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ABSTRAK 

Nama   : Amrullah 

NIM   : 90100116042 

Judul Skripsi : “Praktik Mangpebibi' Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Maqashid Syariah 
Di Anggeraja Kabupaten Enrekang” 

  
Praktik mangpebibi' merupakan bentuk kerja sama yang menjamur di 

masyarakat Anggeraja Kabupaten Enrekang, kerja sama ini terjalin antara pemodal 
dan pengelola dalam bidang pertanian. Namun hal yang perlu dikaji pada penelitian 
kali ini adalah bagaimana praktik mangpebibi' yang dilakukan oleh masyarakat 
Anggeraja dalam peningkatan kesejahteraannya dengan berlandaskan pada prinsip 
maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berlandaskan pada sumber data 
primer (informan langsung) dan sumber data sekunder (literatur seperti buku, jurnal 
dan artikel ilmiah yang terkait). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah 
dengan melakukan wawancara secara langsung atau observasi di lapangan. 
Informan yang ditemui dilapangan adalah masyarakat yang berprofesi sebagai 
pemodal dan pengelola dalam pertanian. Teknik pengolahan dan analisis data yang 
digunakan adalah model Miles and Huberman, aktivitas dalam analisis data yaitu 
data reduction, data display dan conclusion drawing/verification serta pengujian 
data menggunakan metode trianggulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Praktik mangpebibi' yang 
menjamur di Anggeraja Kabupaten Enrekang dilakukan dengan mekanisme kerja 
sama antara pemodal dan pengelola, dimana pemodal menanggung seluruh modal 
yang dibutuhkan diantaranya lahan, bibit, pestisida dan lainnya sementara 
pengelola hanya menanggung beban kerjanya saja. Bentuk kerja sama ini sejalan 
dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw bahwa jika seseorang tidak 
mampu untuk memproduktifkan lahannya maka sebaiknya dilimpahkan ke orang 
lain untuk dikelola agar produktif. 2). Masyarakat yang menjalin praktik 
mangpebibi' cukup mengalami peningkatan kesejahteraan, terbukti dengan 
terpenuhinya berbagai macam kebutuhan hidupnya. Hal ini dilandasi dengan 
meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari pada sebelum melakukan kerja sama 
mangpebibi', mengingat jenis tanaman dalam praktik tersebut membutuhkan modal 
yang begitu besar sehingga jika hasilnya membaik maka akan memberikan 
keuntungan yang besar pula. 3). Mengenai kerja sama ini jika ditinjau dalam aspek 
maqashid syariah, maka belum sepenuhnya terpenuhi karena pemeliharaan 
terhadap lima unsur tersebut belum sempurna sebab masih terdapat kecurangan atau 
tindakan yang tidak transparan dalam kerja sama Mangpebibi'. 
Keywords : Mangpebibi', Kerja Sama, Maqashid Syariah, Kesejahteraan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap manusia, 

hal ini tercermin dari terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia yang 

diwujudkan melalui berbagai macam aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam 

menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia menjadi pemeran utama dalam 

menentukan jalur aktivitas perekonomiannya (Ardi, 2015: 53) meskipun aktivitas 

ekonomi tersebut tidak akan pernah lepas dari lingkungan sosial karena pada 

dasarnya manusia memiliki keterbatasan dalam bertindak. Oleh karena itu dalam 

kegiatan ekonomi terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam 

proses pemenuhan kebutuhan hidupnya yang menjadi bukti bahwa manusia 

memiliki sifat ketergantungan satu dengan yang lainnya (Huda, 2019: 45). 

Sebagai khalifah (utusan Allah SWT) dalam melangsungkan aktivitas 

ekonomi, manusia harus memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam 

menciptakan lingkungan yang adil, damai dan sejahtera. Untuk menciptakan 

lingkungan tersebut maka perpaduan kelebihan dan kekurangan sesama manusia 

sangat diperlukan, mengingat manusia tidak bisa lepas dari lingkungan sosial maka 

perpaduan tersebut merupakan wujud kerja sama sebagai makhluk sosial. Manusia 

dalam mencari nafkah bebas memilih apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan 

secara bersama. Salah satu bentuk kerja sama yang sering dilakukan oleh 

masyarakat adalah bertani, yakni merupakan salah satu jenis pekerjaan mayoritas 

bagi masyarakat di pedesaan. Tanah menjadi faktor penunjang utama dalam 
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melangsungkan kerja sama pertanian karena tanpa tanah, kebutuhan pokok manusia 

tidak akan bisa terpenuhi. Tanah harus selalu dihidupkan atau diproduktifkan agar 

proses produksi dapat selalu berjalan dengan baik (Sadr, 2015: 6), oleh karena itu 

apabila seseorang memiliki lahan maka harus dikelola dan dimanfaatkan dengan 

baik, dalam artian tanah tersebut tidak boleh diterlantarkan. Sehingga jika tidak 

mampu untuk dikelola secara mandiri maka dapat dititipkan atau dilimpahkan 

kepada orang lain untuk dikelola. 

Sebagai daerah yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani, 

masyarakat Kecamatan Anggeraja masih merawat budaya setempat yang 

merupakan anugerah dari Tuhan. Meskipun pengaruh dari sistem kapitalis warisan 

penjajahan Belanda masih menyisahkan efek penggusuran terhadap nilai-nilai 

budaya, sosial dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat seperti terkikisnya 

sikap jujur dan tolong-menolong hanya karena alasan ekonomi semata. Namun 

masyarakat Anggeraja masih tetap melestarikan dan sangat menjunjung tinggi nilai 

adat istiadat yang tertanam sejak dulu, terbukti bahwa praktik kerja sama dalam 

bidang pertanian yang dikenal dengan istilah mangpebibi' masih bertahan dan 

terjaga sampai saat ini. Suatu bentuk praktik kerja sama yang menjunjung tinggi 

budaya saling percaya dan tolong-menolong (Lubis dan Indrawati, 2017: 3). 

Budaya seperti ini harus terus dilestarikan demi pembangunan kolektifitas ekonomi 

berkelanjutan untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, spiritual dan 

ekonomi (Walyuto, 2019: 184-185). 

Berdasarkan fenomena di lapangan, pada praktiknya mangpebibi’ adalah 

suatu konsep kerja sama dalam bidang pertanian, yakni bentuk kerja sama tolong-
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menolong dalam bercocok tanam, dimana salah satu dari mereka bertindak sebagai 

pemodal atau pemilik lahan dan lainnya sebagai pengelola. Sulit untuk dipungkiri 

bahwa pada dasarnya ada orang yang mempunyai kelebihan modal atau lahan tapi 

tidak memiliki keterampilan dalam bertani dan waktu akibat kesibukannya dengan 

pekerjaan lainnya, namun kemudian ingin memproduktifkan tanah ataupun modal 

yang dimilikinya dan begitupun sebaliknya ada yang memiliki keterampilan dalam 

bertani tetapi tidak memiliki lahan atau terbatas pada kepemilikan modal. Oleh 

karena itu perpaduan antara kelebihan dan kekurangan tersebut sangat diperlukan, 

mengingat pada prakteknya dilapangan, pemilik lahan menanggung seluruh modal, 

diantaranya lahan, bibit, pupuk serta peralatan sedangkan pengelola hanya 

menanggung beban kerjanya. Terkait pembahasan mengenai mekanisme kerja serta 

pembagian hasil dari kerja sama tersebut telah dibahas pada kesepakatan atau 

perjanjian sejak awal. Perjanjian dari kerja sama ini hanya berupa lisan karena 

masih menjunjung asas kejujuran dan saling percaya yang merupakan nilai-nilai 

dari adat istiadat setempat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip dalam Islam 

yakni an-taradin minkum (suka sama suka atau rela sama rela) dan tidak ada yang 

menzalimi dan dizalimi (Primada dan Zaki, 2015: 955). Pembagian hasil yang biasa 

dilakukan masyarakat petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja adalah 

50%:50% artinya pihak pemilik lahan dan pengelola masing-masing mendapatkan 

50% atas keuntungan yang didapatkan dan terkadang pula ada yang 60%:40% 

artinya pemilik lahan mendapatkan 60% sementara pengelola mendapatkan 40% 

dari hasil keuntungan. Namun terkadang juga pembagian hasilnya berbeda dari apa 

yang dipaparkan sebelumnya mengingat kedua belah pihak harus kembali pada 
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acaun dasar bahwa persentase keuntungan tergantung dari apa yang disepakati sejak 

awal. Oleh karena itu segala tindakan antara pemilik modal dan pengelola harus 

sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun sejak awal agar mampu 

mengantarkan para pihak ke arah kesejahteraan (Nugraha, 2016: 88). 

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terkadang praktik 

mangpebibi' menimbulkan masalah karena budaya saling percaya yang dijunjung 

tinggi itu kerap dilanggar atau dengan kata lain kesepakatan yang dibangun sejak 

awal antara pemodal dan pekerja itu tidak terrealisasi. Berbagai bentuk persoalan 

yang terjadi seperti tidak adanya transparansi dan bahkan jika telah meraup 

keuntungan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atas pembagian 

keuntungan tersebut akibat kecurangan sehingga berpengaruh pada taraf 

kesejahteraan hidupnya. Hal demikian sering terjadi dalam kerja sama pertanian 

masyarakat petani di Anggeraja utamanya dalam kerja sama pertanian bawang 

merah. Pelanggaran seperti ini disebabkan karena minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang bentuk penerapan sistem kerja sama dan sistem pembagian 

hasil kerja yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mereka bertindak 

semaunya tanpa landasan yang jelas padahal Islam tidak menghendaki kebebasan 

karena Islam penuh dengan aturan yang sangat komprehensif. 

Jika diamati dengan kacamata Islam maka praktek mangpebibi' tersebut 

tergolong ke dalam sistem kerja sama di bidang pertanian yang dalam ekonomi 

Islam dikenal dengan istilah muzara'ah. Keberlangsungan kerja sama dalam Islam 

harus memperhatikan prinsip dan norma agama yang akan ditanggung bersama 

dalam menjalankan suatu aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan yakni 
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kebahagian dunia dan akhirat sesuai dengan tujuan agama Islam (Huda, 2019: 49). 

Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (pertanian) semuanya harus berdasarkan 

prinsip an-taradin minkum dan tidak ada pihak yang menzalimi atau dizalimi, hal 

demikian diperkuat dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama 

Islam dan kebanyakan berprofesi sebagai petani sehingga nilai-nilai syariah dapat 

diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi (pertanian). Oleh karena itu bisnis atau 

kerja sama harus memberikan kebahagiaan dan dampak positif berupa 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap individu yang terkait (Ardi, 2019: 49).  

Islam sebagai agama Allah SWT yang mengatur segala kehidupan manusia 

di dunia dan di akhirat menjadikan Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah Saw sebagai 

landasan utama dalam menjalankan aktivitas perekonomian (muamalah).  Segala 

aturan dalam bermuamalah ditetapkan agar tidak ada manusia yang melaksanakan 

atau mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya. Semuanya diatur untuk 

menciptakan kenyamanan dalam bekerja sama sehingga mampu memperkuat 

perekonomian masyarakat. Manusia sebagai khalifah diberikan kebebasan dalam 

memiliki, menikmati dan mengelola kekayaan di muka bumi ini tanpa harus 

melanggar hukum Islam. Menciptakan suatu karya yang bernilai ekonomi dan 

bermanfaat bagi masyarakat demi pemenuhan kebutuhan hidup bersama karena 

harta tidak boleh hanya berputar pada satu golongan saja sehingga kolektifitas 

ekonomi harus terbangun (Ardi, 2019: 50), inilah makna dari perintah untuk saling 

bekerja sama atau tolong-menolong (ta'awun). 

Konsep kerja sama dalam pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan 

berbagai macam bentuk sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang berlaku. Bentuk 
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kerja sama yang biasa dilakukan adalah sistem kerja sama mudharabah, 

musyarakah, musaqah dan muzara'ah. Pelaksanaan kerja sama tersebut harus 

menjunjung tinggi sikap jujur, kerelaan, adil dan bijaksana dalam melaksanakan 

serta menerima hasil usaha. Sebab perlu ditekankan bahwa Islam menghendaki 

pemeluknya untuk tidak hanya fokus mementingkan materi dan keuntungan semata 

tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai dalam maqashid syariah, yakni menjaga agama 

(ad-diin), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl) dan harta (al-maal). Jika 

salah satu diantara kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara seimbang maka 

kesempurnaan kebahagiaan hidup sulit untuk tercapai. Terwujudnya maqashid 

syariah akan mengantarkan manusia pada kesejahteraan dunia dan akhirat (falah) 

(Puspariani, 2015: 46). Oleh karena itu maqashid syariah menjadi acuan dan 

patokan utama untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang merupakan 

tujuan utama syariat Islam (Aminah, 2017: 168), sehingga terjaganya maqashid 

syariah akan mengantar manusia pada kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. 

Kerja sama kedua belah pihak atau lebih ini telah dijelaskan oleh Allah SWT 

dalam firman-Nya Q.S. al-Maidah/5: 2. 

Cََّٱْ اوُقَّتٱوَ نِۚوَٰدُۡعلۡٱوَ مِثۡلإِۡٱ ىَلعَْ اوُنوَاَعَت لاَوَ ىٰۖوَقَّۡتلٱوَ رِِّبلۡٱ ىَلعَْ اوُنوَاَعَتوَ   ٢ بِاَقعِلۡٱُ دیدِشََ Cَّٱ َّنِإ ۖ

Terjemahnya: 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya." (Q.S. al-Maidah/5: 2) Departemen Agama (2004). 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia harus saling tolong-

menolong (ta'awun) dalam kebajikan, diantaranya dalam berikhtiar mencari nafkah 

melalui kerja sama pertanian. Allah SWT sangat melarang keras perbuatan dzalim 
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dan curang yang merupakan perbuatan dosa karena mencederai hak hidup orang 

lain. Segala tindakan harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi, oleh 

karena itu dalam bekerja sama masyarakat harus menjunjung tinggi sifat-sifat 

kebajikan seperti sifat jujur dan kerelaan atas usaha yang telah diperjuangkan agar 

terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam (Primada, 2015: 955). Sikap 

hidup yang saling tolong-menolong akan menjadi kunci terciptanya kedamaian bagi 

umat manusia, namun hal yang perlu diingat adalah bahwa segala perbuatan umat 

manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di kehidupan akhirat, sesuai 

dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan "Setiap 

kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung 

jawabannya". 

Kerja sama dalam Islam pada bidang pertanian dikenal dengan konsep 

muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik lahan 

dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh 

penggarap sekaligus menanggung benihnya dan sementara penggarap hanya 

menanggung beban kerjanya. Terkait bagi hasil dari kerja sama tersebut mengacu 

pada perjanjian yang telah disepakati sejak awal, jika usaha tersebut memberikan 

keuntunganan maka akan dibagi sesuai porsi kesepakatan diawal (misalnya, 

seperdua, sepertiga dan sebagainya), sementara jika mengalami kerugian maka 

akan ditanggung secara bersama karena pada dasarnya semua serikat mengandung 

resiko. Sedangkan mukhabarah adalah kerja sama antara pemilik lahan dan 

penggarap sementara benihnya bersumber dari penggarap. Kerja sama ini 

disyaratkan atas dasar saling tolong-menolong dan tidak ada unsur saling 
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merugikan satu sama lain (Wahyu, 2019: 2), termasuk dalam pembagian hasil kerja 

sama tidak boleh ada yang dirugikan, karena jika salah satu pihak dirugikan maka 

akan berimbas pada kesejahteraan hidupnya sehingga maqashid syariah akan sulit 

terjaga dengan baik.  

Kerja sama di bidang pertanian telah banyak dilakukan di berbagai daerah 

dengan mengikuti kebiasaan adat istiadat di masing-masing wilayahnya. Wahyu 

(2019) melakukan pengkajian mengenai sistem penggarapan lahan pertanian pada 

masyarakat petani di Kabupaten Sidrap. Masyarakat Sidrap pada umumnya 

melakukan beberapa bentuk pengelolaan, diantaranya masyarakat memiliki lahan 

pertanian dan lebih memilih untuk mengelolanya sacara mandiri, ada pula yang 

melilih untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mengelola lahannya dengan 

alasan karena pemilik lahan tidak terampil dalam mengelolanya, dan disisi lain 

pemilik lahan tidak mempunyai waktu luang untuk mengelola lahannya akibat 

kesibukan dengan pekerjaan lain sehingga dilimpahkan kepada orang lain untuk 

dikelola. Bentuk pengelolaan terakhir adalah masyarakat mengelola lahannya 

secara sendiri kemudian menyewa jasa seseorang dalam hal perawatan, misalnya 

menyewa jasa pekerja untuk menyiram tanaman, pemberian pupuk dan lain 

sebagainya. Kontrak perjanjian yang biasa dilakukan adalah secara lisan jika kerja 

sama tersebut terjalin dalam hubungan keluarga, namun jika tidak ada hubungan 

keluarga maka masyarakat akan membuat perjanjian secara tertulis. Mengenai 

pembagian hasilnya besaran persentase yang berlaku pada masyarakat Sidrap 

adalah 50%:50% artinya 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Jika 
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terjadi kerugian maka akan ditanggung secara bersama karena dalam bertani bisnis 

yang diutamakan melainkan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. 

Sementara Lubis dan Indrawati (2017) juga melakukan pengkajian 

mengenai kerja sama pertanian di Desa Cimarente Kabupaten Kuningan. 

Masyarakat Cimarente merupakan masyarakat desa yang masih menggunakan 

sistem pembiayaan berbasis bagi hasil pertanian. Hal ini menjadi bukti pelestarian 

praktek muzara'ah sampai saat ini yang ada sejak masa Rasulullah Saw. 

Masyarakat petani di Cimarente umumnya menggunakan empat macam sistem 

pertanian, diantaranya sistem pemilik lahan sekaligus penggarap, sistem paroan 

atau sistem kerja sama antara dua pihak dinama salah satu diantara mereka menjadi 

pemilik lahan sedangkan yang lain sebagai penggarap, sistem buruh tani, dan sistem 

sewa yakni pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada penggarap. Sistem bagi 

hasil yang diterapkan di Desa Cimarente adalah paroan sawah dengan proporsi bagi 

hasil 1/2 banding 1/2. 

Syaripudin (2020) juga mengkaji tentang sistem kerja sama bidang 

pertanian di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Kerja sama 

tersebut dikenal dengan istilah nengah sawah yang berarti masyarakat 

menyerahkan lahan mereka untuk digarap orang lain dengan sistem bagi hasil. Pada 

praktinya pemilik lahan (juragan) hanya menyerahkan lahannya sedangkan 

pengelola atau penggarap menanggung masalah pupuk dan biaya perawatannya 

sedangkan benihnya bersumber dari kedua belah pihak. Terkait pembagian hasilnya 

akan dibagi setelah dipotong dengan biaya benih. Perjanjiannya dilaksanakan 
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secara lisan tanpa adanya saksi-saksi sehingga kurangnya bukti yang kuat jika 

terjadi suatu permasalahan. 

