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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

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

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
tidak 

dilambangkan  tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik di 
bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik di 
bawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 
bawah) 

 ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 
bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya y ye ى

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

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

dengan tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اَ 

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

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

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

Contoh: 

فََ ي 
 
 kaifa: ك

لََ و 
َ
 haula: ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

|َ... ى  ... اَ
fatḥah dan alif atau 
yā’ ā 

a dan garis di 
atas 

ى  ـ  Kasrah dan yā’ ī 
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

لََ ي   qīla : ق 

َ
ُ
ت  yamūtu : يَمُو 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

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

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

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

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

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

Contoh: 

َ ال 
َ
ف
 
ط
َ
َالأ

ُ
ة
َ
ض  rauḍah al-aṭfāl : رَو 

َ
ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
َا
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

َ
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-ḥikmah :  ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ـ (, dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا
َ
ن  rabbanā : رَبَّ
ا
َ
ن ي  جَّ

َ
 najjainā : ن

حَق َ
ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

وَ 
ُ
 aduwwun‘ : عَد

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

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī (ـىِّ 

Contoh: 

 َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل 
 َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

ّ  Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) الّ

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

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

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

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

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah: ا

َ
ُ
د
َ
ب لَ
ْ
ل
 
 al-bilādu:  ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contoh: 

َ
َ
ن مُرُو 

ْ
ا
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ي 
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

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

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

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah ( ّالله ) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

نَُاللهَ  ي  اللَ  dīnullāh د    billāh ب 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َاللهَ  مَة 
َرَح  ي   

َف  م 
ُ
 hum fī raḥmatillāh = ه

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

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

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

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

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

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

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

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

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasul 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama         :   Iskandar 

Nim            :   80100222123 

Judul          :   Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Maslahah (Analisis 

  Relasi Suami dan Istri di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten 
Majene) 

 

Tujuan pokok penelitian adalah untuk menganalisis Dominasi 
Pendapatan Istri dalam Perspektif Maslahah (Analisis Relasi Suami dan Istri 
di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene), Adapun tujuan khusus, yaitu: 
1)Untuk mengetahui realitas sosial peran istri dan suami dalam mencari 
nafkah keluarga di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene 2) Untuk 
mengetahui dampak dominasi pendapatan istri terhadap dinamika relasi 
suami dan istri 3) Untuk mengetahui Pandangan Maslahah mengenai dampak 
dominasi pendapatan istri dalam relasi suami dan istri 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif (field research) 
dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologis-normatif 
syar’i dan yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
pasangan suami istri, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, Selanjutnya, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan penelusuran referensi. Teknik pengolahan data dan 
analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Realitas pendapatan istri dalam 
rumah tangga membawa berbagai konsekuensi sosial yang memengaruhi 
dinamika keluarga dan pandangan masyarakat. Realitas sosial yang sering 
muncul diantaranya adalah perubahan peran domestik dalam rumah tangga, 
2) Dampak dominasi pendapatan istri dalam rumah tangga dapat 
memengaruhi dinamika relasi suami istri baik secara positif maupun negatif, 
tergantung pada konteks dan cara pasangan mengelolanya. 3) Pandangan 
Maslahah Mursalah tentang relasi suami istri diatur dengan prinsip keadilan, 
tanggung jawab, dan saling melengkapi. Namun, dominasi pendapatan istri 
dalam keluarga dapat memengaruhi dinamika, terutama jika tidak ada 
pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing 
pasangan.  

Implikasi penelitian dari penelitian ini adalah 1) Realitas peran istri 
dalam mencari nafkahmemberikan data empiris mengenai perubahan 
struktur pendapatan dalam rumah tangga yang mempengaruhi relasi suami 
dan istri dalam keluarga. 2) pemerintah dapat memanfaatkan temuan 
dominasi pendapatan istri untuk menyusun program pemberdayaan 
keluarga yang mendukung peran suami istri secara harmonis. 3) Memperluas 
pemahaman mengenai relasi suami istri dalam keluarga berdasarkan prinsip-
prinsip syariah yang digunakan untuk memperkuat teori tentang keadilan 
jender dalam hukum Islam. 
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ABSTRACT 

 

Name            :  Iskandar 

Nim               :  80100222123 

Title        : Wife's Income Dominance in the Perspective of Maslahah (An 
Analysis of Husband-Wife Relations in Ulumanda District, 
Majene Regency) 

 

The primary objective of this research is to analyze the dominance of 
the wife's income from the perspective of Maslahah (an analysis of husband-
wife relations in Ulumanda District, Majene Regency). The specific objectives 
are: 1) To understand the social reality of the roles of wives and husbands in 
earning a family livelihood in Ulumanda District, Majene Regency. 2) To 
identify the impact of the wife’s income dominance on the dynamics of 
husband-wife relationships. 3) To explore the Maslahah perspective 
regarding the effects of the wife’s income dominance on husband-wife 
relations. 

This research employs a qualitative (field research) approach with 
theological-normative (shari’a) and empirical juridical methodologies. The 
data sources include married couples, government officials, traditional 
leaders, and religious figures. Data collection methods consist of observation, 
interviews, documentation, and literature review. Data processing and 
analysis are conducted in three stages: data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. 

The research findings reveal that, 1) The reality of the wife’s income in 
a household brings various social consequences that influence family 
dynamics and community perceptions. A notable social reality is the shifting 
domestic roles within the household. 2) The dominance of the wife’s income 
in a household can affect the dynamics of husband-wife relationships, both 
positively and negatively, depending on the context and how the couple 
manages it. 3) From the perspective of Maslahah Mursalah, husband-wife 
relations are governed by principles of justice, responsibility, and mutual 
complementarity. However, the dominance of the wife’s income in the family 
may influence dynamics, particularly if there is no deep understanding of 
each partner’s rights and responsibilities.  

The implications of this research are that, 1) The reality of wives' roles 
in earning a living provides empirical data on changes in household income 
structures that affect husband-wife relations. 2) The government can use the 
findings on the wife’s income dominance to design family empowerment 
programs that support harmonious husband-wife roles. 3) Furthermore, this 
research broadens the understanding of husband-wife relationships in the 
family based on Islamic principles, contributing to the theory of gender 
justice in Islamic law. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.1 Perkawinan adalah mitsaqon ghalidzhon, yakni ikatan yang 

kokoh, sehingga harus dijalankan dengan bersungguh-sungguh. Di dalam 

sebuah rumah tangga, suami dan istri memiliki peran yang sama untuk 

menjalankan dan menjaga keharmonisan rumah tangga demi terciptanya 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik suami dan istri harus 

saling bertanggung jawab untuk menjalankan setiap hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

Berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa 

istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian, 

maka tanggung jawab memberi nafkah terhadap istri dan keluarganya adalah 

tanggung jawab suami. Sejalan dengan itu, menurut Sayyid Sabiq2 , karena 

adanya ikatan perkawinan yang sah maka istri menjadi terikat dengan 

adanya hak suami atas dirinya, begitupun sebaliknya. Suami berkewajiban 

memenuhi kebutuhan istrinya selama ikatan suami istri masih berjalan dan 

istri tidak nusyuz. 

 

 
1Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Pasal 1. 

2Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, Journal 
of Islamic Studies, Vol. 02, No. 02, (Juli-Desember 2018), h. 193-194. 
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Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Thalaq/65: 7 yang berbunyi: 

َ
َ
 ََْ ُ

 
َا 

ُ
ِِِ ِِ ِِِ 
 
ت
 
َا
 
ا َِِّ ِِ مِِِ َم 

ق   ِِِِ فِِِ
 
يُن
ْ
ل
َ
 َ
 
ِ
ُ
ِِ ِِ قِِِ
 
ز َر   ِ

 ِِ ِِ يِِِ
 
رََعَل د 

ُ
ِِ ِِ َقِِِ ن  َِِِِ َوَمِِِ

ْ
زِ عَ  

َِِ ِِ َمِِِ ن  ِِِِِّ َمِِِ عَة 
َِِ ِِ َمِِِ و 
ُ
َذ ق   ِِِِ فِِِ

 
يُن ل 

َࣖ اَ ً سْ  َي  ٍ
َعُسْ 

َ
د َبَع  ُ

 
عَلَُا  َمَيَج 

ْ
 هَا
 
ت
 
َا
 
َمَا

َّ
ا   سًاَ

 
ف
َ
َن ُ
 
فَُا 

ِّ
ل
 
 يُك

Terjemahannya: 

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 
kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah 
memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah 
kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan 
(sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak 
akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.3 

Ibnu Katsir4 menjelaskan bahwa ayat ini memberikan pedoman 

tentang tanggung jawab suami terhadap istri dalam hal nafkah selama 

pernikahan dan juga ketika terjadi perceraian. Nafkah merupakan segala 

pengeluaran yang dilakukan seseorang untuk mencukupi kebutuhan hidup 

orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nafkah ini mencakup 

kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan 

(tempat tinggal), serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan 

kelangsungan hidup mereka. Dalam konteks hubungan suami istri, nafkah 

yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebenarnya tidak memiliki 

jumlah yang baku atau ketentuan pasti. Besaran nafkah ini ditentukan 

berdasarkan kemampuan ekonomi suami, sehingga kadar kebutuhan seperti 

 
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Lajnah Pentasihan Mushof 

Al-Quran, 2020) h. 559.  

4disebutkan dalam kitab ‘Umdatut Tafsir ‘anil Hafiz Ibni Katsir, ia bernama lengkap 
Imaduddin Abul Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir bin Dau’ bin Katsir Al-Qursyi Ad-Dimisyqi 
As-Syafi’. Ia lahir pada tahun 701 Hijriah (ada juga yang mengatakan lahir pada tahun 700 H) 
di sebuah desa bernama Majdal, Suriah bagian selatan. Ibnu Katsir wafat pada bulan Sya’ban 
774 H. 
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sandang, pangan, dan hal lainnya disesuaikan dengan kapasitas finansial 

yang dimiliki oleh suami pada saat itu kesanggupannya.5  

Sebagaimana juga disinggung dalam hadis Nabi: 

الََرَمُولَاللهَ
َ
الَ:َق

َ
َاللهَعنهما،َق ي

بنَالعاصَرض  صلَََ-عنَعبدَاللهَبنَعمروَ

.َ)حديثَصحي
ُ
وت

ُ
َيَق عََمَن  يِّ

َ
َيُض

 
ن
 
أ مًاَ

 
َإث ء 

المَر  َب 
ف َ
 
كَ بُوَاللهَعليَِوملم:

 
حَرواهَأ

ه(  داودَوغير
Artinya: 

Dari Abdullah bin Umar, dari Nafi’, dari ibnu umar semoga Allah 
meridhai keduanya, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Cukuplah 
seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi 
tanggungannya.”6 

Hadis ini memberikan penekanan besar terhadap tanggung jawab 

seorang suami atau kepala keluarga dalam memberikan nafkah kepada 

keluarga. Jika tanggung jawab ini diabaikan, maka ia mendapatkan dosa yang 

besar, karena meninggalkan kewajiban dasar tersebut. 

Walaupun telah ditegaskan bahwa memberikan nafkah merupakan 

kewajiban utama suami dalam rumah tangga, realitasnya, istri yang memilih 

untuk terlibat langsung dalam urusan mencari penghasilan tambahan dengan 

menjadi istri karier. Dalam kondisi ini, istri menjalani peran ganda, dimana 

mereka tidak hanya bertanggung jawab atas urusan rumah tangga, tetapi 

juga turut bekerja di luar rumah di sektor publik. Dengan adanya peran 

ganda ini, istri memiliki pekerjaan dan pendapatan sendiri, yang pada 

akhirnya membantu menopang perekonomian keluarga. Peran ganda ini 

sering kali menuntut istri untuk bisa membagi waktu dan energi antara 

kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja yang berkontribusi 

di lingkungan masyarakat atau dunia kerja. 

 
5Khoiruddin Nasution, “Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 

dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim”, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 
2004), h. 181.   

6Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi, Riyadh as-Shalihin, Hadis No. 294, 
(Bayrut: Dar ibnu katsir, 2007), h. 980.  
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 Ada beragam alasan istri untuk ikut bekerja, seperti untuk 

mengaplikasikan keilmuan yang dimilikinya, mengisi waktu luang, hingga 

untuk meningkatkan kemampuan finansial keluarga. Jumlah istri yang 

bekerja semakin meningkat dari waktu ke waktu. Banyaknya lapangan 

pekerjaan bagi perempuan memberikan peluang yang besar untuk istri 

berkarir. Dengan bekerja, istri memiliki penghasilannya sendiri. Pekerjaan 

dari seorang istri karir sangat beragam dan pendapatan yang diperoleh pun 

juga berbeda-beda. Bahkan pada suatu kondisi, pendapatan istri lebih banyak 

dari pada pendapatan suami sehingga terjadinya dominasi dalam rumah 

tangga.  

Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan 

tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka 

waktu tertentu.7 Pendapatan adalah kompensasi pemberian jasa kepada 

orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang 

lain. Sedangkan, pendapatan pribadi adalah seluruh macam pendapatan 

salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang 

diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua 

pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan itu 

diperoleh dari menyediakan faktor-faktor produksi atau tidak.8 Dalam hal 

pendapatan istri, merupakan hasil yang diperoleh istri secara pribadi selama 

periode pernikahan demi meningkatkan kemampuan finansial keluarga.   

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perempuan yang 

berpartisipasi dalam angkatan kerja di Indonesia meningkat secara 

 
7Ahmad Ifham Sholihin, “Buku Pintar Ekonomi Syariah” (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2013), h. 621. 

8Sadono Sukirno, “Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua” (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2002), h. 49-50. 
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signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat 

partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 51,5% pada tahun 

2015 menjadi 54,5% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya 

peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkarir dan berkontribusi 

dalam ekonomi keluarga. BPS Kabupaten Majene mencatat bahwa terjadi 

peningkatan Sumbangan Pendapatan Perempuan sejak dua tahun terakhir, 

yaitu dari 38,84 % pada tahun 2022 menjadi 41,15 % pada tahun 2023.9 

Kecamatan Ulumanda tercatat sebagai wilayah dengan jumlah perkara 

rumah tangga terbanyak yang diproses dalam kegiatan siding terpadu 

sepanjang tahun 2023. Data yang dihimpun dari pengadilan agama dan 

laporan masyarakat menunjukkan peningkatan signifikan dalam perkara 

rumah tangga, serta permasalahan hak dan kewajiban dalam keluarga. 

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendalam terkait dinamika 

hubungan suami-istri dalam konteks sosial dan budaya setempat.10 

Salah satu faktor yang menarik perhatian adalah indikasi adanya 

perubahan pola hubungan kekuasaan dalam keluarga, khususnya dominasi 

istri atas suami. Indikasi ini didukung oleh wawancara awal peneliti dengan 

tokoh masyarakat dan konselor keluarga, yang mengungkapkan bahwa 

keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga cenderung lebih banyak 

dipengaruhi oleh pihak istri. Kondisi ini diperkirakan berkaitan dengan 

perubahan sosial, seperti peningkatan pendidikan perempuan, partisipasi 

perempuan dalam ekonomi, serta perubahan persepsi terhadap peran 

domestik dalam keluarga. Meskipun dominasi istri tidak selalu berarti 

 
9Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Sumbangan Pendapatan Perempuan 

(Persen), (BPS Kabupaten Majene 2022-2023), h. 81. 

10Pengadilan agama Majene, ”Laporan Kinerja Instansi Pemerintah” (LKjIP), Majene: 
2023, h. 43.  
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negatif, fenomena ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan peran yang 

berpotensi memicu konflik rumah tangga 

Hal ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena di tengah 

perkembangan zaman yang sangat pesat kedudukan dan peran perempuan 

selalu berkembang ke arah yang lebih progresif. Peran perempuan pada saat 

ini hampir tidak ada bedanya dengan peran laki-laki, hanya sebatas 

perbedaan biologis saja. Selebihnya emansipasi perempuan terutama 

keikutsertaan istri untuk bekerja di wilayah publik sudah ditegakkan di 

Indonesia, sehingga kedudukan dan peran perempuan di sektor publik perlu 

kiranya untuk diperjuangkan demi tercapainya keadilan dan kesetaraan 

gender. 

Dominasi pendapatan istri memberikan pengaruh yang besar 

terhadap peran anggota keluarga. Logikanya, ketika istri memiliki 

pendapatan yang lebih tinggi dibanding suami maka mayoritas kebutuhan 

rumah tangga juga akan lebih banyak ditanggung oleh istri. Peralihan fungsi 

tersebut berdampak pada posisi suami sebagai pencari nafkah utama. Suami 

bisa saja akan lebih pengertian kepada istri yang bekerja ketika dirinya 

menyadari tidak mampu untuk membiayai keseluruhan kebutuhan finansial 

keluarga. Apalagi jika dalam rumah tangga, yang bekerja adalah istri saja. 

Namun pada suatu kondisi, suami bisa merasa minder atau merasa gagal 

karena tidak mampu memenuhi nafkah secara maksimal. Bahkan pada 

kondisi terburuk, hal ini dapat menjadi pemicu perceraian.  

A. Kasandra Putranto adalah seorang psikolog berpendapat bahwa 

perbedaan penghasilan yang signifikan antara suami dan istri dapat 

menimbulkan rasa insecure pada suami, yang dapat berujung pada konflik 

atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ini terjadi ketika suami 
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merasa kehilangan kendali atau dominasi dalam rumah tangga. Ia 

menekankan bahwa penting bagi suami untuk tetap percaya diri dan tidak 

merasa rendah diri, serta bagi istri untuk tidak mengurangi peran 

domestiknya meskipun berpenghasilan lebih besar.11 

Fakta lain ditemukan oleh Ahmad Khairul Nuzuli dan Ivan Sunata, 

yang menunjukkan bahwa beberapa istri, meskipun sudah bekerja, tetap 

melakukan tugas memasak dan mencuci untuk keluarganya. Bagi mereka, ini 

merupakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu. Di sisi lain, istri bekerja 

yang lainnya mengungkapkan bahwa suaminya awalnya merasa minder dan 

menjadi lebih sensitif saat membahas keuangan karena istri memiliki 

pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan suami.12  

Persoalan pendapatan yang menjadi penentu kemampuan 

perekonomian rumah tangga menjadi hal sensitif antara seluruh anggota 

keluarga, terutama suami dan istri. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul 

Azim Wahbi dkk. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

pendapatan dan kesejahteraan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

variabel kesejahteraan keluarga dipengaruhi sebesar 79,4% oleh variabel 

pendapatan. 13 

Dengan adanya dinamika ini, penting untuk melakukan penelitian 

yang mendalam tentang bagaimana dominasi pendapatan istri 

mempengaruhi relasi suami-istri, serta bagaimana penerapan konsep 

Maslahah memberikan solusi terhadap pergeseran ini. Penelitian ini berfokus 

 
11Kamal, “Problem Psikologis Suami Bila Istri Lebih Sukses”, Jurnal JurnalPost, 

(2024), h. 3.  

12Ahmad Khairul Nuzuli and Ivan Sunata, "Dinamika Komunikasi Orangtua Dengan 
Anak Remaja Di Kota Padang", Jurnal Komunikasi Profesional, 3.2 (2020), h. 145. 

13Abdul Azim Wahbi, dkk, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keluarga 
Pada Industri Konveksi Di Kampung Bulak Timur Depok Jawa Barat," Referensi : Jurnal Ilmu 
Manajemen Dan Akuntansi, (2020), h. 52. 
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pada Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dimana nilai-nilai tradisional 

masih kuat, namun juga mengalami pengaruh modernisasi. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang bagaimana masyarakat menghadapi perubahan peran gender dalam 

konteks ekonomi dan sosial, serta bagaimana konsep maslahah dapat 

menjadi panduan dalam mengelola pergeseran tersebut untuk mencapai 

keharmonisan keluarga. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Dominasi pendapatan istri, relasi suami 

istri dalam rumah tangga, dan perspektif hukum Islam. 

2. Deskripsi fokus penelitian 

a. Dominasi Pendapatan Istri 

Dominasi pendapatan istri merujuk pada situasi dimana istri 

memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suami, yang dapat 

terjadi karena berbagai faktor, termasuk pendidikan yang lebih 

baik, kesempatan kerja yang meningkat, dan perubahan dalam 

pasar kerja. Dengan semakin banyaknya perempuan yang 

memasuki berbagai bidang profesional, seperti teknologi, bisnis, 

dan kesehatan, dominasi pendapatan istri menjadi semakin umum. 

Perubahan sosial dan budaya juga memainkan peran penting, 

dimana masyarakat mulai mengakui nilai kontribusi perempuan 

dalam ekonomi keluarga, mengurangi stigma yang sebelumnya 

melekat pada perempuan yang berkarir. 
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Fenomena ini tidak hanya mengubah dinamika ekonomi dalam 

keluarga, tetapi juga mempengaruhi hubungan interpersonal, 

dengan munculnya tantangan baru terkait pembagian tanggung 

jawab rumah tangga dan pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, dominasi pendapatan istri mencerminkan perubahan 

signifikan dalam struktur keluarga modern, yang memerlukan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dinamika ini 

dapat memengaruhi hubungan suami istri, serta implikasi sosial 

yang lebih luas. 

b. Relasi Suami istri dalam Rumah Tangga 

Relasi suami istri dalam rumah tangga merupakan aspek 

fundamental dari kehidupan keluarga yang mencakup interaksi 

emosional, sosial, dan ekonomi antara pasangan, membentuk 

dasar bagi kesejahteraan dan stabilitas keluarga. Interaksi 

emosional mencerminkan kedekatan dan saling dukung yang 

dibangun melalui komunikasi yang baik, kepercayaan, dan 

pengertian, yang sangat penting untuk mengatasi tantangan 

kehidupan sehari-hari. Dari segi sosial, relasi ini juga mencakup 

peran masing-masing dalam komunitas, bagaimana pasangan 

berkolaborasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial, serta 

pengaruh lingkungan eksternal terhadap dinamika rumah tangga 

mereka. 

c. Maslahah 

Konsep Maslahah memiliki peranan penting dalam 

mengatur relasi suami istri dalam rumah tangga, yang mencakup 
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hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta prinsip-prinsip 

keadilan dan kasih sayang. Dalam konteks ini, konsep Maslahah 

menetapkan solusi aturan yang jelas mengenai hak-hak suami dan 

istri, termasuk nafkah, perlindungan, dan penghormatan, yang 

dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan 

dalam hubungan. Kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan 

pelindung, serta kewajiban istri dalam mendukung suami dan 

mengelola rumah tangga, diharapkan dapat memperkuat 

kemitraan antara keduanya. Prinsip keadilan dalam Islam 

menekankan bahwa setiap pasangan berhak atas perlakuan yang 

setara dan adil, serta kewajiban untuk saling menghormati dan 

mendukung satu sama lain. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka adapun pokok 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Dominasi 

Pendapatan Istri Dalam Perspektif Maslahah (Analisis Relasi Suami Dan Istri 

Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene?). Maka dapat disimpulkan 

beberapa sub masalah yang menjadi objek penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana realitas sosial peran istri dan suami dalam mencari 

nafkah keluarga di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene? 

2. Bagaimana dampak dominasi pendapatan istri terhadap dinamika 

relasi suami dan istri? 

3. Bagaimana telaah Maslahah mengenai dampak dominasi pendapatan 

istri dalam relasi suami dan istri? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini merupakan gambaran hubungan 

topik yang diteliti dengan penelitian yang ada sebelumnya agar tidak terjadi 

pengulangan penelitian secara mutlak. Hal ini juga merupakan landasan 

utama penyusun dalam menentukan posisi penelitian serta mendukung data 

dari penelitian yang dilakukan. Penulisan sebuah karya ilmiah dibutuhkan 

berbagai dukungan teori maupun rujukan yang memiliki relevansi dengan 

penelitian untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara 

penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran 

penulis terhadap karya ilmiah yang memiliki pokok bahasan berkaitan 

dengan relasi suami istri akibat adanya dominasi pendapatan istri dalam 

rumah tangga, berikut beberapa karya tulis ilmiah yang membahas hal 

serupa, diantaranya: 

Fiqih Iqbal dkk,14 dalam jurnalnya yang berjudul “Pola Relasi Suami 

Istri pada Keluarga Jama’ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota 

Bengkulu Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menunjukkan lima pola 

dalam rumah tangga, (1) pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang 

semua pasangan sepakat bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, (2) 

pola pemenuhan nafkah yang di pahami oleh keempat responden kedalam 

tiga bentuk, yakni pemenuhan nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, 

pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan tnafkah 

bukanlah kewajiban suami, (3) pola pengambilan keputusan dalam rumah 

tangga yang terbagi menjadi dua hasil, yang pertama hasil musyawarah 

kedua pasangan, dan yang kedua, adanya dominasi salah satu pihak, (4) pola 

 
14Fiqih Iqbal Agustadz, dkk, “Pola Relasi Suami pada Keluarga Jama’ah Tabligh di 

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspekif Hukum Islam”, Qiyas: Jurnal Hukum Islam 
Dan Peradilan, Vol. 5 No. 1, April 2020, h. 23-28. 
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pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang terbagi menjadi dua jenis, yakni 

semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama dan adanya pembedaan peran 

dalam pengerjaan kegiatan tertentu, (5) pola pemeliharaan dan perlindungan 

yang semua pasangan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan hanya 

mereka sandarkan pada Allah swt. Mengenai keikutsertaan istri bekerja 

mencari nafkah mengakibatkan pergeseran kedudukan suami atas istri. 

