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PEDOMAN TRANSLITERASI 

  

1. Konsonan 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

  
dilihat pada tabel berikut: 

  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

    

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

    

 Ba B be ب

    

 Ta T te ت

    

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

    

 Jim J je ج

    

 Ha ḥ ha (dengan titk di bawah) ح

    

 Kha Kh ka dan ha خ

    

 Dal D de د

    

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

    

 Ra R er ر

    

 Zai Z zet ز

    

 Sin S es س

    

 Syin Sy es dan ye ش

    

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

    

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

    

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

    

 Za ẓ zet (dengan titk di bawah) ظ
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 ain „ apostrof terbalik„ ع

    

 Gain g ge غ

    

 Fa f ef ف

    

 Qaf q qi ق

    

 Kaf k ka ك

    

 Lam l el ل

    

 Mim m em م

    

 Nun n en ن

    

 Wau w we و

    

 Ha h ha ه

    

 Hamzah , apostof ء

    

 Ya y ye ي

      

Hamzah (ء   an        a   i a a   a a   n i   i    a n a  an a  i   i 

 an a a a  n   i a ia       a   i   n a  a a   i a  i    a a  i   i    n an  an a     

). 
  

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
  

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 
  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

    

 fatḥah a a ا َ

    

 Kasrah i i ا َ
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 ḍammah u u ا َ

      

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
    

 fathah dan ya ai a dan i ىـ

  َ     

 fathah dan wau au a dan u و ـ

  َ       
  
  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

  

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
  

Harkat dan Nama Huruf dan Nama 

Huruf  Tanda  
    

 Fathahdan alif ā a dan garis di atas ... ى   ... |ا  

 
atau yā’   

    

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ىــ  
    تاـم
  َ     

 dammahdan ū u dan garis di atas وـــ
  َ     

 Wau   
    

  

  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
  

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

  
5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid       a a    an  i   a in a ini  i a  an  an   n an 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
    

Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah(ىى ),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
  

6. Kata Sandang 

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

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

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
  

7. Hamzah 

    an   an  i   a i        a  a    n a i a               an a     a    a i 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa  

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ‟an (dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Ka a “   a ”  an   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 

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

hamzah. Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

  

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nama   : Nurhikma 

Nim   : 11000116008 

Judul Skriipsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani 

Secara Tebasan (Studi Kasus Di Desa Bonto Daeng 

Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng)     

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
bentuk pelaksanaan jual beli hasil tani secara tebasan di Desa Bonto Daeng dan 
untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata 
terhadap jual beli hasil tani secara tebasan . 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang didalamnya menggunakan metode penelitian lapangan (data 
primer) dan riset lapangan (data sekunder). Data primer yaitu data yang diambil 
dari sumber pertama yang ada dilapangan  dalam penelitian ini yaitu pedagang 
sebagai pembeli dan petani sebagai penjual, sedangkan data sekunder diperoleh 
dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan 
dengan judul yang diangkat oleh penulis. 

Hasil yang diperoleh melalui hasil wawancara secara terbuka yang 
diadakan selama beberapa bulan bahwa jual beli secara tebasan memenuhi rukun 
jual beli namun masih terdapat didalamnya indikator jual beli yang terlarang 
dalam Islam, seperti adanya perselisihan yang terjadi di kemudian hari mengenai 
harga dan adanya sifat untung-untungan dan dalam hukum perdata pihak penjual 
tidak memenuhi kewajiban dalam menjamin cacat barang yang diperjualbelikan 
ini diatur dalam pasal 1491 BW. Namun jual beli secara tebasan ini memiliki sisi 
positif yang dirasakan masyarakat seperti adanya kemudahan memasarkan hasil 
pertaniannya. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Untuk proses jual belinya 
ada baiknya jika dilakukan setelah sayur mayur tersebut sudah tiba masa 
panennya agar tidak ada lagi kemungkinan ada yang merasa dirugikan 2) Jika 
ingin melakukan jual beli perlu untuk mengetahui terlebih dahulu jual beli apa 
saja yang dilarang dalam Islam maupun perdata.  

Kata Kunci : Jual Beli Secara Tebasan 

 

  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia hakikatnya tidak lepas dari bantuan orang lain dimana saling 

ketergantungan satu sama lain, itu sudah menjadi takdir dari manusia sebagai 

makhluk sosial untuk saling membantu salah satunya dalam jual beli. Kita ketahui 

dalam jual beli ada beberapa aturan-aturan ataupun syarat-syarat yang sudah 

ditetapkan. Maka dari itu, ketentuan tersebut patut diterapkan dalam melakukan 

kegiatan jual beli, dimana hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari syariat Islam 

sendiri yang sepatutnya dijadikan dasar dalam melakukan sistem jual beli. 

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam 

arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum 

taklifi (boleh), sesuai dengan firman Allah Swt. (QS. Al-Baqarah/2/275). 

بٰ٘اۗ . . .  ًَ اىشِّ حَشَّ َٗ ٍْعَ  ُ اىْبَ احََوَّ اللّٰه َٗ 

Terjemahannya: 

“…Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 

riba…” (QS. Al-Baqarah/2:275).
1
 

Sistem jual beli yang terjadi di Desa Bonto Daeng Kabupaten Bantaeng 

justru memiliki kebiasaan melakukan jual beli secara tebasan. Dimana pihak 

pembeli langsung mendatangi perkebunan pihak pemilik kebun kemudian 

melakukan suatu akad yang tidak didasari bukti tertulis , hanya saja melakukan 

                                                             
1 Anwar Abu Bakar, Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur‟an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, (Cet. VII; Bandung : Sinar Baru 

Algensindo, 2010), h. 87. 
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akad secara lisan. Dalam akad tersebut kedua belah pihak melakukan negosiasi 

untuk mencapai kesepakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli itu 

sendiri karena sistem yang digunakan oleh masyarakat di desa tersebut adalah 

sebelum masa panen sayur pihak penjual terlebih dahulu melakukan pembelian 

dengan cara hanya memperkirakan sekian banyak hasil dari sayur tersebut dan 

juga memperkirakan sekian harga sayur yang ditawarkan kepada pihak pemilik 

kebun yang nantinya akan dipanen tanpa melalui takaran atau timbangan terlebih 

dahulu. 

Sistem jual beli seperti ini seringkali menyebabkan adanya kerugian dari 

salah satu pihak baik itu  pihak petani atauapun pihak pedagang itu sendiri karena 

terlebih dahulu melakukan kesepakatan ataupun perjanjian dalam jual beli yang 

dilakukan tanpa adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan sehingga 

hal seperti inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena melakukan 

jual beli yang belum jelas atau belum pasti. 

Tentu saja cara jual beli seperti ini sudah sangat melenceng pada batasan-

batasan dalam jual beli itu sendiri karena harga sayur tidak selamanya tetap sama 

pada saat kedua belah pihak melakukan kesepakatan. Seperti yang kita ketahui, 

harga sayur juga mengalami naik turun bisa saja pedagang (pihak pembeli) 

mengalami kerugian karena naik turunnya harga sayur tepat pada masa panen tiba 

harga sayur tersebut terjadi penurunan  harga sudah jelas pihak pedagang 

mengalami kerugian. Bisa saja harga yang diperkirakan saat melakukan 

kesepakatan dengan pihak petani berbeda jauh dengan harga saat tiba masanya 

sayur tersebut dipanen, belum lagi jika sayur seperti kol kadang mengalami 
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kerusakan dikarenakan faktor cuaca yang tidak mendukung, kita ketahui bahwa 

faktor cuaca berperan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Seperti halnya 

jika kol tersebut terkena hama atau tidak berkembang dengan baik, jika sayur 

seperti itupun diperjualbelikan otomatis tidak banyak dari pihak konsumen yang 

ingin membeli sayur tersebut. Jika sudah terjadi seperti ini maka pihak pedagang 

akan memberikan harga yang sangat jauh dibawah harga normal agar jualannya 

tersebut tetap laku dipasaran meskipun dengan cara itu pihak pedagang 

mengalami kerugian yang besar. Apalah daya dibandingkan sayur tersebut 

terbuang sia – sia lebih baik pedagang melakukan hal tersebut karena jika 

pedagang tetap pada harga normalnya maka jualannya kurang laku dipasaran atau 

bahkan tidak sama sekali dilirik oleh konsumen. Dan biasanya sistem ini juga 

melakukan pembayaran dimuka tergantung dari kesepakatan yang dibuat 

sebelumnya oleh kedua belah pihak. Belum lagi menutupi harga yang sudah 

ditentukan malah justru tidak mencapai harga yang diberikan kepada pihak 

pemilik sayur tersebut. Ini sudah sangat jelas pihak pedagang yang mengalami 

kerugian karena kesepakatan yang telah dibuat. 