Berdasarkan fenomena praktik mangpebibi' yang terjadi, penelitian ini 

berfokus untuk menganalisis kesesuaian praktik mangpebibi' dengan konsep kerja 

sama dalam ekonomi Islam berbasis saqashid syariah dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Anggeraja Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu 

peneliti mengangkat judul penelitian “Praktik Mangpebibi’ Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Maqashid Syariah Di 

Anggeraja Kabupaten Enrekang”. 

B. Rumusan Masalah 

 Praktik mangpebibi' yang dilakukan oleh masyarakat petani di Anggeraja 

Kabupaten Enrekang jika ditinjau dari pandangan ekonomi Islam maka termasuk 

ke dalam kategori muzara'ah. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih kerap 

menimbulkan masalah karena diakibatkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat 

tentang konsep kerja sama dan nilai-nilai etika dalam Islam. Kekurangan atas 

pengetahuan tersebut menyebabkan sulit tercapainya kesejahteraan dalam 

masyarakat dikarenakan unsur-unsur yang terkandung dalam maqashid syariah 

tidak terpenuhi secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan pengkajian tentang "Praktik Mangpebibi' Berbasis Maqashid Syariah 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Anggeraja Kabupaten 

Enrekang". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik mangpebibi' di Anggeraja Kabupaten Enrekang? 
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2. Bagaimana praktik mangpebibi' dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimana kesesuaian praktik mangpebibi' dengan konsep kerja sama berbasis 

maqashid syariah di Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik mangpebibi' di Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

2. Untuk mengetahui praktik mangpebibi' dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

3. Untuk mengetahui kesesuaian praktik mangpebibi' dengan konsep kerja sama 

berbasis maqashid syariah di Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

D. Fokus Dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan objek yang dijadikan sebagai petunjuk dan 

pedoman oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Proses penelitian untuk 

memperoleh data melalui proses wawancara, observasi maupun interview. Fokus 

penelitian ini berfungsi sebagai arah dalam penelitian agar pembahasan tidak 

mengalami ambigu dan isinya jelas. Sehingga fokus penelitian kualitatif ini adalah 

untuk menganalisis kesesuaian penerapan antara praktik mangpebibi' dengan 

prinsip-prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam kaitannya dengan maqashid 

syariah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Anggeraja Kabupaten 

Enrekang. 
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Peneliti dalam menganalisis dan menulis apa yang terkait dengan judul yang 

diangkat, berupaya untuk menggambarkan deskripsi fokus terkait dengan 

kesesuaian praktik mangpebibi' dengan konsep kerja sama dalam ekonomi Islam 

(muzara'ah) berbasis maqashid syariah pada masyarakat petani di Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. Praktik kerja sama tersebut diharapkan dapat sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam sehingga masyarakat dalam bermuamalah dapat menjaga 

maqashid syariah untuk memperoleh kesejahteraan di dunia maupun di akhirat 

(Falah). 

Praktik mangpebibi' merupakan bentuk kerja sama dalam bidang pertanian 

yang dilatar belakangi atas dasar sikap hidup saling tolong-menolong (ta'awun) 

antara sesama manusia yang menjadi pengejawantahan persaudaraan dalam 

kehidupan sosial. Praktik ini sejalan dengan konsep muzara'ah dalam ekonomi 

Islam dimana terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah 

Rasulullah Saw, sehingga dari kerja sama ini akan mendatangkan kesejahteraan 

bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  13 

 

 
 

Tabel 4.1 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Kerja Sama dalam Ekonomi 
Islam 

- Hablu min Allah / Horizontal 
- Hablu min Annas / Vertikal 
- Ta'awun, Maslahah dan 'Antaradin 

Minkum 
- Mudharabah, Musyarakah, 

Muzara'ah, Musaqah dan 
Mukhabarah 

2. Praktik Mangpebibi' / 
Muzara'ah 

- Budaya dan Falsafah Hidup Pada 
Masyarakat dalam Bekerja 

- Hubungan dan Tanggung Jawab 
Sosial Masyarakat 

- Persamaan Hak dan Kewajiban 

- Bagi Hasil (Profit Sharing) 

3. Maqashid Syariah - Hifzud din, hifzun nafs, hifzun 'aqll, 
hifzub nasl, hifzul maal. 

4. Konsep Kesejahteraan dalam 
Islam 

- Keseimbangan Perekonomian Ummat 

- Tingkat Produktifitas Pendapatan 
- Penciptaan Lapangan Pekerjaan 

- Taraf Pendidikan 
- Taraf Kesehatan 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan maupun perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan sebelumnya: 

Tabel 4.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama Metode dan Pendekatan 
Penelitian 

 Hasil  

Beny Septyliyan 
Primada dan 
Irham Zaki 
(2015) 

Jenis penelitian lapangan 
dengan menggunakan 
metode kualitatif deskriptif 

Penelitian menunjukkan bahwa 
sistem atau cara kerja sama 
penggarapan lahan pertanian di 
Desa Temu tidak bertentangan 
dan telah sesuai dengan kaidah 
fiqih muamalah yang mengatur 
tentang sistem kerja sama 
pertanian. Kerja sama ini sah 
karena telah memenuhi rukun 
dan syarat yang berlaku atas 
kedua belah pihak (Primada dan 
Zaki, 2015). 

Nur Husna 
(2018) 

Jenis penelitiannya adalah 
penelitian deskriptif dengan 
menggunakan metode 
kualitatif 

Penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan akad mudharabah 
pada petani bawang merah 
belum sepenuhnya terpenuhi 
karena keterbatasan 
pengetahuan yang dimiliki 
meskipun beberapa nilai-nilai 
ekonomi Islam telah dilakukan 
seperti sifat saling percaya dan 
saling rela (Husna, 2018). 
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St. Rabiah 
(2019) 

Jenis penelitiannya adalah 
penelitian lapangan dengan 
metode kualitatif 

Penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan akad muzara'ah di 
Kecamatan Burau belum 
memenuhi syarat-syarat dalam 
berakad, namun hal demikian 
telah menjadi kebiasaan adat 
istiadat masyarakat setempat 
maka boleh atau sah untuk 
dilakukan (Rabiah, 2019). 

Ulil Amri (2018) Jenis penelitiannya adalah 
penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode 
kualitatif 

Penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat dua bentuk pembagian 
hasil dalam sistem muzara'ah 
yang dilakukan oleh masyarakat 
petani di Palecce. Pelaksanaan 
sistem bagi hasil sawal tersebut 
menunjukkan tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai dalam 
ekonomi Islam (Amri, 2018). 

Muhammad 
Farhan Hari 
Hudiawan 
(2020) 

Jenis penelitiannya adalah 
penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode 
kualitatif 

Penelitian menunjukkan bahwa 
masyarakat di Desa Pujon 
mampu mencapai taraf 
kesejahteraan dengan berbagai 
potensi daerah yang dimilikinya 
dengan menjaga prinsip 
Maqashid Syariah. (Hudiawan, 
2020). 

 
 

F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini yang hendak 

dicapai, maka akan terciptanya manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini mengkaji tentang praktik mangpebibi' pada masyarakat petani 

yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Anggeraja. Berdasarkan pada 

tujuan maka penelitian ini dibangun dengan prinsip kerja sama dalam Islam 
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kaitannya dengan konsep maqashid syariah. Kerja sama tersebut dibangun 

berlandaskan Al-Quran dan Hadis yang merupakan acuan utama dalam 

bertindak. Penelitian ini akan memberikan manfaat mengenai pengetahuan 

dan penerapan kerja sama di bidang pertanian yang sesuai dengan konsep 

ajaran agama Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi 

para pembaca sekaligus menjadi bahan rujukan kepada pihak-pihak terkait, 

antara lain: 

a. Bagi Masyarakat, penelitian ini menjadi acuan bagi para petani dalam 

melestarikan budaya praktik kerja sama dalam bidang pertanian di setiap 

daerahnya dan agar para petani selalu mempelajari kaidah-kaidah berbasis 

Islam dalam bersosial ekonomi supaya membawa manfaat dan terhindar 

dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. 

b. Bagi Pemerintah, dapat menjadi bahan untuk memperhatikan 

masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani untuk meminimalisir dan 

menyelesaikan jika ada persoalan yang terjadi serta menjadi dasar untuk 

mewadahi dengan melakukan pendampingan dan pengawasan mengenai 

keperluan para masyarakat petaninya demi menghindari hal-hal yang 

berbaur negatif sehingga pelaksanaan mekanisme kerja sama pertanian 

dapat berjalan dengan lancar dan maksimal serta menjunjung tinggi sikap 

adil yang mampu mensejahterakan masyarakat. 
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c. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini bisa digunakan oleh peneliti 

selanjutnya untuk dijadikan referensi dalam mengkaji lebih lanjut topik 

yang terkait dengan penyelesaian masalah pada penelitian yang terkait 

dengan pembahasan ini. Banyaknya penelitian-penelitian yang baru akan 

memberikan dampak positif terhadap kemaslahatan dan kemajuan 

msyarakat petani di pedesaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

18 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kerja Sama dalam Ekonomi Islam 

 Ekonomi Islam berdiri sebagai wujud dari filsafat kehidupan, landasan 

teologis dan epistimologisnya yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. Filsafat 

Ekonomi Islam didasarkan pada beberapa pondasi utama yakni tauhid, risalah yang 

dibawa oleh Rasulullah Saw, akhirat dan pertanggung jawabannya dan 

kesejahteraan untuk kehidupan lebih baik kedepannya (Puspariani, 2015: 47). 

Ekonomi Islam merupakan implementasi ajaran Islam secara menyeluruh dalam 

aspek ekonomi, oleh karena itu tatanan perekonomian Islam dibangun atas nilai-

nilai ajaran Islam yang harus tercermin dalam perilaku masyarakat melalui sistem 

Islam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi (Azid and Asutay, 2007: 

156). Pada kenyataannya ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah SWT dan 

memiliki tujuan akhir pada Allah SWT pula (Iskandar dan Akbar, 2015: 88). Secara 

Definisi dijelaskan bahwa "Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah" (Rozalinda, 

2015: 19). 

Adapun beberapa pengertian ekonomi Islam menurut para ahli, sebagai 

berikut: 

1. Menurut Al-Idrisiyah, ekonomi Islam adalah seluruh bentuk kegiatan 

ekonomi yang didasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-

Quran dan As Sunnah.
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2. Sedangkan menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam senantiasa berupaya 

mengoptimalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 

Pendapat ini lebih menekankan pada usaha dalam mempelajari masalah 

masyarakat Islam dalam mempelajari kebutuhannya (Zainal, 2018: 69). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan 

yang memandang, meninjau, meneliti dan menyelesaikan persoalan-persoalan 

ekonomi dengan cara yang sesuai dengan landasan ajaran dan hukum Islam. Etika 

dan moral menjadi pondasi yang utama karena mengandung dimensi ibadah, 

sedangkan tujuan hidup yang hendak dicapai dalam pandangan ekonomi Islam 

adalah falah yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Rozalinda, 2015: 3). Falah 

dalam bahasa arab berasal dari kata kerja aflaha-yuflihu yang memiliki arti 

kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan, yakni kemulian dan kemenangan hidup. 

Istilah falah ini bersumber dari Al-Quran yang dimaknai sebagai keberuntungan 

dunia dan akhirat sehingga tidak hanya mengutamakan aspek material semata 

melainkan justru pada aspek spritual. Digambarkan dalam Al-Quran bahwa orang 

yang mampu mencapai falah adalah orang yang sukses atau beruntung, seperti 

digambarkan Allah SWT dalam firmannya Q.S. al-Imran ayat 104 dan Q.S al-A'raf 

ayat 8. 

Firman Allah SWT Q.S. al-Imran/3:104. 

َلوُْأوَ رِۚكَنمُلۡٱ نِعَ نَوۡھَنَۡیوَ فِورُعۡمَلۡٱِب نَورُمُأَۡیوَ رِیۡخَلۡٱ ىَلِإ نَوعُدَۡی ةَّٞمُأ مۡكُنمِّ نكَُتلۡوَ  مُھُ كَِئٰٓ

  ١٠٤ نَوحُلِفۡمُلۡٱ
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Terjemahnya: 

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. al-Imran/3:104) 
Departemen Agama (2004). 

Firman Allah Swt Q.S. al-A'raf/7:8. 

ُّقحَلۡٱ ذٍِئمَوَۡی نُزۡوَلۡٱوَ َلوُْأَف ۥُھُنیزِوَٰمَ تَۡلُقَث نمََف ۚ   ٨ نَوحُلِفۡمُلۡٱ مُھُ كَِئٰٓ

Terjemahnya: 

“Timbangan pada hari itu ialah kebenaran (keadilan), maka barangsiapa 
berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang 
beruntung”. (Q.S. al-A’raf/7:8) Departemen Agama (2004). 

Proses mencapai keberuntungan dan keselamatan tersebut sangat ditentukan 

oleh manusia yang memperkuat keyakinannya tentang pemilik alam semesta 

beserta isinya yakni hanyalah Allah SWT semata. Manusia hanyalah wakil Allah 

SWT dalam rangka memakmurkan dan menyejahterakan bumi sehingga 

kepemilikan manusia adalah derivasi kepemilikan Allah SWT yang hakiki. 

Demikian itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia 

untuk memakmurkan alam semesta sehingga tidak boleh bertentangan dengan 

ketentuan yang digariskan oleh Allah Yang Maha Kuasa (Zainal, 2018: 93). Allah 

SWT menciptakan manusia dengan tujuan hanya untuk mengabdi dan beribadah 

kepadanya sesuai dengan firmannya dalam Q.S. az- Dzariyat/51:56. 

  ٥٦ نِوُدُبعَۡیلِ َّلاِإ سَنلإِۡٱوَ َّنجِلۡٱ تُقَۡلخَ امَوَ

Terjemahnya: 
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"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku". (Q.S. az- Dzariyat/51:56) Departemen Agama 
(2014). 

Secara garis besarnya dalam hal beribadah, para ulama membaginya 

menjadi dua bagian yakni ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah 

adalah ibadah yang dilakukan dengan tujuan menjalin langsung hubungan dengan 

Allah SWT dikenal dengan istilah habl min Allah.  Sedangkan ghairu mahdah 

adalah ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah SWT melainkan dengan 

manusia atau dikenal dengan istilah habl min nas seperti aktivitas kerja sama yang 

biasa dilakukan. Segala aktivitas demikian dalam Islam dikenal dengan istilah 

muamalah (kerja sama) yang merupakan kumpulan hukum-hukum yang mengatur 

tentang hubungan manusia dengan sesama manusia (Rozalinda, 2016: 2). 

Muhammad Usman Syabir, memberikan pengertian bahwa muamalah 

adalah hukum-hukum syariat yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya 

dalam masalah duniawi (Rozalinda, 2016: 3). Hal demikian membuktikan bahwa 

cakupan muamalah sangatlah luas meliputi segala aspek kehidupan manusia, oleh 

karena itu manusia dalam menjalankan aktivitasnya harus sejalan dengan ketentuan 

agama yakni menjalankan prinsip-prinsip muamalah karena prinsip muamalah 

adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas manusia 

kaitannya dengan hal yang berbaur kebendaan dengan sesama manusia lainnya. 

Terdapat berbagai macam asas yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan 

muamalah, diantaranya: 

• Asas manfaat, setiap transaksi atau hubungan yang dilakukan harus 

memberikan manfaat dan menghindarkan dari kesia-siaan sehingga tidak 
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ada pihak yang dirugikan. Kesia-siaan termasuk kedalam perilaku mubazzir 

(menghamburkan harta secara boros) dan praktik tersebut merupakan 

perilaku setan sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-

Isra'/17:27. 

ّذَبمُلۡٱ َّنِإ َیَّشلٱ نَوَٰخِۡإْ اوُٓناكَ نَیرِِ   ٢٧ ارٗوُفكَ ھۦِِّبرَلِ نُطَٰیَّۡشلٱ نَاكَوَ نِۖیطِٰ

Terjemahnya: 

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (Q.S. al-Isra'/17:27) 
Departemen Agama (2014). 

• Asas maslahat, hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yakni 

transaksi yang dilakukan mendatangkan kemaslahatan dan terhindar dari 

kemudharatan. Meskipun bertemunya antara kemaslahatan dan 

kemudharatan maka yang utama adalah menolak kemudharatan dari pada 

mengambil manfaat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yakni 

"menolak segala bentuk kemudhataran lebih diutamakan dari pada 

mengambil manfaat". 

• Asas kerelaan, dalam menjalankan suatu transaksi sesama manusia harus 

didasari atas dasar suka sama suka atau didasari atas kerelaan masing-

masing pihak. Hal ini dilakukan agar manusia terhindar dari intimidasi atau 

paksaan dari pihak manapun sehingga prinsip 'an-taradin dapat terrealisasi, 

yakni prinsip yang menandakan bahwa transaksi yang dibangun adalah atas 

dasar kemauan sendiri dan suka sama suka tanpa ada paksaan. Hal ini 

berdasarkan pada kaidah bahwa "dasar dari akad adalah kerelaan kedua 

belah pihak yang berakad dan hasil yang diperoleh dari akad itu sendiri". 
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• Asas tolong-menolong, merupakan sikap yang harus selalu dikembangkan 

dalam menjalani segala aspek kehidupan. Sikap ini mengantarkan pada 

terpenuhinya setiap kebutuhan manusia melalui suatu transaksi yang 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam prinsip ekonomi Islam 

bahwa akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja 

itu tidak dibenarkan. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan 

penggunaannya untuk kepentingan orang banyak (Zainal, 2018:104). Hal 

ini sesuai dengan yang dijelaskan pada Q.S. al-Maidah/5:2. 

Cََّٱْ اوُقَّتٱوَ نِۚوَٰدُۡعلۡٱوَ مِثۡلإِۡٱ ىَلعَْ اوُنوَاَعَت لاَوَ ىٰۖوَقَّۡتلٱوَ رِِّبلۡٱ ىَلعَْ اوُنوَاَعَتوَ   ٢ بِاَقعِلۡٱُ دیدِشََ Cَّٱ َّنِإ ۖ

Terjemahnya: 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya." (Q.S. al-Maidah/5:2) Departemen Agama (2014). 