Namun dalam penelitian ini tidak menjelaskan lebih jauh mengenai 

pandangan hukum islam relasi antara keduanya karena hal tersebut. 

Lilis Handayani,15 dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Istri sebagai 

Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa 

Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang). Dalam 

jurnal ini menjelaskan adanya prinsip kemitraan dan kerelaan antara suami 

istri dalam keluarga yang diteliti mengenai keikutsertaan istri mencari 

nafkah. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kegiatan istri yang ada di 

desa Harum Sari kecamatan Tamian Hulu kabupaten Aceh Tamiang adalah 

dominasi pendapatan istri atas suami yang berprofesi sebagai PNS, tenaga 

Honorer dan Pedagang. Secara umum penelitian ini membuktikan dominasi 

pendapatan istri atas suami namun tidak menjelaskan lebih rinci mengenai 

relasi yang tercipta akibat adanya dominasi pendapatan tersebut. 

Awing Yunita,16 dalam jurnalnya yang berjudul “Peran wanita karier 

dalam menjalankan fungsi keluarga (studi kasus pada wanita yang menjabat 

eselon di pemerintah daerah kabupaten bulungan). Penelitian ini 

menjelaskan tentang fenomena wanita karir yang sudah berkeluarga 

 
15Lilis Handayani, ''Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif 

Hukum Islam’, PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin'', Vol. 1 No. 1, (2023), h. 9–15. 

16Awing Yunita, “Peran Wanita Karier dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi 
Kasus pada Wanita yang Menjabat Eselon di Pemerintah Daerah kabupaten Bulungan” Jurnal 
Ilmu Sosialtri, Vol. 1 No. 2, (2013), h. 65-75. 
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menyebabkan waktu untuk mengurus keluarga menjadi terbatas termasuk 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik dan mendidik 

anaknya di rumah. Wanita karir pergi bekerja di luar rumah setiap hari, 

memperoleh pendapatan sendiri hingga mempengaruhi kedudukan suami 

sebagai kepala rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama dalam 

keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak dari wanita karier 

yang bekerja dan menjabat eselon di pemerintah daerah kabupaten 

Bulungan, yakni wanita bekerja di luar rumah selama 10 jam atau lebih, 

sehingga lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Berkaitan dengan 

hal itu, di dalam Awing Yunita hanya menjelaskan tentang kondisi rumah 

tangga wanita karir secara umum tanpa menjelaskan lebih rinci mengenai 

tingkat pendapatan istri dan suami serta tidak secara rinci menjelaskan 

mengenai relasi suami isti yang terbentuk akibat hal tersebut. Maka dari itu 

hal tersebut kemudian menjadi pembeda antara penelitian Awing Yunita 

dengan penelitian yang akan dilakukan yakni mengenai dominasi 

pendapatan istri atas suami dalam rumah tangga bagi seorang istri yang 

bekerja. Di dalam penelitian ini akan dianalisis dari perspektif hukum Islam, 

sedangkan penelitian yang dilakukan Awing hanya tidak menyebutkan 

hukumnya. 

Ikhma Zurani,17 dalam jurnalnya yang berjudul “Dominasi Perempuan 

Pebisnis dalam Rumah Tangga”. Sasaran penelitian ini adalah istri pebisnis 

yang memiliki pendapatan lebih banyak daripada suami. Dalam penelitian ini 

menjelaskan tuntutan yang dialami istri yang bekerja untuk tetap seimbang 

di wilayah publik dan wilayah domestik rumah tangga. Meski demikian pada 

kondisi tertentu tak jarang suami turut serta mengerjakan pekerjaan rumah 

 
17Ikhma Zurani, “Dominasi Perempuan Pebisnis dalam Rumah Tangga”, Jurnal Ilmiah 

Ilmu Komunikasi, Vol. 19 No. 1, (2020). h. 72. 
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tangga. Hal lainnya, untuk kebanyakan urusan domestik rumah tangga, istri 

lebih memilih untuk mendelegasikannya kepada orang lain seperti 

mempekerjakan Asisten Rumah Tangga (ART). Namun untuk urusan 

pengasuhan anak tetap dijalankan oleh suami dan istri. Berkaitan dengan 

keputusan penting lainnya seperti bisnis dan investasi istri memiliki 

dominasi yang cukup signifikan, akibat pendapatan istri yang lebih tingga 

sehingga mempengaruhi kedudukan suami sebagai pencari nafkah utama 

dan sebagai kepala rumah tangga. Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut 

mengenai relasi suami dan istri akibat adanya hal tersebut.  

Lia Noviana,18 dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika Dominasi 

Istri sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Joresan Kec. Milarak Kab. 

Ponorogo)”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatar 

belakangi istri menjadi pencari nafkah dan dampak yang ditimbulkannya 

pada keluarga yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif maslahah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri ikut bekerja guna untuk 

menolak kemudharatan yang terjadi karena istri belum mampu memenuhi 

kebutuhan hidup keluarga. Dilihat dari segi kepentingannya, istri yang 

bekerja di Desa Joresan termasuk dalam kategori mashlahah daruriyah. 

Penelitian ini hanya menjelaskan dampaknya pada peningkatan finansial 

atau keadaan lahiriah rumah tangga tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai 

psikologi relasi suami dan istri akibat istri ikut bekerja sebagai pencari 

nafkah. 

 
18Lia Noviana, “Problematika Dominasi Istri sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus di 

Desa Joresan Kec. Milarak Kab. Ponorogo), Jurnal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family 
Studies, Vol. 2 No. 1, 2020. h. 19 
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Imaro Sidqi,19 dalm jurnalnya yang berjudul “Istri sebagai Penanggung 

Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat 

Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kasus-kasus istri sebagai pencari nafkah sangat banyak 

ditemukan di desa Sikayu bahkan beberapa kasus kedudukan istri 

menggantikan posisi suami sebagai pemimpin keluarga. Adapun beberapa 

alasannya untuk meringankan kebutuhan keluarga, kebutuhan ekonomi, 

suami yang tidak memiliki pekerjaan secara tetap, faktor lingkungan yang 

mendominasi, tanggungan keluarga yang banyak, mengisi waktu luang, 

kemauan perempuan untuk bekerja. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakangi 

karena dua faktor besar, yakni: faktor internal dan eksternal. Di dalam 

penelitian ini tidak menunjukkan dampak positif dari istri yang bekerja 

karena keterbatasan informan. 

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian diatas, pada akhirnya 

dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan hanya menjelaskan kondisi 

rumah tangga suami dan istri secara lahiriah, terkait peran dan fungsi 

keduanya jika istri dan suami sama-sama bekerja tanpa menjelaskan lebih 

rinci mengenai relasi suami istri perspektif maslahah akibat adanya 

dominasi. Mengingat adanya pengaruh yang signifikan terhadap peran dan 

fungsi karena dominasi pendapatan istri, maka pergeseran kedudukan dan 

kemitraan peran dan fungsi keluarga tentu mempengaruhi dinamika relasi 

pasangan dalam rumah tangga, terutama suami yang pada hakikatnya 

memiliki kewajiban sebagai pencari nafkah utama. 

 
19Imaro Sidqi, ‘Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi 

Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang’, 
Al-’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, 8.1 (2023), h. 83–106. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum  

Untuk mengkaji dominasi pendapatan istri terhadap relasi 

suami istri dalam rumah tangga perspektif hukum islam. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengetahui realitas sosial peran suami dan istri 

dalam mencari nafkah. 

2) Untuk menganalisis dampak dominasi pendapatan istri 

terhadap dinamika relasi suami dan istri.  

3) Untuk mengetahui telaah maslahah mengenai dampak 

dominasi pendapatan istri dalam relasi suami dan istri.  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini akan 

berguna untuk: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsi 

ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi dibidang konsep 

maslahah, khususnya pada hukum keluarga. Penelitian ini diharapkan 

akan menambah wawasan tentang relasi suami istri akibat adanya 

dominasi pendapatan dalam rumah tangga. Lebih lanjut dapat 

digunakan sebagai acuan untuk menjawab problematika akibat 

dominasi pendapatan istri atas suami di dalam rumah tangga dan 

menjalankannya sesuai dengan hukum Islam. 
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b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak 

positif bagi istri yang bekerja, khususnya dalam situasi di mana 

penghasilan mereka melebihi penghasilan suami. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kehidupan rumah tangga 

dengan menunjukkan bagaimana dominasi penghasilan istri dapat 

membantu menjaga kestabilan finansial, kesejahteraan, dan 

keharmonisan keluarga. Selain itu, penelitian ini menekankan 

pentingnya mempertahankan peran dan kedudukan masing-masing 

dalam keluarga, di mana suami tetap dihormati sebagai kepala rumah 

tangga, sementara istri diakui sebagai mitra yang mendukung. Lebih 

jauh, penelitian ini mendorong terciptanya kesetaraan antara suami 

dan istri, dengan hubungan yang saling menghormati dan mendukung 

tanpa membedakan kedudukan berdasarkan besar kecilnya 

penghasilan, sehingga harmoni dalam rumah tangga tetap terjaga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum tentang Pendapatan 

1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah uang atau nilai yang diterima oleh 

individu atau perusahaan dari sumber-sumber tertentu dalam periode 

waktu tertentu. Pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber seperti 

gaji, keuntungan bisnis, investasi, dan lain-lain. Pendapatan juga dapat 

diartikan sebagai aliran uang atau nilai yang masuk ke dalam suatu 

entitas dalam periode waktu tertentu. Pendapatan merupakan salah satu 

unsur penting dalam perekonomian yang dapat meningkatkan derajat 

hidup orang banyak, melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Adapun 

besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh seseorang dapat 

dipengaruhi dari jenis pekerjaannya, jam kerja maupun tingkat 

pendidikan seseorang. Pendapatan adalah segala sesuatu yang didapat 

dari hasil usaha baik berupa uang ataupun barang.1 Besar kecilnya 

pendapatan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

Keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan, maka seseorang sudah dapat 

dinilai sejahtera. Karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan 

dengan indikator kesejahteraan.  

Teori kebutuhan Maslow dalam tulisan Mulyadi Nitisusantro 

menggambarkan rumusan tentang kebutuhan yang hierarkis dalam 

bentuk segitiga, dimana kebutuhan yang ada diatas akan terpenuhi 

setelah kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Tingkatan paling bawah 

 
1Syahatah, Husein, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Gema Insani Press: Jakarta, 

1998), h. 43. 
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dalam hierarkis kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik yang 

menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan, 

kemudian berturut-turut adalah kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 

sosial dan kebutuhan penghargaan atas diri sendiri. 

Adapun pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang 

diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari 

pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota 

rumah tangga. Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari balas jasa 

faktor produksi tenaga kerja (upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan 

sebagainya), balas jasa kapital (bunga, bagi hasil, dan lain lain), dan 

pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain (transfer).  

Berdasarkan defenisi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan adalah jumlah nilai uang yang diterima suatu individu atau 

perusahaan dalam periode tertentu yang merupakan perolehan dari hasil 

bekerja demi meningkatkan kesejahteraan. Dalam rumah tangga, 

pendapatan istri diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh istri 

selama masa perkawinan demi meningkatkan perekonomian keluarga. 

2. Klasifikasi Pendapatan 

Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Pendapatan Operasional 

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang muncul dari 

penjualan produk atau jasa, barang dagangan dalam periode tertentu 

yang menjadi kegiatan utama perusahaan yang bersangkutan 

langsung dengan usaha dalam menjalankan pokok perusahaan. 

Selama perusahaan melakukan kegiatannya, perusahaan menerima 

pendapatan tersebut dan sifatnya normal sesuai dengan usaha dan 



20 
 

 
 

tujuan perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai pendapatan 

operasional yang berbeda sesuai usaha yang dikelola perusahaan 

tersebut. Pendapatan yang bersumber dari penjualan termasuk salah 

satu jenis pendapatan operasional perusahaan. Penjualan tersebut 

berbentuk penjualan barang dan penjualan jasa yang menjadi tujuan 

utama dari usaha pokok perusahaan.  

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:  

1) Penjualan kotor adalah semua penerimaan dari penjualan 

barang atau jasa yang belum diperhitungkan dengan berbagai 

potonganpotongan atau pengurangan lainnya untuk dibebankan 

kepada pembeli;  

2) Penjualan bersih adalah semua penerimaan dari penjualan 

barang atau jasa yang sudah dikurangi dengan berbagai 

potongan-potongan yang menjadi hak pihak pembeli. 

b. Pendapatan Non Operasional  

Pendapatan yang muncul bukan dari penjualan produk atau jasa, 

barang dagangan dan pendapatan tersebut didapat perusahaan 

dalam periode tertentu.  Ada dua macam pendapatan non 

operasional, yaitu pendapatan yang didapat dari penggunaan aktiva 

oleh pihak lain yang berupa pendapatan sewa, royalti, bunga, dan 

lain-lain: dan pendapatan yang didapat dari penjualan aktiva diluar 

barang yang diproduksi yang berupa penjualan surat-surat berharga 

dan lain-lain.2 Pendapatan diluar usaha perusahaan di bidang 

manufaktur dan perdagangan yaitu berupa pendapatan sewa, royalti, 

 
2Khoiruddin Nasution, “Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 

dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim”, h. 191. 
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bunga, laba, penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan 

dividen dan keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan yang 

diperoleh dari peningkatan ekuitas dari transaksitransaksi yang 

bukan kegiatan utama dari entitas serta keadaan-keadaan yang 

mempengaruhi entitas selain yang dihasilkan dari investasi pemilik. 

3. Jenis-Jenis Pendapatan 

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan 

yaitu: 

a. Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut 

melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam 

waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan. 

b. Pendapatan dari usaha sendiri, yaitu penerimaan yang didapat 

dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota 

keluarga dan tenaga kerja dari anggota keluarga sendiri dengan 

tidak memperhitungkan biaya sewa kapital. 

c. Pendapatan dari usaha lain yaitu pendapatan yang didapat 

tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya 

pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari 

menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, 

dan sumbangan dari orang lain.3 

4. Sumber Pendapatan 

Sumber pendapatan tambahan ialah upah ataupun sejumlah 

tunjangan kesejahteraan lainnya yang didapatkan bagi pekerjanya. 

Makin besar membuka kesempatannya untuk pencari pendapatannya 

 
3Ferry Christian Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT 

Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, (2018): 
h. 629-630.  
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(income earner) akan berkontrtibusinya pada keluarganya. Hubungan 

yang positif dimana korelasi antara pendapatan dan kostribusi terhadap 

keluarga merupakan salah satu tipe pendapatannya dengan total 

pendapatan keluarga bergantung kepada produktivitas yang menjadi 

faktorisasi produksinya yang dipakai daripada tipe aktifitas yang 

tersangkut kepada kestabilan pendapatannya dimana memiliki 

kecenderungan mendapatkan pengaruh dominan dari sejumlah sumber 

pendapatannya.4 

Hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap 

masalah ekonomi dan keuangan dalam keluarga. Dalam pandangan 

Islam, keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat dan memiliki peran 

penting dalam membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Oleh 

karena itu, Islam memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai 

sumber pendapatan dalam keluarga. 

Menurut hukum Islam, sumber pendapatan dalam keluarga dapat 

berasal dari beberapa sumber, antara lain: 

a. Pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh suami atau istri; 

b. Warisan atau hibah yang diterima oleh suami atau istri; 

c. Zakat, sedekah, atau sumbangan dari pihak lain; 

d. Hasil investasi atau keuntungan dari bisnis yang dilakukan oleh 

suami atau istri; 

Namun, dalam memperoleh sumber pendapatan tersebut, Islam 

juga memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Misalnya, dalam hal 

pekerjaan atau usaha, Islam mewajibkan suami untuk memenuhi 

 
4Rahmi R Lapananda, Edi Irawan, “Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Pendapatan Istri Petani terhadap Pendapata keluarga di Desa Pungka kecamata Unter Iwes”, 
Jurnal Nurantara Journal of Economics, Vol. 4 No. 1, h. 40. 
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kebutuhan keluarga dan memberikan nafkah kepada istri dan anak-

anaknya. Selain itu, Islam juga mewajibkan suami untuk memperoleh 

pendapatan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. 

Dalam hal warisan atau hibah, Islam memberikan aturan-aturan 

yang jelas mengenai pembagian harta warisan. Misalnya, suami 

mendapatkan bagian yang lebih besar dari istri dalam hal warisan dari 

orang tua mereka. Namun, dalam hal hibah, suami dan istri memiliki hak 

yang sama untuk menerima hibah dari pihak lain. 

Dalam hal zakat, sedekah, atau sumbangan dari pihak lain, Islam 

mendorong umatnya untuk memberikan sebagian dari pendapatannya 

untuk membantu orang yang membutuhkan. Islam juga mewajibkan 

umatnya untuk memberikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. 

Dalam hal investasi atau bisnis, Islam memberikan aturan-aturan 

yang jelas mengenai jenis-jenis bisnis yang halal dan haram. Misalnya, 

bisnis yang melibatkan riba atau judi dianggap haram dalam Islam. Selain 

itu, Islam juga menganjurkan suami dan istri untuk memperoleh 

keuntungan dari bisnis dengan cara yang halal dan tidak merugikan 

orang lain. 

B. Relasi Suami Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga 

Secara sosiologis keluarga merupakan kelompok sosial pertama. 

Sebagai salah satu lembaga dasar masyarakat yang melaluinya terbentuklah 

norma sosial yang akan diteruskan oleh individu anggota keluarga. Dari 

keluarga itulah manusia pertama kali memperhatika keinginan dari orang 

lain, belajar dan bekerja sama dengan orang lain serta membantu orang lain. 

Dari pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku 

dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Keluarga juga merupakan satuan 
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unit terkecil dalam masyarakat yang memberikan dasar fondasi bagi 

pengembangan anak terutama dalam pengembangan kepribadiannya. 

Pada hakekatnya keluarga selalu mengalami perubahan bentuk 

maupun besar kecilnya jumlah keluarga sesuai dengan lingkungan budaya. 

Pada realitanya keluarga saat ini yang menggantungkan kebutuhan keluarga 

dari pendapatan tidak hanya dari suami, namun juga dari istri. Kebanyakan 

istri juga mulai ikut bekerja di wilayah publik untuk membantu 

meningkatkan perekonomian keluarga. Berbagai faktor tersebut telah 

memberikan konstribusi terhadap munculnya dampak yang nyata pada 

pergeseran peran perempuan di dalam keluarga sehingga memberikan 

pengaruh pada relasi suami istri. 

Scanzoni mengidentifikasi relasi suami istri di dalam keluarga yang 

dapat dibedakan dalam empat macam: 

a. Hubungan kepemilikan (ownership), yaitu secara finansial maupun 

emosional istri dianggap sebagai milik suami 

b. Hubungan pelengkap (complementary), yaitu peran istri sebagai 

pelengkap kegiatan suami 

c. Hubungan hierarkis, yaitu suami menempatkan diri sebagai atasan, 

dan istri menempatkan diri sebagai bawahan 

d. Hubungan kemitraan (partnership), yaitu suami dan istri 

menempatkan diri sebagai mirta sejajar dan seimbang.5 

Dalam hubungan suami istri yang bersifat ownership, istri 

memerankan kepatuhan total pada suami. Peran suami dalam keluarga 

sebagai pencari nafkah utama. Hubungan didominasi oleh suami baik melalui 

 
5Dien Sumiyatiningsih, “Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian 

Feminis”, Jurnal Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, h. 149.  
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pengaruh yang dimiliki, kekuasaan karena mencari nafkah, maupun wibawa 

yang dimiliki. Seringkali di sini istri tidak menjadi dirinya sendiri, pada 

umumnya suami otoriter sehingga keputusan keluarga cenderung ditentukan 

oleh suami. 

Dalam pola hubungan suami istri complementary, memang suami 

selalu melibatkan istri, tetapi istri tetap bergantung pada suami terutama 

dalam pengambilan keputusan keluarga. Pada umumnya kelemahan suami 

ditutupi oleh istri dengan cara mengimbanginya secara baik. Dalam 

lingkungan sosial, istri menempatkan dirinya sebagai panutan bagi yang lain 

dlam hal memenuhi atau menutupi kekurangan suaminya. 

Pola hubungan hierarki, dalam keluarga menempatkan suami sebagai 

atasan dan istri sebagai bawahan. Dalam keluarga, istri memberikan 

pelayanan kepada suami seperti peran bawahan. Hubungan hierarki suami 

istri dalam hal ini tidak dalam pengertian hubungan yang kaku dan sepihan, 

namun seringkali dalam hubungan yang harus diterima sebagai suatu 

keharusan. 

Pola hubungan partnership, merupakan hubungan kemitraan yang 

menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau suami dan 

istri dalam keluarga. Dalam pengambilan keputusan seringkali diambil 

melalui diskusi secara argumentatif. Pada pola hubungan partnership 

dipertimbangkan kebutuhan dan keputusan masing-masing. Dengan 

demikian perkembangan individu dan pola hubungan diperhatikan. Suami 

istri lebih diperlakukan sebagai sahabat yang saling mendukung dan 

membutuhkan. 
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Dari keempat pola diatas, pada pola pertama sampai ketiga 

menunjukkan pola relasi keluarga yang patriarki. Sedangkan pola keempat 

yang bersifat partnership adalah pola yang sejalan dengan tuntutan Islam 

untuk menjawab kesetaraan antara suami istri dalam keluarga. Salah satu 

konsep yang sedang tren, yakni konsep mubadalah oleh Faqihuddin Abdul 

Qadir.  

Faqihuddin Abdul Qodir dalam bukunya menyatakan bahwa konsep 

kesalingan atau mubādalah tidak hanya berlaku dalam hubungan suami dan 

istri, tetapi juga dalam memahami berbagai jenis hubungan dan nilai-nilai 

antara kedua pihak. Ini mencakup semangat kemitraan, saling menghargai, 

dan prinsip resiprokal. Hubungan ini bisa terjadi antara masyarakat umum, 

negara dan warga, pengusaha dan pekerja, orang tua dan anak, guru dan 

murid, mayoritas dan minoritas, antar laki-laki, antar perempuan, serta antar 

individu. Konsep ini relevan baik di tingkat komunitas lokal maupun global.6 

Inti dari perspektif mubādalah adalah tentang kemitraan antara laki-laki dan 

perempuan dalam membangun hubungan disemua aspek kehidupan. 

Meskipun hal ini ditegaskan secara jelas dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, 

sering kali hal tersebut tampak samar dan tidak selalu terlihat nyata dalam 

berbagai situasi kehidupan. Perspektif ini memperkenalkan metode 

penafsiran yang dikenal sebagai qira’ah mubādalah, yang menekankan 

prinsip kesalingan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam 

setiap ayat, hadis, dan teks hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk 

 
6Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā’ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender 

dalam Islam (Cet. IV: Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 59. 
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menjelaskan peran laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam 

pembahasan teks-teks sumber hukum Islam.7 

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan dimaksudkan 

sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai wujud penghormatan Islam 

terhadap perempuan sebagai istri yang perlu dilindungi. Kepemimpinan ini 

bersifat demokratis, yaitu memberikan kebebasan kepada perempuan untuk 

bertindak sesuai dengan aspirasinya sendiri, termasuk dalam memilih 

pekerjaan atau pendidikan. Ini bukanlah bentuk kepemimpinan yang 

memaksa, dimana perempuan harus mengikuti kehendak pemimpin tanpa 

pilihan. Dalam rumah tangga, kepemimpinan yang memaksa contohnya 

adalah jika istri diwajibkan untuk selalu berada di rumah dan tidak diizinkan 

keluar, bahkan untuk mengunjungi keluarga, kecuali pada waktu dan kondisi 

yang diizinkan oleh suaminya.8 

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara suami dan istri 

merupakan bagian dari sebuah keluarga yang hidup bersama, tidak terpisah 

satu sama lain. Seorang laki-laki tidak dapat disebut suami jika tidak 

memiliki istri, begitu pula sebaliknya. Suami dan istri selalu merupakan 

pasangan yang saling melengkapi, bagaikan sepasang sandal yang tidak dapat 

berfungsi tanpa satu sama lain. Dalam konteks ini, pasangan yang dimaksud 

adalah pasangan yang berbeda jenis kelamin, yang diungkapkan dengan 

istilah al-Ẓawj. Meskipun hak dan kewajiban antara suami dan istri berbeda 

karena perbedaan peran mereka, kewajiban suami menjadi hak bagi istri, dan 

kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Ini adalah aspek yang harus dipenuhi 

 
7Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā’ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender 

dalam Islam (Cet. IV: Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 195. 

8Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar (Mesir: Dar al-manar, 1954), 
Jilid V, h. 68. 
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untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa 

Rahmah. Suami dan istri perlu memiliki akhlak yang baik, baik secara vertikal 

maupun horizontal. Secara vertikal, mereka harus menunjukkan akhlak yang 

baik kepada Allah swt dengan menjalankan hubungan yang sesuai dengan 

perintah-Nya. Secara horizontal, pasangan suami istri harus saling berbuat 

baik, menjaga perasaan satu sama lain, serta memelihara hubungan yang 

baik dengan sesama manusia 

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan 

perempuan dan juga laki–laki dalam kehidupan masyarakat, termasuk 

pembagian peran dalam kehidupan social, ekonomi, dan politik. Dalam 

pembahasan mengenai gender, terdapat teori-teori yang dapat menjelaskan 

mengapa relasi social laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari konsepsi 

kesetaraan dan keadilan gender. 

Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pandangan-

pandangan dan anggapan-anggapan masyarakat yang telah terkonstruksi 

secara kuat. Masyarakat memberikan pemilihan peran sosial, ekonomi, dan 

politik yang cenderung tidak berpihak kepada kaum perempuan. Perbedaan 

biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis 

kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan 

tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang 

berbeda secara kodrat alamiahnya. 