Tidak hanya pihak pedagang saja yang biasa menanggung kerugian, pihak 

pemilik sayurpun seringkali mengalami kekecewaan dikarenakan tiba masa panen 

harga sayur yang terlebih dahulu dijualnya justru mengalami kenaikan harga yang 

sangat pesat sudah jelas petani ini merasa melakukan kesalahan yang fatal dengan 

menjual hasil taninya lebih dahulu sebelum masa panen tiba, yang belum jelas 

diketahui bahwa harga dari sayur yang diperjualbelikan tersebut akan mengalami 

kenaikan harga tepat pada masa panen tiba yang bisa saja memberikan 
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keuntungan yang besar bagi petani jauh daripada harga yang diterima ketika 

melakukan kesepakatan dengan pihak pedagang. Hal seperti ini adalah hal yang 

tidak diinginkan bagi petani. Pihak pedagang juga tidak serta merta mematok 

sekian harga yang akan ditawarkan kepada pihak petani, kemungkinan juga cara 

ini sudah dijadikan sebagai strategi dalam perdagangan di Desa Bonto Daeng, 

karena pihak pedagang sudah memperkirakan bahwa bulan depan ataupun dua 

bulan kedepan dan seterusnya, tiba masa panen sayur yang dibeli sebelum masa 

panen tersebut akan mengalami kenaikan harga.Terkadang juga perkiraan pihak 

pedagang sesuai dengan yang diperkirakan pada saat melakukan kesepakatan 

untuk membeli sayur secara tebasan ini. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang 

melenceng dari perkiraan tersebut. 

Meskipun demikian, sudah sangat sering terjadi kerugian antara salah satu 

pihak. Sistem ini tidak pula berhenti digunakan justru malah terjadi berulang kali 

bahkan sampai sekarang, karena sistem jual beli secara tebasan ini sudah melekat 

pada masyarakat yang berada di Desa Bonto Daeng itu sendiri. Jikalau kita 

mengulik kembali sistem seperti ini justru seharusnya kedua belah pihak yaitu 

pihak pedagang ataupun pihak petani mengambil suatu pelajaran dari kejadian 

sebelumnya yang bahkan sudah terjadi berulang kali, dimana sudah sering 

mengalami kerugian salah satu diantara mereka baik dari pihak pedagang maupun 

pihak petani itu sendiri sudah bisa dipastikan akan adanya yang menanggung 

kerugian diantara mereka, tetapi itu tidak menjadikan efek jerah bagi pelaku jual 

beli tersebut. 
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Sistem jual beli secara tebasan ini sudah melekat atau menjadi kebiasaan 

di Desa Bonto Daeng itu sendiri karena melihat sudah banyaknya kejadian-

kejadian atau fenomena-fenomena yang tidak diinginkan, terkadang pula sistem 

jual beli secara tebasan ini mengakibatkan perselisiham oleh pihak pedagang dan 

pihak petani dikarenakan terjadinya kesalahpahaman terkait penjualan tersebut. 

Tidak sedikit pula petani merasa dibodoh-bodohi oleh pedagang dengan harga 

yang diberikan karena hasil taninya tersebut mengalami kenaikan harga yang 

sangat jauh dari harga yang diberikan sebelum masa panen, padahal sebelumnya 

mereka sudah melakukan kesepakatan. Dalam hal pembayaran, jika pihak 

pedagang melakukan pembayaran terlebih dahulu secara keseluruhan, ada 

positifnya bagi pihak petani diluar daripada semisal harga hasil taninya tersebut 

mengalami kenaikan harga.Tetapi tidak sedikit pula pedagang yang melakukan 

jual beli secara tebasan ini hanya membayar sebagian dulu dari harga yang sudah 

disepakati tersebut tergantung daripada kesepakatan yang telah dibuat, sisanya 

dijanjikan setelah masa panen. Akan tetapi, ada beberapa pedagang yang jika 

sayur yang lebih dahulu dibeli ini mengalami perunan harga atau sayur tersebut 

tidak berkembang dengan baik, pihak pedagang justru menangguhkan 

pembayaran dan biasanya pihak pedagang mengambil keputusan sendiri dengan 

mengurangi sebagian pembayaran terhadap sayur yang dibeli tersebut dengan 

alasan meminta keringanan terhadap pihak petani agar sedikit mengurangi 

kerugian yang diperoleh. Justru hal seperti ini tidak bisa diterima oleh pihak 

petani karena sudah menjadi tanggung jawab tersendiri bagi pedagang yang 
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sebelumnya sudah melakukan kesepakatan dengan pihak petani atau sudah 

menjadi resiko bagi pedagang. 

Melihat masyarakat yang berada di Desa Bonto Daeng yang melakukan 

jual beli secara tebasan, tidak serta merta menyimpulkan bahwa sistem jual beli 

yang diterapkan di Desa Bonto Daeng salah. Perlu adanya penyesuaian apakah 

dalam sistem jual beli secara tebasan ini diperbolehkan sebagai salah satu bentuk 

strategi/cara dari pedagang itu sendiri. 

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis berinisiatif untuk mengkaji lebih 

dalam terkait sistem perdagangan yang digunakan oleh masyarakat di Desa Bonto 

Daeng. Oleh karena itu, penulis ingin menjadikan sebuah karya berupa skripsi 

yang berjudul: 

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan 

(Studi Kasus Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli 

Hasil Tani Secara Tebasan Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. 

Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagaii berikut: 

1. Pengertian Tinjauan 

Tinjauan menurut KBBI adalah hasil meninjau, pandangan, 

pendapat (Sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
2
 

2. Pengertian Hukum Islam 

                                                             
2 KBBI 
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Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-

perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam 

seluruh aspeknya.
3
 

3. Pengertian Jual beli  

Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab 

qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.
4
 

4. Pengertian Tebasan 

Tebasan adalah pembelian hasil pertanian atau perkebunan 

sebelum masa panen.
5
 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka yang perlu diteliti adalah: 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan jual beli hasil tani secara tebasan di Desa 

Bonto Daeng Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng?  

2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap jual beli 

hasil tani secara tebasan di Desa Bonto Daeng Kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng? 

D. Tinjauan Pustaka 

Dari beberapa Peneletian tedahulu sangat bermanfaat karena bisa dijadikan 

sebagai bahan perbandingan serta memberikan gambaran terkait penetian – 

penelitian terdahulu yang menyangkut dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual 

                                                             
3 Joseph Schact, Pengantar Hukum Islam: Terjemahan Introduction to Islamic Law 

(Bandung: Nuansa, 2010), h. 21. 
4 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66. 
5 KBBI 
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beli hasil tani secara tebasan. Dalam hal ini penelitian – penelitian terdahulu 

dianggap sangat penting agar dalam pengkajian karya tulis ilmiah ini dapat 

diketahui bahwa penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

Dengan itu pada bagian ini penulis akan memberikan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian yang akan ditempuh pula oleh 

penulis. 

1. Skripsi hasil karya dari Azmy Farrah Sandri, Jurusan Muamalah, Fakultas 

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. Dengan 

judul skripsinya “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem 

Tebasan Pisang Kepok”.Penelitian ini mengkaji tentang Jual Beli Hasil 

Tani Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Yang menjadi 

pembedanya penulis lebih terfokus pada penelitian “ Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan Di Kecamatan Uluere 

Kabupaten Bantaeng”, sehingga dapat dijamin bahwa karya kedua diatas 

tidaklah sama.
6
 

2. Skripsi hasil karya dari Lukman Ansori Saied, Jurusan Muamalah, 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negerri Kalijaga, 2007. 

Dengan judul skripsinya “ Perspektif Hukum Islam Terhadap Tebas 

Bonggol Dalam Jual Beli Kapuk Di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, 

Kabupaten Jepara “. Penelitian ini mengkaji tentang Jual Beli Hasil Tani 

Secara Langsung Di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. Yang 

menjadi pembedanya penulis lebih terfokus pada penelitian “ Tinjauan 

                                                             
6 Azmy Farrah Sandri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan 

Pisang Kepok”, Skripsi(Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2017), h.10. 
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Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan Di 

Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng”, sehingga dapat dijamin bahwa 

karya kedua diatas tidaklah sama. 
7
 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mengutip tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan jual beli hasil tani 

secara tebasan di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum 

perdata terhadap jual beli hasil tani secara tebasan 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang 

hukum, yang lebih khusus, Hukum ekonomi Syariah  terkait dengan 

sistem jual beli yang semestinya. 

b. Untuk menambah wawasan lebih bagi pembaca mengenai jual beli 

hasil tani secara tebasan. 