Mengingat bahwa pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dan nilai dasar 

dari sistem ekonomi Islam, antara lain kebebasan individu, hak terhadap harta, 

kesamaan sosial, perbedaan tingkat ekonomi dalam hal yang wajar, jaminan sosial, 

distribusi kekayaan secara luas, larangan menumpuk kekayaan dan kesejahteraan 

sosial (individu dan masyarakat). Sehingga kekayaan yang dimiliki harus 

diproduktifkan dengan cara bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai 

kesejahteraan. Beberapa sistem kerja sama yang dikenal dalam bermuamalah 

adalah mudharabah, muzara'ah, musyarakah, musaqah dan mukhabarah. Semua 

bentuk kerja sama ini diperkuat melalui akad (kontrak/perjanjian) karena akad 

menjadi acuan pokok dalam bermuamalah (berekonomi) (Nurhadi, 2019: 43). Hal 
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tersebut semuanya bersumber dari landasan asas tolong-menolong dan asas-asas 

kebaikan lainnya. Berikut penjelasan singkat mengenai sistem kerja sama tersebut. 

Pertama, yakni mudharabah, secara bahasa mudharabah diambil dari 

kalimat dharabah fil ardh, memiliki arti melakukan perjalanan dalam rangka 

berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan qiradh berasal dari kata al-qardh, 

artinya potongan, karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk 

diinvestasikan atau diserahkan kepada pengusaha untuk dikelola sehingga 

mendapat sebagian keuntungan darinya (Rozalinda, 2016: 205). Menurut Sayid 

Sabiq, mudharanah adalah "akad yang terjadi antara dua orang, salah seorang 

memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi 

menurut kesepakatan bersama". Sedangkan menurut para fuqaha berpendapat 

bahwa mudharabah adalah "akad antara dua orang yang mengandung unsur salah 

seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk 

diperdagangakan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, 

sepertiga dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan" (Rozalinda, 2016: 

206). Dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara 

pemilik modal (shahibul mal) dengan pengusaha atau pengelola (mudharib), 

dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk 

diproduktifkan dan kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan 

kesepakatan sejak awal. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dalam kerja sama 

ini pihak pemodal menanggung seluruh atau menyediakan modalnya 100%. Secara 

garis besar mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yakni mudharabah muthlaqah 

dan mudharabah muqayyadah. Mudharab muthlaqah adalah kerja sama dimana 
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pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelolanya untuk mengelola dana 

usahanya dalam peningkatan produftifitas. Mudharabah muqayyadah adalah 

pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola dana meliputi dana, jenis 

usaha serta lokasi usaha, dalam artian dana dan jenis usaha yang dikelola oleh 

mudharib sifatnya terikat (Rozalinda, 2016: 211). 

Kedua, yakni musyarakah/syirkah, menurut bahasa adalah "percampuran 

yaitu pencampuran salah satu dari dua harta dengan yang lain tidak membedakan 

satu sama lain". Golongan Hanafiyah berpendapat, syirkah adalah "ungkapan 

terhadap akad antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba". 

Sehingga syirkah dapat diartikan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu 

usaha dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut, 

kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian 

ditanggung pula secara bersama (Rozalinda, 2016:191-192). Dalam hadis qudsi 

dijelaskan dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, "sesungguhnya Allah Azza 

wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah 

satunya tidak menghianati lainnya". (HR. Abu Dawud No. 2936) (Antonio, 2001: 

91). Oleh karena itu Islam jelas membenarkan tentang dibolehkannya 

menggabungkan modal dalam bentuk perkongsian dalam berbagai macam jenis 

usaha termasuk dalam perdagangan ataupun pertanian. Digabungkannya modal, 

tenaga serta keterampilan tersebut, diharapkan usaha yang dilakukan akan berjalan 

secara lancar. Pada prinsipnya dalam syirkah, setiap mitra mempunyai hak yang 

sama dalam mengatur manajemen pekerjaan dalam mengelola perusahaan. Setiap 

mitra akan mendapatkan perlakuan dan pembagian keuntungan yang sama jika 
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keterlibatan untuk aktif sesuai dengan yang telah disepakati dari awal, adapun jika 

mitra tidak terlibat dalam proses perusahaan maka hanya akan mendapatkan bagian 

dari penyertaan modalnya semata (Rozalinda, 2016: 194). 

Ketiga, yakni musaqah, menurut bahasa musaqah berarti mufa'alah min as-

saqa (bekerja sama dalam masalah siraman). Sementara menurut istilah, musaqah 

adalah penyerahan tanaman kepada orang yang menyiramnya berdasarkan bagi 

hasil (hasil tanaman untuk keduanya). Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah 

pemilik pohon kurma dan anggur mempekerjakan seorang untuk menyiram, 

memelihara dan menjaga dan sejenisnya pohon-pohon kurma dan anggurnya atas 

dasar pekerja memperoleh bagian dari hasil pohon kurma dan anggur tersebut. 

Hanabilah menyatakan musaqah adalah pemilik tanah menyerahkan tanah 

pertanian (tua) berupa kurma atau pohon yang mempunyai buah yang dapat 

dimakan dengan prinsip bagian tertentu dari buahnya (bagi hasil) seperdua atau 

sepertiga (Rozalinda, 2016: 254). Jadi musaqah merupakan kerja sama antara 

pemilik kebun dengan petani penggarap pada waktu tertentu yang telah ditetapkan 

diawal agar ia memelihara dan menjaga tanaman tersebut sampai tanaman itu 

menghasilkan berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Islam. Tujuan dari akad ini 

tidak lain untuk saling meringankan beban atau kesulitan sesama manusia, karena 

banyak orang yang tidak sempat untuk mengunjungi lahannya akibat tidak memiliki 

waktu luang untuk mengelolanya, demikian sebaliknya ada yang memiliki 

keterampilan dan waktu luang namun terbatas pada lahan. Jadi atas kerja sama yang 

terjalin, secara tidak langsung lahan pertaniannya tetap produktif dan menghasilkan 

keuntungan, sedangkan petani mendapatkan kesempatan meningkatkan 
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kesejahteraan ekonominya dari bagi hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan 

tersebut (Rozalinda, 2016: 255). 

Keempat, yakni muzara'ah, secara bahasa muzara'ah berasal dari dari akar 

kata zara'a yang mengandung arti manusia bermuamalah dengan cara muzara'ah. 

Sementara menurut istilah, muzara'ah berarti suatu akad kerja sama antara dua 

orang, dimana pihak pertama berlaku sebagai pemilik lahan dan pihak kedua 

berlaku sebagai penggarap, pemilik lahan menyerahkan tanah serta modalnya 

kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi diantara keduanya 

dengan perimbangan, seperdua atau sepertiga atau lebih besar atau lebih kecil dari 

bagi hasil tersebut tergantung dari kesepakatan yang disepakati sebelumnya 

(Wisesa dan Faizah, 2020: 7). 

Kelima, yakni mukhabarah. Mukhabarah adalah mengerjakan lahan atau 

tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan benih dan biaya pengerjaannya 

berasal dari orang yang menggarap lahan tersebut serta sebagian hasil pengerjannya 

sebagai imbalan bagi kerja penggarap. Mukhabarah sebagai bentuk kerja sama 

pengolahan dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik 

lahan memberikan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk dikelola, ditanami 

dan dipelihara dengan imbalan tertentu sesuai dengan persentase (seperdua, 

sepertiga atau seperempat) yang telah di sepakati dari hasil panen dimana benihnya 

bersumber dari penggarap (Siswadi, 2018: 75). 

B. Mangpebibi'/Muzara'ah 

 Budaya merupakan keseluruhan pola pemikiran, perasaan dan tindakan dari 

suatu kelompok sosial, yang membedakan dengan kelompok sosial yang lain 



  28 

 

 

(Hofstede, 1999). Berawal dari pola pikir yang sama dari sekelompok orang dan 

akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan adat istiadat sehingga pada akhirnya akan 

menjadi suatu budaya. Budaya yang berkembang dapat membangun kebiasaan, 

tingkah laku, hingga etika dan moral. Budaya sendiri dapat memberikan berbagai 

perspektif yang berbeda terhadap suatu aplikasi keilmuan, termasuk budaya 

mempengaruhi perilaku, baik dalam kehidupan sehari-hari dan berbisnis (Manan, 

2014: 2). Sedangkan kearifan lokal (local wisdom) merupakan nilai budaya lokal 

yang dapat dimanfaatkan mengatur kehidupan sosial dengan bijak. Kearifan lokal 

adalah operasionalisasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat kehidupan sosial suatu 

komunitas yang dapat dimanfaatkan sebagai kearifan dan pengetahuan asli 

mereka. Jadi, kearifan lokal adalah kearifan atau pengetahuan asli suatu masyarakat 

yang diturunkan dari yang luhur nilai tradisi budaya untuk mengatur tatanan 

kehidupan masyarakat (Sibarani, 2014: 113). Jadi dari penjelasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa local wisdom adalah kejeniusan masyarakat lokal yang 

diturunkan untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Pada 

hakikatnya local wisdom adalah nilai-nilai dan norma budaya untuk mengatur 

kehidupan sosial yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan kehidupan sehari-

hari masyarakat. Tradisi budaya demikian menjadi warisan leluhur yang 

bermanfaat pada masyarakat untuk menciptakan kedamaian dan kemakmuran. 

Hikmah kedamaian diantaranya kepercayaan, kesopanan, kejujuran, solidarita 

sosial, toleransi, kepedulian keramahan dan positive thinking. Sedangkan hikmah 

kemakmuran diantaranya kerja keras, disiplin, rajin, berpendidikan, kreatif, 

inovatif, gotong royong dan kemandirian. Jadi kearifan lokal menjadi sumber 
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pembentukan karakter bagi generasi muda kedepannya dalam membangun suatu 

peradaban (Sibarani, 2018: 3). 

Masyarakat petani di Anggeraja memiliki karakteristik budaya dan falsafah 

hidup tersendiri sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakatnya. Budaya secara 

garis besar terbagi menjadi dua, yaitu budaya batin dan budaya lahir. Budaya lahir 

terkait dengan kedudukan seseorang sebagai makhluk individu maupun sosial, 

sedangkan budaya batin terkait dengan persoalan-persoalan yang bersifat 

supranatural atau hal-hal yang tidak dapat dijangkau melalui kalkulasi empiris atau 

objektif namun memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat (Saokko, 

2003: 23). Sikap keagamaan masyarakat di Enrekang sangat kental dengan asal 

manusia dan tujuannya diciptakan di muka bumi. Keyakinan masyarakat terhadap 

Tuhan, dapat kita lihat pada ungkapan bahasa setempat yang menyatakan "saba' 

kita' to mangrupa tau na pajaji puang lata'ala inde' lino tujuanna samai jo 

beribadah" yang berarti sebab manusia diciptakan di muka bumi ini tujuannnya 

hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Diungkapkan pula "iya to harta 

paccoba inde' lino tapi iya to'mo lalan dipake pasalama' kale" bahwa harta adalah 

ujian bagi manusia di muka bumi dan harta pula sebagai jalan untuk 

menyelamatkan diri. Maksudnya, diri yang selamat adalah diri yang pandai 

menebar kebaikan dari sikap saling tolong-menolong sesama manusia. Hal inilah 

yang menjadi dasar masyarakat masih melestarikan budaya mangpebibi' pada 

masyarakat petani. Dalam melaksanakan praktik ini, sikap yang harus dijunjung 

adalah rela, ikhlas (iklas), jujur atau lurus (maruru), percaya (tappa'), murah hati 

(majiong penawa) dan sabar (sabbara'). Sesuai dengan yang selalu ditanamkan dari 
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awal bahwa "tangia lino cappa'na to disanga katuoan tapi jiori ahera'" artinya 

bukan dunia yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan tetapi di akhirat. Sejalan 

dengan yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun bahwa pentingnya aturan dalam 

masyarakat (negara) yang berdasarkan syariat agama karena pada dasarnya manusia 

diciptakan tidak hanya untuk hidup di dunia yang penuh dengan kehampaan dan 

kenistaan melainkan manusia diciptakan untuk meraih kebahagiaan akhirat (Abdi 

dan Abdullah, 2020: 14). 

Masyarakat petani tersebut memiliki etos kerja yang sangat tinggi, buktinya 

para petani selalu berangkat ke kebun sebelum matahari terbit. Hal ini didasari atas 

pandangan bahwa "iya to dalle' makale' ri na ratu" artinya rejeki itu datangnya di 

pagi hari. Falsafah tersebut mengandung makna bahwa manusia dilarang untuk 

santai dalam bekerja, manusia harus kerja keras utamanya di pagi hari karena hal 

ini sejalan dengan hadits Nabi yang biasa diibaratkan oleh orang tua kita dengan 

mberkata bahwa rejeki seseorang akan dipatok oleh ayam jika manusia masih tidur 

di pagi hari. Oleh karena itu bekerja harus dimulai dari pagi hari seperti yang 

dilakukan oleh para masyarakat petani di Anggeraja. Sikap jujur dalam praktik 

mangpebibi' menjadi sikap yang harus dijunjung tinggi karena dengan sikap jujur 

dan berani maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan, dengan alasan apapun 

maka hati akan menjadi tenang jika manusia bersikap jujur. Sikap inilah yang akan 

berimplikasi pada sikap-sikap lainnya yang akan mengantarkan manusia pada 

kesejahteraan dan kebahagiaan meskipun dalam berusaha mengalami kerugian 

karena memang pada dasarnya harta bukan menjadi hal yang utama melainkan 

perilaku seseorang (akhlak/moralitas/harga diri).  
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Mangpebibi’ merupakan suatu budaya yang telah melekat pada masyarakat 

di Anggeraja Kabupaten Enrekang, yakni suatu konsep kerja sama dalam bidang 

pertanian. Konsep kerja sama telah menjadi budaya yang sering dilakukan oleh 

masyarakat petani bawang merah di Anggeraja Kabupaten Enrekang, yang daerah 

masyarakatnya dikenal dengan istilah bumi Massenrempulu. Kerja sama ini 

merupakan bentuk tolong-menolong (ta'awun) dalam bercocok tanam, dimana 

salah satu dari mereka bertindak sebagai pemodal atau pemilik lahan dan lainnya 

sebagai pengelola. Sebab pada dasarnya ada orang yang mempunyai kelebihan 

modal atau lahan tapi tidak memiliki keterampilan dan waktu akibat kesibukannya 

dengan pekerjaan lainnya, namun kemudian ingin memproduktifkan tanah ataupun 

modal tersebut. Sebaliknya ada yang memiliki keterampilan dalam bertani tetapi 

tidak memiliki lahan atau terbatas pada kepemilikan modal. Oleh karena itu 

perpaduan antara kelebihan dan kekurangan tersebut sangat diperlukan. Pada 

prakteknya dilapangan, pemilik lahan menanggung seluruh modal, diantaranya 

lahan, bibit, pupuk, pestisida serta peralatan sedangkan pengelola menaggung 

kerjanya. Pembahasan mengenai pembagian hasil dari kerja sama tersebut telah 

dibahas pada perjanjian diawal. Perjanjian dari kerja sama ini hanya berupa lisan 

karena masih menjunjung asas kejujuran dan saling percaya yang merupakan nilai-

nilai dari adat istiadat setempat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip dalam 

Islam yakni an-taradin minkum (rela sama rela) dan tidak ada yang menzalimi dan 

dizalimi. 

Pembagian hasil dalam praktik mangpebibi' yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat petani bawang merah di Anggeraja Kabupaten Enrekang adalah 
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50%:50% artinya pihak pemilik lahan dan pengelola masing-masing mendapatkan 

50% atas keuntungan yang didapatkan dan terkadang pula ada yang 60%:40% 

artinya pemilik lahan mendapatkan 60% sementara pengelola mendapatkan 40% 

dari hasil keuntungan. Namun terkadang juga pembagian hasilnya berbeda dari apa 

yang telah dipaparkan sebelumnya karena kembali pada acaun dasarnya bahwa 

persentase keuntungan tergantung dari kesepakatan yang ditetapkan sejak awal. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari pembagian hasil yang dilakukan oleh 

masyarakat setempat, nampak mampu mendongkrak perekonomian masyarakat 

setempat serta mendorong pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh 

sehingga dapat mengarahkan mereka pada peningkatan kesejahteraan. Oleh karena 

itu segala tindakan antara pemilik modal dan pengelola harus sesuai dengan 

kesepakatan yang telah dibangun sejak awal. Etika menjadi pedoman utama dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi (mangpebibi'), hal ini akan mengantarkan manusia 

untuk melaksanakan tindakan yang baik (dianjurkan) dan menghindari tindakan 

yang buruk (dilarang). Seperti nilai-nilai yang terkandung dalam praktik 

mangpebibi' yakni, kebenaran dan kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, 

kedermawanan, keadilan, kerja sama dan keakraban (Furqani et al, 2020: 456). 

Nilai tersebut merupakan perilaku yang sangat dianjurkan dan selaras dengan 

prinsip ekonomi Islam. 

Pada kepercayaan masyarakat setempat, mereka meyakini bahwa kekayaan 

dianggap sebagai karunia Allah dan merupakan amanah untuk dikelola bersama 

dengan orang lain untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Maka unsur-unsur yang 

harus dipenuhi dalam menjalankan praktik mangpebibi', diantaranya transparansi 
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agar terhindar dari perselisihan dan keadilan dalam pemenuhan hak, utamanya 

dalam pembagian hasil kerja. Melalui kerja sama ini dapat terwujudnya 

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan manusia sebagai lambang 

dari tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan budaya marsirimpa (gotong 

royong) pada masyarakat Batak Toba yang mengandung nilai-nilai solidaritas, 

kepercayaan, kejujuran, dan kepedulian utamanya dalam siklus mata pencaharian 

pada bidang pertanian. Masyarakat melakukan gotong royong dalam penanaman 

dan panen padi, pengairan hingga pemotongan padi dilakukan secara marsirimpa. 

Marsirimpa bisa menjadi langkah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan 

sehingga mampu membawa keadilan dan menyejahterakan masyarakat (Sibarani, 

2018: 5-7). 

Praktik mangpebibi' jika diamati dengan kacamata ekonomi Islam dikenal 

dengan konsep muzara'ah. Muzaraa'ah menurut bahasa yakni mufaalah min az-

zar'i (bekerja sama di bidang pertanian) dari akar kata zara'a yang sinonimnya 

seperti pada kalimat "Allah SWT menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, artinya Allah 

SWT menumbuhkan serta mengembangkannya". Secara etimologi, muzara'ah 

adalah kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dengan petani 

penggarap (Wahyu, 2019: 5). Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah adalah "akad terhadap 

tanah pertanian berdasarkan bagi hasil". Mengandung makna bahwa akad antara 

pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil 

mengerjakan sawah. Artinnya pemilik lahan mengupah petani atau pengelola atas 

hasil kerjanya di sawah sebagai hak miliknya atas dasar hasil pertanian tersebut. 
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Malikiyah menyatakan muzara'ah adalah "persyarikatan (kerja sama bagi hasil) 

dalam bidang pertanian". Sementara Hanabilah mendefenisikan muzara'ah adalah 

"menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar bagi hasil pertanian 

dibagi untuk mereka berdua". Imam Syafi'i juga memberikan pengertian bahwa 

muzara'ah adalah kerja sama di bidang pertanian atas dasar bagi hasil dengan 

ketentuan benih berasal dari pemilik sawah. Sehingga pada umunya benih dalam 

kerja sama ini berasal dari pemilik lahan karena jika benih berasal dari pengelola 

maka namanya adalah mukhabarah (Antonio, 2011: 99). 

Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad as-

Syaibani ulama dari kalangan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad muzara'ah 

dibolehkan dengan ketentuan pemilik lahan menyediakan benih. Bagi para ulama 

yang membolehkan akad ini beralasan bahwa akad ini bertujuan untuk 

memudahkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia karena mengandung 

unsur saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Dalam kondisi 

pemilik lahan tidak mampu mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak 

mempunyai lahan pertanian, mereka dapat bekerja sama untuk mengelola lahan 

pertanian atas dasar bagi hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa muzara'ah adalah 

kerja sama dua orang di bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni 

pemilik lahan menyerahkan lahannya serta menanggung benih atau bibit kepada 

penggarap untuk dikelola dan hasilnya akan dibagi sesuai persentase kesepakan dari 

hasil panen. Diriwayatkan oleh Bukhari dari jabir yang mengatakan bahwa bangsa 

Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 

1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah Saw bersabda, "hendaklah menanami 
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atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari 

keduanya, tahanlah tanahnya" (Wahyu, 2019: 5). 

Sejarah pula mencatat bahwa pada saat Rasulullah Saw bersama 

pengikutnya hijrah ke Madinah, penduduk muslim Madinah memberikan setengah 

dari tanah pertanian dan kekayaan kebun mereka kepada kaum migran yang melarat 

untuk dikelola. Para migran dilibatkan sebagai mitra kerja dalam proses produksi 

pertanian dengan kontrak muzara'ah, mengandung tujuan dalam pelaksanaannya 

bahwa atas dasar unsur saling tolong-menolong antara petani dan pemilik lahan 

dengan pembagian hasil yang adil diantara kedua belah pihak. Mengingat pula 

bahwa Islam melarang untuk menelantarkan tanah maka setiap lahan harus 

diproduktifkan agar terjadi pemerataan dan tidak ada lahan yang menganggur. 

Hikmah yang dapat dipetik adalah terjalinnya kerja sama yang menguntungkan, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan kemiskinan, terbukanya 

lapangan pekerjaan serta menimbulkan rasa keadilan dan keseimbangan bagi 

kehidupan masyarakat (Sadr, 2015: 10). Demikian praktik kerja sama ini diperkuat 

oleh salah satu hadis Rasulullah Saw sebagai berikut: 

ملس و ھیلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق ھنع الله يضر ةریرھ يبأ نع                                           

( ھضرأ كسمیلف ىبأ نإف هاخأ اھحنمیل وأ اھعرزیلف ضرأ ھل تناك نم ) 

Terjemahnya: 

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa 
yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya 
kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah 
itu.” (Hadits Riwayat Muslim) 

ُهاخََأ اھَعْرَزَْیلَْف اھَعْرَزَْی مَْل نِْإَف اھَعُرَزَْیلَْف ضٌرَْأُ ھَل تَْناكَ نْمَ  
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Terjemahnya: 
“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau 
hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat 
Bukhari) 

 Secara tidak langsung hadis diatas memerintahkan setiap manusia agar 

gemar melakukan tolong-menolong (ta'awun), terkhusus dalam hal pertanian 

sehingga tanah-tanah yang tidak terawat menjadi diproduktifkan sehingga dapat 

memberikan faedah atau manfaat seperti terbukanya lapangan pekerjaan kepada 

masyarakat yang membutuhkan dan mendorong peningkatan kesejahteraan di 

lingkungan masyarakat serta dapat mewujudkan swasembada pangan dalam suatu 

negeri. Namun hal yang paling penting terkait yang dimaksud dengan faedahnya 

diberikan kepada saudaranya adalah bahwa orang yang dipekerjakan (penggarap) 

ialah mereka yang tergolong orang terdekat dan paham dengan konsep muzaraah 

sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar 

mendatangkan maslahat bagi masyarakat. 

1. Rukun dan Syarat Muzara'ah 

Rozalinda (2016), menurut golongan Hanafiyah rukun akad muzara'ah 

adalah ijab dan kabul. Hanabilah berpendapat bahwa akad muzara'ah sah bila 

dengan lafal ijarah, seperti "saya minta anda untuk mengerjakan sawah saya, 

separuh hasilnya menjadi milikmu". Sedangkan menurut para jumhur ulama 

menyatakan bahwa rukun muzara'ah adalah pertama, dua pihak yang berakad yakni 

pemilik lahan dan petani biasa disebut dengan aqid. Kedua, yakni maq'qud 'alaih 

atau objek akad muzara'ah yakni benih, manfaat dari lahan dan hasil dari pekerjaan 

penggarap pertanian. Ketiga, yang paling penting adalah shigat yakni ijab dan 

kabul. 
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Syarat-syarat muzara'ah adalah, sebagai berikut: 

a) Para pihak yang berakad, disyaratkan: 

• Berakal (mumayyiz) dan baliq (dewasa) kerena akal merupakan syarat 

seseorang dianggap cakap dalam bertindak hukum. Oleh karena itu 

akad muzara'ah tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak atau orang gila. 

• Tidak murtad, berada dalam agama Islam. 

b) Objek muzara'ah disyaratkan: 

• Benih, diketahui jenis dan kualitasnya menurut kebiasaan setempat jika 

ditanam dapat memberikan hasil yang baik. 

• Lahan pertanian harus jelas dapat ditanami karena akad muzara'ah tidak 

sah jika lahan tersebut tandus dan tidak bisa untuk ditanami. Harus jelas 

batas tanahnya serta pengelolaan tanah diserahkan sepenuhnya kepada 

pengelola. Hal ini dapat batal jika pemilik lahan ikut campur dalam 

pengelolaan. 

c) Hasil pertanian disyaratkan: 

• Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan, maka hasil 

pertanian tidak boleh dikuasai hanya oleh salah seorang diantara yang 

berakad. 

• Kadar pembagiannya harus jelas, seperti seperdua, sepertiga, 

seperempat dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang telah 

diakadkan sebelumnya.  

• Batas waktu muzara'ah harus jelas diketahui dan disepakati ketika akad 

serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengelolaan tanaman. Oleh 
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karena itu harus disesuaikan dengan kebiasaan adat istiadat masyarakat 

setempat. 

Fauzan (2010), menjelaskan berikut beberapa rukun dan syarat muzara'ah 

yang terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dalam bab ke IX bagian 

pertama, antara lain: 

1) Pasal 255: Rukun muzara'ah adalah pemilik lahan, penggarap, lahan yang 

digarap dan akad. 

2) Pasal 256: Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada 

pihak yang akan menggarapnya. 

3) Pasal 257: Penggarap wajib memiliki keterampilan dalam bertani dan bersedia 

menggarap lahan yang diterimanya. 

4) Pasal 258: Penggarap wajib memeberikan keuntungan kepada pemilik lahan 

jika memperoleh keuntungan. 

5) Pasal 259: Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas. 

jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan 

secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap. Penggarap bebas 

memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang 

mutlak. Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi 

lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya 

menjelang musim tanam. 

6) Pasal 260: Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik 

lahan dalam akad muzara'ah mutlak. 
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7) Pasal 261: Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan 

mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing 

pihak. 

8) Pasal 262: Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah, 

dapat mengakibatkan batalnya akad. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh 

penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi 

milik pemilik lahan. Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik 

lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan 

penggarap. 

9) Pasal 263: Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah apabila tanamanya 

belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia. Ahli 

waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama muzara'ah yang dilakukan 

oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen. 

10) Pasal 264: Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan 

bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen. Ahli waris 

penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang 

dilakukan oleh pihak yang meninggal. 

11) Pasal 265: Akad muzara'ah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah 

berakhir. Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan 

tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang 

akad muzara'ah berakhir sebelum terwujudnya tujuan muzara'ah, karena 

sebab-sebab berikut, yakni masa perjanjian muzara'ah telah habis, 
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meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya 

penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya dipanen atau belum. 

2. Bentuk-Bentuk Muzara'ah 

Rozalinda (2016), menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk muzara'ah 

terbagi empat macam, tiga diantaranya hukumnya sah sedangkan yang lainnya 

batal. Bentuk-bentuk muzara'ah tersebut sebagai berikut: 

1. Lahan dan bibit (benih) bersumber dari pemilik lahan, sedangkan kerja 

dan peralatan pertanian dari petani (penggarap). Bentuk akad 

muzara'ah seperti ini hukumnya dibolehkan karena petani menerima 

hasil kerja karena jasanya. Statusnya adalah pemilik lahan sebagai 

penyewa kepada penggarap dan benih bersumber dari pemilik lahan, 

sedangkan alatnya bersumber dari petani. 

2. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sedangkan bibit, peralatan 

pertanian dan kerja dari petani (penggarap). Bentuk akad ini hukumnya 

dibolehkan karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan 

pertanian, statusnya adalah pemilik lahan sebagai penyewa terhadap 

penggarap dengan imbalan sebagai hasilnya. 

3. Lahan pertanian, bibit dan peralatan pertanian dari pemilik lahan 

sedangkan kerja dari petani. Akad ini dibolehkan karena yang menjadi 

objek muzara'ah adalah jasa petani. Statusnya adalah pemilik lahan 

menjadi penyewa terhadap petani dengan imbalan sebagai hasilnya. 

4. Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan 

bibit dan kerja dari petani. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn 
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Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah karena peralatan pertanian harus 

mengikuti kepada petani bukan dari pemilik lahan. Manfaat alat adalah 

untuk mengolah lahan pertanian atas dasar ada ikatan akad. Hal 

demikian dianggap sebagai penyewa tanah maka disyaratkan alat untuk 

menggarap lahan dari pemilik lahan menyebabkan sewa-menyewa 

menjadi batal karena sangat tidak memungkinkan hal tersebut mengikut 

kepada pemilik tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. 

3. Berakhirnya Akad Muzara'ah 

Akad muzara'ah berakhir apabila, sebagai berikut: 

a. Habisnya batas waktu akad muzara'ah. Apabila waktu akad telah 

berakhir maka hasil pertanian pun dibagi sesuai dengan kesepakatan 

diantara keduanya tanpa adanya pihak yang terzalimi. 

b. Salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia, menjadikan akad 

muzara'ah berakhir. 

c. Akad rusak (fasakh) disebabkan karena adanya halangan yang 

menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak untuk melangsungkan 

akad, misalnya pemilik lahan terbelenggu utang sehingga menyebabkan 

lahan pertanian harus dijual dan pemilik lahan terhalang akibat urusan 

mendadak yang memyebabkan ia harus menempuh perjalanan jauh 

sehingga akad tidak bisa dilaksanakan. 

4. Muzara'ah yang Tidak Dibenarkan 

Bentuk muzara'ah yang tidak dibenarkan adalah yang mengandung unsur 

penipuan dan kesamaran yang bisa berakibat pada perselisihan. Misalnya, banyak 
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para sahabat yang memberikan persyaratan kepada orang yang mengelola tanahnya 

yaitu dengan ditentukannya tanah dan sewanya dari hasil tanah baik berupa takaran 

atau timbangan, sedangkan sisa dari hasilnya untuk yang mengerjakannya atau 

masih akan dibagi dua lagi. Rasulullah Saw melihat bahwa apa yang disebut 

keadilan, yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun 

banyak. Jadi tidak layak kalau disatu pihak mendapat bagian tertentu padahal 

terkadang tanah itu tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan. Pada keadaan 

seperti ini pemilik tanah akan mengambil seluruh hasil dan pihak lain menderita 

kerugian, bahkan terkadang suatu tanah yang ditentukan itu tidak menghasilkan 

apa-apa, sehingga demikian pengelola tidak mendapatkan apa-apa sedangkan pihak 

penyewa memonopoli hasil. Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak 

mengambil bagiannya dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui 

bersama. Jika hasilnya banyak maka keduanya akan merasakannya, begitupun jika 

mengalami kerugian maka akan dirasakan bersama, cara ini lebih menyenangkan 

dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Qardhawi, 2014: 252). 

Seperti dijelaskan dalam riwayat Rafi'i bin Khalid, ia berkata "Kami adalah 

para petani yang paling banyak memiliki tanah di Madinah. Kami menyewakan 

tanah dengan menentukan suatu bagian tertentu bagi pemilik tanah. Namun 

kadang-kadang terjadi kegagalan, meski terkadang juga sukses, dan begitu 

seterusnya. Lalu kami dilarangnya" (Riwayat Bukhari) (Qardhawi, 2014: 252). 

Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang menetapkan ukuran tertentu yang 

diambil dari hasil tanah terlepas dari hasilnya mengalami untung atau tidak, 

kemudian yang dibagi hanyalah sisanya saja bersama dengan orang yang 
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mengelolanya. Semua harus berpatokan pada hasil dan pembagiannya dilakukan 

secara merata agar mampu dinikmati secara adil. 

C. Maqashid Syariah 

 Maqashid syariah menjadi acuan dan patokan dalam menjaga kesimbangan 

sosial di masyarakat yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam. Maqashid 

syariah jika dilihat dari segi bahasa merupakan kata yang terdiri dari dua kata, yakni 

al-maqashid dan as-syariah. Maqashid berarti maksud, tujuan atau sasaran. 

Sedangkan syariah dalam bahasa Arab berarti jalan menuju mata air. Syariah 

merupakan putusan (ahkam) yang mencakup segala aspek sistem keyakinan 

('aqidah), hubungan individu dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan antara manusia 

dengan sesamanya (muamalah), serta sistem etika dan moralitas (akhlak). Syariah 

dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mencakup segala yang ada 

untuk mendukung keberadaan manusia dengan segenap prinsip dan sarana yang 

diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan manusia 

(maslahah). Perintah dan larangan syariah terkait dengan kearifan besar (hikmah) 

dalam mengamankan kepentingan manusia di dunia dan di akhirat. Maksud dari 

jalan menuju mata air ini adalah jalan ke arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat 

Tuhan yang berlaku (Laldin and Furqani, 2013: 279). 

Mengkaji teori maqashid syariah sangat sulit dipisahkan dengan maslahah 

karena tujuan dari maqashid syariah adalah mendatangkan maslahah bagi seluruh 

umat. Maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan pada kebaikan, para ulama 

mendefenisikan maslahah sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksud oleh 

syariat bagi setiap hamba untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. 
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Maslahah memiliki tiga ciri utama, diantaranya merupakan hidayah atau petunjuk 

dari Allah, mencakup kehidupan dunia dan akhirat dan tidak hanya terbatas pada 

pemenuhan kepentingan materil semata. Maqashid syariah adalah tema yang 

sangat penting namun sering kali terlupakan, secara umum syariah ditujukan untuk 

memperoleh kemaslahatan baik individu ataupun kelompok, aturannya 

dikonstruksikan untuk melindungi kemaslahatan sehingga mengantarkan manusia 

pada kehidupan yang lebih sempurna di muka bumi (Aminah, 2017: 168-171). Hal 

tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S Al-Anbiyaa/ 21:107. 

َنلۡسَرَۡأٓ امَوَ ّل ةٗمَحۡرَ َّلاِإ كَٰ َعلِۡ   ١٠٧ نَیمَِلٰ

Terjemahnya: 

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 
semesta alam". (Q.S Al-Anbiyaa/ 21:107) Departemen Agama (2004). 

Dari penjelasan ayat tersebut menggambarkan bahwa tujuan syariah adalah 

untuk mancapai rahmah, yaitu dengan membangun dan menciptakan keadilan, 

menghilangkan prasangka dan menjauhkan dari kesulitan. Realisasi maqashid 

syariah dalam menghasilkan ekonomi yang baik yang ditandai dengan semangat 

persaudaraan (ukhuwwah) dan kerja sama (ta'awun), persamaan sosial dan keadilan 

('adalah), adil dan alokasi sumber daya yang adil, penghapusan kemiskinan, 

perlindungan lingkungan dan pencapaian kesejahteraan umum (maslahah) (Laldin 

and Furqani, 2013: 286). 

Terdapat lima hal yang sangat fundamental dalam maslahah yang 

mencakup seluruh kehidupan manusia sehingga perlu perhatian, perlindungan dan 

proteksi terhadap lima unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah menjaga agama 

atau keyakinan (hifzud din), menjaga jiwa (hifzun nafs), menjaga keturunan (hifzun 
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nasl), menjaga akal atau intelektual (hifzul 'aql), menjaga harta atau properti (hifzul 

mal). Dari beberapa unsur tersebut dapat dibagi menurut tingkat kepentingannya 

yang berurutan secara hierarkis, yaitu daruriyyat (primer/esendial), hajiyyat 

(sekunder/komplementer) dan tahsiniyyat (tersier/hiasan) (Aminah, 2017: 173). 

Berikut penjelasan dari beberapa unsur-unsur tersebut. Pertama, indikator 

agama yakni agama Islam merupakan ajaran yang mencakup seluruh segi 

kehidupan manusia. Semuanya telah diatur dan ditulis dengan baik sehingga 

menjadi acuan seseorang dalam menjalankan hablu min Allah dan hablu min annas. 

Maksudnya adalah manusia mampu melaksanakan perintah, yakni menjaga shalat 

lima waktunya dalam bekerja, mengeluarkan infaq dan sedekah serta mendapatkan 

ilmu pengetahuan atas kerja sama muzara'ah yang dilakukan. Intinya adalah 

seluruh manusia mampu menjaga perintah dan larangan Allah dibalik pekerjaan 

yang dilakukan. Kedua, indikator jiwa yakni kebutuhan akan jiwa dapat terpenuhi 

jika kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal 

terpenuhi serta kesehatan. Kebutuhan dasar ini dibutuhkan untuk menjaga 

kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Semuanya dilakukan untuk 

mempertahankan hak untuk hidup demi kehidupan yang sejahtera, aman dan 

tentram. Ketiga, indikator akal yakni manusia membutuhkan ilmu pengetahuan 

untuk memahami hal yang terjadi di sekitarnya. Sesuai dengan perintah Allah SWT 

yang mewajibkan seluruh manusia untuk mencari ilmu pengetahuan, maka manusia 

dengan ilmunya harus mampu menyelesaikan masalah dengan baik sehingga tidak 

ada yang dirugikan atas tindakan tersebut. Keempat, indikator keturunan yakni 

kelangsungan hidup akan tetap terus berlanjut jika manusia memiliki keturunan. 
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Namun keturunan tersebut harus diberikan bekal yang mapan dalam segala bidang, 

diantara bidang agama dan pendidikan yang akan menjadi penentu perilaku 

kedepannya sehingga akan mencapai maslahah sehingga mendapatkan 

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kelima, indikator harta yakni menjadi 

penunjang kebutuhan hidup yang sangat penting bagi dunia dan akhirat. Dari kerja 

sama muzara'ah yang terjalin, pendapatan dapat meningkat sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan investasi akhirat seperti berzakat, infaq dan 

sedekah (Wisesa dan Faizah, 2020: 15-18). 