Dalam teori nature mejelaskan bahwa peran laki-laki dan perempuan, 

merupakan peran yang telah digariskan oleh alam, sehingga ada dua entitas 

yang selalu berlawanan, yang berada pada titik eksistensial yang asimetris 

dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan 

secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua 
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berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan. Konstruksi 

budaya juga membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan, yang 

memberikan keunggulan laki-laki terhadap perempuan, pemilahan peran 

sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk dan 

dilatihkan. 

Berdasarkan teori fungsional struktural muncul tuntutan untuk 

kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya 

perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam teori evolusi 

menegaskan bahwa kesetaraan gender merupakan gejala alam atau tuntutan 

yang menghendaki kesetaraan, yang harus direspon oleh umat manusia 

dalam rangka adaptasi dengan alam. Tuntutan kesetaraan gender menjadi 

permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh dunia juga karena 

alam menuntut demikian disebabkan adanya perubahan kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat yang memungkinkan peran 

laki-laki dan perempuan bisa sama atau dipertukarkan.9 

1. Hak Istri dan Kewajiban Suami 

Sejak proses ijab-kabul, seorang suami sudah memiliki hak dan 

kewajiban terhadap istrinya begitupun sebaliknya. Islam mewajibkan 

suami untuk memberikan kepada istrinya hak-hak yang harus dipenuhi 

sebagai hak istri. Hak suami diwujudkan dalam ketaatannya, 

mengabulkan keinginannya dan melahirkan kehidupan yang tenang dan 

menyenangkan sebagaimana yang diharapkan. Menjauhkannya dari 

permusuhan dan paksaan, sulit dalam mencari pendapatan, 

menghabiskan semua hasil jerih payah, tidak ada kebahagiaan dan 

 
9Nila Sastrawati, Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda, (Cet: I, Alauddin 

Press Makassar: Makassar, 2018), h. 37-40. 
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kedamaian di dalamnya, sehingga rumah tetap menjadi tempat untuk 

pulang.  

Istri memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh suami. Hak-

hak istri terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak yang bersifat materi dan 

hak yang bersifat non-materi 

a. Hak-hak istri yang bersifat materi  

Adapun kewajiban suami yang merupakan hak-hak istri yang 

berupa materi antara lain:10  

1) Istri berhak menerima maskawin/mahar. 

Maskawin atau mahar adalah pemberian yang harus diserahkan 

oleh calon suami kepada calon istrinya pada saat 

berlangsungnya akad nikah. Jika pemberian itu diberikan 

sebelum akad nikah, maka dianggap sebagai hadiah atau 

pemberian sukarela, sementara pemberian setelah akad nikah 

disebut sebagai nafkah. Mahar ini khusus diberikan kepada calon 

istri, dan jika diserahkan kepada orang lain, maka pemberian 

tersebut tidak dapat disebut mahar.  

2) Istri berhak menerima nafkah. 

Nafkah merupakan salah satu hak yang dimiliki istri dari 

berbagai hak lainnya terhadap suami sejak awal terbentuknya 

rumah tangga yang dimulai dengan akad nikah. Suami 

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, baik 

secara fisik maupun emosional, sesuai dengan kemampuannya. 

 

 
10Finza Khasif Ghifarani, “Konsep Kesalingan dalam Pernikahan: Studi Masyarakat 

Desa Nguling Kabupaten Pasuruan”, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), h. 44. 
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b. Hak-hak istri yang bersifat non materi 

1) Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang berkelanjutan 

dalam rumah tangga. Tugas ini melibatkan pengaturan 

kehidupan sehari-hari, menjaga, serta memberikan 

perlindungan dan rasa aman dalam rumah tangga. Pemeliharaan 

juga memerlukan perhatian khusus yang melibatkan aspek 

emosional dan tanggung jawab. Karena perempuan berperan 

sebagai tempat berkembangnya janin, laki-laki memiliki 

kewajiban untuk melindungi istri dari segala bentuk gangguan 

dan penyalahgunaan. Kewajiban ini hanya dapat terlaksana 

secara sempurna jika suami menjalankan perannya dan 

memberikan perlindungan yang layak di dalam rumah tangga, 

sesuai dengan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.11 

2) Istri berhak digauli dengan cara yang ma’ruf 

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah menjaga 

kelangsungan keturunan, yang dilakukan dengan suami 

menggauli istrinya secara baik dan adil. Dengan demikian, istri 

berhak menikmati hubungan seksual dengan suaminya, begitu 

pula sebaliknya, suami juga bisa menikmati hubungan tersebut. 

Selain itu, suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan 

istrinya dengan baik dan penuh keadilan, karena istri telah 

bersedia menjadi pendamping hidupnya.12 

 
11Ali Yusuf As-Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, h. 187. 

12Ali Manshur, Hukum Dan Etika Pernikahan dalam Islam, (Malang: UB Press, 2017), 
h. 136-138. 
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3) Menjaga istri dari berbuat dosa. 

Sebagai kepala keluarga dan pemimpin bagi istri serta seluruh 

anggota keluarganya, suami memiliki tanggung jawab untuk 

menjaga mereka agar tidak terjerumus dalam dosa. Di masa 

mendatang, setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas peran dan kepemimpinannya. 

4) Memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang kepada istri. 

Suami harus senantiasa memberikan ketenangan, cinta, dan 

kasih sayang yang sepenuhnya kepada istrinya, memastikan 

bahwa istri merasa nyaman dan aman bersamanya. Jika istri 

sakit, suami berkewajiban untuk merawatnya dengan baik. 

5) Suami tidak diperbolehkan memukul istri sebagaimana seorang 

tuan memperlakukan budaknya. 

Suami tidak boleh memukul istri sesuka hati, dan seharusnya 

selalu bersikap baik kepada istrinya. Namun, jika istri melakukan 

kesalahan besar secara berulang dan bersikap membangkang 

(nusyuz) terhadap suami, maka suami diperbolehkan 

memberikan pukulan ringan, dengan syarat tidak menimbulkan 

cedera atau bahaya pada tubuh istri. Tindakan ini hanya boleh 

dilakukan setelah upaya untuk menasihati dan menyadarkan 

istri dari perilaku nusyuz tidak berhasil. 

6) Menjaga Rahasia Istri 

Suami berkewajiban menjaga segala rahasia istrinya, terutama 

yang berkaitan dengan urusan ranjang. Suami tidak 

diperkenankan untuk berbagi rahasia tentang apa pun yang 
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terjadi di tempat tidur mereka kepada orang lain, melalui kata-

kata, tulisan, gambar, foto, dan video. Karena itu adalah 

perbuatan terburuk di sisi Allah Ta'ala.13 

7) Dizinkan untuk Pergi ke Masjid 

Suami perlu memberikan izin kepada istri jika ia ingin pergi ke 

masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah atau menghadiri 

kajian ilmu seperti majelis ta’lim. Namun, hal ini sebaiknya 

didiskusikan terlebih dahulu, dan istri harus memastikan bahwa 

partisipasinya dalam kajian keilmuan tidak mengganggu 

tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. 

8) Jangan Mengejutkan Istri 

Jika suami melakukan perjalanan jauh dan dalam jangka waktu 

yang lama, seperti ke kota, daerah, pulau, atau ke luar negeri, ia 

harus memberitahukan rencana kepulangannya kepada istri. 

Pulang tiba-tiba di malam hari tanpa pemberitahuan dapat 

mengganggu istri, keluarga, atau bahkan tetangga yang sedang 

beristirahat. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi 

komunikasi saat ini, suami dapat lebih mudah menghubungi istri 

terlebih dahulu sebelum pulang. 

2. Hak Suami dan Kewajiban Istri 

a. Ditaati oleh istri.  

Hak pertama yang dimiliki suami adalah mendapatkan 

ketaatan dari istrinya. Namun, ketaatan ini berbeda dari ketaatan 

kepada Allah swt. Ketaatan istri kepada suami hanya berlaku dalam 

 
13Ali Manshur, Hukum Dan Etika Pernikahan dalam Islam, h. 141-142. 
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batasan hubungan antar manusia, seperti tidak menentang perintah 

suami, tidak berbuat durhaka, dan melayani suami dengan baik. 

Meski demikian, bukan berarti istri harus mematuhi setiap perintah 

suami. Jika perintah suami berhubungan dengan hal-hal yang 

melanggar agama atau mengarah pada kemaksiatan, istri memiliki 

kewajiban untuk menolak dan tidak menaati perintah tersebut. 

b. Menjaga diri dan harta suami  

Istri harus menjaga auratnya di hadapan laki-laki lain, tidak 

menampakkannya secara sembarangan, tidak keluar rumah tanpa 

izin suami, serta menjaga harta suami dengan baik, yaitu tidak 

menggunakannya untuk hal-hal yang buruk atau tidak bermanfaat. 

c. Memberikan Rasa Tenang dan Kasih Sayang dalam Keluarga.  

Memberikan Rasa Nyaman dan Kasih Sayang dalam Keluarga. 

Seorang istri perlu bersikap lembut dan penuh cinta kepada suaminya, 

agar suami merasa nyaman bersamanya dan selalu merindukan 

kehadirannya, baik dalam keadaan bahagia maupun sedih. Jangan 

sampai terjadi sebaliknya.14 

d. Memberikan perhatian kepada suami dan tidak bermuka masam 

di hadapan suami.  

Perhatian yang diberikan istri kepada suaminya dapat bervariasi, 

contohnya dengan menyiapkan masakan favorit suaminya. Bahkan, 

ketika suami berada jauh, istri tetap bersedia mengirimkan makanan 

tersebut kepadanya. 

 

 
14Ali Manshur, Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam, h. 151. 
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e. Menyenangkan hati suaminya ketika dipandang  

Secara fisik, istri perlu mahir dalam merawat diri, menjaga 

kesehatan, dan berdandan agar suaminya senang untuk selalu 

bersamanya. Suami cenderung merasa bahagia jika istrinya sehat dan 

tampil menarik, sehingga ia tidak akan tergoda oleh perempuan lain. 

Di sisi lain, secara emosional, istri juga harus mampu menyenangkan 

hati suaminya, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang dapat 

membuat suami merasa senang dan tenang saat berada di 

sampingnya. Hal ini akan menciptakan keharmonisan di antara 

mereka, yang merupakan salah satu kriteria istri yang baik.15 

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri 

a. Menciptakan dan Memelihara Rumah Tangga yang Harmonis 

Suami istri wajib menciptakan dan memelihara rumah tangga 

mereka menjadi harmonis. Dengan adanya ketenangan, 

ketentraman, rasa aman, kedamaian karena terciptanya 

keharmonisan dalam keluarga, maka keguncangan di dalam keluarga 

tidak akan terjadi. Masing-masing anggota keluarga dapat 

memikirkan pemecahan masalah secara jernih dan menyentuh 

intinya.  

Keluarga, yang dalam bahasa Arab disebut usrah atau ailah dan 

dalam bahasa inngris disebut family, merupakan unit terkecil dalam 

masyarakat. Suatu keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan 

anak. Dalam ajaran islam pembentukan suatu keluarga dilakukan 

melalui pernikahan. Tata ara pernikahan ini dibahas dalam kitab 

Munakahah. Hingga kini, keluarga masih merupakan tempat atau 

 
15Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, h. 154. 
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lembaga pendidikan anak-anak, terutama pendidikan moral dan 

agama. Ayah dan ibu merupakan pendidik pertama dan utama dalam 

setiap keluarga.  Oleh karena itu, dalam proses pemilihan pasangan 

hendaklah didasari rasa cinta (mahabbah/mawaddah/love) satu   

sama   lain. 

Dalam kaitannya dengan cinta ini Allah berfirman dalam Q.S Al-

Rum/30: 21.   
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مَة رَح   وَّ

Terjemahannya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 
sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia 
menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.16 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa hidup berkeluarga 

merupakan dorongan fitri manusiawi yang berasal dari Allah dan 

perlu penyaluran secara sehat. Dengan penyaluran seperti seks, 

berkomunikasi, bertanggung jawab, mempertahankan keturunan, 

mencintai serta dicintai dan sebagainya, maka jiwa menjadi tenang 

dan tentram.17 

b. Baik dalam berhubungan 

Allah memerintahkan agar suami dan istri menjaga hubungan 

yang harmonis. Keduanya seharusnya berusaha untuk menyucikan 

jiwa, membersihkannya, menciptakan suasana keluarga yang baik, 

 
16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 408.  

17Kurniati, “Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga” Jurnal 
al-daulah vol.1, No. 1/Desember 2012, h. 10-11. 
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serta menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengganggu 

kesucian hubungan mereka dan berpotensi menimbulkan masalah.18 

c. Hubungan seksual suami istri. 

Suami memiliki hak untuk menikmati momen mesra dengan 

istrinya, sama halnya dengan istri yang juga berhak merasakan 

keintiman bersama suaminya. Keduanya seharusnya saling 

menghargai kebutuhan emosional dan fisik masing-masing, 

menciptakan pengalaman yang saling memuaskan dalam hubungan 

intim mereka. Dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian, 

pasangan dapat memperkuat ikatan mereka, meningkatkan 

keharmonisan, dan membangun rasa cinta yang lebih dalam. 

Keintiman ini tidak hanya merupakan kebutuhan fisik, tetapi juga 

aspek penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan bahagia. 

d. Berhak untuk saling mewarisi  

Jika istri meninggal sebelum suaminya, maka suami berhak 

atas harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Begitu pula, jika 

suami meninggal terlebih dahulu, istri berhak atas harta warisan 

yang ditinggalkannya. Peraturan ini juga diatur dalam undang-

undang, dimana jika pewaris meninggalkan harta dan semua ahli 

waris masih hidup, maka yang berhak menerima warisan hanyalah 

anak, ayah, ibu, serta janda atau duda.19 

 

 

 
18Ali Yusuf As-Subki, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, h. 201. 

19Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (2). 
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e.  Memelihara Anak dan Mendidik 

Suami dan istri memiliki kewajiban untuk memelihara, 

mengasuh, menjaga, membimbing, dan mendidik anak-anak mereka 

dengan baik. Ibu diharuskan untuk menyusui bayi mereka, dan 

disarankan untuk melakukannya hingga usia dua tahun. Sementara 

itu, suami bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan 

makanan dan pakaian bagi istrinya. Semua tanggung jawab ini harus 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing agar tidak 

membahayakan anak dan orang tuanya.20 

4. Kesetaraan Hak dan Tanggung Jawab 

Diskusi tentang kesetaraan Hak dan Tanggng Jawab selalu menjadi 

topik yang menarik perhatian di berbagai kalangan, termasuk dalam tradisi 

intelektual Islam. Isu ini tidak hanya relevan dalam konteks kontemporer tetapi 

juga memiliki akar historis yang mendalam dalam khazanah keilmuan Islam. 

Terutama dalam hal posisi laki-laki dan perempuan, sering kali menjadi objek 

kajian yang memunculkan perdebatan di antara para cendekiawan Muslim. 

Fenomena ini menarik karena mencerminkan kompleksitas 

hubungan antara teks-teks keagamaan, interpretasi, dan realitas sosial 

yang terus berkembang. Para sarjana Muslim, baik klasik maupun 

modern, telah memberikan perhatian yang signifikan terhadap isu-isu 

kesetaraan. Mereka berusaha memahami dan menafsirkan ajaran agama 

terkait hubungan gender dalam berbagai konteks, baik teologis, sosial, 

maupun politik. 

 
20Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, h. 157. 
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Meskipun kesetaraan hak dan tanggung jawab sering dianggap 

sebagai isu kontemporer, pada kenyataannya diskursus ini telah menjadi 

bagian integral dari tradisi intelektual Islam sejak masa awal. Pertanyaan 

tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat telah lama 

menghiasi perdebatan dalam bidang tafsir, fikih, dan filsafat Islam. 

Cendekiawan Muslim sering kali terlibat dalam dialog yang intens 

tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, yang merupakan salah satu 

prinsip utama dalam Islam, dapat diterapkan dalam hubungan antara 

laki-laki dan perempuan. 

Dengan demikian, pembahasan tentang kesetaraan hak dan 

tanggung jawab ini tidak hanya menjadi refleksi terhadap persoalan 

praktis dalam masyarakat Muslim modern, tetapi juga merupakan 

ekspresi dari dinamika intelektual yang telah berlangsung selama 

berabad-abad. Isu ini terus menjadi "magnet" intelektual karena 

mengandung elemen-elemen penting yang berkaitan dengan prinsip 

dasar Islam, yaitu keadilan, kasih sayang, dan keselarasan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak 

membedakan derajat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. 

Dalam ayat seperti Q.S al-Hujurat/49:13. Sebagai berikut: 

َ
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ق
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َا 

َ
د
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ْ
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َ                                        ا

Terjemahannya: 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 
dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami 
menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu 
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di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.21 

Beliau menjelaskan bahwa Allah melihat manusia berdasarkan 

ketakwaan, bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Dalam bukunya 

yang berjudul "Perempuan", M. Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa 

Islam sejak awal menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi 

yang setara dalam hal kemanusiaan. Allah swt. 

menciptakan perempuan dengan sejumlah kelebihan, seperti halnya juga 

perempuan sudah pasti memiliki kekurangan. Sayangnya, kekurangan yang ada 

pada perempuan banyak dieksploitasi untuk merendahkan derajat kaum hawa 

sendiri. Misalnya tubuh perempuan yang lebih lemah dari kaum pria, 

sering menjadikan perempuan objek kekerasan dan pelecehan kaum 

lelaki. Sifat perempuan yang umumnya menggunakan perasaan dari pada 

logika, membuat kaum ini mudah sekali dikelabui atau dipengaruhi serta 

dimanfaatkan. 

Akan tetapi semua kelebihan dan kekurangan tersebut tidak 

menjadikan perempuan lebih rendah atau lebih tinggi kedudukannya di 

sisi Allah SWT dibanding kaum lelaki, sebab yang membedakan derajat 

seorang manusia di sisi Tuhan hanyalah iman dan takwa.22 

Dalam tafsiran yang lain, M. Quraish Shihab memberikan 

pandangan mendalam mengenai pembagian waris dalam Islam, 

khususnya dalam konteks modern. Beliau menjelaskan bahwa 

pembagian waris dua banding satu (untuk laki-laki dibanding 

perempuan) didasarkan pada konteks tanggung jawab finansial laki-laki 

yang lebih besar dimasa itu. Laki-laki bertanggung jawab untuk 

 
21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 517.    

22M. Quraish Shihab, “Perempuan”, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h. 45-47.  

http://quraishshihab.com/akhlak/perempuan/
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menyediakan nafkah bagi keluarga, sementara perempuan tidak 

diwajibkan melakukan hal yang sama. Ketentuan ini, menurut M. Quraish 

Shihab, merupakan bentuk keadilan sesuai kondisi sosial dan ekonomi 

saat al-Qur'an diturunkan. Dalam tafsirnya terhadap Q.S an-Nisa/4: 11. 

ََۚ  
يَير  
َ
ث
 
ن
ُ  
َالَ

ِّ
لَُحَظ

 
ث َم  ر 

 
ك
َّ
لذ َل 

م 
 
ك د 

َ
و  
 
َا ي ٖٓ  
َف  ُ
 
مَُا 

 
ك ي  ص 

 يُو 

Terjemahnya:  

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 
(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang 
anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan”.23 

Beliau menjelaskan bahwa pembagian waris yang diatur Al-

Qur'an justru memberikan hak kepada perempuan, suatu hal yang 

sebelumnya tidak ada dalam masyarakat Arab pra-Islam. Dengan 

demikian, Islam memposisikan perempuan dalam kedudukan yang lebih 

mulia dibanding tradisi sebelumnya. 

Mutawalli as-Sya’rawi24 juga mengomentari kadar hukum waris 

yang telah ditentukan dalam al-Quran sudah dijelaskan secara rinci dan 

adil. Ketidaksamaan dalam pembagian harta yang diperoleh bukanlah 

bentuk diskriminasi terhadap salah satu pihak. Melainkan ketentuan 

Allah sangatlah rasional dan adil daripada ketentuan yang dibuat di luar 

syariat Islam. Bahkan al-Quran sejatinya lebih memihak kaum 

perempuan. Sebab dalam pernikahan laki-laki harus membelanjakan 

untuk istrinya sedangkan istri tidak wajib menafkahi suaminya, bahkan 

dia yang harus dicukupi kebutuhannya. Sehingga pembagian waris yang 

 
23Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 78.    

24Muhammad Mutawalli as-Sya’rawi, lahir pada hari Ahad tanggal 17 Rabi’u Tsani 
1329 H/ 1911 M, di Desa Daqadus, salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota 
Mayyit Ghamr, Provinsi Daqhliyyat. “Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, Asy-Syaikh Muhammad 
al-Mutawalli asy-Sya’râwî Imâm al-‘Ashr”, (Kairo, Nahdlah: 1990), hal. 11. 
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terlihat lebih banyak untuk laki-laki ternyata pada hakikatnya harta 

tersebut untuk istrinya pula. Di sisi lain dalam konteks perkawinan 

mengingat tanggung jawab finansia yang dibebankan agama kepada laki-

laki, seperti membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-

anaknya. Sedangkan perempuan tidak demikian.25 

C. Telaah Kemaslahatan Pendapatan Istri dalam Rumah Tangga 

1. Kewajiban Nafkah oleh Suami 

Salah satu kondisi yang mendorong terjadinya tindakan 

menafkahi dan dinafkahi adalah adanya ikatan pernikahan. Dalam suatu 

pernikahan, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada 

istrinya, baik secara fisik maupun emosional. Kewajiban suami dalam 

memberikan nafkah kepada istri diakui dan didukung oleh teks-teks 

keagamaan seperti al-Qur'an, Hadis, Ijma', serta dalil akal. Hal ini 

menunjukkan bahwa isu nafkah mendapatkan perhatian khusus dalam 

agama Islam. Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah/2:233. Allah swt 

berfirman: 
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Terjemahnya:  

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

 
25M. Quraish Shihab, “Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis 

Kekeliruan”, (Tangerang: Lentera Hati,2018), h. 160. 
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ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 
Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula 
seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 
dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, 
maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 
menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan.26 

Al-Thabari27 juga menjelaskan bahwa ayat ini mengandung 

perintah kepada ayah dari anak yang disusukan (suami) untuk 

memberikan rezeki (nafkah) kepada ibu anak tersebut, berupa makanan 

yang biasa dikonsumsi dan pakaian yang sesuai dengan apa yang 

dikenakan oleh suami. Allah swt sangat memahami kondisi setiap 

hamba-Nya, termasuk tingkat kekayaan dan kemiskinan mereka; di 

antara mereka terdapat yang kaya, miskin, dan juga yang berada dalam 

kondisi sedang. Oleh karena itu, Allah memerintahkan setiap suami 

untuk menafkahi orang-orang yang berhak menerima nafkah, yaitu istri 

dan anak, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Allah tidak akan 

membebani setiap jiwa hamba-Nya melainkan sesuai dengan apa yang 

mampu mereka keluarkan, dan tidak akan ada yang merasa tertekan atau 

dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut.28 

Adapun dalil yang lain terdapat dalam Q.S an-Nisa/4:34. Sebagai 

berikut: 

 
26Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 37.  

27Nama aslinya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-
Amali ath-Thabari. Ia dilahirkan di Tabaristan, sebuah kota kecil-dulu-yang ada di Persia 
(Iran). Ia lahir tahun 224 H dan wafat di tahun 310 H. Ia merupakan pengarang kitab Jamiul 
Bayan fi Tafsir Al-Qur'an yang dikenal dengan Tafsir At-Thabari (12 jilid). Tafsir itu dikenal 
sebagai tafsir Al-Qur'an bil ma'tsur.  

28Abu Ja`far Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayān ‘An Ta’wil ‘ayatul al-
Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Juz II, h. 495-496. 
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Terjemahnya:  

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian 
yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah 
memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan 
yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga 
diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan 
nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, 
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau 
perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka 
janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. 
Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.29 

Kedua ayat tersebut pada dasarnya menjelaskan perintah Allah 

swt tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. 

Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dengan cara yang baik dan 

sesuai dengan kemampuannya. Sebagai kepala keluarga, suami memiliki 

tanggung jawab untuk melindungi dan mendidik istrinya sesuai ajaran 

agama. 

Terkait dengan jumlah nafkah, al-Qur'an dan hadis tidak 

menetapkan secara spesifik berapa banyak yang harus diberikan suami. 

Prinsip umumnya adalah bahwa suami wajib memberikan nafkah sesuai 

kebutuhan istri dan kemampuan finansialnya. Mazhab Hanafi 

berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah tertentu. 

Suami wajib memberi nafkah yang cukup, seperti makanan, daging, 

sayuran, buah-buahan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, serta 

 
29Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 84. 
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memberikan pakaian sesuai dengan kondisi keuangannya, apakah dia 

kaya atau miskin. 