 

                                                             
7 Lukman Ansori Saied, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tebas Bonggol Dalam Jual 

Beli Kapuk Di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara”, Skripsi (Yogyakarta: 

Fakultas Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2007), h. 7. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-bai’ yang berarti 

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-

bai’ juga terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira 

yang berarti membeli. Dengan demikian al-bai’ mengandung arti menjual 

sekaligus membeli atau jual-beli..
1
 

Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu 

peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka 

dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang 

saling menukar atau melakukan pertukaran.
2
 

Dalam Kitab al-Fikih Ala Madzhahibil Arba’ah yang ditulis oleh 

Abdurrahman al-Zajiri yang dikutip dari Mas‟adi, asal kata jual beli, dalam 

bahasa Inggris jual artinya sale,  dan dalam bahasa arab yaitu ba’i yang 

artinya menjual.
3
 

Beberapa dari  fukaha berpendapat bahwa arti “jual” merupakan 

memindahkan hak pemilikan harta dengan harta (tamlik al-mal bi al-mal). 

                                                             
1Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 

101. 
2 Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Cet. III; 

Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33. 
3Gibtiah, Fikih Kontemporer ( Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 118. 



 

 

Sebagian lagi mendefinisikan bahwa “jual” menurut bahasa adalah 

mengeluarkan beberapa zat dari hak pemilikan dengan adanya suatu 

penggantian. Oleh karena itu, mengeluarkan sebagian zat dari pemilikan 

berarti memindahkan pemilikan harta kepada orang lain, maka pemindahan 

manfaat ini biasa disebut dengan metode sewa. Adapun arti “beli” yaitu 

memasukkan zat ke dalam pemilikan harta dengan adanya pergantian/ganti, 

dan atau pemilikan harta dengan harta. (al-Jaziri, 2001: 2) 

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya, antara lain:
4
 

a. Menurut Ulama Hanafiyah: Pertukaran antara harta (benda) dengan 

harta berdasarkan dengan cara yang khusus (dibolehkan). 

b. Menurut Imam Nawawi: Pertukaran antara harta dengan harta 

dengan tujuan kepemilikan. 

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni: Pertukaran harta 

dengan harta, untuk dijadikan sebagai kepemilikan (hak milik). 

Menurut Sayyid Sabiq memberikan defenisi jual beli secara istilah 

yaitu penukaran harta dengan harta secara sukarela, atau pemindahan 

kepemilikan dengan ganti rugi yang diketahui.
5
 

Dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan 

jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

                                                             
4Andi Intan Cahyani, FIQH MUAMALAH (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 49. 
5 Hamzah Hasan Khaeriyah,  Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 141. 



 

 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari rumusan tersebut 

dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal 

balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli) tersebut. Dari sisi 

penjual, penjual diwajibkan untuk menyerahkan suatu kebendaan, yang 

menurut ketentuan pasal 1332 jo. Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling 

sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli, pembeli 

diwajibkan untuk membayar harga pembelian kebendaaan tersebut, yang juga 

merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal 

ini adalah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini 

adalah juga sejalan dengan rumusan pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.
6
 

Dari definisi yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan cara:
7
 

a. Pertukaran harta yang dilakukan antara dua pihak atas dasar 

kerelaan atau saling rela. 

b. Pemindahan kepemilikan dengan ganti yang diperbolehkan, yaitu 

berupa alat tukar yang sah dan diakui dalam dunia perdagangan. 

2. Landasan jual beli 

                                                             
6 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan: Jual Beli (Cet. I; Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27. 
7 Gibtiah, Fikih Kontemporer, h. 118.  



 

 

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar disyariatkan jual 

beli berdasarkan ijma‟, hadist dan al-qur‟an, yaitu:
8
 

a. Ijma‟ 

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan 

alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan 

dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau 

barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti 

dengan barang lainnya yang sesuai.  

b. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah 

menyatakan“ jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.
9
 

c. Al-Qur‟an 

… Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 275 

بٰ٘اۗ . . .  ًَ اىشِّ حَشَّ َٗ ٍْعَ  ُ اىْبَ احََوَّ اللّٰه َٗ 

Terjemahannya: 

“…Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 

riba…” (QS. Al-Baqarah/2:275).
10

 

3. Rukun dan Syarat jual beli 

a. Rukun Jual Beli 

                                                             
8 Andi Intan Cahyani, Fiqh Muamalah, h. 50-51. 
9 Abdul Rahman Ghazaly, dkk.,Fiqh Muamalat (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2015), h. 69. 
10 Anwar Abu Bakar, Al-Qur’an dan Terjemahannya, terj. Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur‟an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, (Cet. VII; Bandung : Sinar Baru 

Algensindo, 2010), h. 87. 



 

 

Jual beli dapat dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya sudah 

terpenuhi. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang orang 

yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma‟kud alaih (objek akad). Akad 

ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum bisa 

dikatakan sah apabila belum melakukan ijab dan kabul, sebab ijab dan 

kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul 

dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang 

lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung 

arti ijab dan kabul.
11

 

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang 

menjadi kebutuhan sehari – hari tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini 

adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa Ulama Syafi‟iyah bahwa jual beli 

barang-barang kecilpun harus ijab dan kabul tetapi menurut Imam al-

Nawawi dan Ulama Muta‟akhirin Syafi‟iyah berpendirian bahwa boleh 

jual beli barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli 

sebungkus rokok.
12

 

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun 

jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara 

ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu, orang yang 

berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang masuk ke dalam syarat-

syarat jual beli bukan rukun jual beli. Kemudian, menurut Jumhur Ulama 

ada empat perkara, yaitu adanya dua orang yang berakad (penjual dan 

                                                             
11 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 70. 
12 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 71. 



 

 

pembeli), adanya ijab dan kabul, adanya benda atau barang dan adapula 

ulama yang menambahkan nilai tukar pengganti barang.
13

 

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada 

tiga, yaitu:
14

 

1) Pihak-pihak  

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual-beli 

terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam 

perjanjian tersebut. 

2) Objek 

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan 

benda yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun 

benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang 

tidak terdaftar. 

3) Kesepakatan 

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan 

isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. 

b. Syarat Jual Beli 

Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya jual beli, 

diantaranya:
15

 

1) Adanya kerelaan antara kedua belah pihak; 

                                                             
13Andri Soemitra, Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Cet.I; Jakarta Timur: 

Kencana, 2019), h. 65.  
14 Mardani, Fiqh Ekonomi Syaiah: Fiqh Muamalah, h. 102. 
15Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah, h. 104. 



 

 

Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi syarat mutlak keabsahannya,  

2) Adanya pelaku akad; 

Orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang 

yang telah baliq, berakal dan mengerti. Maka, akad yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak 

sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai 

rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. 

3) Adanya harta yang menjadi objek transaksi; 

Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki 

sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang 

yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. 

4) Objek transaksinya adalah barang yang dibolehkan agama; 

Objek yang tidak dibolehkan adalah  menjual barang 

haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. 

5) Objek transaksinya adalah barang yang bisa diserahterimakan; 

Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa 

karena tidak dapat diserahterimakan. 

6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad; 

Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. 

Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang 

tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. 

7) Harga harus jelas saat transaksi; 



 

 

Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan “ 

nanti kita sepakati harga dari barang ini”. 

Adapun syarat jual beli yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama 

adalah sebagai berikut:
16

 

1) Syarat orang yang berakad 

a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak 

kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. 

b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang 

berbeda, maksud dari kata orang berbeda adalah seseorang 

tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam 

waktu yang bersamaan. 

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul 

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul 

adalah sebagai berikut: 

a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal. 

b) Qabul sesuai dengan ijab. 

c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. 

3) Syarat yang diperjualbelikan 

a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak 

penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan 

barang itu. 

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
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c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti 

memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah. 

d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada 

waktu yang telah disepakati bersama ketika akad 

berlangsung. 

4) Syarat nilai tukar (harga barang) 

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 

b) Dapat disahkan pada waktu aqad (transaksi), sekalipun 

secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu 

kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berutang), 

maka waktu pembayarannyapun harus jelas waktunya. 

c) Apabila jual beli dilakukan dengan barter, maka barang 

yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan 

syara‟ seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang 

tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara‟.  

Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan 

hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu 

barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya 

dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat sah 

jual beli. 



 

 

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syarat 

objek jual beli yang diperbolehkan adalah:
17

 

1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada. 

2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahterimakan. 

3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki 

nilai/harga tertentu. 

4) Barang yang dijualbelikan harus halal. 

5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli. 

6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui. 

7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang 

yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli. 

8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh 

pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu 

akad. 

4. Bentuk-bentuk jual beli 

Dari berbagai tinjauan, bai’ dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, 

berikut adalah bentuk-bentuknya:
18

 

a. Ditinjau dari sisi objek akad dibagi menjadi: 
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1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk bai‟ 

berdasarkan konotasinya. Misal tukar menukar mobil dengan 

rupiah 

2) Tukar menukar barang dengan berang, disebut juga dengan 

muqayadhah (barter). Misal tukar menukar buku dengan jam. 

3) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf. 

Misal tukar menukar rupiah dengan real. 

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, bai‟ dibagi menjadi empat 

bentuk. 

1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk  asal 

bai‟ 

2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang 

disepakati, ini dinamakan salam 

3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan 

bai‟ ajal (jual beli tidak tunai). Misal jual beli kredit  

4) Barang dan uang tidak tunai, disebut bai‟ dan bi dain (jual beli 

utang dengan utang 

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, bai‟ dibagi menjadi: 

1) Bai‟ musawamah adalah jual beli dengan cara tawar menawar, 

yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga 

pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan 

membuka peluang untuk ditawar. Ini adalah bentuk asal bai‟. 



 

 

2) Bai‟ amanah adalah jual beli dimana pihak penjual 

menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual 

barang tersebut. 

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi 

dua bentuk yaitu:
19

 

a. Jual beli yang shahih,  

Jual beli dapat dikatakan shahih apabila jual beli itu 

disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan 

milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli 

ini dikatakan sebagai jual beli shahih. 

b. Jual beli yang batal 

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila 

salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu 

pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun beberapa jenis 

jual beli yang batil adalah: 

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan 

buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya 

atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya sudah 

ada serta menjual sayur mayur yang belum tiba masa panennya. 

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, 

dalam hal ini maksud dari menjual barang yang hilang adalah 
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seperti menjual burung peliharaaan yang lepas dan terbang di 

udara. 

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya 

baik tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. 

Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-

bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu 

banyak terdapat buah yang busuk. 

4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar dan darah 

5) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang 

tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik 

bersama 

5. Gharar 

Gharar merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan 

hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Dari segi bahasa, 

gharar diartikan al-khida atau penipuan. Menurut pandangan ilmu fikih, gharar 

berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe barang-

barang yang diperjualbelikan. Kemudian, Menurut pandangan mazhab Imam 

Safi‟I, gharar adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi, menurut 

pandangan kita dengan akibat paling tidak kita inginkan. 
20

 

Menurut para Ulama gharar itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, 

ada gharar berat dan ada gharar ringan.Yang pertama, gharar berat adalah 

gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para 
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pelaku akad. Adapun contoh dari gharar berat adalah menjual buah-buahan 

yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu 

dan memesan barang untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu 

penyerahan.Yang kedua, gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa 

dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut tradisi pebisnis 

sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Contohnya 

membeli rumah tanpa melihat pondasinya terlebih dahulu dari contoh ini 

memang terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tanpa melihat pondasi rumah 

tidak bisa dilihat. Akan tetapi, ketidakjelasan itu bisa dimaklumi dan ditolerir 

oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi. 

Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan) dan 

dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis karena sulit sekali melakukan bisnis 

tanpa gharar ringan tersebut.
21

 

Wahbah al-Zuhali, Gharar diartikan al-khatar dan at-taghrir, yaitu 

penampilan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan harta atau sesuatu yang 

dilihat mengandung kebaikan dan keuntungan, namun berdampak sebaliknya, 

yaitu menimbulkan kerugian atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan 

tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.
22

 

Sebagai kesimpulan, Gharar yang diharamkan adalah gharar berat 

karena gharar berat ini bisa dihindari dan dapat menimbulkan perselisihan 
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diantara pelaku akad. Sedangkan gharar ringan adalah gharar yang tidak bisa 

dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan diantara pelaku akad itu 

dibolehkan dalam akad. 

Akan tetapi, dalam syariat Islam dalam melakukan transaksi atau 

memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak 

boleh, sebagaimana hadis Rasulullah Saw: “Rasulullah saw, melarang jual beli 

yang mengandung gharar”.
23

 

B. Tinjauan Umum Akad  

1. Pengertian Akad 

Akad menurut bahasa adalah ar-rabbth (ikatan), sedangkan Menurut 

istilah terbagi menjadi dua yaitu, akad khusus dan akad umum. Akad khusus 

yaitu ijab dan qabul yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek 

akad. Kemudian, Akad umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, 

atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak baik itu bersumber dari 

satu pihak ataupun dua pihak.
24

 

Istilah “ Perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam 

hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, 

menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).
25
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Dalam hukum perdata Islam, akad (al-aqdi‟). Sedangkan secara 

terminologi akad adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai 

dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat 

hukum pada objek perikatan.
26

 

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab 

yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang dapat 

menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
27

 

Menurut Az-Zarqa dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan 

ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-

sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-

pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh 

karena itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan 

dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut 

dengan ijab dan kabul.
28

 

2. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad 

Rukun akad pada dasarnya adalah kesepakatan kedua belah pihak 

dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan diri mereka melalui 

janji. Ini menunjukkan suatu kebebasan berkontrak karena perjanjian itu 
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dinyatakan sebagai berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat 

hukumnya adalah apa yang dibuat oleh para pihak tersebut. Agar akad sah 

menurut Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Mazhab Syafi‟I, 

Maliki dan Hambali, memberikan defenisi rukun sebagai unsur unsur yang 

menentukan akad. Menurut ketiga mazhab ini, rukun akad terdiri dari 

empat unsur yaitu, para pihak yang mengadakan akad, objek akad, formula 

akad yang berisi ijab dan kabul dan tujuan akad.
29

 

Menurut ahli hukum Islam seperti Az-Zarqa‟ dalam bukunya yang 

berjudul “al-fiqh, al-islamifi Tsaubihi al-jadid” memberikan unsur pokok 

terjadinya akad yaitu:
30

 

1) Para pihak yang memuat akad (al-aqidan) 

2) Pernyataan kehendak para pihak (Shigatul-aqd) 

3) Objek akad (Mahallul-„aqd) 

4) Tujuan akad (Maudhu‟ al-„aqd) 

b. Syarat Akad 

Adapun syarat- syarat akad adalah sebagai berikut:
31

 

1) Aqid (Subjek Akad), disyaratkan bagi subjek hukum adalah 

baliqh dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang 

cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau 
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buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggung 

jawabkan perbuatannya begitupun orang yang cakap hukumlah 

yang dapat dinilai bahwa perbuatan yang dilakukan sah dan punya 

implikasi hukum. 

2) Ma‟qud Alaih (Objek Akad), disyaratkan: 

a) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, maka 

tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang 

dilarang agama seperti jual beli khamar, miras dan narkoba. 

b) Sesuatu yang diakadkan harus ada ketika akad, maka tidak 

sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada seperti 

jual beli ijon (bai‟ Ma‟dum).  

c) Dapat diserahterimakan, maka tidak sah melakukan akad 

terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. 

d) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang akan 

melakukan akad. Keharusan mengetahui objek yang 

diakadkan ini menurut para fuqaha‟ adalah untuk 

menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang 

berakad.  

e) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi, 

yang dimaksud adalah jelas kegunaan yang terkandung dari 

apa yang diakadkan. 



 

 

3) Shighat akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang 

atau lebih yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan 

kehendak batin mereka yang melakukan akad. 

4) Bersambungnya antara ijab dan kabul. Ijab terjadi pada satu 

tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau 

berada pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak 

hadir dengan adanya ijab 

3. Hal yang dapat membatalkan akad 

Ada hal-hal yang sering kali membatalkan sahnya akad hal-hal ini 

berada pada diri para pihak yang membuat akad. Setiap pihak, yang membuat 

akad harus berada pada posisi yang merdeka dan dengan kehendaknya sendiri. 

Dengan kehendak murni dari diri sendiri dimaksudkan kehendak yang 

dinyatakan secara bebas dan dalam suasana yang wajar, serta tidak 

dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan kehendak 

para pihak. Hal-hal yang menyesatkan dan membuat kehendak menjadi cacat, 

sehingga karenanya perjanjian yang dibuat menjadi cacat, dan sering disebut 

dengan istilah cacat kehendak.
32

 

Menurut Syamsul Anwar cacat kehendak dalam hukum Islam berupa 

paksaan (dwang), penipuan (bedrog), dan kekhilafan (dwaling). Adapun 

penjelasannya adalah sebagai berikut:
33
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a. Paksaan (dwang) 

Paksaan, dalam Islam diartikan sebagai tekanan atau 

ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang 

menakutkan orang itu sehingga terdorong untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu. 

b. Penipuan (bedrog) 

Ahli hukum Islam mendefenisikan penipuan sebagai 

tindakan mengelabuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain 

dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya 

memberikan perizinan dimana kalau bukan tindakan itu ia tidak 

akan memberikan perjanjiannya. 

c. Kekhilafan (dwaling) 

Kekhilafan adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana 

kenyataannya. Dengan kata lain, kekhilafan adalah gambaran keliru 

pada salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam 

perjanjian. 

4. Syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdata pasal 1320
34

 

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu pokok persoalan tertentu 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang 
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Kata sepakat dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan 

atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Seseorang 

dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia 

memang meghendaki apa yang disepakati.
35

 

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 

KUHPerdata ialah kecakapan untuk membuat perjanjian, dalam Pasal 

1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk 

membuat perjanjian, yaitu pertama orang yang belum dewasa; kedua, 

mereka yang ditaruh dibawah pengampunan; ketiga, orang-orang 

perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya  Undang-undang 

no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan 

dianggap cakap hukum).
36

 

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga ialah adanya suatu hal 

tertentu. Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian 

harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan 

jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.
37

 

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adanya kausa hukum 

yang halal atau tidak terlarang. Menurut pasal 1335 jo 1337 KUHPerdata 
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bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan , dan ketertiban umum.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Untuk jenis penelitian,  penulis menggunakan penelitian lapangan 

(field research) dan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara terjun 

langsung kepada masyarakat agar memperoleh data yang lebih jelas dari 

responden di lapangan untuk menemukan fakta-fakta atau fenomena-

fenomena sosial, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan 

pendekatan berdasarkan apa yang telah diamati terkait dengan jual beli 

secara langsung di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, 

Kabupaten Bantaeng.  

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni 

dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan 

secara langsung ke lapangan. 

C. Sumber Data 
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Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari 

sumber pertama yang ada di lapangan. 

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

setelah data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan 

melakukan studi kepustakaan yaitu, mempelajari dan memahami buku-

buku yang berkaitan dengan judul. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang tepat dengan topik dari penelitian maka 

dilakukann dengan penelitian berbasis lapangan. Yaitu dengan cara 

mengumpulkan data melalui observasi dari jual beli hasil tani secara tebasan  dan 

melakukan wawancara kepada masyarakat yang mengalami serta memberikan 

dokumentasi ketika melakukan wawancara. 

E. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini instrument merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk mendapatkan, mengumpulkan dan mengelolah data. Pada bagian yang 

menjelaskan terkait dengan pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis 

penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metode penelitian. Oleh 

karenanya, instrument yang digunakan untuk mempermudah penelitian ini adalah 

dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan informan yang 

berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan. 
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F. Tehnik Pengelolaan Dan Analisis Data 

1. Tehnik Pengelolaan Data 

Pengelolaan data adalah aktifitas yang menyusun data dari hasil 

pengumpulan data dilapangan sehingga siap disajikan untuk dianalisis. Dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengelolaaan data yaitu: 

a. Studi lapangan 

Studi lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data dan 

mengambil informasi di masyarakat yang bersangkutan dengan jalan 

melakukan interview terkait dengan jual beli hasil tani secara tebasan. 

b. Reduksi kata 

Reduksi kata adalah proses mengubah ke dalam klasifikasi 

pola, atau kategori tertentu sehingga memberikan gambaran lebih jelas 

dari permasalahan yang telah didapatkan dari proses interview studi 

lapangan yang dilakukan sebelumnya. 

c. Editing data 

Merupakan tahap dimana penyusun atau peneliti mengecek data 

dan mengedit bila mana ada yang salah atau tidak sesuai dengan hasil 

observasi lapangan yang telah di lakukan.  

2. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan 

kualitatif terhadap data yang di kumpulkan yaitu baik primer dan 

sekunder. Yang dimana adanya tahap menganalisis data untuk 



35 
 

 

menentukan isi yang kemudian disatukan dalam suatu penyusunan dengan 

literature yang sejalan dengan penelitian itu sendiri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kondisi lingkungan penelitian merupakan hal yang perlu untuk 

diketahui, mengenai lokasi penelitian yang penulis teliti adalah bertempat di 

Desa Bonto Daeng, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Sehubungan 

dengan penelitian ini hal yang sekiranya perlu untuk diketahui yaitu: letak 

geografis, batas wilayah, agama, status sosial, mata pencaharian dan visi misi 

Desa. 

1. Kondisi geografis 

a. Letak desa 

Desa Bonto Daeng merupakan salah satu desa yang terletak 

di Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, serta ketinggian di atas 

permukaan laut: 1000 Meter. 

b. Batas desa 

Sebelah Barat  : Berbatasan dengan Desa Kassi, Kabupaten 

Jeneponto 

Sebelah Selatan : Berabatasan dengan Desa Bonto Tallasa 

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Desa Bonto Tangnga 

Sebelah Utara  : Berbatasan dengan Desa Bonto Marannu 

c. Luas Desa : 1047 Hektar 

2. Agama dan Status Sosial 



 

 

Masyarakat di Desa Bonto Daeng semuanya beragama Islam 

yang kuat ini dilihat dari banyaknya jamaah yang berdatangan ke 

masjid pada saat tiba waktu shalat. Selain itu, masyarakat di Desa 

Bonto Daeng juga masih sering bergotong royong dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, contoh saling membantu memanen 

ataupun menanan sayuran begitupun dengan membangun rumah dan 

sebagainya. 

3. Mata Pencaharian  

Berdasarkan hasil survey yang penulis dapatkan bahwa 

masyarakat di Desa Bonto Daeng sebagaian besar sebagai seorang 

petani dan juga sebagai pedagang, hal ini didukung dengan luasnya 

lahan pertanan yang ada dan tingkat kesuburan yang dimiliki. 

4. Visi dan Misi Desa Bonto Daeng 

a. Visi 

“Terwujudnya Desa Bonto Daeng yang Mandiri, Berbudaya 

dan Terkemuka dalam Penerapan Otonomi Desa” 

b. Misi 

1) Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan 

pengamalan nilai-nilai agama dan budaya segala aspek 

kehidupan; 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

lingkungan hidup bermasyarakat diberbagai bidang; 



 

 

3) Mengoptimalkan peran dan fungsi aparat pemerintah dan 

lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara maksimal 

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan 

optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

alam; 

5) Membina dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) dengan menguatkan unit-unit usaha menjadi 

lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh, 

serta membangun kemitraan akses permodalan. 

B. Pelaksanaan Jual Beli Secara Tebasan di Desa Bonto Daeng 

Desa Bonto Daeng adalah desa yang terletak di Kabupaten Bantaeng, 

di desa tersebut memiliki kebiasaan jual beli dengan cara tebasan. Untuk 

mengetahui seperti apa jual beli secara tebasan di desa tersebut maka penulis 

melakukan wawancara dengan warga. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap 

responden dalam hal ini para petani selaku (penjual) dan para pedagang selaku 

(pembeli) didapatkan hasil wawancara dari beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Apa alasan melakukan jual beli secara tebasan?, Menurut beberapa 

responden alasan mereka karena jual beli dengan cara ini lebih 

praktis, lebih mudah, hemat tenaga, menghemat biaya tidak perlu 



 

 

lagi membayar pekerja untuk memanen hasil taninya dan tidak lagi 

menyewa angkutan umum untuk mengangkut hasil tani mereka. 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan beberepa responden di atas 

dapat dipahami bahwa alasan utama mereka melakukan jual beli secara 

tebasan karena adanya kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga petani 

dapat lebih mudah menjual hasil tani mereka terlebih lagi sudah tidak ada lagi 

biaya yang perlu dikeluarkan juga tidak lagi memerlukan tenaga karena 

sepenuhnya sudah diambil alih oleh pembeli (pedagang), itulah alasan mereka 

menjual hasil taninya sebelum tiba masa panennya. 

2. Bagaimana cara melakukan jual beli secara tebasan?, Menurut 

salah seorang petani yaitu Ibu Pati “Cara melakukan jual beli 

tebasan yaitu pedagang terlebih dahulu menghubungi pemilik 

kebun untuk menanyakan sayuran yang akan dibelinya tetapi 

belum melakukan perjanjian. kemudian pedagang menemui 

pemilik kebun untuk bersama-sama datang langsung ke kebun 

untuk memeriksa kualitas dari sayur mayur tersebut. Kemudian, 

menaksir banyaknya hasil panen sayur dan juga harga yang akan 

diberikan terhadap sayur-mayur yang akan dibelinya. Setelah itu, 

pembeli/pedagang dan petani/pemilik kebun melakukan 

kesepakatan mengenai sistem pembayarannya yang kadang dibayar 



 

 

sekalian atau dibayar setengahnya dan dilunasi setelah hasil tani 

tersebut habis dipanen. Tergantung dari kesepakatan keduanya.
1
 

Olehnya itu, diantara petani dan pedagang telah melakukan 

kesepakatan bersama terkait dengan harga yang akan ditetapkan pada per 

petak sayur-mayur yang akan diperjualbelikan. Yang biasanya, dipengaruhi 

oleh kualitas dari sayur mayur. 