 Sesuai dengan pembahasan maqashid syariah, pengayaan keimanan, jiwa, 

akal, keturunan dan kekayaan menjadi fokus dari semua upaya-upaya yang ilakukan 

manusia. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memeberikan cara 

pandang dunia yang cenderung mempengruhi kehidupan yaitu perilaku, gaya hidup, 

selera dan hak prioritas manusia, sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan 

lingkungan. Kekayaan ditempatkan di bagian terakhir karena bukan berarti tidak 

penting melainkan syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia memperoleh 

kesejahteraan dan tidak pula menghendaki manusia mengalami penderitaan dan 

kepunahan lantaran ketiadaan harta. 

D. Kesejahteraan dalam Islam 

Kesejahteraan dalam segala analisis dapat diasumsikan sebagai suatu yang 

terhubung langsung dengan tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi rumah 

tangga. Kesejahteraan dalam pandangan konvensional sangat kontroversial karena 

menafikan atau tidak melibatkan unsur spiritual di dalamnya sebagai suatu hal yang 

pokok. Bahkan hanya menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi yang dengan 
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berupaya harus berusaha memberdayakan sumber dayanya untuk meningkatkan 

kepuasan lahirnya (materil) dengan tolak ukur keuangan. Hal ini bersinggungan 

dengan konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam yang menjadikan 

unsur spiritual sebagai unsur utama dari beberapa unsur yang lainnya.  

Kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada seluruh ajaran mengenai 

kehidupan, uraian singkat mengenai kesejahteraan yang ingin diwujudkan dalam 

Islam adalah kesejahteraan yang holistik dan seimbang yakni mencakup dimensi 

spiritual maupun material serta individu maupun sosial dan kesejahteraan di dunai 

maupun di akhirat karena dalam Islam kehidupan manusia diyakini bukan hanya di 

dunia semata melainkan juga di akhirat yang sifatnya kekal. Dalam bingkai 

ekonomi Islam untuk menggambarkan istilah kesejahteraan material dan spiritual 

serta dunia dan akhirat dikenal dengan istilah falah. Sederhananya falah adalah 

kemuliaan dan kemenangan hidup, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia 

maupun di akhirat hanya akan terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut sebagai maslahah. Maslahah adalah bentuk 

segala keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan 

kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia (Puspariani, 2015: 

49-50). 

Kesejahteraan merupakan aspek yang paling penting dalam menjaga dan 

membina agar terciptanya stabilitas sosial ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya 

percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat sangat memerlukan kebijakan 

ekonomi ataupun peranan pemerintah dalam menjaga dan mengatur perekonomian 
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agar tetap stabil. Mengenai kesejahteraan terdapat beberapa indikator yang menjadi 

tolak ukur masyarakat dikatakan sejahtera, diantaranya terentaskannya kemiskinan 

di lingkup masyarakat (utamanya kelas menengah ke bawah), tingkat kesehatan 

yang lebih baik dari sebelumnya, memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

dan peningkatan produktifitas di masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak bisa 

terlepas dari beberapa faktor berikut, diantaranya sumber daya manusia, sumber 

daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya atau lingkungan 

masyarakat dan faktor sumber daya modal sebagai penunjang yang lainnya. Tingkat 

kesejahteraan individu maupun sosial dalam etika Islam diakui selama tidak saling 

bertentangan diantaranya dan tidak mencederai hak-hak orang lain (Wisesa dan 

Faizah, 2020: 8-10). Karena etika pada prinsipnya merupakan upaya setiap manusia 

memahami dirinya dalam dimensi saling berhubungan antara manusia, alam dan 

Tuhan. Etika Islam menjadi muara identitas kemanusiaan setiap manusia untuk 

mencapai tujuan sosial yakni keadilan, keseimbangan ekologi dan kesejahteraan 

manusia (Furqani et al, 2020: 455). 

Kesejahteraan masyarakat petani dapat diukur melalui beberapa variabel 

berikut. Pertama, sejauh mana tingkat produktivitas pendapatan dari bagi hasil 

yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia (primer, sekunder dan 

tersier) karena semakin tinggi tingkat produktifitas yang dihasilkan maka semakin 

tinggi pula tingkat pendapatan yang diperoleh, tingginya tingkat pendapatan 

mendorong meningkatnya konsumsi atau pemenuhan kebutuhan. Kedua, 

penciptaan lapangan pekerjaan untuk memutar roda perekonomian. Ketiga, 

pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau bagi setiap kalangan karena 
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pendidikan erat kaitannya dengan tingkat produktifitas yakni semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat kesempatan kerja yang 

diperoleh, hal ini menandakan bahwa sumber daya yang unggul mampu bekerja 

lebih baik. Keempat, kualitas kesehatan semakin meningkat dan merata yang 

dipengaruhi dari tingkat pendapatan, serta keadilan dapat ditandai dengan 

pembagian keuntungan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan porsi kerja 

masing-masing pihak (terpenuhinya hak-hak setiap pihak), menjaga sikap dan 

ibadah kepada Allah SWT dalam melaksanakan pekerjaan serta mampu berbagi 

kepada yang berhak atas sebagian harta yang dimiliki (zakat, infak dan sedekah). 

Wisesa dan Faizah juga berpendapat bahwa, mengenai kesejahteraan para 

petani, terdapat tiga indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraannya, 

antara lain. Pertama, perkembangan mengenai struktur pendapatan utamanya yakni 

pendapatan utamanya apakah bersumber dari sektor pertanian atau bukan. Kedua, 

perkembangan pangsa pengeluaran pangan, yakni semakin besar pengeluaran untuk 

pangan menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga petani masih terkonsentrasi 

untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Ketiga, perkembangan nilai tukar petani yakni 

secara konsepsi nilai tukar petani merupakan alat pengukur daya tukar dari 

komoditas pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya dan keperluan untuk memenuhi 

keperluan dalam produksi usaha taninya (Wisesa dan Faizah, 2020: 10). 

Ekonomi Islam hadir dengan tujuan untuk menyeimbangkan tingkat 

pendapatan dan menyelaraskan perekonomian melalui pertimbangan syariat, halal 

dan legal dengan sistem keadilan guna mensejahterakan manusia dan meringankan 



  50 

 

 

perekonomian umat. Keadilan merupakan nilai dasar yang diutamakan dan 

dimuliakan serta harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun dan membentuk 

kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Husni, 2020: 64). 

Perilaku adil merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia untuk senantiasa 

bertaqwa dan memelihara harga dirinya. Konsep adil terbagi dalam dua konteks, 

yakni konteks individual dan sosial. Konteks individual dalam aktivitas 

perekonomian tidak boleh menyakiti diri sendiri, sedangkan konteks sosial dituntut 

untuk tidak merugikan keseimbangan orang lain. Jadi menurut kedua konteks 

tersebut dalam melangsungkan perekonomian harus membentuk keseimbangan 

agar tidak ada pihak yang terzalimi atau dirugikan (Husni, 2020: 65). Oleh karena 

itu harus mempertimbangkan hak-hak orang lain agar tehindar dari perbuatan zalim 

(tindakan tidak berperikemanusiaan yang mengarah pada kekufuran). 

Al-Quran telah tegas melarang dengan tegas atas pengambilan harta milik 

orang lain secara tidak benar, Al-Baqarah/ 2:188. 

َبلۡٱِب مكَُنیَۡب مكَُلوَٰمَۡأْ اوُٓلكُأَۡت لاَوَ  مُۡتنَأوَ مِثۡلإِۡٱِب سِاَّنلٱ لِوَٰمَۡأ نۡمِّ اقٗیرَِفْ اوُلكُأَۡتلِ مِاَّكحُلۡٱ ىَلِإٓ اھَِبْ اوُلدُۡتوَ لِطِٰ

  ١٨٨ نَومَُلعَۡت

Terjemahnya: 

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah/ 2:188) Departemen Agama (2004). 
Mengenai kehidupan sosial manusia, keadilan merupakan unsur yang wajib 

dan mutlak untuk dilaksanakan. Seperti dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl/ 16:90. 
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ِيغَۡبلۡٱوَ رِكَنمُلۡٱوَ ءِٓاشَحَۡفلۡٱ نِعَ ىٰھَنَۡیوَ ىَٰبرُۡقلۡٱ يذِ �يٓاَتیِإوَ نِسَٰحۡلإِۡٱوَ لِدَۡعلۡٱِب رُمُأَۡیَ Cَّٱ َّنِإ  مۡكُظُعَِی ۚ

  ٩٠ نَورَُّكَذَت مۡكَُّلَعَل

Terjemahnya:  

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S. An-Nahl/ 16:90) Departemen 
Agama (2004). 
Dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa Allah memerintahkan umat 

manusia berlaku adil dalam segala hal, berbuat ihsan (selalu berbuat baik) dan tidak 

berbuat keji terhadap sesama manusia. Makna adil yaitu menimbang yang sama 

berat, menyalahakan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak 

orang lain dan tidak berbuat zalim (Husni, 2020: 67). Oleh karena itu Islam 

memberikan suatu konsep kerja sama profit sharing (bagi hasil) yang menganggap 

manusia lainnya sebagai mitra kerja bukan sebagai pesaing dalam perekonomian. 

Profit sharing dianggap lebih mencerminkan maslahah sosial (social maslahah) 

jika dibandingkan dengan konsep jual beli (sale and purchase), karena sale and 

purchase hanya mementingkan kondisi pasar untuk maksimalisasi keuntungan 

individu yang mengarah pada corak kapitalistik dengan mengabaikan kepentingan 

sosial dan kemanusiaan dari sisi ekonomi. Sementara profit sharing mampu 

mendistribusikan pendapatan yang adil dan memfasilitasi investasi para pengusaha 

dan petani yang secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat 

(Cebebi, 2012: 177). Hal ini menjadi bentuk distribusi kekayaan di masyarakat 

untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat, menciptakan keadilan sosial dan 

sesuai dengan prinsip syariah. 
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E. Rerangka Pikir 

Rerangka pikir merupakan gambaran singkat mengenai objek analisis untuk 

memperlancar alur penelitian. Praktik mangpebibi’ merupakan bentuk kerja sama 

dalam bidang pertanian, kerja sama ini merupakan bentuk tolong-menolong dalam 

bercocok tanam, yakni salah satu dari mereka bertindak sebagai pemodal dan satu 

sebagai pengelola. Sebab pada dasarnya ada orang yang mempunyai kelebihan 

modal kemudian ingin bertani namun tidak mempunyai lahan, begitupun 

sebaliknya ada yang mempunyai lahan namun terbatas pada kepemilikan modal 

sehingga perpaduan antara kelebihan dan kekurangan tersebut sangat diperlukan. 

Praktik tersebut jika dilihat dengan menggunakan kacamata Islam maka praktik ini 

tergolong kedalam konsep muzara'ah. Sebuah konsep yang membahas tentang 

kerja sama di bidang pertanian, dimana salah satu diantaranya bertindak sebagai 

pemilik lahan (pemodal) dan yang satu sebagai penggarap. Berdasarkan kerja sama 

tersebut dengan menjunjung tinggi maqashid syariah maka akan menciptakan 

kesejahteraan di masyarakat karena menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan dalam 

syariat Islam, perilaku tersebut akan mengantarkan masyarakat pada kebahagiaan 

di dunia maupun di akhirat. 
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Gambar 2.1. Rerangka Pikir Diolah oleh Peneliti

Kesejahteraan 

Mangpebibi' Muzaraah 

Maqashid Syariah 

(Agama, Jiwa, Akal, 
Harta dan Keturunan) 

• Ta'awun 
• 'antaradin minkum 
• Hablu Min Allah & 

Hablu Min Annas 

• Budaya & Falsafah 
Hidup 

• Hubungan & Tanggung 
Jawab Sosial 

• Persamaan Hak & 
Kewajiban 

• Profit Sharing 

 

Kerja Sama 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni merupakan 

penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau 

interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah (Sudaryono, 2018: 91). 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada aliran filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

diamana peneliti menjadi instrumen penentu dalam penelitian. Penelitian kualitatif 

juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan dalam kondisi alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2014: 8-9). Oleh 

Karena itu penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan 

tradisi metodologi penyelidikan yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial 

atau manusia. Penelitian tersebut membangun gambaran yang kompleks dan 

holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan tampilan rinci informasi dan 

melakukan studi dalam pengetahuan alam (Cresswell, 1994: 171). 

Beberapa metode yang dipakai dalam metode pengumpulan data, 

diantaranya wawancara mendalam terbuka, observasi partisipatif langsung, diskusi 

kelompok terfokus sering disingkat FGD (focus group discussion) dan dokumen 

tertulis. Penelitian kualitatif digunakan karena banyak kondisi sosial yang butuh 

pemaknaan sacara mendalam sehingga keterampilan dalam menjalin relasi sangat 

diutamakan. Makna mendalam yang dimaksud adalah data sebenarnya yakni data 

yang berdasar pada fakta-fakta di lapangan. 



  55 

 

 

Lokasi yang ditunjuk oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah di Anggeraja Kabupaten Enrekang. Faktor yang melatar belakangi dalam 

menentukan lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan fenomena dilapangan 

bahwa mayoritas petani bawang merah memakai sistem kerja sama dalam bercocok 

tanam, yang dalam bahasa lokalnya dikenal dengan istilah mangpebibi'. Kerja sama 

dalam bidang pertanian tersebut, jika ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam 

sejalan dengan konsep muzara'ah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti 

di daerah tersebut untuk mengukur kesesuaian praktik mangpebibi' dengan prinsip-

prinsip kerja sama dalam ekonomi Islam kaitannya dengan prinsip maqashid 

syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model pedekatan fenomenologi. 

Pendekatan yang berawal dari Edmund Husserl dan kemudian dikembangkan oleh 

berbagai muridnya, termasuk Alfred Schultz (Husserl and Jakobsson, 2014). 

Edmund Husserl menciptakan pendekatan filsafat yang menganalisis kesadaran 

manusia dan obyek-obyeknya secara sistematik dan berdasarkan pengalaman, 

inilah yang disebut sebagai fenomenologi (Magee, 2008). Menurut istilah, 

fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yakni pahainomenon yang berarti 

(sesuatu yang tampak/that which appears) gejala atau apa yang menampakkan diri 

pada kesadaran manusia, dan logos yang berarti ilmu (Novayani, 2019: 46). Oleh 

karena itu pendekatan filsafat ini berpusat pada analisis terhadap setiap gejala yang 

bertumpuk pada kesadaran manusia (Masrifatin dan Nizaruddin, 2018: 532). 

Gagasan dari Dimyati menyatakan bahwa fenomenologi merupakan analisis 
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deskriptif dan introspektif mengenai kedalaman akan segala bentuk kesadaran dan 

pengalaman langsung yang bersumber dari inderawi, konseptual, estetis, moral dan 

religius. Inti yang ingin dicapai dari fenomenologi adalah ingin menghubungkan 

antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman setiap hari dari kegiatan 

pengalaman dan pengetahuan itu bersumber. Pendekatan ini tidak akan 

memanipulasi data karena mendeskripsikan fenomena sesuai dengan yang 

sebenarnya dilapangan (Mujib, 2015: 161-165). Penelitian ini juga dikaji dengan 

perspektif sosiologi dan budaya, perspektif sosiologi digunakan karena berusaha 

menjelaskan terkait fenomena ekonomi yang terjadi dari aspek produksi, distribusi 

maupun konsumsi pada masyarakat yang bermuara pada bagaimana langkah yang 

ditempuh untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan perspektif budaya digunakan 

karena kebudayaan merupakan sistem gagasan, tindakan dan hasil kerja manusia 

dalam mewujudkan kesejahteraan. Pada penelitian kali ini, fokus peneliti adalah 

pada masyarakat petani di Anggeraja Kabupaten Enrekang utamanya para petani 

bawang merah dalam mengukur kesesuaian antara paraktik mangpebibi' dengan 

prinsip-prinsip atau kerja sama dalam ekonomi Islam berbasis maqashid syariah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber utama di lapangan, data ini dipilih berlandaskan pada kapasitas subjek 

penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi secara keseluruhan 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Informan adalah subjek penelitian yang dimaksud 
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sebelumya, dalam mengumpulkan data primer maka peneliti melakukan wawancara 

secara langsung terhadap informan dan informan yang menjadi sumber utama 

adalah pemodal dan pengelola yang ada di Anggeraja Kabupaten Enrekang.  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan 

melalui perantara, yakni data diperoleh melalui kunjungan ke berbagai pusat studi 

yakni perpustakaan maupun pusat kajian lainnya yang mempunyai berbagai macam 

literatur untuk mendukung melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Sumber-sumber literatur tersebut bisa diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan 

bahkan website-website yang berkaitan dengan penelitian ini. Berbagai sumber 

literatur tersebut diharapkan mampu memberikan informasi mengenai sistem kerja 

sama pertanian yang terjalin di berbagai daerah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah bagian terpenting 

dalam proses pengumpulan data yang menetukan apakah penelitian itu berhasil atau 

tidak. Merupakan suatu metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian 

(Sudaryono, 2018: 205). Penelitian kualitatif biasanya dikenal dengan metode 

observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara biasanya 

disebut sebagai metode interview karena merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Wawancara ini digunakan untuk mengetahui secara mendalam informasi yang 

dibutuhkan. Adapun hal yang menunjang terlaksananya proses wawancara dengan 
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baik adalah pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara 

(Sudaryono, 2018:212). 

Observasi yakni melakukan pengamatan secara langsung dilapangan 

dengan panca indera. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipasi dan 

nonpartisipasi. Dalam partisipasi, pengamat ikut serta mengambil peran terhadap 

kegiatan yang sedang diamati sehingga tidak nampak atau diketahui oleh orang lain, 

berbeda halnya dengan observasi nonpartisipasi yang tidak ikut serta dalam 

kegiatan sehingga pengamatannya mudah untuk diketahui orang lain (Sudaryono, 

2018: 216-217). Observasi yang dilakukan bertujuan untuk memperdalam data dari 

hasil pengamatan di lapangan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur, merupakan suatu bentuk wawancara dimana susunan 

masalah dan pertanyaannya telah disusun secara cermat dan tertulis. Wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh data primer tentang sistem kerja sama pertanian di 

Anggeraja. Dokumentasi merupakan faktor pelengkap dari penggunaan observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penelitian akan lebih kredibel jika 

didukung oleh sejarah pribadi seseorang atau masyarakat dan autobiografi serta 

didukung oleh foto, karya tulis akademik dan karya seni yang relevan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Fenomena tersebut secara spesifik 
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disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2014: 102). Dalam penelitian ini instrumen 

pengumpulan data yang diperlukan adalah: 

1. Peneliti merupakan kunci kesuksesan dari sebuah penelitian. Peneliti adalah 

pengumpul data, orang yang ahli dalam memiliki kesiapan penuh untuk 

memahami situasi, sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen. 