Dalam penetapan jumlah nafkah menurut golongan Syafi’i tidak 

diukur oleh jumlah kebutuhan, tetapi golongan ini menyatakan hanya 

berdasarkan syara’. Meskipun golongan Syafi’i satu pemikiran dengan 

golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya 

keadaan seorang suami, maka bagi suami yang kaya ditetapkan 

kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedangkan yang miskin 

ditetapkan satu hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah 

mud.30 

2. Kebolehan Istri Bekerja 

Keberhasilan seorang perempuan di ranah publik sering kali 

dinilai dan diberi label negatif karena dianggap keluar dari peran 

utamanya dalam rumah tangga. Pada dasarnya, kewajiban untuk mencari 

nafkah bagi keluarga adalah tanggung jawab laki-laki. Syaikh Abdul Aziz 

bin Baaz menyatakan bahwa Islam menetapkan peran khusus bagi suami 

dan istri, agar keduanya dapat menjalankan tanggung jawab masing-

masing dengan baik, sehingga tercipta keseimbangan dalam masyarakat, 

baik di dalam maupun di luar rumah. Suami bertanggung jawab untuk 

mencari nafkah, sementara istri bertugas mendidik anak-anak dan 

memberikan kasih sayang kepada keluarganya.31 

 
30As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Diterjemahkan Mohammad Tholib (Bandung: 

Alma’arif,1997). h. 83-84. 

31Adika Mianoki, “Pahala Melimpah Bagi Muslimah yang Tinggal di Rumah”, 
https://muslim.or.id/, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 

https://muslim.or.id/
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Pada dasarnya, Allah swt dalam firman-Nya menjelaskan bahwa 

suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. 

Suami harus mencukupi segala kebutuhan istri dengan cara yang baik 

dan sesuai dengan kemampuannya sebagai kepala keluarga, pelindung, 

dan pendidik, sebagaimana diperintahkan dalam agama. 

Di zaman sekarang, bukan tidak mungkin jika istri turut bekerja 

untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga, bahkan ada yang 

menjadi pencari nafkah utama. Terkait istri yang bekerja, Islam 

memberikan kebebasan dengan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipenuhi (sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya). 

Pandapat pertama datang dari Ibnu Qudamah yang menyatakan: 

“Jika seorang suami, karena kemiskinannya, tidak dapat 
memberikan nafkah untuk istrinya, maka boleh memilih diantara 
dua hal: bersabar menerima keadaan itu, atau mengajukan fasakh 
(pembatalan perkawinan). Inilah pendapat Umar bn Khathab, Ali 
bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin Al-Musayyab, Al-Hasan, 
Umar bin Abd al-Aziz, Rabi’ah, Hammad, malik, Yahya al-Qaththan, 
Abdurrahman bin Mahdi, Syafi’i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. 
Berbeda dengan mereka ialah pendapat Atha, Az-Zuhri, Ibnu 
Syubrumah, Abu Hanifah, dan dua orang murid utamanya: Abu 
Yusud dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Mereka 
mengatakan bahwa istri tidak boleh mengajukan fasakh. Tetapi 
suami harus menyatakan secara terus terang atas 
ketidakmampuannya dan membiarkan istrinya untuk bekerja. 
Karena hal itu adalah hak individual istri”.32 

Dalam situasi mendesak seperti ketika suami sakit atau tidak bisa 

bekerja, istri diperbolehkan untuk mencari nafkah, tetapi izin ini hanya 

bersifat sementara. Artinya, begitu kondisi suami membaik, tanggung 

jawab menafkahi keluarga harus kembali diserahkan kepada suami. Istri 

tetap dapat bekerja dengan syarat mendapat izin dari suami, namun 

pendapatan yang dihasilkan sepenuhnya menjadi milik istri, dan hanya 

 
32As-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Diterjemahkan Mohammad Tholib (Bandung: 

Alma’arif,1997). h. 83-84. 
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dia yang memiliki hak penuh untuk menggunakannya. Suami dapat 

menggunakan harta tersebut untuk keperluan keluarga jika istri 

mengizinkannya. Namun, menurut pandangan Ibnu Hazm azh-Zhahiri, 

istri yang kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin tanpa dianggap 

sebagai utang, bahkan jika di kemudian hari kondisi keuangan suami 

membaik.33 

Jika suami telah memberikan izin kepada istri untuk bekerja, 

suami memiliki hak untuk memberikan izin tersebut dengan syarat atau 

tanpa syarat. Oleh karena itu, jika suami mensyaratkan bahwa istri harus 

menyisihkan sebagian gajinya untuk kebutuhan keluarga sebagai syarat 

berkarir, suami diperbolehkan melakukan hal tersebut. Ini karena 

pekerjaan istri di luar rumah bisa mengurangi waktu yang seharusnya 

digunakan untuk mengurus rumah tangga dan melayani suami. Istri 

wajib mematuhi syarat-syarat tersebut jika ingin melanjutkan karirnya. 

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan beberapa pendapat dan 

dalil yang disampaikan, istri diperbolehkan untuk menafkahi anak-anak 

atau keluarganya, karena pekerjaan istri dilakukan demi kepentingan 

keluarga. Selain itu, istri yang bekerja juga harus tetap memperhatikan 

syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. 

3. Konsep penerapan Maslahah dalam Maqashid Syariah pada dominasi 

pendapatan istri 

Tujuan-Tujuan Syariah (Maqâshid Syariah) Secara bahasa, 

maqâshid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan al-syari’ah. 

Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti 

 
33Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, (Cet. I: Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 259. 
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jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah 

sumber pokok kehidupan. Konsep maslahah sebagai inti maqâshid as-

syarî’ah merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-

metode ijtihad, dimana al-Qur’an dan hadis harus dipahami melalui 

metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi 

maslahah. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja 

untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum 

yang didasarkan kepada nash syara’ (al-Qur’an dan hadis), yang mana 

mengandung fondasi materil hukum yang terbatas mengenai urusan 

kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan 

demikian, konsep maslahah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru 

dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah 

yang tidak ditegaskan oleh nash syara’. Seberapa besar perubahan 

hukum yang dicapai melalui aplikasi konsep maslahah pada penalaran 

hukum yang diterapkan para ulama fikih.  

Secara istilah, asy-Syatibi34 menjelaskan maqâshid al-syarî’ah 

sebagai berikut: 

یعة َالدینَھذهَالسْ  ي
َقیامَمصالحھمَف  ي

ََوضعتَل حقیقَمقاصدَالشارعَف 

معاَ الدنیاَ َ.وَ  

Maksudnya:  

“Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan 

syariah menurut Imam asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. 

 
34Nama lengkap al-Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad 

Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari 
Selasa tanggal 8 Sya’ban tahun 790 H atau 1388 M.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun 

hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak 

mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat 

dilaksanakan. 

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut asy-

Syatibi ada tiga kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat 

(kebutuhan primer), hajjiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah 

(kebutuhan tertier). Berikut penjelasannya: 

a. Maslahah Dharuriyat 

Maslahah Dharuriyat yaitu segala sesuatu yang harus ada demi 

tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau 

dunyawiyyah, dalam arti bila daruriyyah itu tidak berdiri maka 

rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. Dharuriyat juga disebut 

sebagai kebutuhan tingkat ‘primer” adalah sesuatu yang harus ada 

untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna 

kehidupan mansia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau 

kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, 

jiwa, akal, harta, dan keturunan 

Dalam kehidupan keluarga, kebutuhan akan makan dan minum 

adalah contoh utama maslahah daruriyah. Jika anggota keluarga tidak 

mendapatkan makanan dan minuman yang cukup, ini dapat 

mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup mereka secara 

langsung.35 

 
35Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah 

Dalam Penentuan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4.No. 1 (2018), h. 63.  
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b. Maslahah Hajjiyyah 

Maslahah Hajjiyyah adalah setiap bentuk perbuatan yang tidak 

terkait dengan dasar yang lain (yang ada dalam maslahah daruriyyah) 

yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud dan dapat 

menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Sebagaimana memelihara 

kemerdekaan pribadi dan beragama. Dengan kemerdekaan ini maka 

luaslah gerak langkah hidup manusia. 

Sebagai contoh pada bidang ibadah, meliputi pensyariatan 

rukhsoh, seperti jama’ dan qasar bagi musafir, jama’ bagi orang hadir, 

solat dengan duduk dan tidur bagi yang tidak mampu berdiri, 

bolehnya terbuka bagi orang puasa di hari di bulan Ramadan bagi 

musafir dan orang sakit, gugurnya kewajiban solat bagi wanita haid, 

nifas, dan sebagainya. 

Dalam hal mencari nafkah, mengatur waktu antara pekerjaan dan 

kehidupan keluarga agar tidak terjadi ketidakseimbangan merupakan 

maslahah hajjiyah. Keluarga yang terlalu sibuk dengan pekerjaan 

mungkin tetap bisa bertahan hidup, tetapi hal tersebut dapat 

mengurangi kualitas interaksi dan keharmonisan dalam rumah 

tangga. 

c. Maslahah Tahsiniyyah   

Maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap 

dari kemaslahatan dharuriyah dan hajiyah. Maslahah ini bertujuan 

untuk kebaikan dan budi pekerti. Maslahah tahsiniyah juga dikenal 

sebagai kamaliyat. Maslahah ini mengacu pada keindahan dan 
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menggunakan hal-hal yang layak dan pantas, serta dibenarkan oleh 

adat kebiasaan yang baik.  

Memiliki rumah yang dihias dengan baik dan nyaman merupakan 

maslahah tahsiniyah. Walaupun rumah sederhana sudah cukup untuk 

melindungi keluarga dari cuaca, menghias rumah dengan dekorasi, 

perabot yang berkualitas dan menjaga kebersihan serta kenyamanan 

adalah bagian dari keindahan dan kesempurnaan hidup. 36 

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang 

muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu 

kemashlahatan. Kemashlahatan dharuriyah harus lebih didahulukan 

daripada kemashlahatan hajjiyah, dan kemashlahatan hajiyah lebih 

didahulukan dari kemashlahatan tahsiniyah. 

Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek 

Dharuriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Dalam konteks pendapatan istri, 

teori mashlahah dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana 

keputusan untuk bekerja dan berkontribusi secara finansial dapat 

membawa manfaat bagi keluarga secara keseluruhan. Ini termasuk 

peningkatan kesejahteraan ekonomi dan emosional. Teori ini juga 

menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan suami-istri. Jika 

pendapatan istri lebih tinggi, penting untuk mempertimbangkan 

bagaimana hal ini mempengaruhi posisi suami dan keseimbangan 

hubungan mereka. Apakah ada ketidakadilan yang muncul, atau apakah 

keduanya dapat mencapai kesetaraan dan saling mendukung. 

Sebagaimana Allah swt telah berfirman dalam Q.S al-Hajj/22: 78.   

 
36Harun Ibrahim Ahmad Harun, ‘Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam 

Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama’, Jurnal Economina, Vol 1 No 3 
(2022), h. 90-95.  
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يَ 
ِّ
َالد  

َف  م 
 
ك ي 
 
جَعَلََعَل َحَرَجٍَوَمَاَ ن  َم  ن   

Terjemahnya: 
“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam urusan 
agama suatu kesempitan”37 

Ayat ini berbicara dalam konteks keunikan agama Islam yang 

diturunkan untuk menjadi jalan hidup yang mudah dan tidak membebani 

umat manusia dengan tuntutan yang di luar batas kemampuan mereka. 

Prinsip kemudahan ini terlihat dalam banyak aspek ajaran Islam, seperti 

keringanan dalam ibadah, serta aturan yang fleksibel dalam menghadapi 

situasi-situasi tertentu. 

Dasar hukum maslahah Mursalah adalah dasar syariah yang 

meliputi al-Qur'an, Hadis, serta kaidah-kaidah fikih yang berkaitan 

dengan maslahah mursalah akan dijelaskan secara mendetail. Mayoritas 

ulama sepakat bahwa maslahah dapat dijadikan sebagai landasan 

argumentasi (hujjah) dalam menetapkan hukum. Hal ini didasarkan pada 

metode istiqra’ (penelitian yang bersifat empiris) serta berbagai dalil 

dalam al-Qur'an dan Hadis. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat 

diketahui bahwa hukum-hukum dalam syariat Islam dirancang dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan bagi umat manusia, 

baik dalam lingkup individu maupun masyarakat secara keseluruhan. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yunus/10: 57. Sebagai 

berikut: 

ََ م 
 
ك بِّ َرَّ ن  َمِّ

 
ة
 
ظ ع 

و  َمَّ م 
 
ك
 
ءَت
ۤ
َجَا

 
د
َ
اسَُق

َّ
الن هَاَ ي 

 
ا
ىَي ٖٓ

 
د
ُ
َوَه

ِۙ
ر 
و 
ُ
د َالص   

ف  مَاَ
ِّ
َل ء 
ۤ
ا
َ
ف وَش 

ير  ََ ن  م 
 
مُؤ
ْ
ل
ِّ
َل
 
مَة رَح     وَّ

Terjemahnya: 
“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-
Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang 

 
37Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 341. 
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terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang 
mukmin”38 

Dalam Tafsir Al-Muyassar yang diterbitkan oleh Kementerian 

Agama Saudi Arabia, dijelaskan bahwa Allah swt menyeru seluruh 

manusia dengan menurunkan al-Qur'an sebagai nasihat dari-Nya. Kitab 

suci ini berfungsi untuk mengingatkan manusia akan ancaman dan 

siksaan dari-Nya, sekaligus mengandung petunjuk yang dapat 

memperbaiki akhlak dan amal perbuatan. Al-Qur'an memberikan 

panduan jalan yang lurus bagi siapa saja yang mengikutinya, 

menyelamatkan mereka dari kehancuran dan kesesatan. Allah 

menjadikannya sebagai rahmat dan kenikmatan khusus bagi orang-orang 

beriman, karena mereka yang mampu mengambil manfaat darinya. 

Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, Al-Qur'an menjadi sesuatu yang tidak 

membawa manfaat, melainkan menambah kegelapan dalam hidup 

mereka.39 

Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa 

setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Anbiya’/21: 107 

َ
 
مَة َرَح 

َّ
َا  

َ
ك
 
ن
ْ
مَل ر 

 
َا
 
ير  ََوَمَا م 

 
ل ع 
ْ
ل
ِّ
ل  

Terjemahnya: 

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai 
rahmat bagi seluruh alam”40 

Menurut Jumhur Ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat 

apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia. 

 
38Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 215.  

39Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia. 2021.Tafsir https://tafsirweb 
.com/6165-quran-surat-an-nur-ayat-37.html (diakses 20 November 2024).  

40Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 331. 
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Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, 

seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, 

di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan mashlahah 

terhadap hukum-hukum lain yang juga kemashlahatan adalah legal. 

Para ulama bersikap sangat hati-hati dalam menjadikan maslahah 

mursalah sebagai landasan hukum (hujjah). Pendekatan ini bertujuan 

untuk menghindari pembentukan syariat yang didasarkan pada hawa 

nafsu atau kepentingan tertentu. Untuk itu, para ulama menetapkan 

kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar maslahah mursalah dapat 

digunakan sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain mencakup 

relevansi, kemanfaatan nyata bagi masyarakat, dan kesesuaian dengan 

prinsip-prinsip syariat Islam sebagai berikut: 

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan 

termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash 

secara umum. 

b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar 

perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui Maslahah 

Mursalah itu benarbenar menghasilkan manfaat dan 

menghindari kemudaratan. 

c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, 

bukan kepentingan pribadi, apabila maslahat itu bersifat 

individual menurut AlGhazali maka syarat lain harus dipenuhi, 

dimana maslahat tersebut harus sesuai dengan Maqāsid al-

syari’at. 
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d. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu 

tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, Hadis, 

dan ijma’.  

e. Yang dinilai akal sehat sebagai maslahah yang hakiki dan telah 

sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum tidak 

berbenturan dengan dalil syara’ yang telah ada, baik dalam 

bentuk Al-Qur’an dan Sunnah, maupun ijma’ ulama’ terdahulu.  

f. Maslahah Mursalah diamalkan dalam kondisi yang 

memerlukan, yang seandainnya masalahnya tidak diselesaikan 

dengan cara ini, maka umat berada dalam kesempitan hidup 

dan menghadapi kesulitan.41 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka berpikir adalah sebuah struktur konseptual yang digunakan 

untuk merancang, memandu, dan menyusun proses penelitian. Kerangka ini 

mencakup rangkaian ide, teori, dan model yang saling terhubung, yang 

dirancang untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang 

diteliti.42 Dalam penelitian, kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan 

yang sistematis untuk mengidentifikasi variabel, menetapkan hubungan 

antara variabel, dan merancang metodologi yang tepat untuk menguji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian.  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah dominasi pendapatan 

istri atas pendapatan suami dalam perspektif hukum Islam yang berdampak 

pada relasi suami dan istri dalam rumah tangga. 

 
41Imron Rosyadi, “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, Suhuf, Vol 24 No 1 

(2012), h.18. 

                42Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta: 
2017) 
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Tabel 1.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Telaah Maslahah Mengenai Relasi Suami Dan Istri Akibat 
Dominasi Pendapatan Istri Di Kecamatan Ulumanda Kabupaten 

Majene 

Realitas Sosial 

• Sosial dominasi 

pendapatan istri 

• Pembagian Tugas 

Domestik 

• Peran Istri dalam 

mencari nafkah 

 

Dampak Dominasi 

Pendapatan Istri  

• Dampak 

Positif 

• Dampak 

Negatif 

Perspektif Maslahah 

mursalah 

• Pandangan 

Hukum Islam 

• Konsep 

Maslahah 

Mursalah 

 
al-Qur’an dan Hadis 

 

 Hukum Islam (Konsep Maslahah) 

Ijtihad 

Dominasi Pendapatan Istri 
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Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori struktural 

fungsional dan teori mashlahah untuk menganalisis relasi suami-istri dengan 

fokus pada dominasi pendapatan istri dalam konteks Hukum Islam. Teori 

struktural fungsional menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana 

pergeseran peran dalam keluarga dapat memengaruhi dinamika hubungan 

serta fungsi sosial keluarga dalam mempertahankan keharmonisan. 

Sementara itu, teori mashlahah memberikan perspektif penting mengenai 

kesejahteraan dan keadilan, yang sangat relevan dalam mengevaluasi 

dampak dari perubahan peran dan pendapatan terhadap kesejahteraan 

keluarga. 

Teori Struktural Fungsional 

Teori struktural fungsional, yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh 

seperti Emile Durkheim dan Talcott Parsons, berfokus pada cara struktur 

sosial berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam 

masyarakat. Pendekatan structural-fungsional menekankan pada 

keseimbangan system yang stabil dalam keluarga dan kestabilan sisitem 

sosial dalam masyarakat.43 Dalam konteks keluarga, teori ini menjelaskan 

peran setiap anggota keluarga dan bagaimana peran tersebut saling 

berhubungan untuk mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.  

Dalam perspektif struktural fungsional, suami dan istri memiliki peran 

yang berbeda namun saling melengkapi. Suami diharapkan sebagai pencari 

nafkah utama, sedangkan istri bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah 

tangga. Namun, dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia 

 
43Herien Puspitawati, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia, (Bogor: 

IPB Press: 2019), h. 93. 



58 
 

 
 

kerja, peran ini bisa bergeser, di mana istri menjadi penyumbang pendapatan 

yang signifikan. 

Ketika istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi, hal ini dapat 

memicu perubahan dalam dinamika keluarga. Suami mungkin perlu 

menyesuaikan perannya, yang dapat berdampak pada hubungan 

interpersonal mereka. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis 

bagaimana keluarga menyesuaikan struktur dan fungsi mereka untuk 

mencapai keseimbangan baru. 

 Keluarga sebagai unit sosial memiliki fungsi penting dalam 

masyarakat. Dengan perubahan peran ini, dapat diteliti bagaimana keluarga 

beradaptasi untuk mempertahankan fungsi sosial mereka, seperti 

reproduksi, sosialiasi anak, dan dukungan emosional. 

Teori Mashlahah 

Teori mashlahah dalam Hukum Islam berfokus pada pencarian 

kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Mashlahah dapat diartikan sebagai 

segala sesuatu yang membawa manfaat atau kebaikan, serta menghindarkan 

kerugian. Dalam konteks keluarga, teori ini menekankan pentingnya 

kesejahteraan semua anggota keluarga dan bagaimana hukum serta norma 

dapat diadaptasi untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun penerapan dalam 

penelitian.  

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh 

ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak 

diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini 

lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Maslahah mursalah 

dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak. Menurut 
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istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, dimana syari'ah 

tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan 

tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.44 

Dalam konteks pendapatan istri, teori mashlahah dapat digunakan 

untuk menganalisis bagaimana keputusan untuk bekerja dan berkontribusi 

secara finansial dapat membawa manfaat bagi keluarga secara keseluruhan. 

Ini termasuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan emosional. Teori ini 

juga menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan suami-istri. Jika 

pendapatan istri lebih tinggi, penting untuk mempertimbangkan bagaimana 

hal ini mempengaruhi posisi suami dan keseimbangan hubungan mereka. 

Apakah ada ketidakadilan yang muncul, atau apakah keduanya dapat 

mencapai kesetaraan dan saling mendukung. 

Dalam situasi dimana istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi, 

hukum dan norma yang ada mungkin perlu ditinjau ulang untuk memastikan 

bahwa keluarga tetap dalam kerangka mashlahah, yakni mencapai 

kesejahteraan bersama tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.  

 
44 Salma Salma, ‘Maslahah Dalam Perspektif Hukiim Islam’, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 

(2016), h.10. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah hal yang harus diterapkan oleh seseorang yang 

hendak melakukan sebuah penelitian, sehingga hasil penelitiannya dapat 

dipertanggungjawabkan secara moril. Adapun etika seorang peneliti adalah 

sebagai berikut:1 

1. Kejujuran 

Kejujuran yaitu jujur dalam pengumpulan referensi, pengumpulan 

data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil, dan jujur 

pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. 

2. Objektivitas 

Objektivitas yaitu upaya untuk minimalisasi kesalahan dalam 

melakukan analisis penelitian dan penelitian harus memiliki objektivitas 

yang baik dalam karakteristik maupun prosedurnya. Objektivitas dicapai 

melalui keterbukaan, agar terhindar dari kesalahan dan subjektivitas dalam 

prosedurnya. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Integritas  

Integritas yaitu suatu upaya untuk selalu menjaga konsistensi pikiran 

dan perbuatan dalam proses peneliti. Menepati janji dan kesepakatan, 

bertindak dengan tulus, berjuang untuk konsistensi pemikiran dan 

tindakan. 

 
1Faisal Hakim Nasution Suntama Putra, Risnita, dkk, “Penerapan Prinsip Dasar Etika 

Penelitian Ilmiah” jurnal Pendidikan Tambusai 7.3 (2021) h. 278.  
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4. Ketepatan 

Ketepatan adalah suatu penelitian harus memiliki tingkat ketepatan 

(precision), secara teknis instrumen pengumpulan data harus memiliki 

validitas dan reliabilitas yang memadai, desain penelitian, pengambilan 

sampel dan teknik analisis datanya adalah tepat. 

5. Tanggung jawab sosial 

Tanggung jawab sosial yaitu mengupayakan agar peneliti berguna 

demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, 

peneliti juga bertanggung jawab melakukan pendampingan bagi masyarakat 

yang ingin mengaplikasikan hasil penelitiannya. 

6. Kompetensi 

Kompetensi adalah penelitian harus dilakukan oleh orang yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang ilmunya. Menjaga dan 

meningkatkan kompetensi dan keahlian profesional melalui pendidikan dan 

pembelajaran sepanjang hayat, mengambil langkah untuk mempromosikan 

kompetensi dalam sains secara keseluruhan.  

7. Legalitas  

Legalitas yaitu memahami dan mematuhi peraturan institusional dan 

kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Mengetahui dan mematuhi hukum dan kebijakan kelembagaan dan 

pemerintah yang relevan perlu menjelaskan tujuan penelitian dan 

sebagainya (transparan dalam hal pengambilan data responden), adakalanya 

peneliti perlu merahasiakan, misalnya dalam rangka menjaga keamanan dari 

pihak lain yang menjadi subyek penelitian dan perlu mendapatkan 

persetujuan dan batasan-batasan tersebut jelas dan dirinci. 
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Proses penelitian dilakukan dengan mengambil data dari setiap responden, 

peneliti menghargai hak-hak responden dengan cara: 

1. Permintaan persetujuan (informed consent), sebelum meminta 

responden untuk menjawab pertanyaan, terlebih dahulu peneliti 

menanyakan kesediaan responden untuk mengisi formulir dengan 

mengirimkan pesan pengantar permohonan mengisi lembar 

penelitian. Responden yang setuju maka akan mengisi formulir, dan 

yang tidak setuju maka tidak mengisi formulir.  

2. Tidak mencantumkan nama (Anomity), setelah kuesioner disetujui 

oleh responden, nama responden tidak dicantumkan dalam penelitian 

ini untuk menjaga privasi responden. 

3. Kerahasiaan (confidentiality) dalam menyajikan data-data yang telah 

didapatkan, peneliti menjaga kerahasiaan responden untuk 

menghargai hak privasi responden. 

4. Tidak merugikan (Non-Malfience) yaitu dengan cara memastikan 

responden yang bersedia mengisi kuesioner, menjawab pertanyaan 

yang tidak merugikan privasinya sebagai responden, peneliti dalam 

hal ini menyediakan opsi untuk tidak setuju atau setuju terhadap 

pertanyaan dan pernyataan tanpa adanya intervensi. 

5. Keadilan (justice) yaitu dengan membeda-bedakan responden yang 

berkenan untuk mengisi kuesioner, peneliti tidak memilih responden 

berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan isu ras, suku, agama dan 

etnisnya. 
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B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian 

lapangan (field research), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian. atau bisa dikatakan data yang dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini adalah fakta-fakta yang berada di lapangan.2 

Jenis penelitian ini adalah mengenai fakta-fakta relasi suami istri 

yang terjadi dalam rumah tangga dengan adanya dominasi pendapatan 

istri atas suami. Penelitian ini menggambarkan relasi suami istri akibat 

adanya dominasi pendapatan istri dengan menentukan 10 (sepuluh) 

pasangan suami istri sebagai objek penelitian. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten 

Majene. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas fakta banwa sebagian 

pendapatan dalam rumah tangga antara suami istri di wilayah tersebut 

didominasi oleh istri. 

C. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini 

menggunakan pendekatan: 

1. Pendekata Teologi Normatif Syar’i 

Pendekatan Teologi Normatif Syar’i dalam penelitian ini adalah 

kehidupan beragama atau pelaksanaan norma-norma agama yang 

 
2Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Graha 

Indonesia, 2002), h. 87.  
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menjadi salah satu bagian dari pemenuhan hak-hak perempuan 

berlandaskan pada al-Qur’an dan hadis. Sebagaimana dalam penelitian 

normatif dengan pendekatan hukum Islam, harus merujuk pada al-

Qur’an, hadis dan kitab-kitab fiqh (pendapat para ulama).3 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

Yuridis Empiris atau yang bisa juga disebut pendekatan hukum 

sosiologis adalah pendekatan penelitian secara lapangan, yang mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku, serta yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. 

Tujuan penggunaan pendekatan Teologi Normatif Syar’i dan 

pendekatan Yuridis Empiris dalam penelitian ini yakni untuk melihat 

bagaimana fenomena relasi yang dihadapi suami atas istri akibat adanya 

dominasi pendapatan istri atas suami dengan memperhatikan 

kedudukan hak dan kewajiban serta peran keduanya dalam kehidupan 

rumah tangga. 

D. Sumber Data 

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam tesis ini, yaitu 

berupa: 

1. Sumber data primer (Data Utama) 

Sumber data primer adalah data yang dapat peneliti peroleh dari 

interview/wawancara secara langsung dengan narasumber yang 

berkaitan dengan kajian.4 Data primer adalah data  yang diambil 

 
 3Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, (Ponorogo: STAIN PRESS 
PONOROGO, 2010), h. 48 

4Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
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langsung dari lapangan ataupun sumber asli yang berhubungan dengan 

objek penelitian yaitu berupa hasil wawancara dengan pasangan suami 

istri dimana istri memiliki pendaptan yang lebih banyak dari suami, yang 

ada di kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene untuk mengetahui dan 

memperoleh informasi tentang relasi dan eksistensi pendapatan yang 

dihasilkannya.  

Tabel 1. Data informan pada penelitian ini seperti tabel berikut: 

No Nama Informan Jumlah Informan 

1 Pemerintah setempat 5 orang 

2 Tokoh Adat 1 orang 

3 Tokoh Agama 1 orang 

4 Pasangan suami istri 16 orang (8 pasangan) 

 Tabel diatas menjelaskan jumlah keseluruhan informan yang 

membantu pengumpulan data yaitu 23 sampel. 

2. Data sekunder (Data Pendukung) 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder. Data tersebut merupakan berbagai 

literatur seperti, artikel, jurnal, buku, serta karya ilmiah yang berkaitan 

dengan dominasi pendapatan istri atas suami dalam rumah tangga 

dengan menggunakan perspektif Hukum Islam sebagai pisau analisis. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode penelitian data yang digunakan penulis ada dua, yaitu 

Field research (Penelitian Lapangan). Demi memperoleh data secara 

komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, diantaranya:  

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala pada objek 

penelitian untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan 

maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.5 Observasi 

merupakan tahap awal pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

untuk menjawab keraguan pada penelitian data yang akan dilakukan. 

Observasi dalam penelitian ini yakni peneliti melakukan pengamatan 

langssung di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. 

2. Wawancara 

Wawancara atau Interview adalah suatu kejadian atau proses 

interaksi antara peneliti dengan informan. Wawancara merupakan 

teknik yang paling penting dalam penelitian hal ini dikarenakan 

pewawancara menggali informasi dari orang yang diwawancarai 

(interviewer).6 Peneliti telah melakukan wawancara dengan l0 pasangan 

suami istri yang ada di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene 

memperoleh suatu gambaran yang jelas pengaruh dominasi pendapatan 

 
5Hadari Nawawi, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: Gajah Mada 

University Press, 2006), h. 74. 

6Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, 
Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1 (Maret 2007), h. 36. 
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istri atas suami terhadap relasi keduanya dalam rumah tangga secara 

struktural fungsional dengan memperhatikan kesalingan dalam keluarga 

tersebut perspektif Hukum Islam. 

3.  Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk teks tertulis, 

artefac, gambar maupun foto.7 Dokumentasi merupakan suatu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen, 

serta mengabadikan momen ketika penulis melakukan wawancara 

dengan informan.8 Dalam penelitian ini, penulis mengambil data-data 

literatur dan referensi baik dari buku, artikel, maupun jurnal yang 

berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga terkhusus oleh 

dominasi pendapatan istri atas suami terhadap pasangan yang ada di 

Kecamatan Ulumanda. Penulis juga mengambil dokumen atau data yang 

relevan yang tersedia di Kantor Kecamatan Ulumanda, Kabupaten 

Majene. 

F. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam 

penggalian dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus 

merupakan perencana pelaksana, pengupul data, analisis, penafsir data dan 

pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen 

 
7Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) h. 391. 

8Haris Herdiansyah, Metode Peneitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 
h. 143. 
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atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan 

proses penelitian.9  

Instrumen penelitian adalah metode yang dipakai untuk mengukur 

dan mengumpulkan data pada karya ilmuah. Instrumen penelitian sangat 

penting karena dapat mempengaruhi validitas data yang digunakan dalam 

penelitian. Jika tidak sesuai atau salah, maka bisa berpengaruh pada hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat seperti pedoman 

wawancara berupa daftar pertanyaan kepada para narasumber, handphone 

dengan fitur untuk mengambil gambar dan recorder atau perekaman, alat 

tulis untuk menulis hal-hal yang penting, serta laptop untuk menghimpun 

data-data yang diperoleh sebelum akhirnya melaporkan hasil penelitian yang 

dilakukan. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data 

tersebut dengan menggunakan langkah-langkah berikut: 

a. Reduksi data yaitu, merupakan data yang secara langsung 

diperoleh pada saat penelitian dan dirinci secara sistematis setelah 

melakukan pengumpulan data, lalu laporan-laporan terssebut 

direduksikan yaitu dengan memilah hal-hal pokok yang sesuai 

dengan fokus penelitian. 

b. Pemerikaan data (editing) yaitu, memeriksa ulang kesesuaian 

dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data 

terkumpul. 

 
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XIII; 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 134. 
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c. Sistematika data yaitu, menempelkan data menurut kerangka 

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. 

d. Verifikasi atau kesimpulan data yaitu, bagian akhir dari analisis 

data yang memunculkan kesimpulan-kesimpulan yang akurat dan 

mendalam dari data hasil penelitian sesuai rumusan masalah. Pada 

tahap ini, peneliti membandingkan data-data sudah didapat dengan 

data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang 

bertujuan untuk menarik kesimpulan.10 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi dengan cara menyusun pola yang mana perlu dipelajari 

dan membuat kesimpulan hingga mulai dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain.11 Data yang dianalisis bersifat kualitatif yang metode untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang dijadikan penelitian.  

a. Deduktif adalah kalimat yang penalarannya berada diawal 

paragraf, yang disebut dengan kalimat utama atau pertanyaan 

umum yang diikuti dengan kalimat khusus sebagai penjelas.  

b. Induktif adalah penalaran yang benar dari sebuah hal khusus 

sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat khusus. 

Analisis data juga sebagai proses pembersihan dan pemodelan data 

yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna, untuk 

 
 10Aminullah Saenal Abidin, Pengantar Metoode Penelitian Hukum, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2006), h.107 

 11Aminullah Saenal Abidin, Pengantar Metoode Penelitian Hukum, h. 335. 
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disampaikan pada kesimpulan-kesimpulan yang sampai kepada 

pengambilan keputusan. 

H. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data meliputi, uji credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability (realibilitas) dan 

confimability (obyektivitas).12 Adapun uraian pengujian keabsahan data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Uji Kredibilitas 

Kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif seringkali 

diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan 

realibilitas. Kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan 

dengan cara perpanjangan penelitian, meningkatkan ketekunan, 

triangulasi, dan menggunakan bahan referensi yang merupakan 

pendukung pembuktian data yang ditemukan oleh peneliti.  

2.  Uji Transferability  

Pengujian transferability merupakan validasi eksternal yang 

menunjukan derajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian. 

Karena itu, peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian 

secara rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

3. Uji Defentability 

Uji defentability adalah melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian ke lapangan oleh editor yang independen atau 

pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

 
12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Cet. XIII; 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 136. 
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4. Uji Confirmability 

Uji confirmability, yaitu peneliti menguji hasil penelitiannya dan 

dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan di lapangan.  

Dengan demikian pada penelitian ini terdapat empat pengujian 

keabsahan data, sesuai apa yang telah dijelaskan diatas. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

Kecamatan Ulumanda merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 

315,70 km² dan terletak di kawasan pegunungan dengan mayoritas desanya 

berada di dataran tinggi. Ulumanda terdiri atas delapan desa, yaitu Sambabo, 

Salutambung, Kabiraan, Sulai, Tandeallo, Panggalo, Ulumanda dan Popenga. 

Kecamatan ini dikenal dengan keindahan alamnya yang asri serta potensi 

sumber daya alam yang melimpah. 

Secara geografis, Kecamatan Ulumanda memiliki batas-batas wilyaha 

sebagai berikut: 

1. Batas Utara: Kecamatan Malunda  

2. Batas Selatan: Kecamatan Tubo Sendana dan Kecamatan 

Tammerodo  

3. Batas Barat: Selat Makassar 

4. Batas Timur: Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar  

Wilayahnya didominasi oleh topografi pegunungan dan perbukitan, 

sehingga aksesibilitas ke wilayah ini tidak semuanya mudah diakses. 

Sebagian besar jalannya berupa jalan babat beton, bebatuan dan tanah yang 

sulit dilalui, terutama saat musim hujan. 

Ketinggian wilayah rata-rata berkisar antara 500–1.500 meter di atas 

permukaan laut, sehingga beberapa bagian Ulumanda memiliki iklim yang 
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lebih sejuk dibandingkan wilayah pesisir Majene. Berikut gambar 4.1 yang 

menunjukkan peta wilayah Kecamatan Ulumanda.1 

Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kecamatan Ulumanda 

Sumber Data: Kecamatan Ulumanda dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Majene 

Kecamatan Ulumanda memiliki jumlah penduduk sekitar 10.468 jiwa, 

dengan mayoritas berasal dari suku Mandar yang menggunakan Bahasa 

Mandar dalam kesehariannya. Mata pencaharian utama masyarakat adalah di 

 
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda Dalam Angka, (BPS 

Kabupaten Majene 2023-2024), h. 5.  
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sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Produk unggulan yang 

dihasilkan wilayah ini meliputi kopi, kakao, dan padi ladang. Selain itu, 

sebagian masyarakat juga bergantung pada perdagangan lokal dan hasil 

hutan sebagai sumber penghidupan. Berikut tabel 4.1 data jumlah penduduk 

menurut Desa dan jenis kelamin di Kecamatan Ulumanda tahun 2023.2 

Tabel 4.1 

 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di 
Kecamatan Ulumanda tahun 2023 

Sumber Data: Kecamatan Ulumanda dalam Angka 2024, BPS Kabupaten Majene 

Potensi ekonomi Kecamatan Ulumanda sangat menjanjikan, terutama 

disektor pertanian dan pariwisata. Kopi yang ditanam di dataran tinggi 

menjadi salah satu komoditas andalan, begitu pula dengan kakao yang 

memiliki kualitas baik. Potensi wisata alam seperti air terjun, panorama 

pegunungan, dan ekowisata juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, pengelolaan sumber daya 

alam ini masih perlu perhatian lebih untuk dimaksimalkan. 

 
2Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda Dalam Angka, h. 6.  
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Kendati memiliki potensi besar, Kecamatan Ulumanda menghadapi 

tantangan signifikan, terutama di bidang infrastruktur dan layanan dasar. 

Akses jalan yang terbatas menjadi kendala utama dalam mengembangkan 

ekonomi dan memberikan pelayanan publik seperti pendidikan dan 

kesehatan. Fasilitas pendidikan masih terbatas, terutama untuk jenjang SMP 

dan SMA, sehingga anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk 

melanjutkan pendidikan. Di sisi kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan 

fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu masih belum memadai 

untuk melayani seluruh masyarakat. 

 Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang 

dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanak. 

sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 

1990, 2000, 2010, dan 2020. Di dalam sensus penduduk, pencacahan 

dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial 

Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik 

negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam 

sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan 

responden dan juga melalui e-census. Pencatatan penduduk menggunakan 

konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat 

tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicatat di mana mereka 

biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap 

dicatat di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus.  
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 Penduduk Kecamatan Ulumanda adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah administratif Kecamatan Ulumanda Indonesia selama 

6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan 

tetapi bertujuan menetap.3 

B. Realitas sosial peran istri dan suami dalam mencari nafkah keluarga 

di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene 

1. Realitas sosial relasi suami dan istri akibat adanya dominasi 

pendapatan istri 

Dominasi pendapatan istri dalam rumah tangga membawa berbagai 

konsekuensi sosial yang memengaruhi dinamika keluarga dan pandangan 

masyarakat. Realitas sosial yang sering muncul diantaranya adalah 

perubahan peran tradisional dalam rumah tangga. Ketika istri mendominasi 

dalam pendapatan nafkah keluarga, suami sering mengambil peran yang 

lebih besar dalam pekerjaan domestik, seperti mengurus rumah dan anak-

anak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian tugas, tetapi juga 

dapat memunculkan tantangan emosional, terutama di kalangan suami yang 

masih terpengaruh oleh norma budaya patriarki, di mana pria diharapkan 

menjadi pencari nafkah utama.4 

Selain itu, perubahan ini juga berdampak pada status sosial istri di 

masyarakat. Perempuan yang memiliki pendapatan dominan sering 

mendapatkan penghargaan lebih tinggi, baik secara sosial maupun 

profesional. Namun, di dalam rumah tangga, status ini kadang menciptakan 

ketegangan jika suami merasa statusnya menurun akibat dominasi ekonomi 

 
3Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda Dalam Angka, 2024, 

h. 16. 

4Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri yang Memiliki Perbedaan Status 
Sosial di Kota Malang”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 9, No. 1, 2017, h. 59.  
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istri. Untuk mengatasi ketegangan ini, penting bagi pasangan untuk 

membangun relasi berdasarkan dialog, kepercayaan, dan saling mendukung, 

sebagaimana diilustrasikan dalam prinsip mu’asyarah bil ma’ruf dalam Islam. 

Pandangan masyarakat terhadap fenomena ini sangat beragam. 

Sebagian masyarakat modern melihatnya sebagai langkah positif menuju 

kesetaraan gender, dimana pembagian peran dalam rumah tangga menjadi 

lebih egaliter dan fleksibel. Namun, masyarakat yang lebih konservatif 

mungkin memandang dominasi pendapatan istri sebagai ancaman terhadap 

norma-norma tradisional keluarga. Dalam pandangan ini, suami yang 

"tergantikan" dalam peran pencari nafkah dianggap melanggar nilai-nilai 

maskulinitas tradisional  

Sejalan dengan fenomena beragamnya respon masyarakat terhadap 

realitas sosial akibat dominasi pendapatan istri atas suami, peneliti memulai 

wawancara dengan pemerintah Kecamatan Ulumanda sebagai langkah awal 

untuk wawancara selanjutnya kepada Masyarakat. Wawancara ini bertujuan 

untuk memperoleh data terkait, seperti profil Kecamatan, data pekerja, dan 

tanggapan mengenai realitas tersebut. Dalam kesempatan ini, salah satu 

narasumber, memberikan tanggapannya sebagai berikut:  

“Sebenarnya kalau dari pihak kecamatan itu tidak ada mendata 
berapa banyak pendapatan istri ataupun suami dalam keluarga karena 
data yang kami kumpulkan itu dari data pemerintah desa yang 
mengantar profil masing-masing desa ke pemerintah kecamatan, 
sementara profile desa yang masuk kecamatan juga tidak ada yang 
mendata jumlah pendapatan warga. Jadi yang kami data itu lebih ke 
profile kecamatan yang meliputi luas wilayah, jumlah desa, jarak desa 
ke ibukota kecamatan, jumlah penduduk dan sejenisnya. Kemudian 
kalau masalah realitas sosialnya istri yang mendominasi 
pendapatannya dalam keluarga ya saya kira pertama ini adalah satu 
kemajuan yang baik dengan sumber daya manusia (SDM) yang aktif 
bekerja, karena dalam dunia pekerjaan modern kini itu sangat banyak 
pekerjaan yang akan maksimal jika dikerjakan oleh Perempuan. 
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Kedua, sebagai suami bukan lagi masanya untuk minder atau bahkan 
menjadikannya satu sumber konflik dalam keluarga”5 

Melalui wawancara ini, penelti menyimpulkan tidak adanya data 

pendapatan warga yang didata dalam profil desa ataupun profil kecamatan 

tempat meneliti. Untuk melanjutkan penelitian ini lebih jauh, observasi 

langsung dan menanyakan kepada tokoh masyarakat mengenai pasangan 

suami istri yang istrinya mendominasi dalam pendapatan menjadi solusinya. 

Setidaknya ada tiga informan untuk mendapatkan data tambahan terkait 

pasangan suami istri yang istrinya mendominasi dalam pendapatan, 

wawancara dengan tokoh Masyarakat, wawancara dengan tokoh perepuan 

dan wawancara dengan secretariat kelompok penyelenggara pemungutan 

suara (KPPS) kecamatan yang secara langsung mendata keadaan masyarakat 

setempat. Dalam kesempatan wawancara dengan sekretaris kpps kecamatan, 

Accy Mansur menjelaskan:  

“Kalau untuk mendata nominal pendapatan pasangan suami istri itu 
memang agak sensitif, tapi setidaknya ini bisa kita tau dari data-data 
yang ada seperti pekerjaanya apa dan melihat kesehariaanya gimana. 
Karena realitas sosial sekarang beberapa suami akan merasa minder 
dan tidak mau ditahu oleh orang kalau istrinya lebih mendominasi 
dalam pendapatan. Apalagi penelitian seperti ini yang nantinya akan 
dipublish toh. Jadi selain saya, kepala desa dan tokoh masyarakat jga 
bisa mengarahkan suami istri yang mana sebaiknya menjadi objek 
wawancara”6 

Dari temuan peneliti melalu wawancara ini, menunjukkan bahwa 

realitas sosial yang terjadi menunjukkan norma sosial yang masih dominan, 

dimana laki-laki sering dianggap sebagai pencari nafkah utama. Namun, 

kenyataan menunjukkan adanya istri yang ikut berpartisipasi dalam mencari 

nafkah keluarga karena beberapa alasan. Hal ini tentunya menjadikan suami 

 
5Jamil (53 tahun), Sekretaris Kecamatan Ulumanda, wawancara dilakukan di kantor 

Kecamatan Ulumanda, 8 November 2024. 

6Accy Mansur (35 tahun), Sekretaris Kecamatan Ulumanda, wawancara dilakukan di 
kantor kpps kecamatan Ulumanda, 9 November 2024.  
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harus menerima renpon sosial jika istrinya mendominasi dalam pendapatan, 

dalam keadaan ini juga suami sering kali harus berbagi tugas domestik 

dengan pasangan. 

2. Realitas pembagian tugas domestik dalam keluarga akibat adanya 

dominasi pendapatan istri atas suami 

Tradisi budaya ditengah masyarakat sering kali meletakkan beban 

kerja domestik pada perempuan. Namun, pandangan modern dan penelitian 

feminisme mengajukan pembagian tanggung jawab ini kepada semua 

anggota keluarga, termasuk suami dan anak-anak. Hal ini tidak hanya 

meningkatkan keadilan gender, tetapi juga menciptakan harmoni dalam 

rumah tangga. Kerja domestik adalah segala aktivitas yang dilakukan di 

dalam rumah untuk kepentingan keluarga, seperti membersihkan rumah, 

mencuci baju, memasak, juga menjaga, menemani, dan mendidik anak. Kerja-

kerja domestik menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga yang 

tinggal bersama di dalam rumah. Islam mengakui tanggung jawab bersama 

sebagai bagian dari kemitraan pasangan suami istri (zawâj) dan kerja sama 

dalam berkeluarga. 

Ketika suami merasa bahwa keterlibatannya dalam tugas domestik 

bukanlah hasil dari kesadaran atau keputusan bersama, melainkan 

kewajiban yang dipaksakan karena dominasi pendapatan istri, hal ini dapat 

memicu berbagai bentuk konflik. Perasaan terpaksa ini sering kali membuat 

suami menjalankan tugas dengan ketidaktulusan, yang dapat menimbulkan 

frustrasi dan tekanan emosional.7 

 
7Faqihuddin Abdul kodir, “Perempuan {bukan} Makhluk Domestik”, (Afkaruna.id, 

Bandung: 2022), h. 117.    
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Selain itu, tekanan terhadap identitas tradisional sebagai pencari 

nafkah utama juga bisa membuat suami merasa kehilangan perannya sebagai 

kepala keluarga. Situasi ini dapat memicu krisis identitas, terutama jika ia 

merasa dihakimi oleh masyarakat atau bahkan oleh keluarganya sendiri. 

Ketegangan semacam ini berpotensi memperburuk hubungan suami-istri, 

karena suami mungkin merasa bahwa kontribusinya tidak dihargai, 

sementara istri merasa bahwa suami tidak sepenuhnya berkomitmen. Dalam 

jangka panjang, ketidakharmonisan ini dapat menciptakan hubungan yang 

tidak seimbang, di mana suami merasa hanya "menjalankan perintah" tanpa 

memiliki otonomi dalam rumah tangga. 

Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk membangun komunikasi 

yang terbuka dan saling menghargai. Pembagian tugas domestik sebaiknya 

didasarkan pada kebutuhan keluarga, bukan semata-mata pada siapa yang 

mendominasi pendapatan. Dengan pendekatan ini, keterlibatan suami dalam 

tugas rumah tangga dapat menjadi bentuk kerja sama yang memperkuat 

keharmonisan, bukan menjadi sumber konflik. 

Dalam realitas yang terjadi ditempat penelitian penulis, pembagian 

tugas domestik yang terjadi dalam keluarga akibat adanya dominasi 

pendapatan istri terbilang beragam. Peran suami dalam tugas domestik 

akibat dominasi pendapatan istri memiliki potensi positif dalam menciptakan 

harmoni dan kerja sama dalam keluarga. Namun, tanpa komunikasi dan 

kesepakatan yang baik, perubahan ini juga dapat membawa konsekuensi 

negatif, terutama jika disertai tekanan sosial dan pergeseran peran yang 

tidak diterima sepenuhnya. Suami yang mengedepankan kepekaan dan 

kedewasaan justru menjadi pasangan yang harmonis, akan tetapi suami yang 

lebih mudah minder dengan dominasi pendapatan istri ini akan lebih 
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cenderung terjadi konflik dalam rumah tangga. Hal inilah yang menjadi salah 

satu topik yang paling sensitive dan menjadi wawancara yang panjang dengan 

berbagai narasumber. Dalam satu kesempatan wawancara dengan 

narasumber, Muhammad Iqram menjelaskan: 

“Ya tentunya ada perubahan yang terasa akibat dominasi ini. Dulu 
hampir semua urusan rumah istri yang urus, tapi sekarang saya 
senang ikut bantu, semua ini terjadi dengan komunikasi yang baik dan 
meninggikan niat tujuan utama kami. Dan saya kira kepekaan istri 
atas suaminya serta penerimaan yang baik dari pihak keluarga 
pasangan jadi penentu. Akhirnya saya juga membiasakan belanja ke 
pasar, antar jemput anak, dan kalau ada waktu luang saya bersihkan 
rumah. Awalnya agak aneh, apalagi orang-orang di sekitar sering 
komentar, tapi saya sadar ini cara kami menjaga keharmonisan 
keluarga”.8 

Melalui wawancara ini, penulis mendapatkan informasi tambahan 

tentang relasi yang terjadi akibat adanya dominasi pendapatan istri atas 

suami memang sangat rentan terjadi konflik. Namun selain kedewasaan yang 

jadi salah satu pendukung keharmonisan dalam keluarga yang bisa mencegah 

terjadinya konflik juga dukungan keluarga istri sangat berperan dalam 

menenangkan sang suami.  

Hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan antara orang 

yang melahirkan dan yang dilahirkan. Hubungan antara orang yang merawat 

dan yang dirawat. Hubungan antara orang yang dididik dan yang mendidik. 

Hubungan antara yang lebih tua dan yang lebih muda. Keduanya jelas 

memiliki hak dan ke-wajiban. Sebab, hak dan kewajiban adalah dua sisi dari 

koin yang sama. Di samping mempunyai sejumlah kewajiban, orangtua juga 

mempunyai hak, misalnya hak untuk dihormati. 

Begitu juga dengan anak, la memiliki hak untuk disayang oleh kedua 

orangtuanya. Jika orang-tua memperoleh penghormatan dari anak, maka 

 
8Muhammad Iqram (31 tahun), guru honorer, wawancara dilakukan di 

Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November 2024. 
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anak memperoleh kasih sayang dari orangtua. Dan salah satu bentuk 

penghormatan terhadap orangtua adalah menaati perintahnya, tentu sejauh 

tak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Swt. Sementara ayah dan ibu 

sebagai yang lebih tua harus menunjukkan kasih sayangnya kepada anak 

sebagai yang lebih muda. Kasih saying orang tua pastinya tidak hanya 

terbatas saat anaknya masih kecil tapi hingga berkeluarga pun kasih sayang 

orang tua tetap ada dan selalu mendukung anaknya. Hal ini jugalah yang 

diaplikasikan oleh mertua narasumber dalam wawancara dengan penulis. 