3. Bagaimana keuntungan yang didapatkan?, Menurut salah seorang 

petani, yaitu Ibu Somba “ mengenai keuntungan terkadang mereka 

untung terkadang juga rugi. Misal pada saat tiba masa panen harga 

dari sayur mayur yang telah dijual lebih awal mengalami kenaikan 

harga jauh dari harga yang sudah disepakati, sudah sangat jelas 

petani merasa rugi dan yang untung para pedagang. akan tetapi, 

kembali lagi bahwa itu sudah menjadi rezeki para pedagang karena 

sebelumya juga kedua pihak sudah melakukan kesepakatan 

mengenai harga yang ditetapkan.
2
 

Berdasarkan alasan yang sudah dikemukakan di atas, penulis melihat 

adanya ketidakjelasan mengenai keuntungan ataupun kerugian yang 

didapatkan petani maupun pedagang. keuntungan yang didapatkan tergantung 

dari harga yang akan datang saat sayur mayur sudah siap panen, apabila harga 

                                                             
1 Wawancara dengan ibu Pati warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan IRT, 

wawancara pada tanggal 11 Februari 2020. 
2 Wawancara dengan ibu Somba warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan 

IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020. 



 

 

naik maka sudah pasti yang diuntungkan para pedagang begitupun sebaliknya, 

apabila harga turun maka pedagang mengalami kerugian.  

Menurut salah satu pedagang yaitu, Bapak Nurdin “hal serupa 

diungkapkan bahwa keuntungan yang didapatkan tergantung dari harga 

yang akan datang ketika masa panen dari yang diperjualbelikan tiba. Jika 

harga naik jauh dari harga yang sudah disepakati oleh kedua pihak maka 

yang mendapat keuntungan lebih pedagang. Akan tetapi, biasanya 

pedagang juga mengalami kerugian dikarenakan sayur mayur yang mereka 

beli terserang hama walaupun harga sedang melonjak akan tetapi kualitas 

dari sayur berkurang.
3
 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa keuntungan 

tergantung dari harga yang akan datang, serangan hama yang dapat 

mengakibatkan kualitas sayur menurun dan berujung dijual dibawah modal 

dan petani tidak ingin tahu terkait itu karena petani tetap mengharapkan harga 

yang sudah disepakati sejak awal.  

4. Resiko apa saja yang dirasakan apabila menjual secara tebasan?, 

Menurut salah seorang petani, yaitu Bapak Amir “ bahwa salah 

satu resiko dalam melakukan jual beli secara tebasan ini adalah 

pihak pedagang biasanya menangguhkan pembayaran selanjutnya 

setelah pembayaran panjar sebelumya dengan beberapa alasan 

salah satunya karena merasa rugi diakibatkan harga dari sayur 

mayur mengalami penurunan harga. Disini pihak petani merasa 

dirugikan akan hal itu.
4
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 Wawancara dengan bapak Nurdin warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Pedagang, 

wawancara pada tanggal 13 Februari 2020. 

 
4 Wawancara dengan bapak Amir warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani, 

wawancara pada tanggal 11 Februari 2020. 



 

 

Berdasarkan keterangan dari responden di atas, maka penulis melihat 

adanya peluang melakukan ketidakadilan mengenai harga karena para 

pedagang seenaknya saja untuk tidak melunasi pembayaran yang sebelumnya 

sudah disepakati sejak awal. Selain itu, pedagang tidak mau tahu atas kerugian 

yang dialami dan hanya serta merta membebankan kepada para petani 

sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantaranya.  

5. Bagaimana metode pembayaran dalam jual beli hasil tani secara 

tebasan?, Menurut salah seorang petani, yaitu Ibu Syamsiah 

“metode pembayaran dalam jual beli ini biasanya dipanjar terlebih 

dahulu kemudian sisanya dibayar setelah sayur mayur habis 

dipanen, tergantung dari apa yang telah mereka sepakati.
5
 

Berdasarkan penjelasan dari beliau dapat dipahami bahwa metode 

pembayaran dalam jual beli secara tebasan ini tergantung dari apa yang telah 

mereka sepakati yang biasanya hanya dibayar ½ terlebih dahulu. 

6. Apakah ada jangka waktu yang diberikan untuk menghabiskan 

hasil panen yang masih ada di kebun?, Menurut salah seorang 

pedagang yaitu Ibu Masni “ untuk menghabiskan sayur mayur 

                                                             
5 Wawancara dengan ibu Syamsiah warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai Petani dan 

IRT, wawancara pada tanggal 11 Februari 2020. 

 

 



 

 

diberikan jangka waktu dikarenakn pihak petani akan menggarap 

kembali kebunnya untuk kembali ditanami.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menurut penulis memang perlu 

adanya jangka waktu yang diberikan untuk menghabiskan hasil tani tersebut 

untuk menghindari adanya perselisihan. 

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli 

Hasil Tani Secara Tebasan di Desa Bonto Daeng 

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan 

oleh Allah Swt untuk hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, 

baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-

hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
7
 

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan 

kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma‟ seluruh umat Islam.
8
 

Hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan oleh Allah Swt. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah ayat 275. Allah 

juga memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertebaran (bermuamalah) di 

muka bumi untuk mencari karunia Allah. Dalam firman-Nya yang lain Allah 

                                                             
6
 Wawancara dengan ibu Masni warga Desa Bonto Daeng. Bekerja sebagai 

Pedagang dan IRT, wa 

wancara pada tanggal 11 Februari 2020. 

 
7 Barzah Latupono, dkk. Buku Ajar Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Grup 

Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017), h. 5. 
8 Ahmad Sarwat. Fiqih Jual Beli (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.  



 

 

Swt mewajibkan manusia untuk melakukan perdagangan dengan dasar suka 

sama suka seperti yang tercantum dalam QS. An Nisa ayat 29. 

 ِْ َُ تِجَاسَةً عَ ْ٘ ُْ تنَُ ٰٓ اَ ٌْ باِىْباَطِوِ اِلََّ ٍَْْنُ ٌْ بَ اىَنُ َ٘ ٍْ َ ا ا ْٰٓ٘ ا لََ تأَمْيُُ ْ٘ ُْ ٍَ َِ اٰ ٌْ ا اىَّزِ َٖ ٰٓاٌَُّ ٌٰ ۗ ٌْ ْْنُ ٍِّ  تشََاضٍ 

لََ  َٗ. . . ۗ ٌْ ّْفسَُنُ ا اَ ْٰٓ٘  تقَْتيُُ

Terjemahannya: 

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”.
9
 

Jual beli juga diatur dalam buku III KUHPerdata , bab ke lima tentang 

jual beli dalam pasal 1457 KUHperdata dijelaskan bahwa jual beli adalah 

suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan.
10

 

Berdasarkan pengertian pasal 1457, persetujuan jual beli sekaligus 

membebankan dua kewajiban, yaitu:
11

 

1. Kewajiban pembeli 

kewajiban utama ialah membayar harga pembelian pada 

waktu dan tempat yang telah diperjanjikan . akan tetapi, apabila 

waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, 

                                                             
9 Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana. Meneroka Relasi Hukum, Negara dan 

Budaya (Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 101-102. 
10 Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata), h. 390. 
11 Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata), h. 393. 



 

 

pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan 

barang dilakukan. 

2. Kewajiban penjual 

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama 

dari penjual terhadap pembeli apabila barang tersebut telah dibayar 

oleh pembeli, yaitu menyerahkan barang yang diperjualbelikan 

kepada pembeli dan menanggung atau menjamin barang tersebut. 

Kemudian, dalam pasal 1491 BW, ada dua hal yang wajib 

ditanggng atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang 

dijualnya, yaitu yang pertama menjamin penguasaan barang yang 

dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, menjamin cacat 

tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat 

menjadi alasan pembatalan perjanjian. 

Kemudian dalam hukum Islam jual beli terdapat jual beli yang 

diperbolehkan dan jual beli yang terlarang. 

1. Jual beli yang diperbolehkan 

Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang 

memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Adapun jual 

beli yang diperbolehkan yaitu:
12

 

a. Jual beli lewat maklar (perantara), jual beli ini dipandang 

sah jika maklar hanya menghubungkan antara penjual 

                                                             
12 Harun. Fiqh Muamalah (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), h 71-

72. 



 

 

dan pembeli dengan mendapat fee dari kedua belah pihak 

dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan. 

b. Jual beli lelang (muzayyadah), yaitu dengan cara 

menawarkan harga barang yang akan dijual kepada 

banyak calon pembeli dan penjual menerima atau 

menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang 

tertinggi. 

c. Jual beli salam, jual beli ini adalah jual beli yang harus 

ditetapkan spesifikasinya sejak akad disepakati secara 

tepat baik itu jenisnya, kualitas dan kuantitas. 

d. Jual beli murabahah adalah jual beli dimana pihak 

penjual harus memberitahu pembeli harga pembelian 

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang 

ditambahkan. 

