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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No: 158 Tahun 

1987 dan No: 0543b/U/1987. Terdapat sejumlah istilah dan kosakata yang berasal 

dari bahasa Arab dengan huruf hijai‟yyah ditransliterasi kedalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta T te ت

 tsa S es (dengan titi di atas) ث

 jim J je ج

 ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ba خ

 da D de د

 dzal Z zet ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 sad S es (dengan titik di bawah) ص

 dad D de (dengan titik di bawah) ض

 ta T te (dengan titi di bawah) ط
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 za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

  ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain G ge غ

 fa F ef ؼ

 qaf Q qi ؽ

 kaf K ka ؾ

 lam L el ؿ

 mim N em ـ

 nun N en ف

 wau W we ك

 ha H ha ق

 hamzah „ apostrof ء

 ya Y ye ي

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

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda („). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah a a اَ 

 Kasrah i i اَ 

 Dammah u u اَ 

Contoh: 

ك يْفََ     : kaifa 
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ه وْؿ       : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf Nama 

/َ...يَ   Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas ...اَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ئَ 

 Dhammah dan wau u u dan garis di atas ك

Contoh: 

ق يْلَ َ  maata :   م اتَ   : qiila 

 yamuutu :  ي م وْتَ   ramaa :  ر م ئَْ

4. Ta Marbutah 

Translitersi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhomah. ta marbutah harakat fathah, kasrah, 

dan dhammah, transliterasinya [t]. ta marbutah harakat sukun, transliterasinya [h]. ta 

marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan [ha]. 

Contoh: 

ةَ    raudah al-atfal :  ر كْض ة َالأ َطْف لَْ كْم   al-hikmah :  ا لْح 

لةَ  يػْن ة َا لف اض    al-madiinah al-faadilah :  الْم د 

5. Syaddah (Tasydid) 

()ئَ   dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan 

ganda) yang diberi tanda syaddah. )ئ( bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului 

oleh huruf kasrah )ِئ(, ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
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Contoh: 

 al-haqq :   ا لْح قََّ   rabbanaa :  ر بػَّن ا

 najjainaa :  ن جَّيْنا

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا لْشَّمْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  ا لْلز لْز لةَ 

7. Hamzah 

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ‟al-nau :  ا لْنػ وْعَ   ta‟muruuna :  ت أْم ر كْفَ 
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ABSTRAK 

 
Nama  : Satriyo Malik Fajar 

Nim  : 10100116104 

Judul        : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada 

Sistem Tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang di Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa. Adapun permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut : 1) 

Bagaimana bagi hasil dalam sistem tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 

2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam sistem tesang di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

 Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan 

Bagi Hasil Pada Sistem Tesang, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Syar‟i, Yuridis dan Sosiologis dengan 

sumber data ialah masyarakat di Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa dan salah 

satu pemilik lahan dan pengelola lahan. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan 

penulusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukab melalui beberapa 

tahapan yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dalam sistem 

tesang menurut hukum Islam merupakan hal diperbolehkan sesuai dengan akad 

muzara‟ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad muzara‟ah diperbolehkan yang 

penting tidak merugikan salah satu pihak. sistem ini telah lama dikenal dan 

diterapkan oleh masyarakat Pallangga secara turun-temurun oleh para pendahulu 

meraka dan dilakukan secara lisan tanpa akta yang mengikatnya didalam bagi hasil 

tersebut. Kemudian didalam perjanjian yang telah mereka sepakati yaitu pihak 

ditentukan dengan menurut perbandingan tertentu, yaitu satu banding satu apabila 

pemilik modal menyediakan semua kebutuhan pengelolah dan dua banding satu 

apabila pemilik lahan hanya menunggu hasilnya saja
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang memiliki populasi yang 

sangat padat penduduk mencapai 200 juta jiwa lebih penduduknya, kesejahteraan 

menjadi tujuan utama bagi seluruh bangsa yang ada didunia. Salah satu hambatan 

untuk mencapai kesejahteraan tersebut merupakan masalah kesejahteraan sosial.
1
 

Kesejahteraan sosial merupakan salah suatu keadaan yang memiliki sifat 

multidimensi yang didefinisikan sebagai keadaan suatu kelompok atau golongan yang 

tidak terpenuhi atau tidak tercukupi kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan sesuai 

dengan rancangan kehidupan yang lebih layak masih saja belum mencukupi 

kebutuhan masyarakat inilah salah satu masalah terbesar yang dihadapi Negara 

Indonesia. 

Ketidak mampuan tidak hanya dirasakan oleh Negara berkembang saja akan 

tetapi suatu masalah yang dihadapi oleh Negara-negara lainnya. Ketidak mampuan 

tersebut merupakan permasalahan yang sangat serius dihadapi oleh Negara maju 

maupun berkembang sehingga perlu penanganan dan strategi untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Kesejahteraan sosial dapat kita ukur dengan tingkat 

pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara. Peranan pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat melakukan berbagai cara untuk 

memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan 

                                                             
1
Rukmianto Isbandi, Kesejahteraan Sosial ( Cet II, Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 2013 ), 

h. 20. 
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sehingga membuat masyarakat sejahtera.
2
 Kebijakan tersebut antara lain 

menyediakan lapang kerja untuk mensejahrakan masyarakat. Oleh sebab itu 

masyarakat diperuntukkan dalam mengelolah sumberdaya baik sumber daya manusia 

atau sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup masyarakat sekitarnya, oleh sebab 

itu masyarakat memiliki hak untuk berkerja dan hak untuk memperoleh kehidupan 

yang layak untuk kesejahteraannya karena itu didalam ajaran Islam pun mengajarkan 

untuk selalu berkerja keras karena menurut ajaran Islam bekerja adalah salah satu 

ibadah yang memiliki nilai lebih disisi Allah swt dengan niat yang tulus karena 

mengejar ridhonya. Dimana setiap manusia yang ada didunia dijanjikan pahala bagi 

mereka yang berkerja untuk ridhonya dan untuk menafkahi keluarganya. Hal ini 

seperti firman Allah swt. Dalam QS at-Taubah/9:105 

تِ وَٱلشه  ُۡ لِنِ ٱلۡغَ ًٰ عَٰ وىَ إِلَ ُ عَوَلكَُنۡ وَسَسُىلهُُۥ وَٱلۡوُؤۡهٌِىُىََۖ وَسَتشَُدُّ ذَحِ فٌَُُجَِّئكُُن ثِوَب وَقلُِ ٱعۡوَلىُاْ فسََُشََي ٱللَّه هَٰ

 ١ٓٔكٌُتنُۡ تعَۡوَلىُىَ  

Terjemahnya: 

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
3
 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu berkodrat hidup dalam masyarakat 

sebagai makhluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan manusia lain untuk hidup 

bersama sebagai masyarakat dalam hal ini bermasyarakat manusia saling 

berhubungan antara satu sama lain yang didasari atau tidak untuk memenuhi 

                                                             
2
Ferry Prasetyia, Modul Ekonomi Publik Peran Pemerintah, Skripsi (Malang, Fakultas Ekono

mi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2012), h.3. Diakses Pada Tanggal 19 September 2019 
3
Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung:Jabal,2010),h.107 
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kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Begitu pula masyarakat yang ada pada Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan pada umumnya termasuk didalam 

kategorikan masyarakat Homogeny, cirinya yang dapat dilihat dari perkembangan 

sifat gotong royong yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya 

terutama pada saat melakukan kegiatan memajukan desa dalam segi kesejahteraan 

umum yang dilakukan secara bersama-sama.
4
  

Dikalangan masyarakat Kecamtan Pallangga kabupaten Gowa Sulawesi 

Selatan memiliki berbagai macam mata pencarian yang ada didaerah tersebut, 

sebagian besar diaerah pedesaan memilih untuk bertani, berternak dan mengolah 

lahan-lahan yang ada pada daerah tempat mereka memukim untuk keberlangsungan 

hidupnya, sehingga dari hasil lahan yang mereka kelola sebagian untuk dijual 

sebagian pula untuk dikomsumsi sehari-hari hasil dari pengelolaan lahan tersebut 

diarahkan pada pencapaian swasembada pangan sehingga dapat mendorong 

peningkatan taraf hidup masyarakat, selain itu mempunyai potensi yang sangat besar 

untuk penghasilan devisi dan bahkan akan menjadi mata perdagangan yang dapat 

memperkecil devisa yang selama ini digunakan untuk mengimpor hasilnya.
5
 

Sistem bagi hasil didasari oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

menyangkut asas kebesan berkontrak sebagaimana pasal 1338 menjelaskan semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya, makna dari dasar hukum tersebut adalah sebagai dasar para pihak boleh 

memilih hal-hal yang mereka sepakati dengan pembatasaan publik yang berlaku oleh 

karena itu para pihak juga harus memperlakukan perhitungan pajak terhadap bagi 

                                                             
4
Ahmad azhar basyir, Asas-Asas hukum mu‟amalah (hukum perdata islam) (yogyakarat: uin p

ress,2000), h. 143.  
5
Laporan Final rp12-JM Kabupaten Gowa. (2015), h.19 
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hasil yang diterima karena hal ini tidak dipoerbolehkan oleh hukum perpajakan yang 

merupakan ketentuan publik yang tidak dapat dikesampingkan.
6
 

Berdasarkan pada undang-undang diatas yang mengatur tentang suatu 

perjanjain pengusahaan tanah dengan cara bagi hasil, agar pembagian hasil tanah atau 

hasil lainnya antara pemilik dan pengelola dilakukan atas dasar adil dan dijamin 

kepastian hukumnya yang layak bagi pengelola tersebut sehingga adanya kepastian 

hukum mereka yang melakukan transaksi bagi hasil yang mereka lakukan selama ini 

dikalangan masyarakat.  

Yang dimaksud didalam perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 UU No.2 Tahun 

1960, semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan pengelolah sendiri 

secara tertulis dihadapan kepala desa atau petinggi yang bersangkutan dengan saksi 

minimal dua orang dari masing-masing pihak.
7
 

Berdasarkan penjelasan diatas tentang landasan hukum nasional tentang 

sistem bagi hasil yang menjamin akan bagi hasil yang adil antara kedua belah pihak 

dengan dilandaskan hukum yang kuat. Tetapi perlu pemahaman masyarakat tentang 

aturan tersebut sehingga aturan tentang perjanjian bagi hasil dapat efektif 

dimasyarakat terkhusus dimasyarakat Kecamatan pallangga Kabupaten Gowa. 

Pandangan masyarakat umum tentang sistem bagi hasil merupakan suatu 

bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau pemodal dengan pekerja. Munculnya 

perjanjian ini dikarenakan adanya pemodal yang tidak memiliki keahlian dalam 

mengelola modal yang dimilikinya atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola 

suatu modal yang dimiliki tersebut, dan terkadang perjanjian tersebut muncul kareana 

                                                             
6
Prasetio Bimo,Kerja Sama Bagi Hasil dan Waralaba, Jurnal, h.10 Diakses tanggal 3 Juni. 

7
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil  
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adanya pekerja yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu usaha namun tidak 

memiliki lahan atau modal untuk berkerja dalam bidang keahliannya. Oleh sebab itu 

pemodal melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan 

antara kedua belah pihak adapun manfaat yang mereka rasakan yakni untuk saling 

mempererat tali persaudaraan dan tolong menolong diantara mereka. 

Berbagai pandangan ulama membolehkan akad musaqah, muzara‟ah, dan 

mukhabarah karena selain berdasarkan sunnah rasul dan ajaran para sahabat rasul 

tentang akad begi hasil serta memberikan pula keuntungan kepada kedua belah pihak. 

Adapun persamaan dan perbedaan antara musaqah, muzara‟ah dan mukhabarah yaitu 

persamaan dari ketigan-tiganya merupakan akad (perjanjian), sedangkan perbedaanya 

adalah didalam musaqah tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk 

memeliharanya. Dalam muzara‟ah tanaman di tanah belum ada, tanahnya harus 

masih digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari petani (orang yang 

menggarap) sedangkan didalam mukhabarah tanaman di tanah belum ada serta 

tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapanya namun benihnya dari pemilik 

lahan.
8
 

Kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat didaerah Kecamatan Pallangga 

dalam pemahaman tentang sistem bagi hasil dikenal sebagai sistem Tesang, sistem 

bagi hasil tersebut sangat dikenal dan sering digunakan didalam transaksi atau 

perjanjian apapun dikalangan masyarakat baik dibidang pertanian, perdagangan serta 

dalam bagi hasil dalam pengelolan tanah. Pemahaman bagi hasil atau sistem bagi 

hasil Tesang ini memiliki kelemahan dalam mengikat perjanjian untuk mengikat 

                                                             
8
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Cet. II; Jakarta: Gaya Media pratama, 2007), h.275 
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antara kedua belah pihak maka dari itu sistem Tesang sering menimbulkan pertikaian 

antara pihak pertama dan pihak lainnya. 