“Karena rumah tangga itu soal kerja sama. Kalau anak saya bisa lebih 
banyak menghasilkan, ya itu rezeki mereka. Tugas suami-istri adalah 
saling melengkapi, bukan saling menuntut. Kami juga percaya, rezeki 
itu bisa datang kapan saja kalau orangnya mau berusaha. Jadi, selama 
mereka bisa hidup rukun, kami pasti dukung mereka, apapun 
keadaannya. Dan tentunya harapan kami sebagai orangtua ingin 
melihat relasi keluarga yang harmonis dan tempat yang nyaman buat 
anak-anaknya juga”9 

 Dukungan orang tua dalam hal ini sangat penting jadi penentu 

Kesehatan relasi rumah tangga anak. Peran orang tua dalam mendukung 

keberlangsungan baik rumah tangga anaknya. Relasi suami-istri yang baik 

tidak hanya memberikan kebahagiaan dalam keluarga, tetapi juga 

membentuk anak-anak menjadi individu yang kuat, sehat, dan memiliki 

kemampuan sosial yang unggul. Hubungan yang harmonis adalah fondasi 

utama untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas. 

3. Peran Istri Mencari Nafkah dalam Keluarga 

Peran istri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena 

dengan bekerjanya istri dalam membantu perekonomian keluarga mereka 

dapat memenuhi kebutuhan tambahan dalam rumah tangga. Istilah peran 

 
9Siti salsiah (54 tahun), guru SD, wawancara dilakukan di Kabiraan, Kecamatan 

Ulumanda, Kabupaten Majene, 9 November 2024. 
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diartikan dengan perangkat tingkah laku yang dimiliki seseorang di 

Masyarakat. Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga. 

Sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri memiliki tugas dan 

kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan 

atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga 

tersebut. Namun kenyataannya fakta yang terjadi di Kecamatan Ulumanda 

Kabupaten Majene masih ada istri yang ikut serta mencari nafkah keluarga 

bahkan menggantikan peran suaminya dalam Dominasi pencari nafkah 

keluarga.10 

Adapun peran istri pencari nafkah di Kecamatan Ulumanda ini 

beragam anatara lain istri bekerja sebagai: a) Pegawai negeri sipil (PNS). 

Biasanya istri bekerja sebagai PNS memiliki tanggung jawab lima hari kerja 

dalam seminggu, ada yang berprofesi sebagai Guru, Bidan, Staf KUA, Staf 

Kecamatan, dan Staf Desa. Dengan upah yang diterima setiap bulannya 

menyesuaikan tingkat dan golongannya. b) Pengusaha, para istri yang 

menjadi pengusaha juga bermacam-macam, ada yang membuka warung 

makan, ada juga yang membuka apotek, bahkan ada juga yang membuka toko 

sembako. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang bekerja disektor 

publik dan memiliki penghasilan lebih besar dibanding suami telah 

mempengaruhi peran dalam keluarga. 

Seperti salah satu narasumber yang dominan mencari nafkah dalam 

keluarganya, menurutnya: 

“Kalau saya ditanya tentang peran yang saya ambil dalam rumah 
tangga dengan adanya dominasi pendapatan istri mungkin lebih 
bagaimana saya menyesuaikan waktu yang padat dimana kegiatan 

 
10Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga 

(Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubādalah)”, 
Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 18 No. 2 (2019), h. 117. 
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luar rumah harus mengajar dan membuat laporan kinerja guru 
kemudian dalam rumah tangga harus juga bisa menjadi ibu rumah 
tangga yang baik dan maksimal melayani suami dan mendidik anak. 
Kemudian kita juga sadar bahwa seiring bertambahnya usia 
pernikahan juga pasti semakin ada saja hal baru yang menambah 
peran istri, mulai dari bagaimana menjaga anak dan memenuhi hak 
suami, memgantar sekolah dan yang paling terasa itu ketika ada 
anggota keluarga yang sakit dan bersamaan itu juga ada tanggung 
jawab pekerjaan. Kesemuanya ini terdengar sangat padat yaa tapi lagi-
lagi disinilah peran suami yang bisa saling komunikasi dengan baik 
lalu menyesuikan dalam berbagi tugas domestik rumah tangga”.11 

Penjelasan narasumber diatas menggambarkan bagaimana peran 

ganda yang diambil oleh ibu rumah tangga yang harus membagi waktu 

antara kesibukan diluar rumah sebagai tenaga pengajar dan kesibukan di 

rumah sebagai istri Dimana seiring bertambahnya usia pernikahan mereka 

juga semakin bertambah peran yang harus diambil dalam rumah tangganya. 

Walau terbilang padat dengan kesibukan ini, sang istri tetap saja merasa 

tenang dengan komunikasi dan pembagian tugas rumah tangga dengan 

suaminya. 

Kesetaraan dalam Islam tidak berarti menyamakan peran laki-laki dan 

perempuan secara mutlak, melainkan menerapkan keadilan berdasarkan 

kemampuan, kebutuhan, dan kondisi masing-masing. Dalam situasi di mana 

istri mendominasi pendapatan, Islam menawarkan fleksibilitas peran yang 

tetap berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Suami, yang 

secara tradisional diharapkan menjadi pencari nafkah utama, dapat 

mengambil peran lain yang tak kalah penting, seperti mendukung 

pengelolaan rumah tangga, menjaga anak-anak, atau mendukung 

perkembangan karier istri. 

 
11Yulianti (37 tahun), Guru SMK Ulumanda, wawancara dilakukan di Tappang, 

Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 15 November 2024. 
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Atas dukungan dan izin dari suami, maka istri bisa memiliki peran 

dalam rumah tangganya, menurutnya: 

“Kalau menurut saya selama pekerjaan istri tidak merubah perannya 
sebagai ibu rumah tangga, yakni sebagai ibu dari anak-anak, maka 
saya izinkan untuk ikut bekerja untuk membantu saya, karena kalau 
boleh jujur pendapatan saya memang tidak sebanyak istri saya, 
insyaallah saya bisa menafkahi mereka walaupun istri saya tidak 
bekerja, tetapi karena sudah kewajiban kita bersama untuk 
membangun rumah tangga, dan pekerjaan istri saya juga tidak 
melupakan kewajibannya maka tidak ada masalah.”12 

Seorang suami memang memiliki peran dalam rumah tangganya 

untuk menafkahi dan mengayomi anak dan istrinya, tetapi dimasa 

sekarang suami juga harus mengerti dan memahami istrinya jika seorang 

istri ingin menjadi Wanita karir, karena sebagai istri, dia juga berhak 

untuk membantu suami dalam mencari nafka yang jelas tidak merugikan 

satu sama lain. Perubahan ini tidak mengurangi martabat atau 

kepemimpinan suami, karena dalam Islam, qawwam (kepemimpinan) 

lebih terkait dengan tanggung jawab moral dan spiritual, bukan hanya 

soal ekonomi. Dengan saling memahami peran dan saling mendukung, 

keluarga dapat menjalankan fungsi mereka dengan harmonis.13 

Pendapat lain mengenai peran istri sebagai pencari nafkah juga 

dijelaskan dari pemerintah setempat seperti kepala kantor urusan agama 

mengatakan: 

“Kalau dari kami sebagai pengurus di kantor KUA, tentunya perlu kita 
meningkatkan kesadaran hukum dikalangan masyarakat mengenai 
hak-hak perempuan untuk bekerja yang tentunya ini harus 
mendapatkan izin dari suami, serta tetap mematuhi norma-norma 
syariat dan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga. Karena 
banyak kasus sekarang, terlibatnya istri bekerja jadi sebab dia abaikan 
perannya sebagai ibu rumah tangga. Perlu juga kita tau, sebab 

 
12Rudi, (46 Tahun), Guru Honorer, wawancara dilakukan di Salupaondo Kecamatan 

Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November.  

13Feni arifiani, “Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah dan Perkawinan 
di Indonesia”, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol 8, No. 2, (2021), h. 6. 
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perceraian paling tinggi di Majene itu karena nafkah tidak 
terpenuhi.”14 

 Dijelaskan bahwa “kewajiban seorang istri adalah menyelenggarakan 

dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”. Akan tetapi 

realitas yang terjadi terkadang istri kewalahan membagi tugas dalam 

pekerjaan dan tuga sebagai ibu rumah tangga. Seperti yang disampaikan 

Alimuddin bahwa suami harus memikirkan baik-baik dari dampak dan akibat 

jika istrinya diizinkan ikut bekerja.  

 Di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, peran istri sebagai 

pencari nafkah keluarga kian terasa signifikan, terutama dalam konteks 

kehidupan masyarakat pedesaan yang mengandalkan sumber daya lokal. 

Kondisi geografis Ulumanda yang berbukit-bukit dan akses yang terbatas ke 

fasilitas perkotaan menjadikan perempuan, khususnya para istri, memiliki 

peran ganda: selain mengurus rumah tangga, mereka juga terlibat aktif dalam 

kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Dalam aktivitas sehari-hari, ada istri di Ulumanda selain bekerja 

dibidang formal seperti guru, staf kepemerintahan, staf rumah sakit, juga ada 

yang bekerja di sektor non formal bekerja sebagai petani, pengrajin, atau 

pedagang kecil. Di sektor pertanian, mereka berkontribusi mulai dari 

menanam hingga memanen hasil bumi seperti padi, jagung, kopi dan kakao. 

Selain itu, perempuan juga mengambil peran penting dalam memasarkan 

produk-produk lokal seperti hasil kerajinan tangan, makanan olahan, dan 

hasil panen di pasar-pasar tradisional setempat. Pada keluarga dengan 

ekonomi menengah ke bawah, peran istri sebagai pencari nafkah sering kali 

menjadi pelengkap atau bahkan pengganti penghasilan suami, terutama jika 

 
14Alimuddin, (51 Tahun), Penyuluh KUA Kecamatan Ulumanda, wawancara 

dilakukan di Tamalonang Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November.   
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sang suami memiliki pekerjaan musiman seperti buruh tani atau nelayan. 

Dalam situasi seperti ini, beban ekonomi yang ditanggung istri tidak hanya 

mencakup kebutuhan sehari-hari, tetapi juga pendidikan anak-anak dan 

kesehatan keluarga. 

Kreativitas dan ketekunan menjadi kunci keberhasilan para istri di 

Ulumanda. Diantara mereka ada yang memanfaatkan keterampilan lokal, 

seperti membuat kerajingan tangan atau memproduksi makanan tradisional, 

untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Beberapa istri bahkan mulai 

memanfaatkan teknologi sederhana untuk memperluas jangkauan 

pemasaran produk mereka, meskipun infrastruktur digital di daerah ini 

masih terbatas. Namun, tantangan yang dihadapi oleh istri sebagai pencari 

nafkah tidaklah ringan. Beban ganda antara pekerjaan domestik dan 

pekerjaan ekonomi sering kali menyebabkan kelelahan fisik dan mental. 

Kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, serta 

fasilitas pendukung lainnya menjadi kendala yang membatasi potensi mereka 

untuk berkembang lebih jauh. 

Kendati demikian, peran istri sebagai pencari nafkah di Kecamatan 

Ulumanda tetap menunjukkan nilai-nilai keberdayaan dan ketangguhan 

perempuan dalam menghadapi realitas kehidupan. Peran mereka bukan 

hanya menjadi penggerak ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan 

dampak positif 

 Bagi komunitas sekitar, memperkuat budaya kerja kolektif, dan 

memperlihatkan pentingnya kesetaraan peran gender dalam masyarakat. 

Dukungan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan institusi 

pendidikan diharapkan dapat mendorong peran perempuan di Ulumanda 

lebih optimal, baik melalui pelatihan keterampilan, bantuan permodalan, 
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maupun penyediaan akses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, istri-istri di 

Ulumanda tidak hanya mampu membantu perekonomian keluarga, tetapi 

juga menjadi pilar pembangunan lokal yang tangguh dan mandiri.15 

4. Alasan Istri Berperan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga 

Tugas seorang istri dalam rumah tangga dalam Islam ialah mendidik 

anak-anaknya, patuh kepada suami dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan 

yang berada di dalam rumah. Didalam Islam seorang istri tidak memiliki 

kewajiban dalam hal pemberian nafkah keluarga, scharusnya istri hanya 

sebagai penerima nafkah dan menjadi penggelolah ekonomi keluarga yang 

baik. Namun pada kenyataannya pada zaman sekarang ini sudah banyak istri 

yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga, seperti yang terjadi di 

Kelurahan Salupaondo. Istri yang melakukan perannya sebagai pencari 

nafkah keluarga di daerah ini disebabkan oleh faktor kurangnya ekonomi 

keluarga yang akhirnya menjadikan dirinya harus ikut andil dalam 

pemenuhan kebutuhan keluarga, ada juga sebagian istri yang bekerja sebagai 

guru pengajar di sekolah-sekolah di daerah, atau sebagai pegawai-pegawai di 

instansi pemerintahan. Selain itu ada faktor-faktor lainnya seperti halnya:  

a. Penghasilan suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah 

tangganya. Penghasilan suami yang masih dirasa kurang dalam 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini bukan berarti suami 

sama sekali tidak memberikan nafkah, namun jumlah nafkah yang 

diberikan sering kali tidak mencukupi untuk kebutuhan tambahan, 

seperti biaya pendidikan anak-anak atau kebutuhan lain di luar 

keperluan pokok sehari-hari. 

 
15Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta: Lembaga 

Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), h. 56-58  
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b. Pekerjaan suami yang tidak tetap. Penghasilan yang tidak 

menentu. Banyak suami bekerja secara serabutan, yaitu hanya 

mengambil pekerjaan jika ada panggilan atau tawaran dari teman 

atau kenalan. Pola kerja seperti ini membuat penghasilan mereka 

cenderung rendah, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga secara optimal.  

c. Ada juga situasi dimana suami melalaikan kewajibannya untuk 

memberikan nafkah. Dalam kondisi ini, suami tidak secara aktif 

atau konsisten memenuhi tanggung jawab finansialnya terhadap 

keluarga, sehingga istri sering kali harus mengambil peran 

tambahan, seperti bekerja untuk menutupi kekurangan kebutuhan 

rumah tangga.16 

Seperti halnya menurut narasumber yang peneliti wawancara, menurutnya: 

“Karena awalnya itu saya sendiri sudah memiliki ijazah pendidikan 
dan tidak mungkin kalau saya sia-siakan itu, makanya saya 
manfaatkan untuk mendaftar seperti cpns, p3k, dan kpps, dan 
alhamdulillah saya lulus P3K, otomatis saya harus menjalaninya 
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ”.17 

Dari pendapat narasumber diatas, jelas bahwa tidak ada alasan lain 

mengapa memilih menjadi wanita karir, sebab dituntut oleh situasi, seperti 

sudah memiliki pendidikan yang tinggi makanya mempergunakan gelarnya 

untuk mendapatkan kerja guna membantu perekonomian keluarga dan hal 

tersebut tidak mengurangi tugasnya sebagai istri dan bahkan tetap 

menghormati suaminya. 

 

 
16Huzaemah Tahido Yanggo, ”Fikih Perempuan Kontemporer” (Jakarta: Penerbit 

Ghalia Indonesia, 2010) h. 63-64.  

17Sri Rahmita (39 tahun), Staf Rumah Sakit Kabiraan, wawancara dilakukan di 
Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 15 November 2024. 
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Fenomena istri yang memilih ikut mencari nafkah yang terjadi di 

Kecamatan Ulumanda ini bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya 

sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Sehingga 

hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat 

setempat. Keadaan sosial di Kecamatan Ulumanda merupakan masyarakat 

agamis yang seharusnya menjadikan para suami lebih bertanggungjawab 

atas kewajibannya terhadap keluarga, namun faktanya masih terdapat kepala 

keluarga (suami) belum secara penuh dalam memenuhi kewajiban mereka 

dalam pemenuhan nafkah sehingga istri memilih ikut mencari nafkah 

tambahan bahkan medominasi dalam keluarga. 

Selain karena menjemput peluang dengan mempergunakan ijazah 

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan terjamin, hal ini juga 

senada dengan kekhawatiran dari salahsatu narasumber penulis. 

“Saya memilih membangun apotek setelah berdiskusi dengan suami 
sebagai salah satu pilihan solusi atas ketidakpastian pendapatan 
dalam keluarga kami sekarang dan di masa depan, seperti risiko 
kehilangan pekerjaan honorer oleh pasangan, belum lagi kita juga 
pasti butuh biaya darurat dan kebutuhan jangka panjang untuk 
keturunan nantinya. Syukurnya setelah apotek ini berdiri sekitar dua 
tahun ekonomi keluarga kami semakin stabil”.18 

Dari hasil wawancara penulis diatas jelas nampak bahwa 

kekhawatiran akan banyaknya biaya dan keperluan rumah tangga 

kedepannya juga menjadi sebab keikutsertaan istri dalam mencari nafkah. 

Keputusan narasumber untuk fokus mengembangkan profesinya sebagai 

apoteker juga bukanlah keputusan sepihak tapi menjadi keputusan bersama 

antara suami dan istri. 

 
18Nurjannah (31 tahun), Staf Rumah Sakit Ulumanda, wawancara dilakukan di 

Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 16 November 2024.  
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Peran istri pencari nafkah keluarga di kecamatan Ulumanda, juga 

merupakan bentuk dari adanya kesadaran para istri untuk membantu 

perekonomian keluarga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluraganya. 

Istri yang berperan sebagai pencari nafkah keluarga disini ialah istri yang 

memiliki penghasilan lebih bannyak dari suaminya dan juga penghasilan 

tersebut sudah pasti setiap bulan diterimanya. Sedangkan pekerjaan dan 

pendapatan suami belum bisa menjadi sumber utama bagi keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.  

Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah 

kepada keluarganya untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. 

Meskipun demikian agama Islam tidak melarang scorang istri untuk 

membatu suaminya dalam hal mencari nafkah. Dalam agama suami istri 

memiliki kewajiban yang sama yaitu saling tolong menolong dalam segala 

hal. Tidak ada pengecualinnya dan batasan bagi istri membantu suaminya 

termasuk dalam pemenuhan nafkah. 

Akan tetapi jika dilihat dari realitas suami yang belum mampu 

menyelesaikan kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah 

keluarga, menjadi sebab istri memilih ikut serta berperan dalam memenuhi 

nafkah keluarganya. Seperti yang terjadi pada Nurasiah, Ibu rumah tangga 

yang juga berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Menurutnya: 

“Saya memilih ikut bekerja mencari nafkah selain karena ingin 
membantu finansial keluarga, juga ingin memperlihatkan kepada 
anak-anak saya bahwa seorang istri itu selain fokus menjadi ibu 
rumah tangga harus bisa mandiri dan membangun relasi sebagai 
bekal relasi anak-anak kedepannya”.19 

 
19Nurasiah (38 tahun), staf kecamatan, wawancara dilakukan di Sambabo, 

Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November 2024.  
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 Penulis akhirnya menyimpulkan bahwa dari wawancara diatas ibu 

Nurasiah menyadari betapa pentingnya keistabilan finansial dalam keluarga 

yang tidak semuanya bisa dipenuhi oleh suami. Selain itu, juga tak kalah 

pentingnya menata jenjang karir anak kedepannya dengan berbekal relasi 

oranng tua yang dibangun orang tuanya dari sekarang. 

 Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga merupakan konsep 

yang menantang dalam pandangan tradisional namun menarik untuk 

dieksplorasi dari perspektif hukum keluarga dan gender. Dalam konteks ini, 

penting untuk memahami bahwa hukum keluarga Islam menempatkan 

kewajiban dan hak suami serta istri dengan berlandaskan pada prinsip 

kesetaraan yang seimbang. Tugas suami dan istri tidaklah ditentukan semata 

berdasarkan jenis kelamin, melainkan lebih kepada tanggung jawab dan 

kontribusi yang mereka berikan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga 

dengan mengedepankan kemaslahatan keluarga.20 

 Tinjauan hukum keluarga Islam, tugas suami sebagai pemimpin 

keluarga bukanlah semata-mata untuk mendominasi, namun lebih kepada 

tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, nafkah, serta membimbing 

keluarga menuju kebaikan. Dalam konteks tukar peran, suami tetap memiliki 

kewajiban tersebut, namun dalam situasi di mana istri memiliki karier yang 

berkembang atau kemampuan ekonomi yang lebih baik, suami dapat 

mengambil peran yang lebih mendukung dalam menjalankan tugas-tugas 

rumah tangga sehari-hari. Sementara itu, tugas istri dalam hukum keluarga 

Islam tidaklah terbatas hanya pada urusan rumah tangga. Istri memiliki hak 

untuk mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami, namun demikian, 

 
20Nita Kartika, “The Concept of Gender Equality in Islamic Education,” Tsmaratul 

Fikri 4, no. 1 (2020), h. 34. 
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dia juga memiliki tanggung jawab untuk menyumbangkan ke dalam 

keberlangsungan keluarga, baik secara finansial maupun dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dalam konteks tukar peran, 

istri dapat mengambil peran yang lebih dominan dalam mencari nafkah 

sementara suami fokus pada tugas-tugas rumah tangga.21 

C. Dampak dominasi pendapatan istri terhadap dinamika relasi suami 

istri 

Dominasi pendapatan istri dalam rumah tangga dapat memengaruhi 

dinamika relasi suami istri baik secara positif maupun negatif, tergantung 

pada konteks dan cara pasangan mengelolanya. Secara positif, pendapatan 

istri yang lebih besar dapat meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, 

memungkinkan akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan 

kebutuhan lainnya. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong kesetaraan 

gender dengan memperkuat posisi istri dalam pengambilan keputusan 

rumah tangga. Namun, dalam beberapa kasus, dominasi pendapatan istri 

dapat memicu ketegangan, terutama jika suami merasa perannya sebagai 

pencari nafkah utama tergeser. Norma budaya yang masih menempatkan 

laki-laki sebagai kepala keluarga sering kali menjadi sumber konflik, yang 

dapat berdampak pada rasa percaya diri atau stres suami. Di sisi lain, situasi 

ini juga mendorong perubahan peran dalam rumah tangga, misalnya suami 

lebih banyak mengambil alih tugas domestik. 

Dampak Negatif akibat adanya dominasi pendapatan istri atas suami 

dalam rumah tangga, pekerjaan mengurus rumah tangga, suami serta anak 

menjadi prioritas utama bagi seorang istri. Jika istri bekerja dan bahkan 

 
21Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 

h. 416. 
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menjadi tulang punggung nafkah keluarga maka dapat mengurangi fokus 

tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga, seperti: 

a. Ketaatan pada suami berkurang 

Kebutuhan rumah tangga yang seharusnya ditanggung oleh suami 

tergantikan oleh istri. Istri mampu mencukupi kebutuhan rumah 

tangga, sehingga merasa sangat berperan penting di dalam 

mencukupi ekonomi keluarga dan menyebabkannya kurang taat 

terhadap suaminya. Ia merasa sangat berperan dalam keluarga 

sehingga menjadikan istri ini berkuasa dan tidak mau mendengarkan 

perkataan suami.22 

b. Kurangnya menjaga kehormatan diri  

Istri yang bekerja setiap hari sebagai tukang pijat dan kurang dapat 

menjaga kehormatan dirinya akan mendatangkan fitnah seperti 

berselingkuh dengan pelanggannya. Bekerja untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga (dengan profesi pemijat) ternyata berpengaruh 

kepada kurang mampunya menjaga kehormatan diri. Ketika istri 

sibuk bekerja dan suami menganggur (apalagi hidup di kota besar) 

atau istri bekerja diluar negeri yang membuat jarangnya pertemuan 

anatara keduanya sehingga kurang adanya komunikasi yang terjalin 

antara keduanya, maka kondisi seperti ini rentan menyebabkan 

tidak patuhnya istri kepada suami.23 

 

 

 
22Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, 

Jilid 5 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003), h.139. 

23Suaib Lubis, dkk Peran Istri Sebagai Pencari Nafkahi Utama Keluarga Dalam 
Perspektif Hukum Islam, Jurnal Mutawasith Hukum Islam, h. 235-237. 
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c. Kebutuhan seksualitas suami terganggu  

Istri sibuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga memberikan 

pengaruh terhadap kebutuhan biologis seksualitas suami. Hal ini 

disebabkan karena istri sering merasa lelah, karena dari bangun 

tidur sampai akan tidur lagi tidak beristirahat dari melakukan 

pekerjaan. Istri bekerja sebagai buruh tani dan istri juga bekerja 

melakukan pekerjaan domestik/rumah tangga 

d. Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang Seorang istri 

mempunyai kewajiban untuk menjaga suami dan anaknya, dan 

suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga serta 

tetap berperan untuk mengawasi anak-anaknya bersama dengan 

istrinya. Seiring dengan itu pendidikan yang berkaitan dengan agama 

maupun umum sangatlah penting supaya anak-anak memiliki 

pegangan iman yang kuat, akhlak yang mulia dan ilmu yang luas. 