2. Pedoman wawancara, yaitu lembaran yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjadi petunjuk dalam melakukan wawancara sehingga dapat memudahkan 

peneliti ketika dialog berlangsung terkait praktik mangpebibi' yang ada di 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

3. Kamera, yaitu suatu alat yang digunakan untuk melakukan dokumentasi 

terkait catatan, dokumen maupun arsip menyangkut penelitian yang akan 

diabadikan dalam bentuk foto. 

4. Alat perekam suara, yakni digunakan untuk menyimpan hasil percakapan atau 

wawancara sehingga data yang akan diperoleh bisa lebih akurat. Penulis 

menggunakan handphone sebagai alat perekam suara. 

5. Alat tulis, untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting demi mendukung 

proses penelitian di lapangan. 

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
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memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data pada penelitian 

kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai dalam pengumpulan data pada periode tertentu. 

Aktivitas dalam menganalisis data menggunakan model Miles and Huberman. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion 

drawing/verification (Sugiyono, 2014: 332-334). 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Menurut Sangadji, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan mengkode, 

menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisipasi dan sebagainya. Reduksi 

data akan terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir 

tersusun. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat ditarik dan diverifikasi (Sudaryono, 2018: 347-348). 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 
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Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan, oleh karena itu jika dalam 

penelitian, peneliti menemukan hal yang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, 

justru itulah yang dijadikan fokus penelitian dalam melakukan reduksi data. Proses 

ini memerlukan kecerdasan dan keluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi 

(Sugiyono, 2014: 335-337). 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Milen and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan data display selain dengan teks 

yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart. 

Berguna untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan 

(Sugiyono, 2014: 339). 

3. Conclusing Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, disukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
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kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada (Sugiyono, 2014: 343). 

G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian 

adalah valid, reliabel dan obyektif. Data dalam penelitian kualitatif akan dianggap 

valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi 

pada objek yang diteliti. Sedangkan realitas data penelitian kualitatif bersifat jamak 

atau tidak tunggal, realitas tersebut bersifat majemuk dan dinamis sehingga tidak 

ada konsistensi dan pengulangan seperti semula. Pada pengujian keabsahan data, 

peneliti menggunakan cara pengujian dengan triangulasi, triangulasi pada 

pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara. Triangulasi didefenisikan sebagai gabungan berbagai metode yang 

dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari perspektif atau sudut 

pandang yang berbeda-beda. Tujuan dari triangulasi bukan untuk menentukan 

kebenaran tentang suatu fenomena sosial, melainkan tujuannya untuk 

meningkatkan pemahaman seseorang tentang apa yang pernah diteliti. Berikut 

bentuk trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data yang diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda. Pada dasarnya dalam 

penelitian kualitatif menggunakan metode, wawancara, observasi dan survei. Demi 

memperoleh kebenaran informasi yang handal serta gambaran utuh mengenai 
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informasi tertentu maka peneliti bisa menggunakan metode wawancara atau 

menggunakan wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Peneliti 

juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk memastikan kebenaran data 

atau informasi. Triangulasi ini hanya dilakukan jika data atau informasi masih 

diragukan dilapangan, tetapi ketika sudah jelas maka bisa untuk tidak dilakukan. 

2. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber data adalah mendalami kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber untuk memperoleh data. Peneliti 

menggunakan berbagai macam metode, misalnya wawancara, observasi, dokumen 

tertulis atau bersejarah, catatan dan gambar atau foto yang masing-masing akan 

memeberikan sajian data yang berbeda-beda pula kemudian melahirkan pandangan 

yang berbeda atas fenomena yang sedang diteliti. Luasnya pengetahuan yang lahir 

dari berbagai macam pandangan tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan 

menuju pada kebenaran, data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan 

suatu kesimpulan (Sugiyono, 2012: 273). Teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten 

atau kontradiksi, maka data yang diperoleh akan konsisten, tuntas dan pasti. 

3. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif yang 

menunjukkan rumusan informasi yang akan dibandingkan dengan perspektif teori 

yang relevan dengan penelitian ini yakni mengenai praktik kerja sama di bidang 

pertanian (mangpebibi') di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang demi 

menghindari kekeliruan peneliti atas temuannya atau hasil kesimpulan 
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penelitiannya. Triangulasi ini dapat mempertajam pemahaman jika peneliti mampu 

untuk menggali pengetahuan teoritik secara mendalam mengenai hasil analisis data 

yang telah diperoleh. Triangulasi teori mencakup penggunaan berbagai perspektif 

profesional untuk menerjemahkan satu tunggal sekumpulan data atau informasi 

(Bachri, 2010: 58). Pada penelitian ini, akan dibuktikan bagaimana kesesuaian 

antara praktik mangpebibi' dengan konsep kerja sama dalam Islam (muzara'ah) 

yang berbasis maqashid syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Anggeraja Kabupaten Enrekang.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografi 

Anggeraja merupakan wilayah yang terletak di wilayah bagian utara 

Kabupaten Enrekang yang berperan sebagai penyangga Kabupaten Enrekang. Ciri 

khas daerah di Kabupaten Enrekang yang merupakan wilayah perbukitan, 

pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293meter diatas 

permukaan laut menandakan sulit untuk menjumpai wilayah dengan tepi laut di 

daerah tersebut. Sesuai dengan kondisi topografi yang dijelaskan, maka wilayah 

tersebut didominasi oleh gunung atau perbukitan sekitar 84,96% dari luas wilayah 

Kabupaten Enrekang sedangkan wilayah datarannya hanya 15,04%. Enrekang 

sendiri memiliki berbagai macam gunung yang terkenal yakni gunung Latimojong 

sebagai puncak tertinggi di Sulawesi Selatan, gunung Bambapuang, gunung Nona 

dan masih banyak gunung lainnya. 

Wilayah Anggeraja merupakan wilayah yang terkenal dengan hasil 

pertaniannya sebab mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, maka sulit 

untuk dipungkiri bila Anggeraja terkenal dengan hasil pertaniannya. Salah satu 

hasil pertanian yang menjanjikan adalah bawang merah, sehingga daerah tersebut 

menjadi salah satu wilayah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Wilayah 

Anggeraja sendiri terdiri dari 15 desa dengan total luas daerah 125.34 Km2 dengan 

jumlah penduduk 26.002 dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki 12.985 dan 

jumlah penduduk perempuan 13.017 (Sumber: BPS Tahun 2019). 
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Berikut penjelasan singkat wilayah Anggeraja yang terdiri dari 15 

Desa/Kelurahan, sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Jumlah dan Luas Area Desa di Anggeraja 

No. Desa Ibukota Desa Luas Area 
(Km2) 

1 Tindalun Kanda 12.18 
2 Bambapuang Kotu 9.2 
3 Tanete Pasaran 10.45 
4 Lakawan Cakke 9.3 
5 Siambo Cendana 6.51 
6 Singki Singki 12.08 
7 Mataran Sossok 4.98 
8 Pekalobean Marena 9.92 
9 Bubun Lamba Bunu 4.33 
10 Salu Dewata Buntu Ampang 13.15 
11 Mampu Mampu 10.64 
12 Batu Noni Batu Noni 5.05 
13 Saruran Saruran 4.10 
14 Tampo Manggugu 7.45 
15 Mandatte Lura 6.00 

Anggeraja 125.34 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2019 

Adapun batas wilayah Anggeraja, yakni : 

§ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masalle 

§ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malua dan Baraka 

§ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alla 

§ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang 
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 Wilayah Anggeraja tersebut dinaungi suatu organisasi pemerintahan tingkat 

Kecamatan sebagai wadah penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dalam 

malaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap unit kerja 

atau organisasi pemerintahan bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan 

kewenangan otonomi wilayahnya menurut bidang teknis kewenanganya sehingga 

organisasi tersebut dapat menghadapi masalah di lingkungannya masing-masing, 

baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi 

pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Terkait pembangunan yang 

ditujukan kepada masyarakat, dibalik potensi yang menjanjikan maka program-

program pemerintah harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat umum khususnya 

para petani. 

2. Populasi 

 Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 

2020 sebesar 225.172 jiwa yang terdiri atas 114.627 jiwa penduduk laki-laki dan 

110.545 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten 

Enrekang pada tahun 2020 mencapai 126,08 jiwa/km2. Pada 12 Kecamatan, 

kepadatan penduduk yang terbesar atau paling tinggi berada di Kecamatan Alla 

dengan kepadatan sebesar 695,79 jiwa/km2 dan yang terrendah berada di 

Kecamatan Bungin dengan jumlah sebesar 23,26 jiwa/km2. 

 Mayoritas penduduk Kabupaten Enrekang atau hampir sebesar 99,68 persen 

menganut agama Islam, oleh karena itu sangat jarang kita jumpai berbagai macam 

bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang berseberangan dengan syariat Islam. 

Penduduk asli Kabupaten Enrekang terdiri dari berbagai karakteristik bahasa yang 
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dapat dibedakan atas dua jenis yaitu bahasa Duri dan bahasa Enrekang. Wilayah- 

wilayah yang menggunakan karakteristik bahasa Duri yaitu (Kecamatan Anggeraja, 

Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Curio, Baroko, Masalle) sedangkan wilayah 

dengan bahasa Enrekang yaitu (Kecamatan Enrekang, Cendana, Maiwa, Bungin). 

Tetapi dengan arus perpindahan penduduk yang cukup kuat, maka sudah banyak 

pendatang yang masuk ke wilayah kabupaten Enrekang. Kedatangan penduduk 

tersebut menunjukkan keanekaragaman suku dan bahasa di Enrekang dimana 

sebagian besar suku yang ada di Indonesia turut mewarnai dinamika sosial budaya 

Kabupaten Enrekang. Sebagian besar penduduk pendatang tersebut menempati 

wilayah-wilayah perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat 

dalam melangsungkan kegiatan perekonomiannya. 

 Jumlah penduduk Kecamatan Anggeraja dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir terus mengalami peningkatan. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik, 

jumlah penduduk tahun 2015 berjumlah 25.109, tahun 2016 berjumlah 25.330, 

tahun 2017 berjumlah 25.566, tahun 2018 berjumlah 25.781 dan tahun 2019 

berjumlah 26.002 dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki 12.985 dan jumlah 

penduduk perempuan 13.017 (Sumber: BPS Tahun 2019). Jadi dapat dilihat bahwa 

peningkatan penduduk tersebut berkisar antara 100-300 jiwa setiap tahunnya. 

Berikut gambaran jumlah penduduk yang menghuni wilayah Anggeraja 

berdasarkan setiap desa pada tahun 2019, sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Anggeraja 2019 

No. Village 
Total Population 

2019 
(Male+Famale) Male Famale 

1 Tindalun 726 341 385 
2 Bambapuang 1.971 943 1.028 
3 Tanete 3.044 1.524 1.520 
4 Lakawan 3.608 1.738 1.870 
5 Siambo 1.042 563 479 
6 Singki 1.547 807 740 
7 Mataran 2.840 1.432 1.408 
8 Pekalobean 1.906 972 934 
9 Bubun Lamba 1.365 659 706 
10 Salu Dewata 969 493 476 
11 Mampu 1.482 770 712 
12 Batu Noni 2.820 1.433 1.387 
13 Saruran 1.017 499 518 
14 Tampo 976 480 496 
15 Mandatte 689 331 358 

Anggeraja 26.002 12.985 13.017 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2019 

3. Sosial dan Ekonomi 

 Berdasarkan potensi sumber daya alam yang tersedia, Kabupaten Enrekang 

cukup menjadi kawasan pusat pengembangan komoditas yang menjanjikan. Pada 

umumnya pengembangan padi di sawah dilakukan di wilayah Kecamatan Maiwa, 

Baraka, Malua dan Curio. Kawasan pengembangan sayur-sayuran terdapat di 

wilayah Kecamatan Anggeraja, Alla, Curio dan Baraka, serta kawasan 

pengembangan buah-buahan terdapat di wilayah Maiwa, Bungin, Malua, 
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Anggeraja dan Baraka. Kondisi perekonomian masyarakat di Anggeraja bisa dinilai 

cukup memuaskan, terbukti dengan realisasi penerimaan atas pajak bumi dan 

bangunan yang cukup tinggi dengan jumlah 231.605.847. Hal ini menandakan 

bahwa luasnya aktivitas perekonomian di masyarakat Anggeraja, salah satunya 

aktivitas pertanian utamanya bawang merah dengan jumlah luas lahan yang 

dikelola pada tahun 2019 mencapai seluas 5.260 Ha. 

4. Pendidikan 

 Masyarakat dalam menempuh berbagai sarana pendidikan tersebut, untuk 

tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) memiliki akses yang 

cukup mudah dijangkau karena masing-masing terdapat disetiap desa. Berbeda 

dengan tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menegah 

Atas) yang terkadang sulit dijangkau untuk beberapa lokasi karena persoalan jarak, 

meskipun sarana jalan raya untuk menuju ke lokasi cukup menjanjikan. 

Tabel 4.5 

Jenis Sekolah Berdasarkan Jumlahnya 

No. Jenis Sekolah Jumlah Keterangan 

1 SD/MI 25 24 (Negeri) 
1 (Swasta) 

2 SMP/MTs 7 4 (Negeri) 
3 (Swasta) 

3 SMA/SMK 6 4 (Negeri) 
2 (Swasta) 

Jumlah Sekolah 38 32 (Negeri) 
6 (Swasta) 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2019 
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5. Mata Pencaharian 

 Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tentu membutuhkan 

kegiatan ekonomi yang memumpuni, kegiatan ekonomi itu sendiri dipengaruhi oleh 

kondisi alam serta sumber daya yang tersedia. Terkait mata pencaharian masyarakat 

di Kabupaten Enrekang, terdapat berbagai macam profesi, seperti masyarakat yang 

berprofesi sebagai petani, pedagang, karyawan di berbagai instansi swasta dan 

begitupun dengan yang menjabat di pemerintahan daerah. Wilayah Anggeraja 

sendiri merupakan wilayah yang sangat mendukung untuk bidang pertanian, baik 

ditinjau dari dari segi kondisi iklim dan kondisi tanahnya yang sangat dekat dengan 

daerah aliran sungai sehingga sangat cocok untuk pertanian. Maka tidak 

mengherankan jika banyak yang berprofesi sebagai petani, bahkan yang berprofesi 

sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta pun setelah kembali dari kantor, 

mereka berangkat ke kebunnya untuk bertani pada sore hari. Banyak faktor yang 

mendorongnya, diantaranya mengisi waktu luang di sore hari seperti untuk 

menghilangkan rasa bosan sehabis pulang kantor dan mencari penghasilan ekonomi 

tambahan, namun yang terpenting adalah memproduktifkan tanah yang dimiliki 

sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 Pedagang sendiri merupakan profesi yang cukup menjanjikan karena secara 

langsung mendukung proses distribusi hasil pertanian para petani ke berbagai 

daerah sehingga memperlancar proses pemasaran. Meskipun pada dasarnya jika 

dinilai dengan kondisi alam yang menjanjikan dalam hal pertanian, maka profesi 

yang menjamur di masyarakat Anggeraja adalah bertani. Maka tak heran jika 

Kabupaten Enrekang menjadi penghasil sayur-sayuran terbesar di Sulawesi 
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Selatan, hal ini juga tergambar dari PDRB Kabupaten Enrekang tahun 2019 yang 

menunjukkan bahwa 46,93% PRDB bersumber dari pertanian.  

 Mengenai tabel produksi tanaman yang akan disajikan berikut, sangat jelas 

bahwa hasil pertanian yang paling besar dihasilkan oleh masyarakat di Anggeraja 

Kabupaten Enrekang adalah bawang merah. Hal demikian menandakan bahwa 

luasnya lahan yang digarap cukup besar karena hasil yang diciptakan pula cukup 

besar. Tergambar dari hasil dan luasnya lahan yang dikelola tersebut menandakan 

bahwa banyaknya praktik mangpebibi' yang menjamur di lapangan. Berikut 

gambaran produksi tanaman di Kecamatan Anggeraja. 

Tabel 4.6 

Produksi Tanaman Berdasarkan Tahun 

No. Jenis Tanaman 

Berdasarkan Tahun 

Luas Panen (ha) Produksi (ton) 

2018 2019 2018 2019 

1 Bawang Merah / Shallot 6.610 7.605 735.811 759.339 

2 Padi / Rice 12.779,1 12.293,1 65.116,70 53.998,26 

3 Kubis / Cabbage 34 1.215 405.543 281.000 

4 Petsai / Chinese Cabbage - - 5.980 1.610 

5 Tomat / Tomato - - 184.725 80.875 

6 Kopi / Coffee - - 8.672,4 5.020 

7 Jagung / Corn 16.058,4 21.713,3 89.089,9 100.464,1 

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Enrekang 2020 

Berdasarkan gambaran tabel diatas sangat jelas digambarkan bahwa 

produksi jagung dan bawang merah mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya, sedangkan komoditas lain seperti padi, kubis, kopi dan cabai 
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menunjukkan menunjukkan penurunan jumlah produksi. Pada komoditi bawang 

merah dan jagung yang merupakan komoditas utama di Kabupaten Enrekang 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019. Produksi bawang 

merah terbesar pada tahun 2019 berada di wilayah Kecamatan Anggeraja, yakni 

sekitar 60.489ton atau sekitar 75,59 persen dari seluruh total hasil produksi bawang 

merah di wilayah Kabupaten Enrekang. Peningkatan luas panen maupun produksi 

bawang merah dipicu oleh meningkatnya permintaan pasar dan harga yang 

menjanjikan di pasar sehingga para petani menggenjot melakukan penanaman demi 

pemenuhan kebutuhan pasar yang besar. Demikian sumbangsih hasil produksi yang 

sangat besar, maka hal ini menandakan bahwa praktik mangpebibi' di wilayah 

Anggeraja marak dijumpai di masyarakat. 

6. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana merupakan hal yang paling penting dalam menunjang 

segala bentuk proses pemenuhan kebutuhan masyarakat suatu daerah. Kondisi 

sarana dan prasarana yang baik sangat memberikan efek positif bagi masyarakat di 

Kecamatan Anggeraja. Hal demikian terbukti dengan akses jalan sangat baik 

dengan jalan yang membentang sepanjang 1.128,851 Km dengan pembagian jalan 

propinsi sepanjang 33,12 Km dan jalan Kabupaten 1.095,73 Km. Sedangkan untuk 

Kecamatan Anggeraja membentang sepanjang 67,150 Km (PU Kab. Enrekang) 

yang mampu menghubungkan berbagai macam daerah sehingga hasil pertanian 

dapat terdistribusi dengan lancar, utamanya distribusi hasil panen bawang merah 

yang merupakan potensi utama para masyarakat Enrekang khususnya di wilayah 

Anggeraja.  
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 Sumber daya air menjadi perhatian utama karena erat kaitannya dengan 

kehidupan manusia, ternak, dan tanaman. Aliran sungai mata Allo dan sungai 

Lewaja serta sumber air tanah yang melimpah sepanjang tahun memberikan 

dukungan yang cukup bagus dalam proses pertanian. Ketersediaan air mendorong 

hasil panen yang berkualitas dan berdaya saing tinggi sehingga banyak diminati di 

pasaran. 

 Akses pemerintahan yang cukup mudah pula memberikan dukungan yang 

baik bagi para petani, seperti program-program yang direalisasikan pemerintah 

setempat sangat memberikan dampak yang positif termasuk pemberdayaan para 

petani serta pemberian bantuan berupa pupuk dan bibit. Pendampingan dari para 

pemerintah pula melalui kelompok-kelompok tani dengan pemeberian bekal 

pengetahuan berupa metode perawatan tanaman yang baik. 

B. Praktik Mangpebibi' dalam Tinjauan Ekonomi Islam 

 Mempekerjakan orang lain dengan berbagai macam bentuk kegiatan dalam 

mengelola lahan pertanian demi mencapai keuntungan yang maksimal merupakan 

suatu bentuk perbuatan tolong-menolong (ta'awun). Praktik kerja sama ini 

merupakan perbuatan yang mulia karena sesuai dengan yang diperintahkan oleh 

Allah SWT dalam Al-Quran. Bahkan tindakan demikian telah dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw dan para shabatnya, ditandai ketika Rasulullah Saw melarang 

adanya lahan yang tidak dikelola sehingga tidak produktif. Oleh karena itu 

Rasulullah Saw memerintahkan kepada setiap orang untuk mempekerjakan atau 

memberikan lahannya kepada orang lain jika tidak sanggup mengelola tanahnya 

yang terlantar sebab tanah yang tidak produktif akan menghambat proses 



  75 

 

 

pemerataan ekonomi di masyarakat karena mempersempit ruang kerja. Pada 

dasarnya meskipun dengan berbagai macam bentuk kerja sama, hal yang paling 

utama adalah tidak ada pihak yang terzalimi, misalnya dalam hal proses pengerjaan 

ataupun pembagian keuntungan. Perilaku demikian akan menimbulkan keuntungan 

sepihak sehingga berpengaruh pada taraf kesejahteraan masyarakat.  

 Praktik kerja sama dalam bidang pertanian demikian masih dipraktikkan 

oleh masyarakat petani di Anggeraja Kabupaten Enrekang. Masyarakat Anggeraja 

dalam mejalankan praktik tersebut, masyarakat Anggeraja menyebutnya dengan 

istilah mangpebibi'. Praktik mangpebibi' ini merupakan kerja sama yang terjalin 

antara pihak pemodal dengan pihak pengelola, pihak pemodal menanggung seluruh 

modal diantaranya bibit, pupuk serta perlengkapan kerja lainnya sementara 

pengelola hanya menanggung beban kerjanya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Rusdin ketika diwawancarai, beliau mengatakan: 

 "Iya to disanga Mangpebibi' na modalaiki tau. Iya ngasangmo tanggungi 
modalana sampe dipanen to lessuna. Mulai dari bara'ba, bibi', pejampi, pupuk, 
biaya karyawan sola iya to leko'na. Sementara iya to ditanggung kita' to dimodala'i, 
jamanna manda mora." 
Terjemahnya: 
 "Yang dimaksud dengan Mangpebibi' adalah kita dimodali oleh orang lain. 
Pemodal menanggung seluruh modal sampai panen. Mulai dari lahan, bibit, 
pestisida, pupuk, biaya karyawan serta yang lainnya. Sementara selaku pengelola 
hanya menanggung beban kerjanya." (Wawancara Pak Rusdin sebagai pengelola) 

 Sesuai dengan pernyataan diatas, dijelaskan bahwa dalam praktik 

mangpebibi' terdapat kerja sama antara pemodal dan pengelola. Praktiknya 

pemodal menanggung seluruh modal, diantaranya lahan, bibit, pestisida, pupuk dan 

biaya karyawan serta biaya atas kebutuhan lainnya. Sementara pengelola yang 
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dimodali hanya akan menanggung beban kerjanya dengan kesepakatan pembagian 

hasil sesuai dengan yang telah disepakati sejak awal. 

Praktik mangpebibi' demikian jika ditinjau dalam pandangan Islam sejalan 

dengan konsep muzaraah. Konsep muzaraah merupakan suatu bentuk kerja sama 

antara pemilik lahan dengan penggarap, yakni pemilik lahan (pemodal) 

menyerahkan lahan beserta bibitnya untuk dikelola dan sementara pengelola 

menanggung beban kerjanya dengan pembagian keuntungan sesuai persentase 

tertentu yang telah disepakati dari hasil panen. Seperti dijelaskan dalam hadits 

terkait pelaksanaan Muzaraah dalam Islam, yakni Rasulullah Saw bersabda: 

ضرأ ھل تناك نم) ملس و ھیلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق ھنع الله يضر ةریرھ يبأ نع  
ھضرأ كسمیلف ىبأ نإف هاخأ اھحنمیل وأ اھعرزیلف  ) 

Terjemahnya:  

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw, barangsiapa 
yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya 
kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah 
itu.” (Hadits Riwayat Muslim) (An-Naisaburi, 2012) 

 Jadi sangat jelas bahwa memproduktifkan suatu lahan adalah kewajiban 

yang harus dilaksanakan karena Rasulullah Saw sangat mengecam keras orang 

yang tidak memproduktifkan tanahnya. Landasan tersebut berdasar pada tidak akan 

terciptanya suatu manfaat maupun maslahat kepada masyarakat dari tanah tersebut 

jika tidak diproduktifkan. Sehingga sangat berpengaruh pada kesejahteraan 

manusia akan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu praktik 

mangpebibi' sejalan dengan aturan yang diperintahkan oleh Islam. 

 



  77 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Skema Praktik Mangpebibi'

 Praktik kerja sama mangpebibi' ini dalam pandangan Islam, sejalan dengan 

konsep muzaraah. Kolaborasi antara pemodal dan pengelola terjalin dalam proses 

pertanian, dimana pemodal menanggung seluruh modal yang dibutuhkan dan 

pengelola menanggung beban kerjanya. Dibalik kerja sama ini, banyak terkandung 

pelestarian nilai-nilai Islam seperti ta'awun, penciptaan lapangan kerja serta 

produktifitas lahan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Saw sehingga dapat 

mengantarkan para pihak terkait ke arah yang lebih baik atau sejahtera. Oleh karena 

itu, praktik kerja sama seperti ini sangat perlu dilestarikan bagi para pihak dalam 

menjaga kelestarian pertanian, utamanya di masyarakat Anggeraja khususnya. 

C. Nilai Ta'awun (Tolong-Menolong) dalam Praktik Mangpebibi' 

 Kerja sama dalam berbagai macam bidang merupakan perwujudan dari 

konsep ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam. Konsep demikian terjalin dengan 

bertemunya keahlian dari masing-masing pihak dengan tujuan atau cita-cita yang 

sama. Hal demikian menjadi prinsip yang sangat penting sehingga kepentingan 

yang hendak diwujudkan bersama dapat tercapai dengan maksimal. Terwujudnya 

konsep ta'wun dalam segala aspek menjadi bukti bahwa pemahaman yang benar 

dan mendalam di masyarakat menjadi pertanda ekonomi Islam tidak hanya bersifat 

sebagai teori semata. 

Kerja Sama 

Pemodal 

Pengelola 

Mangpebibi'/Muzaraah 
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 Pada praktik mangpebibi' yang merupakan ibadah sosial (muamalah) 

memiliki nilai dan makna tersendiri dalam pelaksanaannya, utamanya membantu 

sesama manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan memberikan 

lapangan pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Luthfi selaku pemodal: 

 "Keuntungan memang menjadi hal yang ingin dicapai dalam berusaha, 
tetapi bukan itu yang utama. Bagi saya, yang utama dalam berusaha adalah 
bagaimana seseorang mampu membantu orang lain yang membutuhkan, salah 
satunya menolong mereka dengan memberikan lapangan pekerjaan disamping kita 
memcari keuntungan." (Wawancara Bapak Luthfi sebagai pemodal) 

 Dari ungkapan Bapak Luthfi tersebut, dalam praktik mangpebibi' dapat 

ditarik kesimpulan bahwa yang utama adalah bagaimana manusia bisa membantu 

manusia lainnya dengan cara memberikan lapangan pekerjaan atau 

mempekerjakannya. Meskipun pencarian keuntungan sulit dipungkiri, akan tetapi 

persoalan keuntungan menjadi hal yang berikutnya karena merupakan resiko yang 

tetap akan ditanggung kedepannya. 

 Sedangkan menurut Pak Rusdin selaku pengelola, mengatakan bahwa: 

 "Sukkuru'ki na pangjama tau sanga kita eda bara'bata, eda to'pa modala'ta. 
Umbopi ke rugi to lessunanna to tau tapi na bengan bangki assele' jamanta." 

Terjemahnya: 

 "Kita bersyukur diberikan pekerjaan oleh orang lain karena kita tidak 
punya kebun apalagi modal. Bahkan jika tanaman mengalami kerugian kita tetap 
diberi bagian dari hasil kerja." (Wawancara Pak Rusdin sebagai pengelola) 
 Ungkapan diatas memberikan penjelasan bahwa Pak Rusdin selaku 

pengelola sangat bersyukur dan merasa sangat tertolong bisa diberikan pekerjaan di 

dalam kondisinya yang tidak memiliki lahan maupun modal. Bahkan sikap 

kedermawanan yang nyata didapatkan oleh Pak Rusdin dari pemodalnya ketika 

mengalami kerugian adalah Pak Rusdin tetap mendapatkan bagian dari hasil 
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kerjanya meskipun hanya sedikit. Inilah wujud pertolongan yang nyata di dapatkan 

oleh Pak Rusdin dari pemodalnya yang sangat memperhitungkan beban kerja dan 

kebutuhan hidup orang lain kedepannya. 

 Islam memerintahkan untuk selalu memberikan keringanan kepada orang 

yang membutuhkan dengan berbagai macam cara karena banyak dikalangan 

masyarakat yang kurang mampu dalam mengelola suatu pekerjaan sehingga 

berpengaruh pada pemenuhan kebutuhannya dan terdapat pula orang yang memiliki 

kelebihan harta sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk memproduktifkan 

asetnya sehingga kerja sama dibutuhkan demi produktifitas aset tersebut. Sesuai 

dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw bahwa setiap aset harus 

diproduktifkan agar mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan 

menjadi investasi akhirat bagi pelakunya. Bahkan sangat jelas dalam Al-Quran 

perintah untuk saling tolong-menolong (ta'awun) terhadap sesama manusia tanpa 

memandang perbedaan apapun seperti perbedaan agama, suku dan ras seseorang. 

Sikap tolong-menolong yang terpelihara dengan baik akan mengantarkan manusia 

pada kemuliaan dan menghindarkan manusia dari sifat sombong, sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya QS. Al-Maidah/:2, yakni: 

Cََّٱْ اوُقَّتٱوَ نِۚوَٰدُۡعلۡٱوَ مِثۡلإِۡٱ ىَلعَْ اوُنوَاَعَت لاَوَ ىٰۖوَقَّۡتلٱوَ رِِّبلۡٱ ىَلعَْ اوُنوَاَعَتوَ   ٢ بِاَقعِلۡٱُ دیدِشََ Cَّٱ َّنِإ ۖ

Terjemahnya: 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya." (Q.S. al-Maidah/5: 2) Departemen Agama (2004). 
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 Sangat jelas bahwa manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong 

dalam kebajikan dan ketakwaan karena yang demikian akan mendapatkan ganjaran 

yang baik disisi Allah SWT, baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Sikap 

ta'awun demikian akan meningkatkan spirit kerja sama dalam lingkungan 

masyarakat sehingga berdampak positif pada masyarakat luas.  Hubungan demikian 

memberikan pula efek terjalinnya silaturahmi antara sesama manusia sehingga 

kebaikan dapat tetap lestari dalam kehidupan. Sikap ta'awun menjadi pondasi 

dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat karena sangat 

jelas merupakan prinsip saling membantu untuk meringankan beban dengan 

melakukan suatu tindakan yang nyata. Efek dari terjalinnya silaturahmi, sesuai 

dengan ketetapan sunnatullah dalam muamalah bahwasanya siapa yang berbuat 

baik maka maka kebaikan tersebut akan kembali pada dirinya dan begitupun 

sebaliknya bahwa siapa yang berbuat buruk maka keburukan tersebut akan kembali 

menimpa dirinya. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah SWT 

dalam QS. Al-Isra/17:7 sebagai berikut: 

اوُلخُدَْیلِوَ مْكُھَوْجُوُ اوْ�ـسَۤٗیلِ ِةرَخِلاْٰاُ دعْوَ ءَاۤجَ اَذاَِف اۗھََلَف مُْتْأسََا نِْاوَۗ مْكُسُِفنَْلاِ مُْتنْسَحَْا مُْتنْسَحَْا نِْا  
ارًیِْبْتَت اوَْلعَ امَ اوْرُِّبَتُیلَِّو ٍةَّرمَ لََّوَاُ هوُْلخََد امَكََ دجِسْمَلْا  

Terjemahnya:   

"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. 
Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu 
sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami 
bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke 
dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya 
pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai." 
(Q.S. al-Isra'/17: 7) Departemen Agama (2004). 
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 Sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam ayat diatas adalah ketika 

seseorang pandai berbuat baik maka sejatinya mereka berbuat baik pada diri mereka 

sendiri. Melakukan amalan-amalan baik serta perbuatan mulia pada orang lain, 

kesemuanya akan kembali pada diri manusia itu sendiri. Begitupun sebaliknya jika 

manusia gemar melakukan keburukan pada orang lain maka mereka sendiri yang 

akan menuai keburukan tersebut. Sebab pada dasarnya Allah SWT tidak pernah 

butuh amalan-amalan manusia melainkan manusia sendiri yang membutuhkan 

amalannya. Seperti pada praktik mangpebibi' tersebut, jika seseorang gemar dalam 

menolong orang lain maka pertolongan akan mudah datang menemui dirinya. 

 Penjelasan demikian sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari mengenai perintah dan keutamaan dalam hal tolong-menolong (ta'awun), 

sebagai berikut: 

لَاَق مََّلسَوَ ھِیَْلعَُ َّ� ىَّلصَِ َّ� لَوسُرَ َّنَأُ هرََبخَْأ امَھُنْعَُ َّ� يَضِرَ رَمَعُ نَبِْ َّ�َ دبْعَ َّنَأ  
نْمَوَ ھِِتجَاحَ يِفُ َّ� نَاكَ ھِیخَِأ ةِجَاحَ يِف نَاكَ نْمَوَُ ھمُلِسُْیَ لاوَُ ھمُلِظَْیَ لا مِلِسْمُلْا وخَُأ مُلِسْمُلْا  
ُهرََتسَ امًلِسْمُ رََتسَ نْمَوَ ةِمَاَیقِلْا مِوَْی تِاَبرُكُ نْمًِ ةَبرْكُُ ھنْعَُ َّ� جََّرَفً ةَبرْكُ مٍلِسْمُ نْعَ جََّرَف  

يراخبلا هاور  ةِمَاَیقِلْا مَوَْیُ َّ�  
Terjemahnya: 

"Bahwasanya Abdullah bin Umar r.a. mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: "Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain, oleh karena 
itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa 
memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan 
kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka 
Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada 
hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah 
akan menutupi (aib)nya pada hari kiamat". (HR. Bukhari) (An-Naisaburi, 
2012) 

 Hadis tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai 

keharusan dalam tolong-menolong (ta'awun) sebagai suatu kebutuhan hidup 
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manusia yang tidak dapat dipungkiri. Janji yang sangat jelas dari Allah SWT bahwa 

dengan meringankan kebutuhan pihak lain, maka manusia akan mendapatkan 

balasan bukan hanya di dunia namun akan diperoleh juga di hari kiamat nantinya. 

Ta'awun jelas merupakan suatu cara untuk menjaga tali persaudaraan dalam Islam 

dan akan menjadi syafaat (penolong) bagi umat manusia di hari akhir kelak yang 

merupakan kehidupan abadi. 

Tabel 4.7 

Ta'awun dalam Praktik Mangpebibi' di Anggeraja 

No. Ta'awun Penjelasan 

1. Penciptaan Lapangan 

Pekerjaan 

Produktifitas lahan yang diperintahkan oleh agama Islam 

dan keyakinan akan investasi amal untuk kehidupan 

akhirat maka harta yang dimiliki setiap hamba harus 

diubah fungsinya menjadi penolong dalam segala hal. 

Salah satu wujudnya adalah membuka lapangan pekerjaan 

melalui kerja sama yang terjalin dalam berbagai bidang 

seperti pertanian, yakni mangpebibi'. Praktik mangpebibi' 

merupakan lapangan pekerjaan bagi pemodal untuk 

memproduktifkan modalnya dan lapangan pekerjaan bagi 

pengelola yang membutuhkan pekerjaan lebih baik. 

Sehingga kolaborasi dari keduanya memberikan dampak 

saling tolong-menolong dan mengubah alih fungsi modal 

yang berbaur materi sebagai penolong (syafaat) diantara 

keduanya di dunia maupun di akhit kelak. 

2. Pengejawantahan 

Kasih Sayang 

Manusia 

Terkait mekanisme kerja sama mangpebibi'/muzaraah, 

jika mengalami keuntungan akan dibagi sesuai dengan 

kesepakatan yang diputuskan begitupun jika mengalami 

kerugian. Namun pada umumnya jika mengalami kerugian 
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pihak pengelola tidak mendapatkan bagi hasil dikarenakan 

kerugian yang dialami. Namun ada yang berbeda dari 

beberapa pemodal, yakni pemodal tetap memberikan bagi 

hasil kepada pengelolanya meskipun mengalami kerugian. 

Jadi dapat dipahami bahwa dalam mengejar keuntungan 

jika berusaha, bukan menjadi hal yang utama melainkan 

mengedepankan unsur-unsur kemanusian. Bahwa harta 

yang berkurang di dunia bisa menjadi penolong (syafaat) 

jika manusia mampu menghargai setiap insan yang berada 

dalam lingkungannya dengan menghormati setiap usaha 

yang telah diperjuangkannya.   