 Banyaknya pertikaian dikarenakan pembagian hasil dari suatu usaha atau 

hasil panen yang telah didapatkan tidak sesuai pembagiannya sebab ada beberapa 

pihak yang terkait didalam pemebagian hasil tersebut seperti, pemodal dan tokoh 

yang disegani atau tokoh yang dituakan diddalam masyarakat tersebut. Tokoh yang 

disegani atau tokoh yang dituakan tersebut harus memiliki bagian didalam penen atau 

bagi hasil tersebut, akan tetapi banyak pekerja yang merasa dirugikan didalam 

pembagian hasilnya karena dianggap tidak sesuai usaha yang dilakukan dan apa yang 

mereka dapatkan pada hasil panen atau hasil usaha yang mereka lakukan. 

Hal-hal yang dipaparkan diatas merupakan masalah yang komplek dan 

penting untuk dijawab secara ilmiah sehingga penulis tertantang untuk mengangkat 

dan meneliti permasalahan yang terjadi di masyarakat luas. Selain itu penulis juga 

berinteraksi dengan pihak yang melakukan transaksi perjanjian bagi hasil, secara 

langsung sehingga masalah-masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus. 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak jelas kesalah 

pahaman maka penelitian memberikan definisi mengenai pemahaman skripsi ini, 

diperlukan beberapa penjelasan yang terkait dengan judul skripsi yakni “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang Kecamatan 

Pallangga Kabupaten Gowa?”. 
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1. Hukum Islam adalah istilah diindonesia yang merupakan hasil produk 

pemikiran yang meliputi: produk pemikiran fiqih, produk pemikiran fatwa 

ulama, produk pemikiran yurispundensi, produk pemikiran perundang-

undangan dan pemikiran teori sosiologi hukum.
9
 

2. Bagi Hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau 

pemodal dengan pekerja yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan 

perjanjian yang sudah dibuat.
10

 

3. Penerapan adalah suatu perbuatan atau mempraktekkan suatu teori, 

metode, dan lain-lainnya untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk 

mencapai kepentingan yang diinginkan.
11

 

4. Sistem Tesang merupakan sebuah sistem bagi hasil yang ada pada dearah 

khususnya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

5. Kecamatan Pallangga adalah suatu Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Gowa Provensi Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan deskripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa fakus 

penelitian ini berfokus pada pemusatan pada bagi hasil terhadap tujuan penelitian 

yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

                                                             
9
Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Cet.II; Makassar: Alauddin University Press, 

2018), h.30 
10

Prasetio Bimo,Kerja Sama Bagi Hasil dan Waralaba, Jurnal, h.10 Diakses pada tanggal 03 

juni 2015 
11

Halim andreas, Kamus Lengkap 1 Milliyard (Surabaya, Sulita Jaya), h. 439 
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Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok masalah dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil Pada 

Sistem Tesang Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?. 

1. Bagaimana bagi hasil dalam sistem Tesang di Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam sistem 

Tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pusataka/Penelitan Terdahulu 

Setelah penulis melakukan penulusuran penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa penelitian 

maupun buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan judul bagi hasil dalam 

sistem Tesang diantaranya: 

1. Hendrawati Hamid, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan 

Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan, Jurnal, Dalam jurnal tersebut membahas tentang peran 

pemerintah untuk memberdayakan petani padi sehingga petani disana 

memiliki kualitas hidup yang tinggi. 

2. Andi Arwini, Sistem Bagi Hasil (muazara‟ah) Pada Masyarakat Petani 

Penggarap Dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turate Kab. 

Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam, Skripsi, dalam skripsi tersebut 

mambahas tentang bentuk bagi hasil antara lain seperdua, sepertiga, dan 

seperempat atau sistem bagi hasil sepertiga untuk pemilik lahan dan 

duapertiga untuk petani penggarap. 
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3. Rohidin, Pengantar Hukum Islam, Buku tersebut menjelaskan tentang 

bagaiaman hukum Islam tentang bagi hasil atau akad-akad yang dipelajari 

di dalam Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 

studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempuyai satu kewajiban secara 

formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut, adapun tujuan dan 

kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep bagi hasil dalam sistem Tesang menurut hukum 

Islam. 

b. Untuk mengetahui konsep bagi hasil dalam sistem Tesang yang berada pada 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi 

penulis khususnya kemudian menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum 

Islam khususnya bidang muamalah dan fiqih kontemporer. 

b. Kegunaan Praktis 

Selanjutnya untuk menuju profesionalisme sebagai sumbangsi kepada 

masyarakat Pallangga guna mengetahui bagi hasil atau sistem tesangi dalam tinjauan 

hukum Islam, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti-peneliti 

berikutnya untuk menuju profesionalisme sebagai calon sarjana hukum. 

 



10 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Bagi Hasil  

Bagi hasil menurut bahasa biasa diartikan dalam bahasa inggris dikenal 

dengan profit sharing dalam kamus ekonomi biasanya diartikan dengan pembagian 

laba atau dalam arti lain pembagian pendapatan yang disalurkan kepada pemilik atau 

pemodal kepada pekerja dalam hal memproduksi suatu modal yang dapat 

memperoleh keuntungan bersama.
12

 Sedangkan menurut istilah bagi hasil merupakan 

suatu bentuk skema yang pembiayaan alternatife, yang memiliki karateristik yang 

khusus dalam hal pembiayan atau modal yang dikelolah bersama dengan tujuan untuk 

mencapai suatu keuntungan bersama.
13

  

Beberapa penjelasan diatas tentang pengertian bagi hasil, Banyak pula para 

ahli berpendapat tentang bagi hasil seperti yang dikemukakan oleh Abdurrahman 

yang mengemukakan pendapat bahwa bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang 

diterima pekerja berdasarkan pemberian laba yang dihasil oleh pemodal dengan 

bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, ketika proyek mengalami 

kegagalan maka kerugian ditanggung kepada kedua belah pihak.
14

 Sedang pendapat 

yang dikemukakan oleh Karim tentang bagi hasil yaitu bentuk return atau perolehan 

pendapatan dari bentuk investasi dalam jangka waktu yang terus menerus dilakukan 

tanpa memiliki kepastian atau ketetapan yang dibuat dalam menjalankan usaha 

                                                             
12

Muhammad, Manejemen Bank Syaraih (Cet. II; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen YKPN, 2011), h. 109 
13

Novita Erliana Sari, Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan 

Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madium, skripsi (Madium, Universitas 

PGRI Madium, 2017), h. 60. Diakses Pada Tanggal 24 April 2018. 
14

Muhamad, Manajemen Keungan Syariah, h. 256 
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tersebut, maka besar kecil keuntungan tergantung pada hasil usaha yang sedang 

dilakukan.
15

Itulah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang bagi hasil 

dimana pendapat tersebut memiliki ketergantungan jangka waktu yang 

mempengaruhi hasil dari usaha yang dilakukan. Diperkuat pula dengan landasan 

hukum pada UU No. 2 tahun 1960 yang menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil 

sebagai berikut: 

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang 

diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) 

dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk 

menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya 

antara kedua belah pihak.
16

 

Undang-undang tersebut menjelaskan tentang bagi hasil boleh dilakukan 

dengan siapa saja dengan tujuan memperoleh keuntungan yang disepakati kedua 

belah pihak. Dalam melakukan perjanjian bagi hasil ini ada pula aturan yang 

mengatur kepastian hukum didalam pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960 yang menjelaskan 

tentang kepastian hukum dalam melakukan perjanjian pertanian yang berbunyi 

sebagia berikut: 

Dalam hal perjanjian bagi hasil menurut pasal 3 UU No. 2 Tahun 1960, semua 

perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis 

dihadapan kepala desa atau petinggi yang bersangkutan dengan saksi minimal dua 

orang dari masing-masing pihak. 

Berdasar pada undang-undang diatas pihak dipastikan kekuatan hukumnya 

dalam melakukan pejanjian bagi hasil dimana perjanjian tersebut harus tertulis dan 

memiliki minimal dua saksi dari pemodal dan dua saksi dari penggarap dihadapan 

petinggi atau lembaga yang berwenang dalam hal pembuatan perjanjian tersebut 

                                                             
15

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, h. 240 

16
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, Tentang Perjanjian Bagi Hasil 
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sehingga dalam melakukan perjanjian itu salah satu pihak tidak melakukan ingkar 

janji dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam melakukan suatu perjanjian bagi hasil 

dituangkan didalam Undang-undang pasal 4 No. 2 Tahun 1960 tentang pertanian, 

yang menjelaskan sebagai berikut: 

 Menerangkan bahwa batas waktu yang diperjanjiakan seperti tanah sawah 

tiga tahun dan untuk tanah kering lima tahun maka dalam perjanjian bagi hasil 

tersebut berakhir, namun tanaman tersebut belum masa panen maka perjanjian ini 

diperbolehkan untuk dilanjut dengan persyaratan sampai selesainya masa panen 

dalam jangka waktu hanya sampai satu tahun saja. 

Kemudian, Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan tentang kondisi dan 

situasi yang terjadi pada kondisi tanah dimana pasal diatas mengatur masa atau 

jangka waktu diperbolehkannya mengelolah tanah atau lahan dengan tujuan tercapai 

kepastian pada hukum terhadap pemilik tanah untuk dalam mengelolah tanah atau 

lahan tersebut.
17

 

Kemudian, pembagian yang diterapkan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 

1960 tentang pertanian, sesuai dengan besar imbalan hasil panen yang diperoleh 

maka Undang-undang ini mengatur pembagian hasil serta beban-beban yang 

ditanggung oleh kedua belah pihak yang menjadi hak dan kewajiban dalam 

menjalankan usaha tersebut antara lain: 

1. Satu bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik tanah (1 : 1) 

bagi tanaman sawah. 

2. Dua pertiga bagian untuk bagian penggarap dan satu pertiga untuk bagian 

pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi ditanami dilandang 

kering (2/3 : 1/3).
18

  

                                                             
17

Muhammad Alif, Perjanjian  Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut UU No. 2 Tahun 1960 

Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, Jurnal (Edisi 2, Vol 3, 2015), h. 4. 
18

Mardani, Fiqih  Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 215 
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Pembagian diatas adalah hasil bersih dari panen sedang hasil kotornya sudah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang harus keluar seperti benih, pupuk, tenaga kerja 

sewaan, biaya panen, biaya penanaman, dan zakat bagi yang mengelurkannya namun 

pajak tanah menjadi tanggungan dari pemilik tanah. Pembagian tersebut menjadi 

suatu kesepakatan bersama untuk mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian 

antara pemilik modal dengan pekerja. 

 Peraturan perundangan-undangan yang menjelaskan tentang bagi hasil diatas 

memberikan kita pemahaman dalam menerapkan suatu usaha bagi hasil dengan jamin 

kepastian hukum dan pembagian hasil dari usaha mencapai kata keadilan agar bisa 

menunjang perekonomian masyarakat.     

Prinsip pembagian tersebut diterapkan atau diaplikasikan di berbagai daerah 

termasuk daerah Kabupaten Gowa terkhusus di daerah Pallangga, Daerah tersebut 

menerapkan prinsip sistem bagi hasil yang kerap dikenal dengan sistem tesang. 

Sistem tesang menjadi suatu sistem yang sering dilakukan oleh masyarakat Pallangga 

untuk melakukan suatu usaha bersama demi mendapatkan suatu keuntungan serta 

sistem mampu mempererat tali persaudaraan di Pallangga. 

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Tesang 

Sistem Tesang merupakan sistem bagi hasil yang diperkenal oleh masyarakat 

Pallangga untuk mengelola suatu lahan atau modal kepada pekerja dengan tujuan 

untuk mempererat tali persaudara dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat 

yang tidak memiliki lahan atau modal, kemudian sistem bagi hasil merupakan suatu 

perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Adapun sistem bagi 

hasil yang dikenalkan didalam agama Islam dibagi menjadi empat bagian yaitu 
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Muzara‟ah, Mukhabarah, Mudharabah, dan Musaqah. Keempat sistem ini 

menjelaskan tentang bagaimana sistem bagi hasil dipandangan dari segi ke Islaman.  

