pitumpanua Kab. Wajo? 

Jawaban: Sejauh yang saya hadapi tingkat keberhasilannya 50 : 50 lah. 50% 

gagal, 50% berhasil. 
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