2. Jual beli yang terlarang 

Berikut beberapa jual beli yang terlarang, yaitu:
13

 

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh 

diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram 

juga diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan 

khamar. Rasulullah Saw, bersabda: 
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           َُْٔ ََ ٌْ ثَ ِٖ ٍْ ًَ عَيَ ًٍ أمَْوَ شَىْءٍ حَشَّ ْ٘ ًَ عَيىَ قَ َ إِراَ حَشَّ َُّ اللَّّٰ  إِ

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan 

sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya” 

(HR. Abu Dawud dan Ahmad). 

b. Jual beli yang belum jelas, yaitu sesuatu  yang bersifat 

spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, 

karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun 

pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak 

jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa 

pembayarannya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar 

antara lain: 

1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. 

Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah 

tua/masak nanti. Sebagaimana sabda Nabi Saw: 

 ِٔ ٍْ هُ اِلله صَيىَ اللهِ عَيَ ْ٘ شَ قاَهَ قاَهَ سَسُ ََ َِ عُ عَ ابْ َِ ٌْْاَسٍأََُّّٔ سَ ِِ دِ ِْ عَبْذِاللهِ بْ عَ

شَحَ  ََ ٍْعُ٘ا اىثَّ ٌَ : لََ تبَِ سَيَّ صَلََحُُٔ َٗ َٗ                                          تَّى ٌبَْذُ

Artinya:  

 “Dari „Abd. Allah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar ibn 

„umar berkata: Rasulullah Saw bersabda, jangan kalian 

membeli buah sebelum tampak matangnya”. (HR Muslim). 

2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya,  menjual 

ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih 

ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan 

induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw: 



 

 

ٍْعِ        ِْ بَ ىعَ َٖ َّ ٌَ
سَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ًَّ صَيَّى اّللُّٰ عَيَ َُّ اىَّْبِ ٍِْ اَ ٍِ ضَا ََ                        اىْ

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw melarang 

memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam 

kandungan induknya”. (HR. al-Bazzar). 

c. Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan 

dengana syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan 

jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang agama. 

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: 

ِّىُ )           آُ اىطَبْشَ َٗ ششَْطٍ )سَ َٗ ٍْعٍ  ِْ بَ ٌْ عَ
سَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ هُ اللهِ صَيىَ اللهُ عَيَ ْ٘ َٖى سَسُ َّ 

Artinya: 

 “Rasulullah Saw melarang jual beli dengan syarat”. (HR. 

Thabrani). 

d. Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, yaitu segala sesuatu 

yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan 

kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti 

memperjualbelikan barang-barang yang dapat menimbulkan 

perbuatan maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-

Maidah ayat 2: 

 . . .   ُِ ا َٗ اىْعذُْ َٗ  ٌِ ثْ ا عَيىَ الَِْ ْ٘ ُّ َٗ لََ تعََا َٗ 

Terjemahnya:  

...dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. 



 

 

e. Jual beli muhaqalah, yaitu jual beli tanaman yang masih berada 

di ladang atau sawah. Jual beli ini dilarang agama karena  

masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan. 

f. Jual beli mukhadarah, menjual buah-buahan yang masih hijau 

(belum pantas dipanen). 

g. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. 

Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya 

di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh 

berarti membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena 

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan 

kerugian dari salah satu pihak. 

h. Jual beli munabadzah adalah jual beli dengan melempar barang 

yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual 

kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang 

akan ditangkap itu. Jual beli dengan cara ini tidak sah karena 

menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan. 

i. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan 

buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran 

padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan 

merugikan pemilik padi kering. Jual beli di atas dilarang, 

berdasarkan sabda Rasulullah Saw: 

 



 

 

 ِٔ ٍْ هُ اللهِ صَيَّى اللهُ عَيَ ْ٘ َٖى سَسُ ُْْٔ أََُّّ قاَهَ َّ اىِلٍ سَضِىَ اللهُ عَ ٍَ  ِِ ِْ أَّسَِ بْ عَ

 َُ اىْ َٗ حَاقيََتِ  َُ ِِ اىْ ٌَ عَ سَيَّ آُ َٗ َٗ زَابََْتِ )سَ َُ اىْ َٗ ْاَبَذةَِ  َُ اى َٗ سَتِ  ٍَ لََ َُ اىْ َٗ خَاضَشَةِ 

 .(اىْبخَُشِيُ 

Artinya: 

 “ Dari Anas ibn Malik r.a berkata: Rasulullah Saw. telah 

melarang jual beli muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, 

munabadzah dan muzabanah”. (HR. al-Bukhari). 

Menurut H. Idri, jual beli terlarang berdasarkan hadist Rasulullah 

Saw, yaitu:
14

 

a. Jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang 

lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka, 

orang yang tertipu jelas tidak akan pernah suka karena haknya 

dikurangi atau dilanggar, sesuai sabda Nabi Saw: 

ٍْعِ اىْحَصَاةِ               ِْ بَ ٌَ عَ سَيَ َٗ  ِٔ ٍْ هُ اللهِ صَيىَ اللهُ عَيَ ْ٘ َٖى سَسُ ٌْشَةَ قاَهَ َّ ِْ أبَىِ ٕشَُ              عَ

ٍْعِ اىْغشََسِ     ِْ بَ عَ َٗ                                                                        

                                   

 

Artinya:  

“ Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw melarang jual 

beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli 

dengan cara menipu. (HR. Muslim) “. 

b. Jual beli hashah yaitu jual beli dengan menggunakan undian 

atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang 

                                                             
14 Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Cet. III; Jakarta: 

Kencana, 2017), h. 159-160. 



 

 

dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Jual beli seperti ini 

terlarang karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan. 

c. Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, 

tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan 

barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli 

seperti ini terlarang karena mengandung unsur penipuan dan 

pemalsuan. Sesuai sabda Rasulallah Saw, yaitu: 

 

ِْ حَنِ  ُِ عَ ٌَ قاَهَ : اىْبٍَِّعاَ سَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ ِِ اىَّْبىِِّ صَيىَ اللهُ عَيَ ًٍ عَ ِِ حِزَا ٌِ بْ ٍْ                      

  ُْ اِ َٗ ا ََ ِٖ عِ ٍْ افىِ بَ ََ ُٖ سِكَ ىَ ْ٘ اَ بُ بٍََّْ َٗ ُْ صَذقَاَ  قاَ فاَِ ٌْ ٌتَفََشَّ اىَ ٍَ                         باِىْخٍِاَسِ 

حِقَ  ٍُ ا  ََ مَتَ َٗ امَزبَاَ  ََ ِٖ عِ ٍْ                                                             تْ بشََمَتُ بَ

Artinya:  

“Dari Hakim ibn Hizam dari Nabi Saw, ia bersabda, penjual 

dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika 

keduanya jujur, niscaya keduanya akan diberikan barakah pada 

jual beli mereka. Jika keduanya berbohong dan 

menyembunyikan (cacat barang), niscaya berkah jual beli 

mereka dihapus.” (HR. Muslim). 

d. Jual beli secara curang (najasy) supaya harga barang lebih 

tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung 

lainnya, misalnya dalam transaksi atau pelelangan, ada 

penawaran atas suatu barang tertetentu, kemudian ada 

seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak 

berniat untuk membelinya. Dia berbuat demikian hanya karena 

memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para 



 

 

pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun 

tidak. Sesuai sabda Rasulullah Saw, yaitu:
15

 

ِِ اىَّْجْشِ  َٖى عَ َّ ٌَ سَيَ َٗ  ِٔ ٍْ هُ اللهِ صَيىَ اللهُ عَيَ ْ٘ َُّ سَسُ شَ أَ ََ ِِ عُ ِِ ابْ                     عَ

Artinya:  

Dari Ibn „Umar bahwasanya Rasulullah Saw, melarang jual beli 

najasy. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

e. Jual beli dengan cara paksaaan (bay’ al-ikrah), jika ada 

seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu 

tidak sah. Hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadinya 

paksaan, maka jual beli tersebut sah. Sesuai sabda Rasulullah 

Saw.
16

 

 ِْ ٍْعِ اىْغشََسِعَ بَ َٗ ضْطَشِّ  َُ ٍْعِ اى ِْ بَ ٌَ عَ
سَيَّ َٗ  ِٔ ٍْ َٖى اىَّْبىِِّ صَيىَ اللهُ عَيَ قَذْ َّ َٗ               

ُْ تذُْ    شَةِ قبَْوَ أَ ََ ٍْعِ اىثَّ بَ                                                               سِكَ َٗ

                     

Artinya:  

“Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur 

paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah 

sebelum diketahui buahnya”. (HR. Ahmad ibn Hanbal). 