Pengertian Muzara‟ah menurut bahasa adalah memiliki dua arti, yang pertama 

Al-muzara‟ah yang berarti Tharh Al-zur‟ah (melemparkan tanaman), maksudnya 

adalah modal. Makna yang pertama adalah makna majaz dan yang kedua ialah makna 

yang hakiki dan menurut istilah adalah suatu kerja sama dalam mengelolah suatu 

lahan antara pekerja dan pemilik lahan tersebut, didalam perjanjian kerja sama 

tersebut pemilik lahan memberikan lahannya kepada pekerja untuk dikelolah dengan 

pembagian tertentu dari hasil penggarapan lahan tersebut.
19

 

Adapun pendapat para ulama tentang Muzara‟ah seperti yang didefinisikan 

oleh Wahbah Zuhaily menuliskan bahwa ulama Malikiyah mendefiniskannya dengan 

kerja sama dalam bercocok tanam. Ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan 

pemindahan pengelolaan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau 

mengerjakannya, adapun hasilnya akan dibagi kepada kedua pihak, maka dari itu 

Muzara‟ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan 

imbalan sebagian hasilnya dengan pembagian seperdua, sepertiga atau seperempat. 

Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggu oleh yang mengerjakannya.
20

 

Adapun dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum 

Muzara‟ah adalah suruh al-zukhruf 42/32 

 

ُبََۚ وَسَفعٌَۡبَ ثعَۡعَ  ًۡ عُِشَتهَنُۡ فٍِ ٱلۡحَُىَٰحِ ٱلذُّ ٌهَنُ هه ُۡ هنُۡ فىَۡقَ ثعَۡطٖ أهَنُۡ َقَۡسِوُىىَ سَحۡوَتَ سَثِّكََۚ ًحَۡيُ قسََوٌۡبَ ثَ

ب َجَۡوَعُىىَ   وه شٞ هِّ ُۡ بۗ وَسَحۡوَتُ سَثِّكَ خَ تَهخِزَ ثعَۡعُهنُ ثعَۡعٗب سُخۡشَِّٗ تٖ لُِّ  ٕٖدَسَجَٰ

 

                                                             
19

Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 153 
20

Mardani, Fiqih  Ekonomi Islam, h. 206 
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Terjemahnya: 
 

 Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 

Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 

derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan 

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa rahmat dan pemberian wahyu adalah 

wewenang Allah swt, semua itu sudah ditetapkan melalui hukum-hukum berdasarkan 

kebijaksanaan, baik yang bersifat umum maupun khusus oleh karena itu Allah swt 

telah membagi-bagi sarana kehidupan didunia karena mereka tidak dapat 

melakukannya sendiri oleh sebab itu mereka telah meningkatkan sebagian harta 

benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lainnya sehingga mereka dapat mempergunakan 

sebagian yang lainnya untuk tolong menolong dalam memenuhi kebetuhan 

hidupnya.
21

   

Berdasarkan pada beberapa pandangan para ulama yang dikemukakan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah pembagian 

hasil keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan antara pemodal 

dengan pekerja karena pemodal tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam 

mengelolah modal yang dimiliki oleh karena itu pemodal memberikan modalnya 

kepada pekerja untuk mampu memanfaatkan dan memberikan kemaslahatan bagi 

keduanya.    

Adapun syarat-syarat dan rukun yang dikemukakan oleh para ulama seperti 

menurut Hanafiyah, rukun muzara‟ah ialah akad, yaitu ijibab dan kabul antara 

                                                             

21
Quraish shihab, Tafsir Al-Misbah (Vol. XII; Jakarta: Letera Hati, 2010), h. 241 
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pemodal dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muzara‟ah menurut 

Hanafiayah ada empat yaitu: 

1. Tanah. 

2. Perbuatan pekerja. 

3. Modal. 

4. Alat-alat untuk bekerja. 

Inilah syara-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan akad atau perjanjian 

bagi hasil yang bersifat muzara‟ah yaitu sebagai berikut: 

1. Syarat yang bertalian dengan aqidahin, yaitu harus berakal. 

2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyarakat adanya penentuan 

macam apa saja yang akan ditanam. 

3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu: 

a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya 

ketika akad). 

b. Hasil adalah milik bersama. 

c. Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, 

misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil 

bagiannya singkong, maka hal itu tidak sah. 

d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui. 

e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penembahan yang maklum. 

4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu tanah 

tersebut dapat ditanami dan tanah tersubut dapat juga diketahui batas-

batasnya. 

5. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah: 
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a. Waktu telah ditentukan. 

b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti 

menam padi waktunya kurang lebih empat bulan (tergantung teknologi 

yang digunakan termasuk kebiasaan setempat). 

c. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut 

kebiasaan. 

6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara‟ah, alat-alat tersebut 

disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik 

tanah.
22

 

Menurut Hanabilah, rukun muzara‟ah ada satu yaitu, ijab dan kabul, boleh 

dilakukan dengan lafas apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul bahkan 

muzara‟ah sah dilafaskan dengan lafas ijarah. Sedangkan pengertian Mukhabarah 

adalah salah satu perjanjian bagi hasil yang memiliki kesamaan akadnya dengan 

muzara‟ah dilihat dari dasar hukum, syarat, dan rukunya.
23

 

Keduan perjanjian bagi hasil diatas, Masih dalam perdebatan dikalangan para 

ulama. Banyak pula para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan dan banyak pula 

para ulama tidak membolehkan. Tapi dilihat dari manfaat yang bisa diambil dari 

kedua akad tersebut, maka secara syarat perjanjian bagi hasil baik mukhabarah atau 

muzara‟ah bisa dilakukan dengan maksud bukan mencari keuntungan untuk diri 

sendiri melain untuk mencari keuntungan bersama dan untuk mempererat tali 

persaudaran antara masyarakat. 

 Terdapat perbedaan antara perjanjian bagi hasil yang bersifat mukhabarah dan 

muzara‟ah terletak pada hal apa yang akan diperjanjikan apakah menjadi tanggung 

                                                             
22

Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, h. 159 
23

Nasrun Haroen,  Fiqih Muamalah, h. 275 
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jawab dari pemodal atau menjadi tanggung jawab dari pekerja.
24

 Seperti benih yang 

menjadi tanggungan dari pemodal dan pekerja hanya merawat benih tersebut hingga 

mendapatkan hasil itulah akad dari mukhabarah, sedangkan akad muzara‟ah benih 

menjadi tanggung jawab dari pekerja dan pemodal menyedikan lahan untuk pekerja 

sampai mendapatkan hasilnya. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam 

akad mukharabah, antara lain: 

1. Para akid sudah cukup dewasa. 

2. Usahakan seagama. 

3. Lahan yang diperjanjikan harus benar-benar bisa menghasilkan.  

4. Akad mukhabarah harus jelas dan tidak ada keragun serta kecurangan.  

 Manfaat yang bisa kita raih dari perjanjian bagi hasil yang bersifat mukhabara  

antara lain sebagai berikut: 

a. Membantu dalam segi perekonomian. 

b. Membuat peluang kerja. 

c. Mendidik masyarakat agar dapat bekerja keras dan kerja profesional. 

d. Memperkuat hubungan persodaraan antara pemodal dan pekerja. 

e. Mengajarkan masyarakat tentang akad-akad yang ada pada ajaran Islam.  

Pijakan para ulama tentang dasar hukum diperbolehkan atau tidaknya 

menggunakan akad mukhabarah dalam bermuamalah sebab banyaknya para ulama 

melarang menggunakan akad tersebut dengan berpendapat bahwa tanah atau ladang 

dilarang untuk dibagi dua dengan berdasar pada hadis yang di riwayatkan oleh
25

, 

Bukhari yang tertulis:  

                                                             
24

Nasrun Haroen,  Fiqih Muamalah, h. 276 
25

Mardani,  Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2016), h. 193 
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Berkata Rafi‟ bin Khadij: diantara anshar yang paling banyak 

mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan sebagian tanah untuk 

kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang 

sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh 

karenanya rasullulah saw. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. 

Bukhari)
26

. 

Berlandas dengan hadis tersebut, sebagian para ulama berpendapat untuk 

tidak memperbolehkan melakukuan akad mukhabarah dengan maksud ditentukannya 

penghasilan dari sebagian tanah meski kepunyaan salah seorang dari mereka dan 

dibuktikan pada kejadian pada zaman Rasullah saw mereka membagi tanah dimana 

ada tanah yang subur dan ada tanah yang kurang subur keadaan ini yang dilarang 

untuk dilakukan dengan syarat mengambil hasil dari sebagian tanah dan adapun 

pijakan para ulama tentang dasar hukum diperbolehkannya akad mukhabarah dalam 

bermuamalah yang di riwayatkan oleh, H.R. Muslim yang tertulis: 

Dari Ibnu Umar: sesungguhnya nabi saw. Telah memberikan kebun 

kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian 

mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan 

maupaun dari hasil pertahun (palawija) (H.R. Muslim).
27

 

Berlandas dengan hadis diatas sebagian para ulama berpendapat bahwa 

diperbolehkan melakukan akad mukhabarah dengan penjelasan bahwa Rasullah  saw 

telah melakukan atau mencontohkan bagaiaman cara melakukan akad yang baik dan 

benar dimana pembagiannya menurut kesepakatan bersama dengan landasan keadilan 

dan kejujuran dalam melakukan akad tersebut. 

Selanjutnya pengertian mudharabah secara etimologis mempunyai arti 

berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian untuk urusan muamalah 

sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS. an-Nisaa 4/101, 

                                                             
26

Shabir Muslich, Riyadhus Shalihin II  (Cet. II; Semarang: Karya Toha Putra, 2004), h. 139  

27
Shabir Muslich, Riyadhus Shalihin II, h. 142 
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لىَٰحِ إِىۡ خِفۡتنُۡ أىَ َفَۡتٌِكَُنُ  كُنۡ جٌُبَحٌ أىَ تقَۡصُشُواْ هِيَ ٱلصه ُۡ سَ عَلَ ُۡ ٱلهزَِيَ وَإِرَا ظَشَثۡتنُۡ فٍِ ٱلۡۡسَۡضِ فلََ

ب   ٌٗ جُِ ا هُّ فشَِِيَ كَبًىُاْ لكَُنۡ عَذُوّٗ  إِىه ٱلۡكَٰ
َۚ
 ٔٓٔكَفشَُوٓاْ

 

Terjemahnya : 

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu meng-

qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. 

Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

Sedangkan secara terminologis mudharabah adalah sebuah perjanjian bagi hasil 

antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) untuk digunakan 

sebuah kerja sama yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan 

pengelola modal. Jika terjadi kerugian maka yang akan menanggungnya adalah 

pemilik modal, jika kerugian terjadi secara nomal maka pemodal (rab al-mal) tidak 

ada saling menyalahkan atau saling menuduh antara pemodal dan pengelola modal 

(mudharib) dalam menjalankan usahanya.
28

 

Penjelasan diatas maka bisa ditarik kesimpulan tentang pengertian 

mudharabah adalah sebuah perjanjian yang lahir sejak zaman rasullah saw. Dan 

dalam islam sendiri menerimanya dalam bentuk sistem bagi hasil atau investasi. 

Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk sistem ini seperti Qiradh, 

Muqaqadhah dan Mudharabah. Ketiga istilah ini tidak memilik perbedaan yang tidak 

jauh hanya berbeda disebabkan oleh faktor goegrafis bisa dibuktikan dengan Imam 

Abu hanifa dan Ahmad bin hambal di Irak menggunakan istilah mudharabah, 

sebaliknya Imam Malik dan Syafi‟I menggunakan istilah qiradh atau muqaradhah 

mengikuti kebiasaan di Hijaz. Dan menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum 

Ekonomi mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola 
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Mardani,  Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, h. 194 
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modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 

nisba.
29

 

Ketika seseorang ingin melakukan akad mudharabah ada beberapa rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perjanjian atas akad mudharabah 

yaitu memiliki enam rukun untuk mencapai akad yang maksimal inilah beberpa rukun 

tersebut yaitu: 

1. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya. 

2. Orang yang bekerja, yang menerima barang dari pemilik. 

3. Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 

4. Memiliki mal yaitu harta pokok atau modal awal. 

5. Memiliki amal atau pengelola modal yang bisa menghasilkan laba. 

6. Keuntungan. 

Ada pula beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan akad 

mudharabah sebagai berikut: 

1. Modal atau barang yang ingin diserah harus memiliki ke jelasan jika tidak 

memiliki ke jelasan maka akad tersebut dianggap batal. 