Pendidikan agama dan umum harusnya bersifat seimbang untuk 

bekal mereka nantinya di dunia maupun di akhirat. Lain halnya jika 

seorang anak yang tidak ada pengawasan dalam pergaulan maupun 

pendidikan, pada dasarnya pendidikan dasar yang harus didapat 

oleh anak dari ibunya sendiri. Tapi jika seorang ibu tidak 

memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak mereka maka 

anak akan kurang peratian dari seorang ibu yang hakikatnya 

mengerjakan urusan rumah tangganya. Sebagian anak ada yang 

sering mengalami sakit-sakitan.24 

 
24Suaib Lubis, dkk Peran Istri Sebagai Pencari Nafkahi Utama Keluarga Dalam 

Perspektif Hukum Islam, h. 238.  
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Penjelasan diatas nampak terjadi dimasyarakat, seperti salah satu 

pendapat narasumber dari pengamatan yang dilihat dilapangan atau 

dimasyarakat. 

“Dalam pengamatan saya selama menjadi penyuluh KUA di Kecamatan 
Ulumanda, yang paling sering rentan dalam ketidakharmonisan keluarga 
itu ada beberapa sebab. Umumnya Keluarga yang tergolong dalam 
pendataan kami sebagai keluarga sakinah tiga yaitu keluarga yang hanya 
menempuh Pendidikan di bangku sekolah dasar dan kurangnya bekal 
pemahaman agama. Termasuk diantaranya juga ketika istri mendominasi 
pendapatan akan memiliki kendali lebih dalam mengambil keputusan 
dalam keluarga, bahkan ada juga yang seenaknya keluar rumah tanpa 
seizin suami dengan alasan pekerjaan padahal tidak semuanya karena 
pekerjaan. Hal-hal sederhana inilah yang menjadi awal dari tidaknya 
harmonis suatu keluarga”.25 

Dari kejadian diatas dampak negatif akibat dominasi pendapatan istri 

terjadi dikalangan masyarakat. Keadaan istri bisa saja menyepelehkan 

bahkan melupakan kewajibannya dalam rumah tangga. Keputusan istri untuk 

bekerja mencari nafkah dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi 

masyarakat, khususnya dalam lingkup rumah tangga. Di satu sisi, istri yang 

bekerja dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, 

sehingga kebutuhan hidup lebih mudah terpenuhi. Hal ini juga dapat 

memberikan contoh positif kepada masyarakat tentang pentingnya 

kesetaraan gender dan kemandirian finansial. Namun, di sisi lain, jika waktu 

dan energinya banyak tersita untuk pekerjaan, kewajiban sebagai ibu rumah 

tangga, seperti mengurus anak, rumah, dan kebutuhan emosional keluarga, 

berisiko terbengkalai. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya perhatian 

kepada anak, yang berpotensi memengaruhi perkembangan emosional, 

pendidikan, atau perilaku mereka. Dalam masyarakat, situasi ini juga bisa 

memunculkan stigma atau kritik terhadap wanita yang dianggap “kurang 

fokus” pada peran domestiknya. Oleh karena itu, diperlukan manajemen 

 
25Mubarak (38 Tahun), Penyuluh KUA, wawancara dilakukan di kantor KUA, pada 

tanggal 7 November 2024. 
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waktu yang baik dan dukungan dari pasangan untuk memastikan 

keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga tetap terjaga. 

Adapun dampak Positif akibat adanya dominasi pendapatan istri atas 

suami dalam rumah tangga: 

1. Peningkatan Kepercayaan Diri, dengan penghasilan lebih besar, 

istri merasa lebih mandiri secara ekonomi, sehingga memiliki 

kebebasan untuk mengambil keputusan keuangan tanpa 

bergantung sepenuhnya pada suami. 

2. Keamanan Finansial bagi Istri, Pendapatan yang lebih tinggi 

memungkinkan istri merasa lebih percaya diri dan aman secara 

finansial, serta mendorongnya untuk mengejar aspirasi karir 

dengan lebih agresif. 

3. Peluang bagi Suami untuk terlibat lebih aktif dalam pengasuhan 

anak, pendapatan istri yang lebih tinggi dapat memberikan 

kesempatan bagi suami untuk berperan lebih aktif dalam 

pengasuhan anak, memupuk ikatan emosional yang kuat antara 

ayah dan anak, serta membantu meluruskan stereotip peran 

gender dalam mendidik anak. 

Faktor seperti komunikasi yang terbuka, kematangan emosional 

pasangan, dan nilai budaya yang dianut sangat memengaruhi dampak dari 

dominasi pendapatan istri ini. Jika dikelola dengan baik, kondisi ini dapat 

menjadi peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan 

setara dalam rumah tangga.26 

 
26R. Muhammad Ikhwanul Fitrah Ash-Shiddiq dkk, “Manajemen Konflik Rumah 

Tangga dengan Pendapatan Istri Lebih Tinggi Daripada Suami”, Jurnal Ilmu Sosial, 
Humaniora dan Seni (JISHS), Vol. 02 No. 03 (April –Juni 2024), h. 3.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak dinamika relasi suami istri: 

a. Komunikasi, Keterbukaan dalam komunikasi pasangan mengacu pada 

kondisi di mana suami dan istri saling berbagi pikiran, perasaan, 

pendapat, dan informasi secara jujur tanpa rasa takut, curiga, atau 

menyembunyikan sesuatu. Hal ini mencakup keberanian untuk 

menyampaikan isi hati dengan jelas serta kesediaan mendengarkan 

satu sama lain dengan empati. Komunikasi pasangan, sebagai proses 

interaksi yang melibatkan pertukaran pesan verbal maupun 

nonverbal, bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama, 

menyelesaikan masalah, dan memperkuat hubungan. Dengan 

keterbukaan, potensi konflik dalam hubungan dapat diminimalkan, 

karena adanya saling pengertian dan kepercayaan yang membantu 

pasangan menghadapi perbedaan pendapat secara konstruktif.27 

Umumnya Masyarakat di Kecamatan Ulumanda juga percaya bahwa 

komunikasi yang baik antara pasangan menjadi kunci utama dan Solusi 

terbaik dalam mengelola dampak yang bisa terjadi dalam rumah tangga 

akibat adanya dominasi pendapatan istri. Peran kepala keluarga bukan hanya 

dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari kebijaksanaan dan tanggung jawab 

dalam memimpin keluarga. Jika istri lebih dominan secara finansial, suami 

tetap bisa menjadi kepala keluarga dengan menunjukkan kepemimpinan 

dalam hal lain, seperti mendidik anak, mengambil keputusan, atau menjaga 

stabilitas emosi rumah tangga. Sejalan dengan yang disampaikan ibu Sumiati 

dalam wawancara dengan penulis: 

 

 
27Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga (Jakarta: Lembaga 

Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), hlm. 56-58.  
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“Kami sudah menikah 21 tahun dan alhamdulillah semuanya berjalan 
dengan baik dari awal sampai sekarang, perlakuan suami saya juga 
tetap sama dan tidak terpengaruh dengan adanya saya memiliki 
pendapatan yang lebih tinggi. Semua ini awalnya juga adalah hal yang 
kadang kurang nyaman jika dikomunikasikan dengan suami, tapi 
karena berangkat dari komunikasi yang baik dan terarah bisa menjadi 
solusi meredah kemungkinan yang tidak dinginkan akibat dominasi 
ini, karena bagi saya asal pasangan bisa terbuka dan saling 
menghargai, uang bukan jadi masalah besar. Makanya sangat penting 
selalu utamakan terbuka kepada pasangan mengenai apapun biar 
tidak terjadi prasangka yang tidak tepat”28   

 Hasil dari wawancara penulis kali ini mendapatkan kesimpulan 

bahwa dinamika yang terjadi dalam rumah tangga akibat adanya dominasi 

sangat rentan terjadi konflik karenana adanya kebutuhan yang tidak 

terpenuhi. Oleh beberapa istri ternyata uang bukanlah masalah besar jika 

komunikasi yang baik dan terarah bisa selalu terjalin antara suami dan istri, 

karenanya akan selalu ada solusi yang lahir dari komunikasi yang baik.  

b. Nilai Adat dan Budaya, Norma budaya tentang peran gender dapat 

didefinisikan sebagai seperangkat nilai, aturan, dan harapan yang 

dianut oleh suatu masyarakat terkait tugas, tanggung jawab, dan 

perilaku yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan. Norma 

ini sangat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap berbagai 

aspek kehidupan, termasuk persepsi terhadap dominasi pendapatan 

istri dalam hubungan. Dalam konteks tertentu, norma budaya yang 

masih memegang nilai tradisional sering kali menempatkan laki-laki 

sebagai pencari nafkah utama, sehingga pendapatan istri yang lebih 

besar dapat dianggap sebagai penyimpangan dari peran yang 

diharapkan. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih egaliter, kondisi ini 

mungkin dipandang sebagai wujud kesetaraan dan kerja sama dalam 

rumah tangga. Dengan demikian, norma budaya memainkan peran 

 
28Sumiati (44 tahun), guru sekolah dasar negeri 6 kabiraan, wawancara dilakukan di 

Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 16 November 2024. 
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penting dalam membentuk pandangan dan sikap terhadap relasi 

suami istri, terutama dalam situasi di mana istri memiliki dominasi 

pendapatan. 

Pendapatan suami biasanya dianggap sebagai simbol kekuasaan dan 

tanggung jawab utama dalam keluarga. Ketika istri mulai memiliki 

pendapatan lebih tinggi daripada suami, hal ini sering kali menimbulkan 

konflik internal. Suami merasa perannya sebagai kepala keluarga terancam, 

sementara istri menghadapi tekanan sosial untuk tetap terlihat tunduk 

meskipun dia lebih berkontribusi secara finansial. Akibatnya, ada pasangan 

di desa ini yang memilih menyembunyikan penghasilan istri untuk menjaga 

keharmonisan di mata masyarakat. 

Adat dan budaya memengaruhi cara masyarakat menanggapi 

perubahan dalam peran ekonomi antara suami dan istri. Pengaruhnya 

bergantung pada tingkat keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru 

serta sejauh mana tradisi masih mendominasi kehidupan sehari-hari. 

Kamaruddin selaku tokoh adat di kecamatan Ulumanda juga sempat 

menyinggung hal ini dalam sebuah wawancara dengan penulis sebagai 

berikut: 

“Kalau di daerah kita ini karena ada tradisi budaya dan adat yang 
sudah lama kita ikuti dan semoga selalu dillestarikan oleh generasi-
generasi berikutnya, makanya memang perlu kembali ditinjau dan 
dipahami bahwa pernikahan itu harus diyakini betul adalah hal yang 
sangat sakral dan pastinya butuh persiapan yang baik juga sebelum 
melangsungkan pernikahan itu. Ditempat kita ini sangat dijunjung 
tinggi Pettomuaneang atau sikap jiwa laki-laki seorang suami yaitu 
harus tanggung jawab penuh atas apa yang sudah diucapkan dalam 
akad pernikahannya. Makanya anak-anak muda sekarang biasa kita 
dengar candaannya bahwa laki-laki yang menikah lalu istrinya lebih 
mendominasi dalam pendapatan biasanya disebut memuane atau laki-
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laki yang bersuami bukan beristri. Tapi lagi-lagi anggapan ini 
seharisnya bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pasangan”29 

 Melalui wawancara ini dengan narasumber maka penulis 

menyimpulkan bahwa dalam pandangan adat dan budaya di Kecamatan 

Ulumanda sangan menjunjung tinggi sifat tanggung jawab seorang suami atas 

istri dan anak-anaknya. Maka dari realitas ini tak jarang akan dijumpai para 

suami yang sangat maksimal dalam mencari nafkah dan bahkan bisa merasa 

minder jika nafkah keluarga tidak terpenuhi, tapi lagi-lagi keadaan seperti ini 

perlahan bisa teratasi seiring banyaknya sosialisasi, pendekatan agama dan 

parenting pernikahan yang dilakukan untuk selalu mengedepankan 

komunikasi dan dengan baik bisa berbagi tugas domestik dengan baik. Selain 

dari usaha pendekatan seperti ini, juga sekiranya ada usaha istri yang 

memiliki dominasi sangat penting untuk menjaga perasaan suami sebagai 

bentuk kepekaan demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. 

Rumah tangga yang harmonis bukan hanya soal siapa yang lebih 

banyak menghasilkan, tetapi bagaimana pasangan saling menghormati dan 

mendukung. Kalau istri lebih besar pendapatannya, penting bagi suami untuk 

tidak merasa tersisih, dan istri juga menjaga agar tidak menimbulkan rasa 

rendah diri pada suami. Nilai-nilai kebersamaan harus tetap diutamakan, 

semua tanggapan atau bahkan kritikan tentang dinamika rumah tangga suatu 

pasangan bisa saja terjadi dari orang-orang sekitar, dan hal utama yang 

pasangan lakukan adalah mengomunikasikan dengan pasangan atas semua 

tanggapan dan kritikan baik yang sekiranya bisa membangun. Hal ini 

menunjukkan pentingnya komunikasi, saling menghormati, dan kerja sama 

dalam rumah tangga meskipun ada perbedaan pendapatan. 

 
29Kamaruddin (83 tahun), tokoh Adat Ulumanda, wawancara dilakukan di Kabiraan, 

Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November 2024. 
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c. Tingkat kedewasaan emosional pasangan suami istri sangat berperan 

dalam menghadapi dinamika rumah tangga, termasuk situasi di mana 

pendapatan istri mendominasi. Penelitian menunjukkan bahwa 

kedewasaan emosional memungkinkan pasangan untuk mengelola 

konflik, menyeimbangkan peran, dan mempertahankan keintiman 

emosional meski terdapat tekanan ekonomi dan sosial. Kedewasaan 

emosional membantu pasangan memahami bahwa cinta dan 

komitmen tidak ditentukan oleh siapa yang lebih banyak 

berkontribusi secara finansial, melainkan oleh bagaimana mereka 

mendukung satu sama lain. Suami yang dewasa secara emosional 

tidak merasa terancam oleh pendapatan istri yang lebih besar, 

sementara istri yang matang emosinya akan memastikan bahwa 

kontribusinya tetap menghormati peran dan harga diri suami.30 

Ketika kematangan emosional rendah, pasangan cenderung 

menghadapi lebih banyak konflik, kesalahpahaman, dan ketidakpuasan 

dalam hubungan. Oleh karena itu, membangun kedewasaan emosional, 

misalnya melalui konseling pernikahan atau pelatihan komunikasi, dapat 

membantu pasangan menghadapi tantangan perbedaan pendapatan secara 

lebih efektif. Hal inilah menjadi bukti pentingnya kecerdasan emosional 

dalam hubungan interpersonal, termasuk dalam konteks rumah tangga 

dengan dinamika yang kompleks. 

Rasa jenuh dalam menjalani rutinitas kehidupan berumah tangga 

adalah wajar. Namun, perlu disikapi agar kejenuhan tersebut tidak menghan-

curkan kehangatan berumah tangga. Ada satu kata kunci yang disebutkan al-

 
30Khoirudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) 

Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 
2004), hlm. 181.  
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Qur'an untuk bisa me-numbuhkan kehangatan dalam relasi pasangan suami 

istri. Kata itu adalah sakinah yang memiliki arti ketenangan, ketenteraman, 

dan kedamaian. Keha-ngatan dan sikap romantis bisa tumbuh dalam relasi 

pasangan suami istri yang menenang-kan dan menenteramkan atau 

kehangatan dan keromantisan mudah tumbuh dari relasi suami istri yang 

sakinah. 

Melalui konsepsi sakinah dengan modal mawadah dan rahmah, Islam 

memberikan tips untuk relasi suami istri agar tetap hangat dan romantis 

dengan segala dinamikanya. Setidaknya ada tiga kebiasaan yang perlu 

dilakukan terkait kehangatan relasi pasangan suami istri, yaitu bersikap 

terbuka tentang kebutuhan diri sendiri, bertanggung jawab pada kualitas 

relasi dan berdoa kepada Allah Swt. Ketiga hal ini jika disingkat menjadi TTD 

(terbuka, tanggung jawab, dan doa).31 

Kematangan emosional inilah yang menjadi perhatian khusus yang 

menjadi landasan utama dalam kesuksesan rumah tangga yang Sakinah. 

Sejalan dengan uraian ini, benar adanya juga disinggung oleh Sutrisno dalam 

wawancaranya bersama peneliti sebagai berikjut:  

“Inilah pentingnya kedewasaan emosional dalam hubungan. 
Kematangan tidak hanya berarti mampu menahan emosi, tetapi juga 
melibatkan kemampuan memahami dan menghargai peran masing-
masing, terlepas dari besarnya kontribusi finansial. Suami yang 
dewasa tidak akan merasa tersaingi atau kehilangan harga diri, 
sementara istri yang matang mampu menjaga keseimbangan 
perannya tanpa mendominasi atau merendahkan pasangan. Dan saya 
kira agama juga memesankan kepada kita bahwa datangnnya rezeki 
itu bisa saja dari arah yang tidak pernah kita duga, termasuk mungkin 
datangnya dari pasangan akibat berkahannya pernikahan yang 
dijalani dengan mengutamakan tujuan dan kedewasaan tadi”.32 

 
31Faqihuddin Abdul Kodir, “Perempuan {bukan} Makhluk Domestik”, h. 111.  

32Sutrisno, (33 tahun), Aktivis pemuda Ulumanda, wawancara dilakukan di Sulai, 
Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November 2024.  
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 Pendewasaan dalam menyikapi keadaan keluarga yang kian berubah 

seiring bertambahnya usia pernikahan adalah solusi terbaik, ditambah 

dengan bekal pemahaman agama akan menjadikannya lebih mudah dan 

berkahnya suatu pernikahan.  

Jika keluarga ideal berarti keluarga yang tidak memiliki persoalan 

sama sekali, maka ia tidak akan pernah ada. Perbedaan, kemarahan, konflik, 

dan pertengkaran, akan terjadi dalam keluarga. Keluarga ideal tidak 

menegaskan itu semua, tetapi mengelola persoalan yang terjadi, dan 

melaluinya sebagai pembelajaran untuk memiliki fondasi yang lebih kokoh.33 

D. Perspektif Maslahah Mengenai Dampak Dominasi Pendapatan Istri 

dalam Relasi Suami dan Istri  

1. Pandangan Hukum Islam mengenai dampak dominasi pendapatan istri 

dalam relasi suami dan istri 

Hukum Islam menjelaskan, relasi suami istri diatur dengan prinsip 

keadilan, tanggung jawab, dan saling melengkapi. Namun, dominasi 

pendapatan istri dalam keluarga dapat memengaruhi dinamika ini, terutama 

jika tidak ada pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban 

masing-masing pasangan. Menurut kajian tafsir, suami secara tradisional 

dianggap sebagai qawwam (pemimpin) dalam keluarga karena kewajibannya 

menyediakan nafkah. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'/4:34 yang 

berbunyi: 

 

 
33Faqihuddin Abdul Kodir, “Dari Aborsi Sampai Chielfree, Bagaimana Mubadalah 

Bicara”, (Afkaruna, Bandung:2024), h. 32 
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Terjemahnya: 

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para 
perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka 
(laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka 
(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”.34 

Dari ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab suami sebagai 

qawwam, tetapi peran ini tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial. Dalam 

situasi dimana istri mendominasi pendapatan, nilai-nilai Islam seperti 

keadilan, kasih sayang, dan saling mendukung tetap menjadi pedoman utama 

dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Suami dan istri perlu saling 

menghormati peran masing-masing, mengingat bahwa kepemimpinan dalam 

keluarga lebih kepada amanah daripada sekadar otoritas.   

Namun, jika istri menjadi penyumbang utama pendapatan, hal ini 

tidak secara otomatis mengubah prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam, 

tetapi lebih kepada penyesuaian peran berdasarkan kebutuhan keluarga. 

Suami tetap bertanggung jawab secara moral dan emosional untuk 

mendukung kesejahteraan rumah tangga.35 

Hukum Islam menurut peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Apabila akad nikah 

telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan 

menimbulkan akibat hukum.  

 
34Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 84.  

35Syaidun Syaidun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri 
Yang Bekerja,” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 13, no. 1 (2019), h. 90.  
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Dengan demikian menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku 

suami istri dalam keluarga.36 Sedangkan yang di maksud dengan hak ialah 

suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang 

diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang 

berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. 

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan 

atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari 

pihak lain dan kewajiban suami istri tercantum pada kompilasi Hukum Islam. 

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat sebagai berikut: 

a. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain,  

b. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, 

maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya,  

c. Suami istri wajib menjaga kehormatannya,  

d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan agama,  

e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.37 

 
36Rahmah Muin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah,” J-

Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam 2, no. 1 (2021), h. 86.  

37Yeni Kartikaningsih dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap istri pencari nafkah 
keluarga sebagai buruh pabrik”, Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam, Vol 4. 
No.1 (2014), h.5. 
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Suami wajib menyediakan kebutuhan bagi istri dan keluarganya. 

Apabila tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

penghasilannya terlalu rendah untuk memenuhi standar kehidupan yang 

layak, istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya boleh bekerjasama 

menambah penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jika istri tidak 

bekerja maka urusan rumah tangga menjadi tugas utama seorang istri, 

seperti mengurus keluarga dan anak-anaknya serta memelihara kebersihan 

serta kenyamanan dilingkungan keluarganya. Sekalipun suami berkwajiban 

memenuhi kebutuhan keluarga istri dan anaknya sebagai kepala keluarga 

bukan berarti istri tidak boleh mencari nafkah. Secara kondisional istri juga 

boleh mencari nafkah semisal istri tidak memiliki suami akibat perceraian 

atau kematian.38 

Ayat lain juga menjelaskan tentang pentingnya rasa syukur atas apa 

yang sudah ditakdirkan bagi seseorang. Tidak mudah iri hati dan berangan-

angan tinggi terhadap sesuatu yang belum dimiliki bisa menjadi solusi 

keberlangsungan harmoni dalam rumah tangga. dalam Q.S. an-Nisa'/4:32 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Terjemahnya:  

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah 
dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi 
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi 
perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. 

 
38Dede Hafirman Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut 

Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota,” AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi 
Islam 5, no. 2 (2020), h. 83-84. 
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Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”39 

Ayat-ayat sebelumnya dalam surah ini membahas larangan 

melakukan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kebatilan. Keinginan dan 

angan-angan memperoleh sesuatu, seringkali menimbulkan iri hati dan 

mendorong seseorang melakukan pelanggaran, apalagi jika yang 

bersangkutan membandingkan dirinya dengan orang lain. Inilah yang dapat 

melahirkan persaingan tidak sehat yang mengantar kepada penyimpangan 

dan agresi, kezaliman, serta aneka dosa besar.  

Dapat juga dikatakan bahwa lelaki dan perempuan, masing-masing 

telah mendapatkan bagian dari ganjaran Ilahi berdasarkan amal mereka, 

maka tidak ada gunanya wanita berangan-angan untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan Allah buat lelaki dan sebaliknya pun 

demikian, karena ganjaran bukannya terbatas pada amalan tertentu saja. 

Banyak cara memperoleh ganjaran, sehingga tidak pada tempatnya 

perempuan iri hati dan merasa tidak senang terhadap lelaki yang 

diperintahkan berjihad, demikian juga sebaliknya. Perempuan tidak wajar 

juga iri hati kepada lelaki karena bagian anak lelaki dalam warisan dua kali 

lipat dari perolehan anak perempuan. Mereka tidak perlu iri hati, karena 

perolehan wanita bukan hanya bersumber dari harta warisan, tetapi juga 

dari suaminya yang harus membayar mahar dan mencukupkan kebutuhan 

hidupnya.40 

Dalam pendekatan yang lain, Hadis Bukhari tentang tujuan laki-laki 

menikahi perempuan, yang di antaranya karena harta yang dimilikinya 

 
39Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 83.   

40M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, juz 2 (Cet; Lentera Hati, Tangerang, 2005) h. 
417. 
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(Shahih al-Bukhâriyy, no. 5146), adalah indikasi kuat bahwa harta istri bisa 

digunakan untuk kebutuhan keluarga.  
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Artinya: 

 “Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. beliau bersabda, "Seorang 
perempuan itu dinikahi karena empat hal: hartanya, status sosialnya, 
kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang memiliki 
agama, agar kehidupan (rumah tanggamu) lebih terpuji dan lestari"41 

Dari hadis ini dijelaskan bahwa perempuan dinikahi karena empat hal, 

hartanya, status sosialnya, kecantikannya, dan agamanya. Mengandung 

pelajaran penting bahwa setiap kriteria tersebut adalah hal yang wajar 

dipertimbangkan. Dari perspektif Islam, tidak ada larangan untuk menikahi 

perempuan karena hartanya, selama niatnya benar dan tidak melupakan 

tujuan utama dari pernikahan, yaitu membangun kehidupan yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. 

Harta sering menjadi salah satu pertimbangan karena berkaitan 

dengan stabilitas finansial rumah tangga, yang penting untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan mendukung kelangsungan keluarga. Rasulullah tidak 

mencela siapa pun yang menikahi perempuan karena hartanya, tetapi beliau 

mengingatkan bahwa jika aspek ini menjadi satu-satunya alasan, maka 

hubungan tersebut rentan terhadap masalah. Oleh karena itu, beliau 

menegaskan bahwa agama adalah fondasi utama, sebab perempuan yang 

memiliki akhlak baik dan ketaatan kepada Allah akan mampu menjalankan 

 
41Abu Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi, Riyadh as-Shalihin, Hadis No. 5146, 

(Bayrut: Dar ibnu katsir, 2007), h. 133.   
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perannya dengan bijak, termasuk dalam mengelola kekayaan yang 

dimilikinya 

Selain hadis di atas, bukti kebolehan menggunakan harta istri untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kisah kehidupan Rasulullah Saw. 

ketika sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Selama menjalankan tugas 

kerasulan, hampir semua kebutuhan dan nafkah keluarga baginda ditopang 

penuh oleh harta istri tercinta, Sayyidah Khadijah ra.42 

2. Konsep Maslahah Mursalah Mengenai Dampak Dominasi Pendapatan Istri 

dalam Relasi Suami Istri 

Hukum Islam mengatur relasi suami istri dalam kerangka yang 

berlandaskan maslahah (kemaslahatan) untuk menjaga keharmonisan 

keluarga. Dalam konteks dominasi pendapatan istri, pendekatan Islam 

mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan saling 

mendukung sebagai kunci untuk mengelola dinamika peran dalam rumah 

tangga. 