Jual beli yang terlarang menurut M. Pudjihardjo adalah:
17

 

                                                             
15 Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi , h. 163. 
16 Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi , h. 164. 
17 Pudjiardjo dan Nur Faizin Muhith.  Fikih Ekonomi Syariah (Cet.I; Malang: Tim UB 

Press, 2019), h. 29-31. 



 

 

a. Jual beli riba, yaitu jual beli barang-barang ribawi (emas, 

perak, makanan dan sejenisnya) dengan barang ribawi yang 

secara tidak tunai atau tidak sama jumlah atau ukurannya. 

b. Jual beli Najasy, yaitu jual beli dengan cara konspirasi dengan 

sesorang untuk menaikkan harga barang bukan untuk 

membelinya, tetapi agar orang lain membeli barang itu dengan 

harga yang melebihi harga sebenarnya. 

c. Jual beli di atas jual beli lain: calon pembeli melakukan iming-

iming kepada penjual agar melakukan pembatalan dengan 

maksud agar calon pembeli itu membelinya dengan harga yang 

lebih mahal atau penjual lain melakukan iming-iming kepada 

calon pembeli agar membatalkan jual belinya dengan maksud 

agar pembeli itu menjual barang yang sama dengan harga yang 

lebih murah. 

d. Jual beli Rukban, yaitu jual beli dengan penjual yang datang 

dari pedesaan dengan membawa barang dagangan lalu 

kemudian barang itu dibeli sebelum sampai pasar sehingga 

mereka tidak mengerti harga yang sebenarnya dan terjadilah 

kerugian yang begitu besar. 

e. Jual beli dengan cara monopoli, yaitu ketika seorang pembeli 

menahan barang dan tidak memasarkannya barang di pasar 

dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan dan menaikkan 

harga dan kemudian baru menjualnya setelah harga naik. 



 

 

f. Jual beli Hadir li Badin, yaitu jual beli yang dilakukan penjual 

dari perkotaan (dari luar negeri) kepada penduduk desa 

pedalaman terhadap barang yang harganya tidak umum 

diketahui sehingga pembeli pun membelinya dengan harga 

yang terlalu mahal. 

g. Jual beli pada saat adzan Jumat sewaktu Khatib naik mimbar. 

Hal ini karena mengganggu shalat Jumat. Jual beli ini 

diharamkan dalam QS. Al-Jumat:9. 

h. Jual beli Inah, yaitu jual beli barang secara tunai dengan harga 

tertentu, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pembeli 

kepada penjual itu secara kredit (tidak tunai) dengan harga 

yang lebih mahal. 

i. Jual beli  menipu, yaitu penjualan barang yang cacat lalu 

sengaja menyembunyikan cacat itu untuk menipu pembeli. Jual 

beli ini diharamkan karena tidak sesuai dengan akhlak seorang 

muslim. Allah Swt tidak akan memberikan keberkahan atas 

jual beli ini. 

j. Jual beli yang dilakukan dengan cara memaksa salah satu 

pihak. Jual beli ini selain dapat membatalkan akad jual beli 

juga dilarang oleh Allah Swt. 

Berdasarkan landasan yang sudah dijelaskan mengenai 

karakteristik jual beli terlarang dapat disimpulkan, yaitu: 



 

 

a. Jual beli yang masih samar-samar atau belum jelas tidak 

dibenarkan dalam hukum Islam. 

b. Jual beli barang-barang  haram, seperti jual beli bangkai, darah, 

obat-obatan terlarang dan lain sebagainya telah dijelaskan 

dalam al-qur‟an. 

c. Jual beli dengan mengurangi timbangan haram hukumnya 

dalam Islam karena adanya unsur ketidakadilan, penipuan dan 

kedzoliman dari salah satu pihak yang melakukan jual beli, 

sehingga salah satunya merasa dirugikan dalam transaksi jual 

beli. 

Berdasarkan penjelasan dalam hukum Islam jual beli terdapat jual 

beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Kemudian, dari hasil 

wawancara di Desa Bonto Daeng yang menyatakan bahwa jual beli secara 

tebasan dilakukan dengan cara pedagang datang ke kebun milik petani 

yang belum siap untuk dipanen tetapi diperjualbelikan terlebih dahulu 

dengan cara menaksir sekian banyak hasil dari tanamannya dan harga yang 

akan diberikan. Jual beli secara tebasan di Desa Bonto Daeng termasuk 

dalam kategori jual beli muhaqalah dimana jual beli ini adalah jual beli 

tanaman yang masih berada di ladang atau sawah. Jual beli ini dilarang 

agama karena  masih samar-samar (tidak jelas). Akan tetapi, jual beli 

secara tebasan ini masih memungkinkan untuk dilakukan karena melihat 

masyarakat di Desa Bonto Daeng jual beli secara tebasan sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat meskipun terkadang ada salah satu pihak yang 



 

 

mengalami kerugian tetapi hal itu tidak membuat masyarakat berhenti 

melakukan jual beli dengan cara tebasan karna proses jual beli ini 

dianggap lebih mudah dalam melakukan transaksi dan pemilik kebun tidak 

perlu lagi mengeluarkan biaya panen serta lebih menghemat tenaga juga 

saat ini jarak transaksi dan masa panennya sudah tidak berlangsung lama 

hanya berkisar satu pekan sampai satu bulan setelah melakukan perjanjian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian secara keseluruhan dalam skripsi ini dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktek jual beli hasil tani secara tebasan di Desa Bonto Daeng, 

Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dilakukan dengan cara 

pedagang menemui pihak pemilik kebun kemudian bersama-sama 

mendatangi kebun milik petani agar dapat mempertimbangkan 

harga melihat dari kualitas dari sayuran yang akan dibelinya dan 

kemudian memberikan penaksiran terhadap objek yang akan 

dibelinya lalu memberikan penawaran terhadap harga yang akan 

disepakati. Jual beli secara tebasan ini sudah berlangsung lama 

karenanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Bonto Daeng 

dengan jual beli seperti ini, meskipun salah satu pihak biasanya 

mengalami kerugian tetapi masyarakat tetap melakukan jual beli 

secara tebasan karena seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa 

jual beli dengan cara tebasan sudah menjadi kebiasaan atau sudah 

turun temurun bagi masyarakat desa Bonto Daeng. 

2. Praktek jual beli secara tebasan Di Desa Bonto Daeng, Kecamatan 

Uluere, Kabupaten Bantaeng, tidak sesuai dengan tinjauan hukum 

Islam sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw tidak 
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membenarkan jual beli yang masih berada diladang atau sawah ini 

berdasarkan riwayat HR. Bukhari karena masih bersifat samar-

samar atau belum jelas. Kemudian, dalam pasal 1491 BW, ada dua 

hal yang wajib ditanggng atau dijamin oleh penjual terhadap 

barang yang dijualnya, yaitu yang pertama menjamin penguasaan 

barang yang dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, 

menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian 

rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian. Dari kewajiban 

penjual di atas tidak dipenuhi oleh petani yang menjual hasil 

taninya secara tebasan karena setelah kedua pihak melakukan 

transaksi maka sayur yang diperjualbelikan sudah sepenuhnya 

menjadi tanggung jawab pembeli meskipun belum tiba masa 

panennya dan tidak menutup kemungkinan kualitas dari sayur 

tersebut menurun karena pengaruh dari cuaca ataupun hama. 

B. Saran  

Berdasarkan dari hasil pembahasan skripsi, penulis merasa perlu untuk 

memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut: 

1. Untuk proses jual belinya ada baiknya jika dilakukan setelah sayur 

mayur tersebut sudah tiba masa panennya agar tidak ada lagi 

kemungkinan ada yang merasa dirugikan karena harga yang diberikan 

sesuai dengan harga pasar saat itu juga dan tidak ada lagi keraguan 

mengenai harga yang sering kali berubah-ubah. 
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2. Untuk masyarakat di Desa Bonto Daeng, sekiranya jika ingin 

melakukan jual beli perlu untuk mengetahui terlebih dahulu jual beli 

apa saja yang dilarang dalam Islam, sehingga jual beli yang dilakukan 

sesuai dengan aturan jual beli yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadis. 
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Wawancara dengan warga Desa Bonto Daeng selaku Pedagang 
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Wawancara dengan warga Desa Bonto Daeng selaku Petani 
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dan Ibu Mariati, penulis memulai pendidikan Sekolah 

Dasar di SD INP Tamaona dan lulus pada tahun 2010, 

kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah  

  
Pertama di SMP Negeri 1 Sinoa dan lulus pada tahun 2013, dan kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Bantaeng  dan 

lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis mendaftarkan diri di Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar dan lulus di jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum dengan jalur UMM. Semasa duduk di 
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