2. Bagi yang melakukan akad ini diharuskan mampu untuk  tasharruf, 

dengan kata lain akad tersebut dilakukan orang yang mampu secara fisik 

maupun ekonomi. 

3. Keuntungan akan menjadi milik pengelola sekaligus pemilik modal dan 

modal harus jelas persentasenya. 

4. Harus dilafaskan ijab dari pemilik modal. 

5. Modal harus jelas agar bisa dibedakan dengan keuntungan. 
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Muhamad, Manajemen Kuangan Syriah Analisis Fiqh dan Kuangan (Cet. II; Yogyakarta: 

Stim Ykpn, 2016), h. 240 
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Itulah menjadi dasar terbentukya perjanjian dari akad mudharabah yang harus 

terpenuhi ketika salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi maka akad tersebut 

menjadi tidak sah untuk dilakukan.
30

 

Akad yang terakhir adalah musaqah yang memiliki definisi lebih sederhana 

dari muzara‟ah, menurut bahasa musaqah diambil dari kata al-saqa, yang berarti 

seorang pekerja pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lain 

agar dapat menimbulkan kemaslahatan dan memperoleh suatu bagian yang sudah 

ditentukan dari hasil yang sudah diurusnya. Sedangkan menurut terminologi musaqah 

adalah perjanjian atau akad yang memiliki fokus pada pemeliharaan tanaman dan 

yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
31

 Ada pula para ulama perpendapat 

tentang akad musaqah yang dikemukakan oleh malikiyah membagi sesuatu yang 

tumbuh di tanah menjadi lima macam yaitu: 

1. Pohon yang memiliki akar yang kuat dan berbuah, pohon tersebut dapat 

dipetik buahnya serta memiliki jangka waktu yang lama. 

2. Pohon tersebut memiliki akar yang kuat tapi tidak memiliki buah tapi dapat 

dimanfaatkan batangnya seperti kayu jati dan sejenisnya. 

3. Pohon tersebut tidak memiliki akar yang kuat namun berbuah dan dapat 

dipetik seperti gandum, padi dan tanaman yang merambat . 

4. Pohon tersebut tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki buah 

namun memiliki kembang yang bermanfaat. 

5. Pohon tersebut yang bisa diambil hijau dan basahnya sebagai suatu yang 

bisa dimanafaatkan.
32
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Muhamad, Manajemen Kuangan Syriah Analisis Fiqh dan Kuangan, h. 242 
31

Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, h. 145 
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Namun menurut ulama Hanabilah dalam al-musaqah memiliki dua masalah yaitu: 

1. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami dan mempekerjakan 

seseorang untuk merewatnya dengan bagianya ada buah yang dimakan 

sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau 

setengahnya. 

2. Seseorang yang menyerahkan tanah dan pohon yang belum di tanami 

dengan maksud supaya si penggarap menanami pohon tersebut di tanah 

yang sudah diberikan untuk dirawatnya sampai memiliki hasil dengan 

pembagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, masalah ini biasa 

disebut munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan pohon dan 

tanah untuk dikelolahnya.
33

    

Demikian pendapat dan pandangan para ulama tentang musaqah yang 

menjelaskan sebuah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan 

pekerja atau orang yang mengelola, dengan tujuan agar lahan yang dimiliki dikelola 

dan dirawat sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal, kemudian semua yang 

dihasilkan oleh pihak pengelola menjadi milik bersama dengan kesepakatan yang 

telah mereka buat.
34

 

Dalam penarapan akad musaqah para ulama banyak yang tidak 

memperbolehkannya sebab akad ini menentukan pembagian mendapatkan sebgaian 

hasil dari kerja sama ini adalah tidak sah dikarenakan akad musaqah ini termasuk 

mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun 
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Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, h. 147 
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itu. Namun yang menjadi dasar diperbolehkan melakukan akad ini berasal dari sabda 

rasullah saw.
35

 Yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendapat Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. telah memberikan kebun 
beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian 

mereka akan memperoleh penghasilannya baik dalam buah-buahan maupun hasil 

tanaman (H.R. Muslim) 

Musaqah ini juga berdasarkan atas ijama, adapun alasan para ulama karena 

transaksi ini yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari dan juga menjadi bentuk sosial antara manusia dengan manusia lain untuk saling 

tolong menolong, dijelaskan pula dalam firman Allah swt. Dalam QS. al-ma‟idah 5/2: 

 

 
ٓ ٌَ وَلََ ٱلۡقلََٰ هۡشَ ٱلۡحَشَامَ وَلََ ٱلۡهذَۡ ِ وَلََ ٱلشه ئشَِ ٱللَّه ٓ أََُّٓهبَ ٱلهزَِيَ ءَاهٌَىُاْ لََ تحُِلُّىاْ شَعَٰ تَ ََٰ ُۡ ُيَ ٱلۡجَ ئِذَ وَلََٓ ءَآهِّ

 وَ 
َۚ
بَۚ وَإِرَا حَللَۡتنُۡ فٲَصۡطبَدُواْ ًٗ ثِّهِنۡ وَسِظۡىَٰ ي سه اىُ قىَۡمٍ أىَ لََ َجَۡشِهٌَهكُنۡ شَيَ ٱلۡحَشَامَ َجَۡتغَُىىَ فعَۡلٗٗ هِّ َٔ  ٔ

 وَتعََبوًَىُاْ عَلًَ ٱلۡجشِِّ وَٱلتهقۡىَيَٰۖ وَلََ تعََبوًَىُاْ عَلًَ
ْۘ
وكُنۡ عَيِ ٱلۡوَسۡجِذِ ٱلۡحَشَامِ أىَ تعَۡتذَُواْ ىَِۚ  صَذُّ ثۡنِ وَٱلۡعُذۡوَٰ ٱلِۡۡ

َ شَذَِذُ ٱلۡعِقبَةِ   ََۖ إِىه ٱللَّه  ٕوَٱتهقىُاْ ٱللَّه

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‟ar-syi‟ar 

kesucian Allah swt. Dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan 

kurba yang diberi tanda) dan jangan pula mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi baitul haram, mereka mencari karunia dan keridaan tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan irham, maka bolehkah kamu 

berburu. Jangan sampai kebencian mu kepada kaum karena mereka 

menghalang-halangimu dari masjid haram, mendorong mu berbuat melampaui 

batas (kepada mereka). Dan tolong melonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah swt. Sungguhnya, Allah swt sangat 

berat siksaanya.    

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah Allah swt. Untuk saling tolong 

menolong dalam melakukan perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran, dengan 
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perilaku tolong menolong dalam melakukan akad musaqah dapat membantu 

pertumbuhan ekonomi seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Penjelasan tentang dasar hukum musaqah, ada pula yang syarat-syarat dan 

rukun yang harus diperhatikan ketika ingan melakukan perjanjian bagi hasil ini 

seperti yang dijelaskan oleh ulama Hanafiah yang menjadi rukun dalam akad adalah 

ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerja dari 

pihak petani penggarap.
36

dan ada pula pendapat lain para ulama seperti ulama 

Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa perjanjian musaqah harus 

memiliki lima syarat dan rukun yaitu: 

1. Shigat yang dilakukan kadang denga jelas (sharih) dan dengan samaran 

(khinayah). Disyaratkat shigat  dengan lafas dan tidak cukup dengan 

perbuatan saja. 

2. Dua orang atau pihak yang berakad (al-aqidani), disyaratkan bagi orang 

yang berakad dengan orang yang mampu untuk mengelola akad, seperti 

orang yang sudah balik atau dewasa, berakal, dan tidak berada dibahawa 

penganpuan. 

3. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh dibagi hasilnya, baik yang 

berbuah tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang bauhnya hanya 

satu kali kemudian mati, seperti padi, jagu dan yang lainnya. 

4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, 

seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam 

waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang 

harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, 
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seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan 

menghambat kesuburan buah atau yang mengawinkannya. 

5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing dari orang yang 

memiliki kebun dan orang yang bekerja merawat kebun dengan pembagian 

seperdua, sepertiga, seperempat atau dengan ukuran yang lainnya sesuai 

dengan kesepakatan bersama.
37
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.
38

 Metode 

ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah 

langkah yang berurutan, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan 

mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.
39

  

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah kualitatif 

deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mecari makna, pemahaman, 

pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan 

terlibat langsung atau tidak langsung dalamsetting yang diteliti, konsenstual, dan 

menyeluruh. Penelitian bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan 

kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disumpulkan selama 

proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. 

Penelitian Kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan 

mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. 

40
Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian 

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol.  
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Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian 

kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau 

pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.
41

 

 2. Lokasi Penelitian 

     Lokasi penelitian dalam proposal ini berada di Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa, untuk memperoleh data yang akurat mengenai Sistem Tesang yang 

terjadi di masayarakat serta mengenai secara langsung mengenai prosedur 

pelaksanaanya agar bisa ditarik suatu kesimpulan mengenai tinjauan hukum islam 

tentang bagi hasil dalam system tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian tersebut menggunakan beberapa pendekatan, antara lain 

sebagai berikut :  

1. Pendekatan Normatif adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang  diteliti 

berdasarkan syariat Islam seperti Al-Qur‟an, hadis serta fatwa ulama yang 

menjadi masalah yang dibahas. 

2. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan dengan menganalisa suatu masalah 

terhadap pasal-pasal dalam perundang-undangan. 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian tersebut, sebagai berikut : 

 1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang 

terkait. Data ini penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang ada 

serta relevan dengan masalah. 
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 2. Data Sekunder yaitu bahan yang bersifat mengikat seperti Al-Qr‟an, Hadist 

dan Fatwa Ulama serta data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

 3. Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik pengumpulan data yanf digukan 

sebagai berikut : 

 1. Teknik Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

menumpulkan data penelitian bahkan wawancara (interview) ini adalah suatu proses 

interaksi antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
42

 Dalam penelitian ini 

yang dijadikan terwawancara adalah tokoh adat serta masyarakat yang melakukan 

sistem bagi hasil dalam sistem tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.  

2. Observasi 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. 

Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta 

memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.
43
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Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung kepada 

pihak yang melakukan sistem bagi hasil dalam sistem tesang di Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa.  

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah 

berlalu baik dalam bentuk teks tertulis, gambar maupun foto.
44

 Sejumlah besar fakta 

dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data 

yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan lain-

lainnya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga  memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 

Pada metode ini penulis akan mengambil dikumentasi di Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah penelitian itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap 

peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik 

secara akademik maupun logiknya. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu 

mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan 

mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. 

Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
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menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. 

F. Teknik Pengelohan dan Analisis data 

 1. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data 

dari lapangan kemudian dereduksi, reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar 

yang muncul di lapangan dengan penajaman teknik analisis, setelah itu di 

dekskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 

2. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian, 

pada analisis data ini dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam penulisan 

ilmiah ini, penulis menggunakan analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan 

dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian 

dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta 

sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Menurut fossey, 

bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, 

menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat 

menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.
45
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G. Pengujian Keabsahan Data 

  Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara 

yakni : 

1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peritiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan 

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal 

ini, dapat meningkatkan kredibilitas data. 

2.  Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contohnya, data hasil 

wawancara perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 

yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 

penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara dan foto-foto hasil 

observasi sebagai bahan referensi. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

BAB IV 

PENERAPAN BAGI HASIL DALAM SISTEM TESANG DI KECAMATAN 

PALLANGGA KABUPATEN GOWA TINJAUAN HUKUM ISLAM  

A. Gambaran Umum Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

1. Keadaan Georafis  

Sebelum Kerajaan Gowa terbentuk, terdapat 9 (sembilan) Negeri atau Daerah 

yang masing-masing dikepalai oleh seorang penguasa yang merupakan Raja Kecil. 