Konsep maslahah menegaskan bahwa semua keputusan harus 

diarahkan pada kebaikan bersama, sehingga seluruh anggota keluarga 

merasa dihormati, dihargai, dan mampu menjalankan peran mereka secara 

optimal. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi terhadap perubahan 

peran dalam keluarga, tetapi juga mendorong pasangan untuk menjadi lebih 

adaptif terhadap tantangan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip 

Islam.43 

 
42Faqihuddin Abdul Kodir, “Dari Aborsi Sampai Chielfree, Bagaimana Mubadalah 

Bicara”, h. 32 

43Misran, Al Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam menyelesaikan 
persoalan hukum kontemporer), Jurnal Dosen Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry, h. 89. 
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Dalam konteks keluarga yang istri bekerja karena alasan Daruriyah, 

ada tiga istri dari delapan pasangan informan melakukannya untuk 

memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti pangan, sandang, dan papan. 

Misalnya, dalam situasi ekonomi sulit atau apabila suami kehilangan 

pekerjaan, peran istri menjadi sangat penting untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup keluarga.  

Dalam konteks keluarga yang istri bekerja karena alasan Hajjiyah, ada 

empat istri dari delapan informan memilih untuk bekerja untuk mendukung 

kebutuhan tambahan yang mempermudah kehidupan mereka. Seperti 

pendidikan anak yang lebih baik, pembiayaan kesehatan, atau persiapan 

menghadapi masa depan. Dalam situasi ini, istri bekerja bukan semata untuk 

bertahan hidup, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara 

signifikan. 

Dalam konteks keluarga yang istri bekerja karena alasan Tahsiniyah, 

ada satu istri dari delapan informan memilih untuk bekerja untuk mencapai 

kualitas hidup yang lebih baik secara estetika atau kenyamanan, seperti 

berinvestasi pada gaya hidup yang lebih modern, rekreasi, atau 

pengembangan pribadi.  

Ketiga kategori ini menunjukkan bahwa peran istri yang bekerja 

dalam keluarga sering kali tidak hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi 

semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek peningkatan kualitas hidup 

dan keberlanjutan keluarga yang lebih baik. Tentunya konsep maslahah 

dalam Islam memiliki tujuan berfokus pada upaya mencapai manfaat dan 

mencegah kemudaratan. Dalam keluarga, maslahah mengacu pada 

terciptanya kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling 

mendukung antara anggota keluarga. Oleh karena itu, ketika seorang istri 



112 
 

 
 

mendominasi pendapatan, keluarga harus tetap diarahkan pada prinsip-

prinsip keseimbangan peran, komunikasi yang baik dan saling mendukung 

serta musyawarah sebagai solusi utama mewujudkan tujuan tercapainya 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 

Penerapan konsep maslahah dalam hubungan suami-istri, khususnya 

ketika istri lebih mendominasi pendapatan, memerlukan langkah-langkah 

strategis agar harmoni keluarga tetap terjaga. Berikut adalah metode dan 

langkah terbaik yang dapat diterapkan: 

a. Mensosialisasikan konsep Maslahah dalam Konteks relasi suami dan 

istri akibat adanya dominasi pendapatan istri. 

Konsep maslahah dalam hubungan suami-istri menekankan 

kesejahteraan bersama, termasuk aspek spiritual, emosional, dan 

material. Langkah awal adalah memastikan bahwa pasangan memahami 

bahwa tujuan utama adalah tercapainya maqasid al-shariah (tujuan 

syariah), seperti menjaga keharmonisan keluarga, kesejahteraan 

finansial, dan moralitas. 

Dalam wawancara yang dilakkan penulis dengan salah satu toko 

agama di Kabiraan yang merupakan ibu kota Kecamatan, penulis banyak 

berdiskusi tentang sejauh mana masyarakat setempat memahami konsep 

maslahah dan bagaimana penerapannya dalam keluarga. Adapun fakta 

yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat setempat 

masih ada yang belum memahami dengan baik tentang teori dan 

penerapan konsep maslahah ini dalam keluarga dan lebih 

mengaplikasikan relasi suami dan istri dengan norma-norma dan tradisi 
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setempat. Hal inilah yang juga disinggung oleh Bayanuddin sebagai 

berikut: 

“Kalau kita amati realitas masyarakat di sini itu masih banyak yang 
tidak paham teori-teori seperti ini, biasanya relasi dalam rumah 
tangga yang terjadi pasti hasil dari pesan-pesan keluarga dan orang 
tua mereka karena di tempat kita ini masih terbilang kurang 
pendekatan agama ataupun parenting pernikahan yang dilakukan. 
Pengajian umum saja masih sangat jarang bisa dilaksanakan dan 
tentunya ini sangat penting kedepannya diadakan pendekatan dan 
penerapan konsep maslahah karena kalau kita mengaca pada keadaan 
di kota saat ini itu sudah sangat banyak konflik keluarga akibat 
dominasi pendapatan istri dan sudah banyak juga yang terbantu 
dengan pendekatan dan pemahaman konsep maslahah ini. 
Harapannya generasi-generasi sekarang yang semakin giat menuntut 
ilmu di pesantren, di kampus sulawesi atau luar Sulawesi bahkan ke 
luar negeri nantinya bisa kembali ke kampung halaman dan bisa 
mengedukasi masyarakat di sini terutama permasalahan agama”.44 

Realitas inilah kemudian mendorong penulis untuk mensosialisasikan 

lebih jauh dalam penelitian ini mengenai konsep maslahah itu harus 

diutamakan dalam relasi suaimi istri terutama jika terjadi dominasi istri 

dalam rumah tangga. Tanggapan masyarakat setempat mencerminkan 

keragaman pandangan terhadap situasi ini. Ada yang mendukung dan 

memahami konsep maslahah, ada yang skeptis karena perbedaan budaya, 

dan ada yang ingin belajar untuk menerapkannya. Edukasi yang lebih 

mendalam tentang konsep ini melalui komunitas, ulama, atau konselor 

keluarga Islam sangat diperlukan untuk menjawab keraguan masyarakat 

dan memperkuat penerapan nilai-nilai Islami dalam kehidupan modern. 

Masyarakat yang memahami konsep maslahah cenderung lebih 

menerima perubahan peran dalam keluarga. Mereka menekankan bahwa 

harmoni rumah tangga tidak ditentukan oleh siapa yang mendominasi 

pendapatan, tetapi oleh kemampuan pasangan untuk saling menghormati, 

 
44Bayanuddin (43tahun), Iman Masjid raya syuhada Kabiraan, wawancara dilakukan 

di Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November 2024.  
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mendukung, dan berbagi tanggung jawab secara adil. Pendekatan 

musyawarah dalam keluarga menjadi kunci utama untuk menciptakan 

keseimbangan yang membawa kemaslahatan bersama. 

b. Mengelola Persepsi dan Stigma Sosial 

Dalam masyarakat, suami yang tidak mendominasi pendapatan sering 

kali dianggap lemah atau tidak bertanggung jawab, menciptakan stigma 

sosial yang dapat memengaruhi harga diri dan hubungan dalam 

keluarga.45 Stigma ini sering muncul dari pandangan tradisional yang 

mengaitkan peran suami dengan kewajiban sebagai pencari nafkah 

utama, sementara istri diharapkan fokus pada tugas domestik. Namun, 

perubahan ekonomi dan sosial modern telah menggeser dinamika ini, 

dengan adanya istri yang mendominasi pendapatan. Dalam konteks Islam, 

mengatasi stigma ini adalah bagian dari penerapan konsep maslahah, 

yang berfokus pada kemaslahatan bersama. Dengan memahami bahwa 

qawwam suami tidak hanya terkait penghasilan, tetapi juga pada 

tanggung jawab moral dan spiritual, keluarga dapat mengelola peran 

dengan adil. Hal ini memerlukan musyawarah terbuka dan saling dukung 

antara suami-istri untuk menjaga harmoni, sekaligus menegaskan kepada 

lingkungan bahwa keseimbangan keluarga adalah prioritas utama, bukan 

mengikuti stereotip yang membatasi peran berdasarkan pendapatan. 

Mendorong pemahaman bersama bahwa pendapatan istri tetap hak 

pribadinya menurut hukum Islam, namun kerja sama dalam pengelolaan 

keuangan adalah bagian dari maslahah. 

 

 
45Ummal khoiriyah, Perspektif Maslahah tentang peran istri sebagai pencari nafkah 

utama dalam keluarga, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7, No 1, April 2021, h. 7.  



115 
 

 
 

Hal yang senada juga disinggung oleh Amrin dalam kesempatan 

wawancara dengan penulis mengenai sejauh mana pengaruh penerapan 

konsep maslahah ini perlu dilakukan dan diaplikasikan: 

“Saya kira penelitian ini sangat penting dilanjutkan dan dinormalisasi 
lebih luas lagi kepada masyarakat dan menjadi penengah atas stigma 
negative terhadap istri yang bekerja bahkan mendominasi 
pendapatannya dalam keluarga. Dizaman sekarang ini Wanita karir 
bukan lagi hal yang baru, dan peluangnya memang sangat besar 
makanya perlu pendekatan agama seperti konsep kemaslahatan. 
Bahkan ya kalau kita perhatikan perempuan-perempuan sekarang itu 
bisa lebih fokus menyelesaikan pendidikannya dibanding laki-laki 
yang lebih rentan terpengaruh game online dan sebagainya, makanya 
jangan heran jika nantinya peluang pekerjaan juga lebih banyak 
terbuka dan mencari tenaga Perempuan”.46 

Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan apresiasi dari kepala 

desa Kabiraan yang percaya bahwa penerapan konsep maslahah dapat 

menjadi solusi yang efektif untuk mengelola Persepsi dan Stigma Sosial. 

Dengan memahami bahwa peran suami dan istri adalah saling melengkapi, 

bukan bersaing, masyarakat dapat menciptakan keluarga yang kokoh dan 

berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Pemerintah setempat juga 

mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengedepankan nilai-

nilai kebajikan, musyawarah, dan saling mendukung dalam menghadapi 

tantangan zaman, demi menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, 

dan diberkahi. 

Nafkah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah 

pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan 

dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka 

kebutuhan hidup istri maupun anak-anak dapat dipenuhi terlebih masalah 

sandang, pangan serta papan. Dalam ketentuan Hukum Islam bahwa yang 

 
46Amrin (44 tahun), Kepala desa Kabiraan, wawancara dilakukan di Kabiraan, 

Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, 11 November 2024. 
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berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban, 

untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan 

sebaikbaiknya. Karena istri tidak bekerja, maka urusan rumah tangga 

adalah menjadi urusan utamanya. Pendekatan ini menunjukkan 

pentingnya pendekatan berbasis maslahah untuk menjaga keseimbangan 

dalam rumah tangga, terutama ketika peran tradisional mengalami 

perubahan. Edukasi dan diskusi dalam komunitas menjadi langkah yang 

diperlukan untuk menguatkan pemahaman dan penerapan konsep ini di 

Masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai dominasi pendapatan 

istri perspektif hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Realitas sosial peran istri dan suami dalam mencari nafkah keluarga 

mengubah dinamika keluarga dan pandangan masyarakat, sebab 

suami mengambil peran lebih besar dalam tugas domestik. Perubahan 

ini menciptakan fleksibilitas dalam pembagian tugas, tetapi juga 

menimbulkan tantangan emosional, terutama bagi suami yang 

terpengaruh norma patriarki. Di satu sisi, istri yang menjadi pencari 

nafkah utama sering mendapatkan penghargaan lebih tinggi, namun 

status ini bisa menciptakan ketegangan jika suami merasa terancam. 

Dalam konteks di Kecamatan Ulumanda, terdapat ragam alasan 

mengapa istri berperan sebagai pencari nafkah. Diantaranya karena 

penghasilan suami yang tidak mencukupi atau pekerjaan yang tidak 

tetap. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan positif 

menuju kesetaraan gender, masih terdapat tantangan dalam 

pembagian tugas dan peran yang harus dikelola dengan baik oleh 

pasangan melalui komunikasi dan saling mendukung satu sama lain. 

2. Dampak dominasi pendapatan istri terhadap dinamika relasi suami 

istri dalam rumah tangga dapat memengaruhi dinamika relasi suami 

istri dengan cara yang beragam, baik dari sisi positif maupun negatif. 

Pendapatan istri yang lebih tinggi bisa meningkatkan stabilitas 

ekonomi keluarga dan mendorong kesetaraan gender, tetapi juga 

dapat memicu ketegangan jika suami merasa terancam perannya 
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sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, pekerjaan istri yang intensif 

dapat mengurangi fokusnya pada tugas domestik, seperti mengurus 

anak dan rumah, yang berpotensi mengganggu kesejahteraan 

emosional anak. Komunikasi terbuka, kematangan emosional 

pasangan, dan nilai budaya sangat penting dalam mengelola dampak 

ini. Pasangan yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat 

menciptakan hubungan yang harmonis meskipun ada perbedaan 

dalam hal pendapatan. 

3. Pandangan Hukum Islam mengenai dampak dominasi pendapatan 

istri dalam relasi suami dan istri, mengatur hubungan suami istri 

berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan saling melengkapi. 

Dominasi pendapatan istri dapat memengaruhi dinamika ini, terutama 

jika tidak ada pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing. 

Suami, sebagai qawwam, memiliki tanggung jawab moral dan 

emosional, meskipun istri mungkin menjadi penyumbang utama 

pendapatan. Keduanya harus saling menghormati dan mendukung 

untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Konsep maslahah 

dalam Islam menekankan pentingnya kesejahteraan bersama dan 

musyawarah dalam menghadapi perubahan peran. Stigma sosial 

terhadap suami yang tidak menjadi pencari nafkah utama perlu 

diatasi dengan pemahaman bahwa tanggung jawab suami tidak hanya 

terkait dengan penghasilan. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Realitas peran istri dalam mencari nafkah memberikan data 

empiris mengenai perubahan struktur pendapatan dalam rumah 

tangga yang mempengaruhi relasi jender dalam keluarga. 

2. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan dominasi pendapatan 

istri untuk menyusun program pemberdayaan keluarga yang 

mendukung peran suami istri secara harmonis.  

3. Memperluas pemahaman mengenai relasi suami istri dalam 

keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang digunakan 

untuk memperkuat relasi suami dan istri dalam rumah tangga 

sesuai dengan konsep Maslahah dalam hukum islam. untuk 

memperkuat relasi yang baik antara suami dan istri sesuai hukum Islam.



 

120 
 

DAFTAR PUSTAKA 

al-Thabari, Abu Ja`far Muhammad bin Jarir, Jami’ al-Bayān ‘An Ta’wil ‘ayi al-
Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, Juz II.  

Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad, bin Abdurrahman, bin Ishaq, Tafsir Ibnu 
Katsir, Jilid 5, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2003. 

Abduh, Muhammad dan Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Mesir: Dar al-manar, 
1954, Jilid V. 

Abdul Qadir, Faqihuddin, “Perempuan {bukan} Makhluk Domestik”, Bandung: 
Afkaruna.id, 2022. 

Abdul Qadir, Faqihuddin, Qira’ah Mubādalah Tafsir Progresif untuk Keadilan 
Gender dalam Islam, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. 

Agustadz, Fiqih Iqbal, dkk, “Pola Relasi Suami pada Keluarga Jama’ah Tabligh 
di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspekif Hukum Islam”, 
Jurnal Qiyas, Vol. 5 No. 1, April 2020. 

Arifiani, Feni “Ketahanan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah dan 
Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol 8, No. 2, 2021. 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktikk, Edisi 
Revisi Cet. 13; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006. 

Ash-Shiddiq, R. Muhammad Ikhwanul Fitrah dkk, “Manajemen Konflik Rumah 
Tangga dengan Pendapatan Istri Lebih Tinggi Daripada Suami”, Jurnal 
Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, JISHS, Vol. 02 No. 03, April –Juni 
2024.  

As-Subki, Ali Yusuf, Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam. 

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda Dalam 
Angka, (BPS Kabupaten Majene 2023-2024 

Christian, Ferry, Ham, dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada 
PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, Jurnal Riset 
Akuntansi Going Concern, 2018. 

Dede Hafirman Said, “Peran Istri Dalam Membangun Ekonomi Keluarga 
Menurut Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Panyabungan Kota,” 
AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 2, 2020. 

Elimartati, “Hukum Istri Mencari Nafkah dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, 
Journal of Islamic Studies, Vol. 02, No. 02, Juli-Desember 2018. 

Ghifarani, Finza Khasif, “Konsep Kesalingan dalam Pernikahan: Studi 
Masyarakat Desa Nguling Kabupaten Pasuruan”, Tesis UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2020. 

Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek Cet. X; 
Jakarta: Bumi Aksara, 2016. 

Handayani, Lilis, “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif 
Hukum Islam Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu 
Kabupaten Aceh Tamiang”, Jurnal JLCA Journal of Legal and Cultural 
Analytics, Vol. 1 No. 3, 2022. 



 

 

Hasan, Iqbal, Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Graha 
Indonesia, 2002. 

Herdiansyah, Haris, Metode Peneitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 
2010. 

Kamal, “Problem Psikologis Suami Bila Istri Lebih Sukses”, Jurnal JurnalPost. 
2024. 

Kartika, Nita “The Concept of Gender Equality in Islamic Education,” 
Tsmaratul Fikri 4, no. 1 2020. 

Kartikaningsih, Yeni, dkk, “Tinjauan Hukum Islam terhadap istri pencari 
nafkah keluarga sebagai buruh pabrik”, Jurnal Hukum Keluarga dan 
Pemikiran Hukum Islam, Vol 4. No.1, 2014. 

khoiriyah, Ummal, Perspektif Maslahah tentang peran istri sebagai pencari 
nafkah utama dalam keluarga, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 7, 
No 1, April 2021 

Khoeriyah, Ma’unatul, “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-
Baqarah: 233 Analisis Qira’ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir”, 
Skripsi IAIN Purwokerto 2020. 

Khoirudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum 
Perkawinan, Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara 
Muslim, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004. 

kodir, Faqihuddin, Abdul “Perempuan {bukan} Makhluk Domestik”, 
Afkaruna.id, Bandung: 2022.     

Kodir, Faqihuddin, Abdul, “Dari Aborsi Sampai Chielfree, Bagaimana 
Mubadalah Bicara”, Afkaruna, Bandung:2024. 

Kurniati, “Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga” 
Jurnal al-daulah vol.1/No. 1/Desember 2012. 

Lapananda, Rahmi R, Edi Irawan, “Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi 
Pendapatan Istri Petani terhadap Pendapata keluarga di Desa Pungka 
kecamata Unter Iwes”, Jurnal Nurantara Journal of Economics, Vol. 4 
No. 1. 

Lubis, Suaib, dkk Peran Istri Sebagai Pencari Nafkahi Utama Keluarga Dalam 
Perspektif Hukum Islam, Jurnal Mutawasith Hukum Islam. 

Manshur, Ali, Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam, Malang: UB Press, 
2017.  

Misran, Al Maslahah Mursalah, Suatu Metodologi Alternatif dalam 
menyelesaikan persoalan hukum kontemporer, Jurnal Dosen Fakultas 
Syari’ah UIN Ar-Raniry. 

Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan, Cet-I, Yogyakarta: IRCiSod, 2019. 

Muin, Rahmah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari 
Nafkah,” J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya 
Islam 2, no. 1 2021. 

Munti, Ratna, Batara, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Jakarta: 
Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999. 



 

 

Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri yang Memiliki Perbedaan 
Status Sosial di Kota Malang”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 
9, No. 1, 2017, h. 59.  

Narwoko, Dwi, dan Bagong Yuryanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004. 

Nasution, Khoiruddin, Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum 
Perkawinan I dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara 
Muslim”, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004. 

Nawawi, Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Pontianak: Gajah Mada 
University Press, 2006. 

Noviana, Lia, “Problematika Dominasi Istri sebagai Pencari Nafkah Studi 
Kasus di Desa Joresan Kec. Milarak Kab. Ponorogo, Jurnal Al-
Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 No. 1, 2020. 

Rachmawati, Nur, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: 
Wawancara”, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1 Maret 2007. 

Sabiq, As-Sayyid, Fikih Sunnah, Diterjemahkan Mohammad Tholib, Bandung: 
Alma’arif,1997.   

Santoso, Lukman, Budi “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala 
Keluarga Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum 
Islam dan Qira’ah Mubādalah”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan 
Jender, Vol. 18 No. 2, 2019. 

Sastrawati Nila, Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda, Cet: I, 
Alauddin Press Makassar: Makassar, 2018. 

Shahih Muslim, Kitab Zakat, Hadis No. 996, Bayrut: Dar Ihya al-Turath al-
‘Arabi, 2000, h.  

Shihab, M. Quraish, “Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis 
Kekeliruan”, Tangerang: Lentera Hati,2018 

Sholihin, Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2013. 

Sidqi, Imaro, “Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian 
Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu 
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”, Jurnal Al-‘Adalah: Jurnal 
Syariah dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 1, Juni 2023. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. I; Jakarta: Alfabeta, 2017. 

Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua, Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2002. 

Sumiyatiningsih, Dien, “Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam 
Kajian Feminis”, Jurnal Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat”. 

Syahatah dan Husein, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Gema Insani Press: 
Jakarta 1998. 

Syaidun, Syaidun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari 
Istri Yang Bekerja,” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 13, no. 1, 
2019.  



 

 

Syuqqah, Abdul, Halim, Abu, Kebebasan Wanita, Jakarta: Gema Insani Press, 
2007. 

Wahbi, Abdul Azim, dkk, ‘Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan 
Keluarga Pada Industri Konveksi Di Kampung Bulak Timur Depok 
Jawa Barat’, Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi, Vol. 8 
No. 1, 2020. 

Yanggo, Huzaemah Tahido, “Fikih Perempuan Kontemporer”, Jakarta: 
Penerbit Ghalia Indonesia, 2010. 

Yunita, Awing, “Peran Wanita Karier dalam Menjalankan Fungsi Keluarga 
Studi Kasus pada Wanita yang Menjabat Eselon di Pemerintah Daerah 
kabupaten Bulungan” Jurnal Ilmu Sosialtri, Vol. 1 No. 2, 2013. 

Zakariya Abu, Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi, Riyadh as-Shalihin, Hadis No. 
5146, Bayrut: Dar ibnu katsir, 2007.  

Zurani, Ikhma, “Dominasi Perempuan Pebisnis dalam Rumah Tangga” Jurnal 
WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Vol. 19 No. 1, Juni 2020. 



 

124 
 

LAMPIRAN 



 

125 
 

 



 
 

126 
 

 

 



 
 

127 
 

 

 

 



 
 

128 
 

 

wawancara bersama Bapak Jamil (tokoh pemerintah kecamatan) 

 

wawancara bersama Bapak Amrin (tokoh pemerintah Desa) 

 

 



 
 

129 
 

 

wawancara bersama Bapak Kamaruddin (tokoh Adat) 

 

 

wawancara bersama Bapak Bayanuddin (tokoh Agama) 

 

 



 
 

130 
 

 

wawancara bersama Ibu Amelia (Staf kantor Statistik Majene) 

 

wawancara bersama Bapak Ahmad (Staf KUA Kec. Ulumanda) 

 



 
 

131 
 

 

wawancara bersama keluarga pak R (Pasangan Suami Istri) 

 

 

    wawancara bersama keluarga pak M (Pasangan Suami Istri) 

 

 



 
 

132 
 

 

wawancara bersama keluarga pak S (Pasangan Suami Istri) 

 

 

wawancara bersama keluarga pak S (Pasangan Suami Istri) 



 
 

133 
 

 

wawancara bersama keluarga Ibu J (Pasangan Suami Istri) 

 

wawancara bersama keluarga Pak N dan beberapa staf KUA Kecamatan 

(Pasangan Suami Istri) 

 



 
 

134 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama                             : Iskandar 

TTL                                 : Kabiraan, 17 Juni 1998 

Asal Daerah : Desa kabiraan, Kecamatan Ulumanda, 
Kabupaten Majene  

NIM   : 80100222123 

Program Studi  : Dirasah Islamiyah  

Konsentrasi  : Syariah/Hukum Islam 

Alamat : Perumahan Griya hertamas, Kecamatan 
Panakkukang, Kota Makassar 

Pendidikan Formal  :  

1. SD    : SD Negeri 6 Kabiraan (2004-2010) 

2. SLTP   : SMP Ponpes Lampoko (2010-2013) 

3. SLTA  : MA Putra DDI Mangkoso (2013-2016) 

4. Perguruan Tinggi  : Al-Azhar Kairo Mesir (2017-2022) 

Identitas Orang Tua  :  

1. Ayah  

a. Nama   : Sayadi Bintaha 

b. Pekerjaan  : Pegawai Kantoran 

c. Umur   : 57 Tahun 

d. Alamat  : Desa kabiraan, Kecamatan Ulumanda, 
Kabupaten Majene 

2. Ibu  

a. Nama   : Sitti Salsiah 

b. Pekerjaan  : Guru 

c. Umur   : 55 Tahun 

d. Alamat : Desa kabiraan, Kecamatan Ulumanda, 
Kabupaten Majene. 