Negeri ini ialah Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je‟ne, Bisei, 

Kalling dan Sero. Pada suatu waktu Paccallayya bersama Raja-Raja kecil itu masygul 

karena tidak mempunyai raja, sehingga mereka mengadakan perundingan dan sepakat 

memohon kepada Dewata agar menurunkan seorang wakilnya untuk memerintah 

Gowa. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1320 (Hasil Seminar Mencari Hari Jadi Gowa) 

dengan diangkatnya Tumanurung menjadi Raja Gowa maka kedudukan sembilan raja 

kecil itu mengalami perubahan, kedaulatan mereka dalam daerahnya masing-masing 

dan berada di bawah pemerintahan Tumanurung Bainea selaku Raja Gowa Pertama 

yang bergelar Karaeng Sombaya Ri Gowa. Raja kecil hanya merupakan Kasuwiyang 

Salapanga (Sembilan Pengabdi), kemudian lembaga ini berubah menjadi Bate 

Salapang (Sembilan Pemegang Bendera).
46

 

Kabupaten Gowa yang mempunyai luas daerah sekitar 1.883,33 km² atau 

sekitar 3,01% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 18 kecamatan yang 

meliputi 167 desa/kelurahan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa. Kabupaten ini 

memiliki letak 5°33'-5°34 lintang selatan dan 120°38'-120°33' bujur timur. Terdiri 
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dari wilayah dataran rendah dan juga dataran tinggi dengan ketinggan 10-2800 meter 

diatas permukaan air laut namun yang mendominasi wilayah dataran tinggi yang 

mencapai 72,26% terutama yang berada pada wilayah timur dan selatan dikarenakan 

daerah ini adalah derah penggunguan dengan kemiringan dari total luas wilayah 

mencapai 40 derajat. Ibu kota Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, yang meliputi 

seluruh wilayah Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Pallangga, dan dua 

Kelurahan di wilayah Kecamatan Bontomarannu.
47

 Menurut penjelasan diatas batas 

wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa dan adapula batas-batas wilayah 

administratif Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut: 

a. Disebalah Utara : Kota Makassar , Kabupaten Bone dan Kabupaten 

 Maros. 

b. Disebalah Timur  : Kota Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten 

 Jeneponto. 

c. Disebalah Selatan  : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. 

d. Disebelah Barat     : Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 

Dibagian Kabupaten Gowa ada beberapa kecamatan yang besar salah satunya 

adalah Kecamatan Pallangga merupakan satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa, 

Sulawesi-Selatan. Kecamatan Pallangga berada pada daerah dataran dimana 

wilayahnya berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di  Gowa. Berikut batas-

batas wilayah kecamatan Pallangga dibawah ini:  

a. Disebelah Utara    : Kecamatan Sombaopu 

b. Disebalah selatan  : Kecamtan Bajeng  

c. Disebalah Barat    : Kecamatan Barombong 
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d. Disebalah Timur   : Kecamatan Bontomarannu 

Pallangga secara administratif terbagi dalam 16 desa dan kelurahan 

merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbesar di Gowa. 

Kecamatan Pallangga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Gowa Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan  Kecamatan di Kabupaten Gowa. 

Berikut nama-nama Desa dan kelurahan di kecamatan Pallangga sebagai berikut : 

      Tabel, 4.1 Nama-nama Kelurahan/Desa di Kabupaten Gowa. 

No Nama Kelurahan/Desa 

1. Kelurahan Pangkabinanga 

2. Kelurahan Manggalli 

3. Kelurahan Tetebatu 

4. Desa Bontoala 

5. Desa Jenetallasa 

6. Desa Julubori 

7. Desa Julupamai 

8. Desa Parangbanoa 

9. Desa Taeng 

10. Desa Toddotoa 

11. Desa Bontoramba 

12. Desa Kampili 

13. Desa Julukanaya 

14. Desa Paknakukang 

15. Desa Pallangga 



36 
 

16. Desa Bungaejaya 

             Sumber : BPS, 2019
48

 

Ibukota Kecamatan berada di Mangalli berjarak sekitar 3 km sebelah Selatan 

Sungguminasa, Ibukota Kabupaten Gowa. Jumlah penduduk Kecamatan Pallangga 

pada tahun 2019 sebesar 101.371 jiwa,  terdiri dari laki-laki sebesar 50.027 jiwa dan 

perempuan sebesar 51.344 jiwa.
49

 

2. Jumlah Penduduk. 

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten 

terbesar ketiga di Sulawesi Selatan Setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. 

Berdasarkan hasil Sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Gowa 

tercatat sebesar 652.941 jiwa. Pada tahun 2011 bertambah 659.513 jiwa atau sebesar 

5,45%. 

Tabel 4.2, Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa. 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. Bontonompo 19.011 20.679 39.690 

2. Bontonompo Sel 13.768 14.990 28.578 

3. Bajeng 31.082 31.879 62.961 

4. Bajeng Barat 11.292 11.857 23.149 

5. Pallangga 49.169 50.546 99.715 

6. Barombong 17.025 17.669 34.874 

7. Somba Opu 65.265 66.333 131.598 

                                                             
48

Sumber Data : Bandan Pusat Statistik Tahun 2019.  
49

Badan Statistik Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 



37 
 

8. Bontomarannu 15.650 15.915 31.565 

9. Pattalassang 10.987 11.114 22.101 

10. Parangloe 8.178 8.553 16.731 

11. Manuju 6.917 7.318 14.235 

12. Tinggimoncong 11.105 11.256 22.361 

13. Tombolo Pao 13.784 13.362 27.146 

14. Parigi 6.283 6.938 13.221 

15. Bungaya 7.769 8.237 16.006 

16. Bontolempangan 6.458 7.008 13.446 

17. Tompobulu 14.138 15.125 29.236 

18. Biringbulu 15.960 16.713 32.673 

Jumlah 

 

2011 324.021 335.492 659.513 

2010 320.793 332.148 652.941 

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2013
50

 

 Berdasarkan dari data tersebut, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 

terbanyak yaitu Kecamatan Somba Opu dengan jumlah penduduk 131.598 jiwa yang 

terperinci yaitu Laki-laki 65.265 jiwa dan Perempuan 66.333 jiwa sedangkan dengan 

jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Parigi dengan jumlah penduduk 13.221 

jiwa yang terperinci yaitu Laki-laki 6.283 jiwa dan Perempuan 6.983 jiwa. 
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Tabel 4.3, Jumlah Penduduk Kecamatan Pallangga. 

Desa/Keluarga 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Jenetallasa  9.765 9.816 19.581 

Tetebatu  3.564 3.498 7.062 

Pallangga  3.043 3.166 6.209 

Bungaejaya  1.832 1.888 3.720 

Panakkukang  3.019 3.169 6.188 

Julukanaya  2.761 2.837 5.598 

Julubori  3.073 3.184 6.257 

Julupamai  1.676 1.809 3.485 

Bontoramba  2.716 2.793 5.509 

Kampili  2.532 2.722 5.254 

Toddotoa 1.911 1.980 3.891 

Parangbanoa 1.570 1.696 3.266 

Pangkabinanga 3.464 3.507 6.971 

Bontoala  11.222 11.379 22.601 

Mangalli  5.947 6.079 12.026 

Taeng  4.412 4.304 8.716 

Jumlah 
2018 62.507 62.827 126.334 

2017 60.860 61.892 122.752 

Sumber : BPS Kabupaten Gowa, 2019
51
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Berdasarkan dari data tersebut, Kecamatan Pallangga memiliki jumlah 

penduduk dengan jumlah pada tahun 2017 mencapai 122.752 jiwa yang terperinci 

yaitu Laki-laki 60.860 jiwa dan Perempuan 61.892 jiwa yang mengalami kenaikan 

pada tahun 2018 yang mencapai 126.334 jiwa dengan rincian laki-laki  62.507 jiwa 

dan perempuan 62.827 jiwa yang mendominasi adalah kaum perempuan baik pada 

tahun 2017 dan juga tahun 2018. 

3. Kondisi Pendidikan 

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah 

tersedianya cukup sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Ketersediaan 

fasilitas pendidikan akan sangat menunjang dalam mengingkatkan mutu pendidikan. 

memuat data tentang jumlah murid, sekolah dan tenaga pendidik atau guru dari  

tingkat taman kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), yang bersumber 

dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.  

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan secara tidak langsung dapat 

menjadi indikator tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia suatu 

wilayah. Untuk mengetahui lebih jelas jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4, Jumlah Tingkat Pendidikan. 

Tingkat pendidikan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

Belum Pernah Sekolah 28.830 39.674 68.503 

Belum Tamat SD 61.126 52.776 113.903 

Sekolah Dasar/Sederajat 53.144 66.069 119.214 

SMP/Sederajat 42.725 36.444 76.169 
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SMA/Sederajat 31.473 31.957 63.430 

SMK 9.822 9.426 19.249 

Diploma I/II 1.021 3.205 4.572 

Diploma III/Sarmud 1.326 3.205 4.531 

D IV/S1/S2/S3 11.999 8.693 20.692 

Sumber   : Kabupaten Gowa Dalam Angka 2012
52

 

Berdasarkan dari data tersebut, Dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang 

belum pernah sekolah dengan jumlah 68. 503 orang yang terdiri laki-laki 28. 830 dan 

perempuan 39.674 serta jumlah yang belum tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 

113.903 orang yang terdiri dari laki-laki 61.126 dan perempuan 52.776. 

4. Kondisi Keagamaan. 

Pada tahun 2016, jumlah tempat peribadatan seperti Mesjid, Musollah dan 

Geraja di Kecamatan Pallangga mengalami kenaikan pembanguan insprastuktur 

peribadatan yang dimana kenaikan dialami tersebut Pada tahun 2017 dapat dilihat 

pada tabel 4.5 berikut : 

Desa/Kelurahan Masjid  Musollah  Geraja  

Jenetallasa 21 2 - 

Tetebatu  7 - - 

Pallangga  9 - - 

Bungaejaya  4 - - 
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Panakkukang  9 1 - 

Julukanaya  7 - - 

Julubori  8 - - 

Julupamai  7 - - 

Bontoramba  7 - - 

Kampili  8 1 - 

Toddotoa  6 - - 

Parangbanoa  4 1 - 

Pangkabinanga  9 - - 

Bontoala  28 - - 

Mangalli  11 - - 

Taeng  10 2 - 

Jumlah 

2017 155 7 - 

2016 124 3 2 

Sumber : Kabupaten Gowa Dalam Angka, 2018
53

 

Menurut data diatas, jumlah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat 

peribadatan dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan seperti Mesjid yang 

bertambah 31 bangun yang dibangun dan juga Musollah  bertambah 4 bangunan 
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sedangkan Gereja tidak memiliki tambah pada tahun 2017 maka dari itu dilihat dari 

tabel diatas mayoritas masyarakat beragama Islam dengan patokan tempat peribatan 

umat Islam mencapai 162 bangunan. 

5. Kondisi Pertanian 

Pada tahun 2016, Jumlah pekarangan berjumlah 1.097 Ha dan jumlah 

tegal/kebun berjumlah 980 Ha. Kemudian pada tahun 2017 jumlah pekarangan 1.097 

dan jumlah perkebunan berjumlah 980 sampai pada tahun 2018. 

Tabel 4.6, Penggunaan tahan kering dan luas lahan di Kecamatan Pallangga. 

Jenis Lahan 2016 2017 2018 

              Lahan Kering 

- Pekarangan 1.097 1.097 1.097 

- Tegal/kebun 980 980 980 

- Ladang - - - 

- Hutan - - - 

- Lainnya 9 9 9 

Jumlah 2.086 2.086 2.086 

             Lahan Sawah 

- Teknis 2.680 2.680 2.680 

- Semi Teknis - - - 

- Sederhana - - - 

- Tadah Hujan 58 58 58 

- Desa/non PU - - - 

Jumlah 2.738 2.738 2.738 
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Sumber : BPS Kabupaten Gowa Tahun 2019
54

 

 Kemudian dilihat dari tabel tersebut, Jumlah lahan sawah pada tahun 2016 

sebanyak 2.680 Ha, Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 2.680 serta 2018 sebanyak 

2.680. Kemudian tadah hujan di Kecamatan Pallangga dilihat pada tahun 2016 

berjumlah 58 Ha sampai pada tahun 2018 berjumlah 58 Ha. 

Tabel 4.7, Luas Panen di Kecamatan Pallangga Tahun  2017-2018. 

Jenis Tanaman 

2017 2018 

Luas 

Penen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Luas Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Padi Sawah 5.535,1 33.996 5.605,6 33.996 

Kacang Hijau 1.813 2.440 1.763,6 2.440 

Ubi Kayu 9  1.194 43 1.194 

Ubi Jalar 83 1.801 6 1.801 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gowa
55

. 

 Berdasarkan pada tabel tersebut, terdapat beberapa jenis tanaman yang 

menjadi hasil panen masyrakat Kecamatan Pallangga yang terdiri dari padi sawah, 

kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Jumlah hasil panen terbesar yakni padi sawah 

pada tahun 2017 dengan jumlah 33.996 ton sedangkan hasil panen yang terendah 

yaitu ubi jalar pada tahun 2017 sebanyak 1.801 ton. 

Tabel 4.8, Populasi Ternak di Kecamatan Pallangga Tahun 2017-2018 

Jenis Ternak 2017 2018 

Sapi 5.418 5.534 
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Kerbau 340 290 

Kuda 3 2 

Kambing 28 20 

Babi - - 

Jumlah 5.789 5.846 

Sumber : Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gowa
56

   

 Berdasarkan pada tabel tersebut, jumlah ternak yang ada di Kecamatan 

Pallangga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Jumlah terbanyak yakni 

ternak sapi dengan jumlah 5.534 ekor dan jumlah ternak kuda yang sangat rendah  

sebanyak 2 ekor pada tahun 2018. Berkurangnya ternak kerbau di Kecamatan 

Pallangga mengalami kemunduran dari 340 ekor pada tahun 2017 berkurang menjadi 

290 ekor di tahun 2018. 

 Kemudian dilihat dari kelompak tani di Kecamatan Pallangga memiliki 

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan sistem 

tersebut, kelompok tani tersebut dapat dilihat dari tabel 4.9 dengan jumlah kelompok 

tanu menurut kelas di Kecamatan Pallangga tahun 2017-2018. 

No Jenis Kelompok Tani 2017 2018 

1. Pemula 143 143 

2. Lanjut 98 98 

3. Madya 24 24 

4. Utama 2 2 

Jumlah 267 267 

                                                             
56

Sumber Data: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Gowa Tahun 2018 



45 
 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gowa
57

  

 Berdasarkan dari data tersebut, kelompok tani yang ada di Kecamatan 

Pallangga berjumlah 267 pada tahun 2017-2018 serta dari tahun tersebut jumlah 

kelompok tani pemula berjumlah 143 pada tahun 2017-2018 serta jumlah kelompok 

tani terendah yakni kelompok tani utama dengan jumlah 2 pada tahun 2017-2018.   

B. Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem Tesang. 

Lahan adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan Terutama 

bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas mata 

pencahariannya sebagai petani dan berternak. Jadi tanah dalam hal ini mempunyai 

peranan pokok untuk bergantung dalam kehidupan sehari-hari baik bagi petani 

maupun peternak. Peranan lahan menjadi sangat penting seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan dan juga untuk tempat 

tinggal, ditambah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian 

sebagai petani dan juga berternak yang memerlukan lahan untuk digarap untuk 

menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu terbentuklah perjanjian bagi hasil 

yang banyak dilakukan oleh masyarakat Pedesaan pada Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa biasa menyebutnya dengan sistem Tesang. 

Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian masih sangat 

dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun 

menurun. Hasil wawancara dengan Petua adat Bapak Sulaiman atau yang dikenal 

dengan Dg. Tobo di Kecamatan Pallangga mengatakan: 

Penerapan sistem bagi hasil yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar 

Kecamatan Pallangga ini masih sangat kental akan adat yang berlaku karena 
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masyarakt sekitar sini percaya akan keadilan yang dirasakan oleh sistem bagi 

hasil yang digunakan adat sekitar.
58

 

Pada masyarakat Bugis-Makassar yang mendiami sebagian besar wilayah 

Propinsi Sulawesi-Selatan yang khususnya berada pada Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa, maka istilah perjanjian bagi hasil ini biasa disebut dengan istilah 

tesang Meskipun peristilahannya sama diseluruh wilayah etnis Bugis-Makassar akan 

tetapi pelaksanaan dan bentuk perjanjian cenderung beragam. Keberagaman 

pelaksanaan dan bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan dalam bagi hasil 

ini tentu saja tidak selalu dilepaskan dari pemahaman dan kebiasaan yang berlaku 

pada masyarakat setempat. Hasil wawancara dari Bapak Sulaiman atau yang dikenal 

dengan Dg. Tobo mengatakan:  

Taseng adalah suatu kesepakatan bersama yang mengikat kedua belah pihak 

antara pemilik lahan dengan pengelola, yaitu pemilik memberikan keluasaan 

atau izin kepada pengelola untuk mengolah lahan atau modal yang hasilnya 

dibagi secara natural oleh mereka. Dengan contoh saya ada sebidang tanah 

tapi tidak ada kesempatan atau kemampuan mengusahakan sendiri sampai 

berhasil, tapi walaupun begitu saya hendak memungut hasil lahan itu, dan 

saya membuat persetujuan dengan orang lain supaya ia mengerjakannya dan 

membagi hasilnya.
59

 

Masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu yang nyata dan yang 

berinteraksi dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan yang 

berlaku dan dianut oleh masyarakat dan warga setempat. Begitu pula sistem bagi hasil 

atau dikenal dengan istilah Tesang yang ada di Kecamtan Pallangga yang umumnya 

masih berdasarkan adat istiadat setempat yang sudah lama dianut oleh warga sekitar. 

Dimana adat istiadat itu dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh 

masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis. Sebelum melakukan perjanjian 
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kerja sama khususnya dalam hal ini petani dan peternakan. Antara pemilik modal dan 

pengelola modal biasanya kedua belah pihak melakukan suatu pertemuan. Pertemuan 

itu hanya bersifat non-formal yang biasanya dilakukan saat mereka bertemu baik 

dikebun maupun di suatu temat-tempat tertentu.  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sendiri biasanya terjadi suatu bentuk 

kerjasama antara pemilik modal dan penglola modal. Karena salah satu pihak 

menawarkan diri untuk mengelolah modal baik dari si penerima modal yang 

menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan jika ada 

pemilik modal yang bersedia modalnya untuk dikelolah. Biasanya juga kerja sama ini 

terjadi karena penawaran yang bentuknya dari pemilik modal untuk dikelolah. 

Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari 

pemilik modal yang bersedia memberikan modalnya kepada si penerima modal untuk 

dikelolah dengan hasil imbalan yang telah disepakati kedua belah pihak, namun hasil 

penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari penerima modal dikarenakan 

penerima modal yang lebih membutuhkan modal dalam melakukan suatu perjanian 

baik dibidang pertanian atau peternakan. 

Ada pula faktor yang melatarbelakangi bagi hasil dalam sistem Tesang di 

Kecamatan Pallangga, sebagai berikut: 

1. Pemilik lahan atau pemilik modal tidak memiliki waktu yang banyak untuk 

mengelolah atau mengurus lahan sehingga melakukan sebuah perjanjian 

antara pihak Pemilik lahan dengan Pengelola lahan tersebut sehingga terjadi 

sistem Tesang tersebut.  
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2. Pemilik lahan atau modal tidak memiliki keahlian dalam mengelolah lahan 

atau modalnya yang dimiliki sehingga melakukan perjanjian kepada Pengelola 

lahan. 

Kemudian, hal tersebut menjadi alasan seseorang melaksanakan sebuah 

perjanjian atau melaksaanakaan sistem tesang di Kecamatan Pallangga. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin sebagai pemilik lahan atau modal 

mangatakan: 

Bahwa beliau melakukan perjanjian atau sistem tesang dikarenakan pemilik 

lahan atau pemilik modal tidak memiliki keahlian dalam mengelola lahan atau 

modal tersebut sehingga melakukaan perjanjiaan dengan seseorang.
60

 

Jika pemilik modal dan pengelolah modal masing-masing sudah bersedia 

dimana pengelolah modal sudah bersedia menawarkan waktu dan tenaganya dalam 

mengelola suatu jenis tanaman atau juga hewan ternak tertentu dan pengelolah modal 

juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah bisa disepakati 

antara keduanya. Namun dalam perjanjian ini kita harus memperhatikan dalam segi 

positifnya yaitu lahan atau tanah itu tidak menjadi lahan yang tidak produktif dengan 

adanya sistem tesang ini memiliki ciri-ciri yang harus diperhatikan sebagai berikut: 

1. Dalam perjanjian ini tidak dilakukan dengan cara tertulis, namun 

dilakukan dengan cara lisan saja tanpa dilandasi dengan akte perjanjian. 

2. Masyarakat tidak bergantung pada bantuan Kepala Desa atau Lurah. 

3. Dalam hak ulayat tidak digunakan dalam sistem tersebut, Kemudian yang 

dimaksutkan dalam hak ulayat yakni petua adat tidak mendapatkan bagian 

apabila tidak berkontribusi di dalam perjanjian tersebut. 
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4. Jangka waktu tidak dapat ditentukan pada umumnya namun dapat saja 

berakhir setalah cukup dengan hasilnya. 

5.  Pengelolah dapat dianggap pemilik modal namun dengan kewajiaban 

menyerahkan sebgaian dari pengelolaan modal. 

6. Bagian dari masing-masing yaitu pihak ditentukan dengan menurut 

perbandingan tertentu yaitu 1:1 apabila pemilik modal menyediakan 

semua kebutuhan pengelolah dan 2:1 apabila pemilik lahan hanya 

menunggu saja hasilnya. 

 Pembahasan diatas tentang ciri-ciri dalam melakukan perjanjian bagi hasil 

tesang ini, maka dari hasil penelitian dan wawancara ini sangatlah sederhana 

dilakukan dan tidak mempersulit dalam melakukannya. Hasil wawancara dari Petua 

Adat Bapak Sulaiman atau biasa disebut Dg. Tobo mengatakan: 

Dalam melakukan sistem bagi hasil tesang ini sangatlah sederhana namun 

memiliki keadilan dan juga mampu menolong orang-orang yang belum 

mempunyai modal untuk mensejahterakan masyarakat yang melakukan sistem 
tesang.

61
 

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sulaiman tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang sangat adil sehingga kerap diterapkan 

masyarakat didalam melakukan bagi hasil. Sehingga sistem ini mampu 

mensejahterakan masyarakat terkhusus kepada petani dan peternak dalam menaikan 

kualitas hidup mereka. 

 Masyarakat di Kecamatan Pallangga dalam sistem tesang memiliki cara untuk 

membagi hasil yang diperoleh atau hasil yang didapatkan oleh pekerja baik dari 

sektor pertanian maupun dari sektor pembagian peternakan, sebagai berikut : 
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a. Sektor Pertanian 

Dalam sektor pertanian memiliki cara pembagian secara umum yang sering 

diterpakan dalam sistem tesang dengan pembagian yang tertentu seperti Jika bentuk 

perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dengan petani penggarap adalah semua 

pembiayaan akan ditanggung petani pemilik modal maka yang akan terjadi adalah 

pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayan pertanian mulai dari biaya 

pembelian bibit, pemupukan dan penyemprotan hama sedangkan biaya operasional 

ditanggung petani penggarap. Kemudian hasil panen akan dibagi dua antara pemilik 

modal dan pengarap dengan perbandigan 1 untuk  pemilik  modal dan 1 untuk petani 

penggarap adapun petani yang seluruh hasil panennya diberikan semuanya kepada 

sipemilik modal dan tergantung dari sipemilik modal berapa yang harus diberikan 

kepada sipenggarap. Apabila bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian 

atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua 

belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kurugian 

dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu 

dan tenaga. Namun apabila kegagalan panen itu akibat dari kelalaian petani 

penggarap maka akan diberikan sangsi yang berupa pengucilan atau tidak adanya lagi 

bentuk perjanjian yang dilakukan. Hasil wawancara dari penggarap Bapak 

Kamaruddin mengatakan: 

Pembagian ini jika ditanggung oleh penggarap maka bagian penggarap itu 2 

sedangkan untuk pemilik lahan 1 namun jika ada konstribusi dari petua adat  dalam 

melakukan perjanjian ini memiliki bagian sebesar 10% dari hasil panen masing-

masingnya.
62
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Jika bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak adalah 

seluruh pembiayaan penanaman akan ditanggung bersama oleh petani penggarap, 

mulai dari pembelian bibit, biaya sewa traktor, dan biaya operasional lainnya 

sedangkan pemilik modal hanya menanggung pupuk dan obat penyemprotan hama. 

Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap, dengan 

perbandingan 1 untuk pemilik modal dan 2 untuk petani penggarap. Namun jika 

perjanjian tersebut melibatkan dan ada konstribusi dari petua adat dalam perjanjian 

mereka maka bagian yang diterima petua adat adalah 10% dari hasil panen mereka 

berdua yang dikeluarkan masing-masing dari hasil yang didapatkan.  

1. Sektor Peternakan. 

Dalam sektor peternakan ini memiliki cara pembagian secara umum yang 

sering diterapkan dalam sistem tesang dengan seorang yang memberikan hewan 

ternaknya kepada pakolaki istilah yang digunakan kepada penerima hewan ternak 

yang dirawatnya ketika hewan ternak mereka dirawat oleh pakolaki maka perjanjian 

yang harus disepakati adalah semua beban biaya ditanggung oleh pemelihara hewan 

ternak sampai hewan ternak mereka memiliki anak. Hasil wawancara dari peternak 

sapi Bapak Jumaing mengatakan:  

Hasil pembagian ini dari beternak sapi dari sistem tesang adalah anak pertama 

sampai anak ketiga dari sapi yang di tesang adalah bagian pemilik sapi sedangkan 

anak keempat dan induk adalah milik si peternak namun jika sapi induk ini dijual 

sebelum memcapai anak yang keempat maka pembagiannya adalah 60% untuk 

peternak sedang pemilik 40% dari hasil penjualan.
63

 

Cara pembagian yang diterapkan dalam sistem tesang ini ketika hewan ternak 

yang dipelihara memiliki anak maka anak yang pertama sampai ketiga adalah milik si 

pemilik ternak ketika anak hewan ternak melahirkan anak yang ke empat maka anak 
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itu milik si perawat dan indukannya pula juga menjadi milik perawat hewan ternak 

namun jika terjadi sebuah kegagalan atau hewan ternaknya terjadi kematian yang baik 

bukan dari kesalahan pemilihara atau faktor alam yang menyebabkan kematian 

hewan ternak yang dipelihara maka pemelihara akan tidak mengganti hewan ternak 

yang mati. Hewan ternak yang dipelihara biasanya adalah hewan ternak sapi dan 

kambing. Namun ketika hewan ternak itu dijual maka bagaian yang dimiliki oleh 

pemelihara adalah 60% dengan hasil uang yang diperoleh sedangkan pemilik 

mendapatkan 40% dari uang yang diterima dari penjualan hewan ternak mereka. 

C. Penerapan Bagi Hasil Dalam Sistem  Tesang di Tinjau Hukum Islam 

Bagi hasil menurut bahasa Inggris dikenal dengan profit sharing dalam kamus 

ekonomi biasanya diartikan dengan pembagian laba atau dalam arti lain pembagian 

pendapatan yang disalurkan kepada pemilik atau pemodal kepada pekerja dalam hal 

memproduksi suatu modal yang dapat memperoleh keuntungan bersama. 

Sedangkan menurut istilah bagi hasil merupakan suatu bentuk skema yang 

pembiayaan alternatife, yang memiliki karateristik yang khusus dalam hal pembiayan 

atau modal yang dikelolah bersama dengan tujuan untuk mencapai suatu keuntungan 

bersama. Sedangkan dalam sistem bagi hasil ini memiliki asas-asas yang mengatur 

sebuah perjanjian didalamnya yang melandasi pelaksanaan perjanjian
64

. 

Asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-

asas perjanjian tersebut di klasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak 

berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum 

dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan 

sifatnya umum adalah :  
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a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid  

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan 

Allah swt. Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah 

kesatuan sebagaimana direfeksikan dalam konsep tauhid yang memadukan 

keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan 

sosial menjadi suatu homogeneous whole atau keseluruhan homogen, serta 

mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.
65

 

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa 

menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk 

memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.
66

 

Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, 

seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, 

konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini 

akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam 

segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah swt. 

mempunyai sifat Raqib (Maha Mengawasi) atas seluruh gerah langkah aktivitas 

kehidupan makhluk ciptaan-Nya.
67

  

b. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)  

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, ”Pada asasnya segala sesuatu itu 

dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. 

c. Asas Keadilan (Al „Adalah)  
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Keadilan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan 

berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip kedua ini lebih 

menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu 

disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan 

(Equilibrium) yang berisikan ajaran keadilan merupkan salah satu prinsip dasar harus 

dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya. Keseimbangan atau menggambarkan 

dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di 

alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita liat di alam semesta merefleksikan 

konsep keseimbangan yang rumit ini. Tatanan ini pula yang dikenal dengan 

sunnatullah. Pada asas ini para pihak yang melakukan kontrak di tuntut untuk berlaku 

benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhiperjanjian yang telah 

mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
68

  

d. Asas Persamaan Atau Kesetaraan  

Hubungan mu‟amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh 

karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka 

antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas 

kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.  

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-

masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan 

terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak 

diperbolehkan membedabedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, 

adat dan ras.  
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e. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)  

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak 

legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.  

f. Asas Tertulis (Al Kitabah)  

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan 

sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Allah SWT 

menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, 

dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian 

dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian 

dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai 

jaminannya
69

.  

Berdasarkan asas hukum kontrak yang telah penulis paparkan, pelaksanaan 

perjanjian kerjasama pemilik lahan dengan pekerja lahan tidak sesuai yaitu salah satu 

perjanjian yang mereka laksanakan tidak tertulis, dan di khawatirkan akan melanggar 

asas-asas yang lain. Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam 

masalah perekonomian, manusia ditakdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, 

dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap 

terjaga maka kebiasan yang dianut oleh masyarakat dengan menggunakan sistem 

tesang ini bisa menanggulangi masalah yang timbul dengan bekerjasama dalam hal 

bagi hasil.  

Dalam kebiasaan bagi hasil dalam sistem tesang yang dilakukan masyarakat 

yang berada pada Kecamatan Pallangga Kabaupaten Gowa adalah suatu kesepakatan 

bersama yang mengikat kedua belah pihak antara pemilik lahan atau modal dengan 
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pengelola modal yang dimana pemilik lahan atau modal memberi keluasan atau izin 

kepada pengelola modal untuk mengelolah lahan atau modal yang diberikan dengan 

kesepakatan hasilnya dibagi secara natural oleh meraka. 

 Bagi hasil dalam sistem tesang ini kerap digunakan dalam melakukan sistem 

bagi hasil dalam masyarakat baik bagi hasil dalam bidang pertanian dan juga bagi 

hasil dalam bidang peternakan dimana sistem ini digunakan sudah turun menurun 

dalam memperoleh keuntungan dan juga pemanfaatan lahan atau modal. Dimana 

fokus dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu dalam sektor pertanian. 

1. Sektor Pertanian  

Bagi hasil dalam sistem tesang bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama 

antara penggarapan dan pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah 

orang yang memiliki profesionalitas atau orang memiliki keahlian didalam mengelola 

atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Maka dari itu akad yang  digunakan 

dalam lakukan bagi hasil dalam sistem tesang  menurut hukum Islam tentang 

muamalah adalah akad muzara‟ah dimana akad ini menjelaskan tentang kerja sama 

bagi hasil antara penggarap dan juga pemilik lahan. Maka dari itu penulis akan 

menjelaskan tentang akad muzhara‟ah sebagai berikut: 

Menurut bahasa, al-muzara‟ah memiliki dua arti, yang pertama al- muzara‟ah 

yang berarti thart al-zur‟ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (al-

hadzar). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna 

hakiki.
70

 Menurut istilah muzara‟ah adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian 

antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang 
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jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk 

pemilik tanah dan penggarap tanah.
71

  

Akad muzara‟ah hampir sama dengan akad sewa atau ijarah di awal, namun 

di akhiri dengan akad syirkah. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, 

maka objek transaksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit 

berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika 

panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapat bagian tertentu. Bagi 

hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama antara penggarapan dan 

pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki 

profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah.
72

 

Adapun dasar hukum akad muzhara‟ah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya 

yaitu:  

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbar r.a 

َّ ٌ  َ  َّ ً ه ى انُ بِ ٍْھَِّ اللهَّ ص  ه  ه ى َّ و َّ ع  ص َّ وَِّ ٌ خْسهَّ ن ىَّْ س  هً ةَِّ از َّ ان ٍَّْ و َّ ع  س َّ ن كِ ٌَّْ ا ي  ھهىَّْ ف ق َّ ٌهسَّْ ا  ٍَّْ نھَِِّ بقِ وَّْ ببِ عْط َّ ب عْع  اَ تَّْ ي   ن ھهَّ ك 

ھ اا وَّْ ز َّ ف هٍْ صَّْ ض َّ (انبخا زواِ) ا زَّْ ُْحَِّ عه  ً اِهَّ نٍِ  ٌَّْ ھ اا خ  سِكَّْ ا ب ى ف اِ ًْ ھهَّ ا زَّْ ف هٍْه   . ظ 

Artinya:  

  “Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara‟ah, 

bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang 

lain, dengan katanya: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah 

ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, 

maka boleh ditahan saja tanah itu.” (HR. Bukhari) 

  Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai akad 

muazhara‟ah ini. Pendapat pertama adalah golongan yang membolehkan atau tidak 
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ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, 

mereka mengambil alasan hadits Ibnu Umar 

ٍَّْ ٍَِّ ع  س َّ ابِْ  ً ٌ َّ عه ً َّ ا  ه ى انُ بِ ٍْھَِّ اللهَّ ص  ه  هّى َّ و َّ ع  م َّ س  اي  ٍْب سَّْ ا ھْمَِّ ع  سَّْ خ  اٌ خْسهَّ غَِّ بِش  ُْھ ا جهَّ ي  ٍَّْ يِ سَِّ يِ  ً  عَِّ زَّْ ش َّ ا وَّْ ث 

Artinya:  

Dari Ibnu Umar: “sesungguhnya Nabi saw., telah memberikan kebun beliau 

kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian 

mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan 

maupun dari hasil pertahunan (palawijaya).” (HR. Muslim). 

  Golongan kedua berpendapat bahwa paroan sawah (muzara‟ah) tidak sah 

atau dilarang. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan itu. 

Hadits itu ada dalam kitab hadits Bukhori dan Muslim, diantaranya: 

ٌَّْ  َ ٍَِّ افِعَِّ ز َّ  ٌْحَِّ بْ دِ ُ اا كْث س َّ ق ال َّ خ  ازَِّ كه َْص  قْلاَّ اْلا  ُ ا ح  ه ى ض َّ ىاْلا زَّْ َهكْسَِّ ف كه ٌ َّ ع  َِِّ نُ  ا ا  رِ ا ف سهَّ ھ   ً تَّْ أ خْس َّ ب  َِِّ خ  رِ َِِّ جَّْ تهخْسَِّ ن ىَّْ و َّ ھ  رِ  ھ 

ٍَّْ نِك َّ فُ  ھ اَ اع   (انبخازي زواِ). ذ 

Artinya:  

Rafi‟ bin Khadis berkata: “diantara anshar yang paling banyak mempunyai 

tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan 

sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian 

tanah itu berhasil baik dan sebagian tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah 

melarang paroan dengan cara demikian”. (HR. Bukhari) 

Adapun hadis yang melarang tadi maksudnya hanya “ apabila penghasilan 

dari sebagia tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena 

memang di masa dahulu itu mereka membagi-bagian tanah dengan syarat akan 

mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian 

masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita 

Nabi saw. dalam hadis tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil 

dan insaf. Pendapat ini pun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahatan dan 

kebutuhan orang banyak. Ada pun rukun-rukun yang harus dipenuh ketika 

melaksanakan akad muzhara‟ah sebagai berikut: 
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Jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara‟ah mengemukakan rukun 

dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara‟ah 

menurut mereka adalah sebagai berikut: 

a. Pemilik lahan 

b. Penggarap lahan  

c. Objek muzara‟ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani 

d. Ijab (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan 

menerima lahan untuk diolah oleh petani)73. 

Dalam keterangan diatas rukun-rukun yang menjadi pengesah dalam lakuakan 

akad muzara‟ah begitu pula dengan bagi hasil dalam sistem tesang memilikin rukun 

yang sama dengan akad ini. Sedangkan adapula syarat-syarat yang harus terpenuhi 

untuk menjalankan perjanjian bagi hasil dalam akad muzara‟ah menurut jumhur 

ulama‟ adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, 

lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu 

berlakunya akad. Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya 

harus telah baliq dan berakal, akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa 

mereka tidak perlu harus sudah dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah 

diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian.  

Pendapat lain dari kalangan madzhab Hanafi menambahkan bahwa salah 

seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan 

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena 

menurut mereka akad muzara‟ah boleh dilakukan antara orang muslim dan non 

muslim termasuk orang murtad. 
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Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai 

dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan menghasilkan adapun 

syarat-syarat yang menyangkut dengan lahan pertanian sebagai berikut: 

a. Menurut adat di kalangan para petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. 

b. Batas-batas lahan itu jelas. 

c. Lahan itu diserahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik 

lahan ikut mengolah lahan pertanian itu, maka akad muzara‟ah tidak sah. 

Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut: 

a. Pembagian panen untuk masing-masing pihak harus jelas. 

b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan. 

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad sesuai dengan pengeluaran 

masing-masing kedua belah pihak. 

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak 

semula, karena akad muzara‟ah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau 

upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka 

waktunya harus jelas. 

 Objek akad, jumhur ulama‟ yang membolehkan muzara‟ah, mensyaratkan 

juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam 

datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari 

petani mayoritas Fuqoha dari kalangan Malikiyyah, Syafi‟iyyah sebagai sahabat- 

sahabat Ahmad dan lain sebagainya berpendapat bahwa transaksi muzara‟ah adalah 

transaksi yang mengikat karena melupakan transaksi tukar menukar. 

 Ada dua pendapat dari kalangan Fuqoha, diantaranya Imam Ahmad dan 

sebahagian pendapat golongan Syafi‟iyyah, menyatakan bahwa transaksi muzara‟ah 
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boleh (tidak mengikat) karena Nabi saw, tidak memberi batasan waktu kepada 

penduduk Khaibar. Demikian pula yang dilakukan para khalifah sepeninggalan 

beliau. 

Keduanya merupakan transaksi atas sebagian pengembangan harta, maka 

hukumnya boleh (tidak mengikat) seperti halnya mudharabah. Oleh karena itu, 

masing-masing dapat membatalkan transaksi kapanpun. Dalam artian mereka 

membuat sistematika hukum pembatalan transaksi sebelum berakhirnya masa yang 

disepakati. Jika transaksi yang dikeluarkan setelah keluar buahnya maka hasilnya 

dibagi dua. Jika pekerja membatalkan transaksi sebelum keluar buahnya, maka ia 

tidak mendapat apa-apa. Sedangkan jika pemilik tanah membatalkan ia harus 

memberi upah kerja kepada pekerja. 

 Penjelasan di atas kesimpulannya adalah satu, yaitu tujuan utama yang 

berpendapat bahwa transaksi muzara‟ah bersifat mengikat adalah menghindari 

kesulitan dan kerugian kedua belah pihak. Sementara itu ulama yang berpendapat 

bahwa boleh (tidak mengikat) juga membolehkan pembatasan waktu tertentu. Oleh 

karena itu, pendapat pertama karena dapat merealisasikan tujuan dan kerelaan kedua 

belah pihak dan dengan cara membatasi pada waktu tertentu, maka tujuan transaksi 

muzara‟ah dapat tercapai. 

Pembagian presentase kerjasama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil 

panen atau tanaman tertuang dalam pendapat ahli fiqh yang bersifat umum, yang tidk 

secara spesifik dijelaskan oleh ahli fiqhi tersebut maupun oleh para sahabat atau para 

tabi‟in. selain itu juga terdapat pedoman mengenai bagi hasil tanaman yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.  
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Adapun menurut jumhur ulama‟ syarat yang menyangkut dengan hasil ialah, 

pembagian hasil panen harus jelas, serta hasil panen tersebut benar-benar milik orang 

yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian 

persen. Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sebagai berikut: Adapun pembagian hasil 

panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 20 liter : 20 liter, sehingga untuk 

luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 40 karung, maka hasil kotor 

tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk biaya pupuk, biaya traktor, biaya para 

pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selama masa penggarapan, 

pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah 

dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi dengan persentase 

50 : 50. Kemudian, dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hardi atau biasa 

disebut dengan Dg. Kulle sebagai penggarap mengatakan: 

Bahwa pembagian yang kami lakukan sebesar 50:50 jika si pemilik lahan  

memberikan sumbangsi lebih seperti contohnya bibit dan juga pupuk namun 

hanya satu kali pemberian pupuknya dalam jangka waktu satu kali 

penanaman.
74

 

kemudian penulis juga mewawancarai penggarap yang lain dengan metode 

pembagian hasil lain yang mereka gunakan dengan Bapak Yusuf Idris atau biasa 

dipanggil dengan Dg. Bani mengatakan: 

 Bahwa pembagian yang kami lakukan sebesar 40 bagi pemilik lahan dan 60 

kami yang memilikinya dalam hal ini pemilik lahan tidak menyumbang sama 

sekali dalam proses penanaman padi ini.
75

 

                                                             
74

Hardi, petani, Petani Penggarap, Wawancara. Pada Tanggal 20 Januari 2020 
75

Yusuf Idris, Petani Penggarap, Wawancara. Pada Tanggal 20 Januari 2020 



63 
 

 Maka dari kesimpulan diatas tentang pembagian yang dilakukan dari beberapa 

penggarap masing memiliki pembagian yang beda-beda dilihat dari sumbangsi yang 

dilakukan pemilik lahan dengan hitungan yang adil dan tampa adanya manipulasi 

hasil yang diperoleh dari penanam lahan.  

 Pembagian hasil panen tiap pihak harus dilakukan berdasarkan presentase 

tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut pengikut Madzhab 

Hanafi dan Hanbali, perbandingan presentse keuntungan dari hasil panen harus 

ditentukan dalam kontrak (perjanjian). Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap pihak 

tidak diperbolehkan, sebab seluruh hasil panen (keuntungan) tidak mungkin 

direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak 

lain tidak memperoleh bagian dari hasil panen tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa syarat sistim 

tesang (akad muzara‟ah) dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad 

tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat 

pelaku sistim tesang (akad muzara‟ah) di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

 Meskipun demikian tata cara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka 

sudah merupakan tradisi setempat dimana memang sudah seharusnya apabila benih 

yang akan ditanam berasal dari kedua belah pihak maka sebelum hasil panen dibagi 

terlebih dahulu melakukan pengurangan benih dan biaya-biaya lainnya selama dalam 

penggarapan. Kemudian sisanya baru dibagi antara keduanya separoh-separoh. 

Sedangkan dalam syara‟ dijelaskan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan 

berdasarkan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum 

Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan 

pertimbangan dalam menetapkan hukum 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penyusun menjabarkan dan menganilisi skripsi ini, maka penyusun 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

7. Masyarakat yang berada pada Kecamatan Pallangga Kabuapten Gowa ini 

menggunakan sistem bagi hasil dengan istilah Tesang, sistem ini telah lama 

dikenal dan diterapkan oleh masyarakat Pallangga secara turun-temurun oleh 

para pendahulu meraka dan dilakukan secara lisan tanpa akta yang 

mengikatnya didalam bagi hasil tersebut. Kemudian didalam perjanjian yang 

telah mereka sepakati yaitu pihak ditentukan dengan menurut perbandingan 

tertentu, yaitu satu banding satu apabila pemilik modal menyediakan semua 

kebutuhan pengelolah dan dua banding satu apabila pemilik lahan hanya 

menunggu hasilnya saja. 

8. Pelaksanaan bagi hasil dalam sistem Tesang tinjauan dari hukum Islam yang 

diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sistem 

tersebut menggunakan akad muzara‟ah dikarenakan sistem tesang 

menerapkan pembagian hasil yakni satu berbanding satu. Akan tetapi terjadi 

perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai akad muzara‟ah, mayoritas 

dikalangan ulama yang memperbolehkan akad muzara‟ah memiliki landasan 

bahwasanya akad muzara‟ah boleh dilakukan apabila tidak merugikan satu 

sama lainnya dan sebagian ulama berpendapat bahwa akad muzara‟ah 

merupakan akad yang tidak adil untuk dilakukan oleh para pihak didalam 

perjanjian. 
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B. Implikasi Penelitian. 

 Adapun implikasi dari penelitian tersebut dapat memberikan saran baik 

penggunaan dan pelaksanaan dalam penerapan bagi hasil dalam sistem Tesang adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerepan bagi hasil dalam sistem tesang ini diharap tetap dilestarikan dimana 

sistem tersebut merupakan suatu warisan budaya yang berada di Kecamatan 

Pallangga, dengan adanya sistem tesang tersebut mampu memperkuat ikatan 

silahturahmi yang terjaling dikalangan masyarakat serta mampu membantu 

pertumbuhan perekonomian dikalangan masyarakat.  

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terkait tentang perjanjian di tinjau dari hukum Islam dan hukum 

positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan 

yang berlaku. Kemudian diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan 

perhatian kepada masyarakat sehingga tetap melaksanakan suatu sistem bagi 

hasil atau sistem tesang tersebut.  
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Sulaiman, Petua adat yang berada pada kecamatan Pallangga, Wawancara, 15 Januari 

2020. 

Sumber Data : Bandan Pusat Statistik Tahun 2019. 
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Syarifuddin, Pemilik Lahan di Kecamatan Pallaangga, Wawancara, 15 Januari 2020 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. 

Yusuf Idris, Petani Penggarap, Wawancara. Pada Tanggal 20 Januari 2020 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran    : Dokumentasi Wawancara 

 

 

1. Wawancara dengan Ibu Hj. Sarifa S.Sos (sekertaris camat Pallangga) Pada 

tanggal 9 Januari 2020 di Kantor Camat Pallangga. 

 

 

2. Wawancara dengan Bapak Kadir (staf dikantor camat Pallangga) pada tanggal 9 

Januari 2020 di Kantor Camat Pallangga.  
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3. Wawancara dengan Bapak H. Mustafa Dg. Tawwa . S.Ag (tokoh agama di 

Kecamatan Pallangga) pada tanggal 10 Januari 2020 di Kecamatan Pallangga. 

  

 

 

 

4. Wawancara dengan Bapak Yufus Idris (petani penggarap di Kecamatan Pallangga) Pada 

tanggal 20 Januari 2020 di Kecamatan Pallangga. 
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5. Lokasih sawah yang di gunakan untuk melakukan sistem Tesang di Kecamatan 

Pallangga. 

 

 

 

 

6. Mengecek sapi yang di gunakan sistem Tesang  dengan Bapak Jumaing 

(pengembala sapi di Kecamatan Pallangga) pada tanggal 17 Januari 2020 
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7. Wawancara dengan Bapak Sulaiman (Petua adat sekaligus pemilik lahan di  

Kecamatan Pallangga) pada tanggal 15 Januari 2020  

  

8. Wawancara dengan Bapak Sulaiman membahas tentang sejarah Tesang dan 

membagian hasil tesang. 
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Lampiran I: Data Informan  

No. Nama Pekerjaan/ Jabatan Tempat 

1. Hj. Sarifa S.Sos Sekertaris Camat 

Pallangga 

Pallangga 

2.  Kadir Staf di kantor camat 

Pallangga 

Pallangga 

3. H. Mustafa Dg. Tawwa . 

S.Ag 

Pegawai negeri sipil 

dan Tokoh agama 

Pallangga 

4. Yufus Idris Petani penggarap Pallangga 

5. Jumaing Peternak sapi Pallangga 

6. Sulaiman Dg. Tobo Pemilik lahan dan 

Petua adat 

Pallangga 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Daftar pertanyaan wawancara dalam skripsi : Tinjaun Hukum Islam Terhadap 

Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

 

 

Objek Penelitian         : Penggarap, Pemilik lahan, Pemilik Ternak dan juga Peternak. 

Hari / Tanggal             :  Januari 2020. 

 

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana bagi hasil dalam sistem tesang Kecamatan Pallangga Kabupaten 

Gowa? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam sistem tesang di 

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA INFORMAN  

NAMA : 

ALAMAT : 

JABATAN : 

1. Bagaimana gambaran umum bagi hasil dalam sistem tesang sepengetahuan anda? 

Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….......... 

2. Bagaimana pengaetahuan anda tentang bagi hasil dalam sistem tesang dalam 

hukum Islam? 

Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

3. Bagaimana pengaetahuan anda terhadap sistem Tesang? 

Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

4. Bagaimana pandangan anda tentang penerapan bagi hasil dalam sistem tesang? 
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Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

5. Bagaimana respon anda tentang penerapan bagi hasil dalam sistem tesang? 

Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

6. Sepengetahuan  anda, apa yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan bagi 

hasil dalam sistem tesang? 

Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

7. Sepengetahuan anda, apakah sudah sesuai dengan pembagian hasil pada sistem 

tesang yang anda lakukan? 

Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

8. Bagaimana yang anda rasakan setalah melakukan bagi hasil dalam sistem tesang 

ini? 

Jawab:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

9. Sepengetahuan anda apakah bagi hasil dalam sistem tesang ini sudah sesuai 

dengan tuntunan agama? 

Jawab:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 
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