 

D. Bagi Hasil dalam Praktik Mangpebibi' 

Kegiatan kerja sama dalam hal pertanian yang telah lama dipraktekkan sejak 

zaman Rasulullah Saw masih dirawat oleh masyarakat petani di Anggeraja 

Kabupaten Enrekang, terbukti dengan menjamurnya praktik mangpebibi' di 

wilayah tersebut. Terkait bagi hasil antara pemodal dengan pengelola dalam praktik 

mangpebibi' tersebut, semua tergantung pada kesepakatan yang telah ditetapkan 

sejak awal. Namun mayoritas terdapat beberapa pola yang biasa dilakukan 

masyarakat Anggeraja, diantaranya 50:50, 60:40 dan 70:30.  Seperti yang 

diungkapkan oleh Pak Rusdin selaku pengelola dengan mengatakan: 

"Yanna mangkamo dibaluk to lessuna, dibagei jolo to modala' sola sarona 
na den pada sireken miki, carana dipassun nasangmi to nota pada dipunnai na 
dipasi coco' dikua na majappu kua eda' den sikalasian. Yanna mangka miki sireken, 
mane'i dibage dua to sarona, bahkan biasana di pala'bi ci'di dibenganki ke dibagei 
to sarona sebagai bonus." 

Terjemahnya: 

 "Jika hasil panen telah dijual, maka modal dan keuntungan dipisah terlebih 
dahulu dengan cara melakukan perhitungan secara bersama sesuai dengan 
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masing-masing nota yang dipegang, tujuannya supaya jelas bahwa tidak ada 
kekeliruan di dalamnya. Setelah selesai barulah keuntungan dibagi dua, bahkan 
terkadang saya mendapatkan sedikit kelebihan jika pembagian keuntungan sebagai 
bonus". (Wawancara Pak Rusdin sebagai pengelola) 

Berdasarkan ungkapan tersebut dijelaskan bahwa selama Pak Rusdin 

menjalin praktik mangpebibi', bagi hasil yang sering dilakukan adalah dengan cara 

membagi dua laba (50:50). Metode pembagiannya adalah jika hasil panen telah 

dijual maka dilakukanlah pembagian dengan cara menghitung modal terlebih 

dahulu kemudian memisahkannya dengan keuntungan. Proses perhitungan 

dilakukan secara bersama dengan menunjukkan nota atau catatan masing-masing 

yang dipegang dengan tujuan agar terwujudnya transparansi dalam kerja sama 

tersebut. Setelah selesai perhitungan modal maka pembagian keuntungan dapat 

dilakukan. Bahkan terkadang Pak Rusdin selaku pengelola kerap mendapatkan 

sedikit kelebihan dari pemodal setelah pembagian keuntungan dalam bentuk bonus. 

Sejalan dengan mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh Pak Sjafriadi 

bersama dengan pemodalnya, beliau mengungkapkan bahwa: 

"Selamana' aku dipangpebibitan, iyato saro kuampa' bagedua jiomai 
keuntungan, sementara tau to modala'iki na ala todami seperdua." 
Terjemahnya: 

 "Selama saya menjalin praktik mangpebibi', keuntungan yang saya 
dapatkan seperdua dari keuntungan, sementara pemodal juga mengambil 
seperdua." (Wawancara Pak Sjafriadi sebagai pengelola) 

Sesuai ungkapan diatas, dijelaskan bahwa selama Pak Supardi menjalin 

praktik mangpebibi', selaku pengelola hanya mendapatkan seperdua dari hasil 

keuntungan sementara pemodal mendapatkan juga seperdua dari keuntungan 

(50:50). Metode pembagian ini sangat wajar bagi pengelola karena pengelolalah 

yang bekerja keras mengeluarkan tenaganya dalam menyukseskan hasil pertanian 
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sehingga hasil yang seharusnya mereka dapatkan harus sepadan dengan usaha yang 

telah mereka perjuangkan. 

Berbeda dengan hal yang dialami oleh Pak Supardi, mengenai bagi hasil 

yang dilakukan bersama dengan pemodalnya. Dikatakan bahwa: 

"Iyake aku sisala bagena sola tu'lako tau leko' sanga iyake solana bosku 
sibage tallu kan kami. Jadi iterima bangmira iya sanga dipangjama riki, takkalai 
den to' tau madoang modalaiki sanga yato allo aja liwa' sussa to male tiro tau la 
pamodalai. Eda' to' diussenni kua jaman apa leko' ladi jama ke eda den 
dipangpebibitan." 

Terjemahnya: 

 "Kalau saya bagi hasilnya berbeda dengan orang lain karena kalau saya 
bersama dengan bos saya hasilnya dibagi tiga. Jadi kita hanya bisa menerima 
ketentuan tersebut karena kita hanya dipekerjakan, kebetulan juga ada orang yang 
ingin memodali kita karena saat ini sangat susah untuk mencari orang yang ingin 
memberikan modalnya. Lagi pula tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerja selain 
mangpebibi'." (Wawancara Pak Supardi sebagai pengelola) 

 Jadi dari penjelasan Pak Sjafriadi diatas menandakan bahwa mekanisme 

bagi hasil dari praktik mangpebibi' yang dilakukan olehnya dibagi dengan 

perbandingan 70:30, maksudnya adalah pemodal mendapatkan 70 sedangkan 

pengelola medapatkan 30. Bagi Pak Sjafriadi pembagian keuntungan tersebut sudah 

lumayan jika dibandingkan tidak ada sama sekali karena dalam kondisi saat ini 

mencari pemodal sangat sulit dan jika pun ada belum tentu cocok dengan karakter 

setiap orang dalam menjalankan praktik mangpebibi', ditambah lagi dengan 

persoalan bahwa tidak adanya pekerjaan lain yang bisa dikerjakan selain menjadi 

pengelola dalam praktik mangpebibi'. 

Berbeda lagi dengan kondisi yang dialami oleh Pak Arman, mengalami 

kecurangan dalam bagi hasil praktik mangpebibi' yang dilakukan bersama dengan 

pemodal sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Arman: 
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"Sekarang saya pindah menjalin praktik Mangpebibi' karena kemarin 
perjanjian saya diawal dengan pemodal sebelumnya 60:40, tetapi pada saat 
pembagian keuntungan saya hanya langsung dikasih bagian 40 persen tanpa 
adanya perhitungan secara bersama mengenai modal dan hasil penjualan. Namun 
setelah saya hitung sendiri dari modal dan harga jual yang saya ketahui, ternyata 
bagian yang diberikan kepada saya sebanyak 40 persen tidak mencukupi 40 persen 
yang seharusnya saya terima sesuai dengan kesepakatan dari awal. Jadi jelas saya 
dicurangi sehingga membuat saya memilih untuk pindah bekerja sama dengan 
orang lain." (Wawancara Pak Arman sebagai pengelola) 

Jadi dalam praktik mangpebibi' yang dilakukan oleh Pak Arman, beliau 

mengalami kecurangan dari pemodalnya atas bagi hasil dari kerja sama yang 

dilakukan. Pak Arman tidak menerima haknya sebesar 40 persen atas hasil kerjanya 

karena hilangnya nilai-nilai transparansi atau keterbukaan antara orang yang 

bekerja sama sehingga potensi untuk berbohong dan berbuat curang sangat tinggi. 

Kejadian seperti ini memang kerap terjadi jika mengalami keuntungan yang bagus, 

hal ini sejalan dengan sifat yang melekat pada diri manusia yang sangat rakus 

terhadap harta dengan mengesampingkan etika demi kemaslahatan di dunia 

maupun di akhirat. 

Berdasarkan pada motif awal bahwa terjalinnya praktik mangpebibi' ini 

berlandasarkan pada asas tolong-menolong, oleh karena jika dalam praktiknya hasil 

panen tidak sesuai dengan yang diharapkan atau mengalami kerugian maka terdapat 

unsur kedermawanan di dalamnya, namun tidak semua manusia atau pemodal yang 

berperilaku demikian. Seperti yang dialami oleh Pak Rusdin dalam praktik 

mangpebibi'nya, mengungkapkan bahwa: 

"Biasanna kita' to dimodala'i, eda tawata' diampa' ke rugi to lessuna. Tapi 
iyake aku' den bang aku'na tawaku dibenganna. Iyamo tulako to pesannangngiki 
mangjama lako tau saba' aja bassa menjadi bos, na bengan bangki' namoi eda' 
sarona. Na iya to paling tongan, kepercayaannara tau lako kita' parallu dijaga." 

Terjemahnya: 
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 "Biasanya jika dimodali, pengelola tidak mendapatkan bagian jika hasil 
penjualan mengalami kerugian. Tapi terkadang saya tetap diberikan bagian dari 
pemodal saya. Itulah yang membuat kita senang bekerja dengan orang lain karena 
sangat baik menjadi bos, tetap memberikan bagian meskipun tidak untung. Namun 
hal yang paling penting adalah menjaga kepercayaan orang lain yang telah 
diberikan kepada kita." (Wawancara Pak Rusdin sebagai pengelola) 

Berdasarkan ungkapan diatas dijelaskan bahwa pada praktiknya jika hasil 

panen gagal sehingga mengalami kerugian, biasanya pengelola tidak akan 

mendapatkan bagian disebabkan kerugian yang dialami, namun biasanya Pak 

Rusdin tetap mendapat bagian dari pemodal meskipun dengan nilai yang tidak 

seberapa. Hal demikianlah yang membuat Pak Rusdin tetap konsisten menjalin 

kerja sama dengan pemodalnya karena sangat baik tetap memberikan bagian dari 

hasi kerja walaupun mengalami kerugian. Perlu digarisbawahi, hal paling penting 

untuk dijaga adalah kepercayaan yang telah dilimpahkan orang lain kepada diri kita, 

sebab kepercayaan dan keterbukaan membuat manusia saling terikat dan sukses 

dalam segala urusan. 

Bapak Luthfi selaku pemodal pada saat diwawancarai terkait mekanisme 

bagi hasil yang biasa diberikan kepada pengelolanya, dikatakan bahwa: 

"Dalam praktik mangpebibi' terkait bagi hasil yang sering saya berikan 
kepada anggota saya, persentase pembagiannya yang disepakati adalah 1/2:1/2. 
Alasannya karena pengelola yang bekerja keras dalam menyukseskan pertanian 
tersebut, meskipun saya selaku pemodal menanggung seluruh modalnya tetapi 
yang perlu dinilai kan kerja kerasnya sebagai pengelola. Bahkan jika mengalami 
kerugian dan kerugiannya pun tidak terlalu besar, saya tetap memberikan sedikit 
bagian untuk penunjang kebutuhan hidup kedepannya." (Wawancara Bapak Luthfi 
sebagai pengelola) 

Jadi sudah sangat jelas bahwa yang menjadi patokan utama adalah 

bagaimana seseorang dalam mempekerjakan orang lain harus mengedepankan 

unsur kamanusiaannya, bukan menganggapnya sebagai mesin yang harus mampu 

memberikannya keuntungan yang banyak. Hal demikianlah yang dilakukan oleh 
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Bapak Luthfi sebagai pemodal yang mengedepankan unsur-unsur kemanusiaan, 

dimana beliau tidak mengutamakan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya 

meskipun hal tersebut menjadi tujuan, melainkan mengedepankan kepentingan 

hidup pengelolanya karena pengelolalah yang mencurahkan seluruh tenaganya 

dalam menyukseskan pertanian tersebut. Bahkan jika rugi sekalipun selaku 

pemodal tetap memberikan bagian kepada pengelolanya sebagai penunjang hidup 

kedepannya atas hasil usaha yang telah dilakukan. Jadi hal demikian menjadi bukti 

bahwa sisi humanisme harus dikedepankan dalam segala bentuk kerja sama 

dibandingkan dengan mengejar keuntungan. 

Tabel 4.8 

Hasil Wawancara Informan Terkait Rasio Bagi Hasil dalam Praktik 

Mangpebibi' di Anggeraja 

No. Rasio Bagi Hasil Pemodal Pengelola Keterangan 

1. 50:50 50 50 Pemodal yang paham 
dengan pertanian 

2. 70:30 70 30 Pemodal yang tidak 
paham dengan pertanian 

3. 60:40 60 40 Pemodal yang tidak 
paham dengan pertanian 

Sumber: Hasil wawancara diolah oleh peneliti 

Dari hasil wawancara bersama para narasumber, terdapat tiga jenis metode 

pembagian hasil yang dilakukan dalam praktik mangpebibi' terhadap hasil 

pertanian di Anggeraja Kabupaten Enrekang, yakni rasio bagi hasil dengan 50:50, 

70:30 dan 60:40.  
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1. Pada rasio bagi hasil pertama yakni 50 banding 50, pemodal yang 

menanggung seluruh modal dalam praktik mangpebibi' akan mendapatkan 

rasio bagi hasil sebesar 50 persen dari hasil kerja sama tersebut begitu juga 

dengan pengelola yang menanggung seluruh beban kerjanya dalam praktik 

mangpebibi' akan mendapatkan rasio bagi hasil sebesar 50 persen dari 

hasil kerja sama. Umumnya pembagian ini dilakukan hanya oleh orang 

yang paham tentang pertanian. 

2. Sedangkan pada rasio bagi hasil kedua yakni 70 banding 30, pemodal yang 

menanggung seluruh modal dalam kerja sama tersebut akan mendapatkan 

bagi hasil sebesar 70 persen sedangkan pengelola akan mendapatkan 30 

persen dari hasil kerja sama mangpebibi'. Biasanya rasio pembagian ini 

dilakukan oleh pemodal yang tidak paham tentang pertanian dan hanya 

mengutamakan aspek keuntungan semata. 

3. Pada rasio bagi hasil ketiga yakni 60 banding 40, pemodal mendapatkan 

60 persen dari hasil kerja sama mangpebibi' dan pengelola mendapatkan 

40 persen. Umumnya juga rasio bagi hasil ini dilakukan oleh pemodal 

yang tidak paham dengan pertanian dan hanya berorientasi keuntungan. 

 Berdasarkan uraian terkait rasio bagi hasil dari praktik mangpebibi' yang 

dilakukan antara pemodal dan pengelola jika dianalisis dan direlevansikan dengan 

penjelasan dari hadis berikut, sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari dan Imam Muslim yang membahas terkait bagi hasil yang diterima 

masing-masing pihak dibagi secara adil dan bersedia menanggung segala resiko 
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yang terjadi secara bersama tanpa adanya unsur saling menzalimi diantara kedua 

belah pihak. Sebagaimana hadis tersebut: 

ربیخ دوھی ىلإ عفد ھنأ -ملسو ھیلع الله ىلص- الله لوسر نع رمع نب الله دبع نع عفان نع  
رطش -ملسو ھیلع الله ىلص- الله لوسرلو مھلاومأ نم اھولمتعی نأ ىلع اھضرأو ربیخ لخن  

اھرمث   
 

Terjemahnya: 

“Dari Nafi', dari' Abdullah bin 'Umar: bahwasannya Rasulullah 
Shallallahu' alaihi wasallam serahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar 
kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya 
dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya." 
(HR. Muslim no. 1551) (An-Naisaburi, 2012) 
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 Jadi dapat dipahami bahwa dari skema diatas menggambarkan bahwa dalam 

praktik mangpebibi', pemodal yang lebih paham dengan pertanian akan 

memberikan hasil yang lebih banyak kepada pengelola dibandingkan pemodal yang 

tidak paham soal pertanian. Hal ini didasari atas pengetahuan dan penghormatannya 

terhadap pengelola yang telah bersusah payah berusaha keras untuk memberikan 

hasil yang maksimal. Sehingga sudah selayaknya pengelola mendapatkan hasil 

yang lebih baik dari skill yang dimilikinya dalam bekerja.  Berbeda dengan pemodal 

yang tidak memahami hasil usaha pengelola dan hanya berorientasi pada 

keuntungan semata.

E. Praktik Mangpebibi' dalam Bingkai Maqashid Syariah 

Maqashid syariah menjadi tema yang utama dalam menjaga 

keberlangsungan beragama, terjaganya maqashid syariah terbukti dengan 

terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan atas kelima 

unsur-unsur tersebut harus tercantum dalam praktik mangpebibi' sehingga dapat 

mengantarkan pada kesejahteraan dan kemaslahatan dalam berkerja sama. Jadi 

dalam praktik mangpebibi' pemeliharaan atas maqashid syariah sangat 

diprioritaskan, seperti dijelaskan sebagai berikut: 

• Pemeliharaan Agama 

Keberhasilan suatu pembangunan dalam memelihara unsur agama dalam 

hidup masyarakat melalui berbagai macam program kerja sama, tidak hanya diukur 

dari kesuksesan materil semata melainkan dinilai dari aspek spiritual. Aspek 

spiritual menjadi aspek yang paling utama dari pada aspek materil lainnya sebab 

pemeliharaan agama dalam masyarakat dinilai dari tidak diabaikannya instrumen 
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yang sesuai dengan syariat Islam dan budaya lokal dalam setiap proses kerja 

samanya. Seperti yang diungkapkan oleh K.A. Ishaq dalam risetnya mengatakan 

bahwa kegagalan dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang 

disebabkan oleh terabaikannya instrumen yang sejalan dengan agama dan budaya 

setempat dalam proses pembangunannya (Aprianto, 2016). Esensi yang ingin 

dicapai dalam memelihara agama adalah terjaganya rukun Islam yang lima, mulai 

dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan ibadah haji bagi yang mampu. Seperti halnya 

dengan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Anggeraja Kabupaten Enrekang 

dalam praktik mangpebibi' sesuai dengan yang diungkapkan oleh Pak Rusdin, 

beliau mengatakan bahwa: 

"Iyato sakka'na dipassun iya ke mangkaki panen, mane' dibenganni to tau 
layak terimai dikua na mabarakka' to tananan jadi harus dipassun sakkana kan 
kewajiban iya tu'lako." 

Terjemahnya: 

"Zakatnya dikeluarkan setiap selesai panen, kemudian diberikan kepada 
yang berhak menerimanya agar supaya tanaman kita banyak mengandung berkah, 
jadi harus dikeluarkan zakatnya karena itu sudah merupakan suatu kewajiban." 
(Wawancara Pak Rusdin sebagai pengelola) 

Jadi jelas bahwa dalam praktik mangpebibi' terkait pemeliharaan agama 

telah terpenuhi karena dalam pelaksanaannya pemenuhan terhadap hak orang lain 

telah dipenuhi melalui penyaluruan zakat yang dikeluarkan melalui hasil pertanian 

tersebut. Begitupun dengan salat, pengelola harus menjaga shalat lima waktunya 

dalam bekerja karena shalat merupakan tiang dari pada agama, bahkan dikatakan 

salat menjadi penentu dari pada apa yang dikerjakan oleh manusia karena sholat 

mengandung banyak keberkahan dalam menunjang segala aktivitas kehidupan 
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manusia. Pemeliharaan atas agama ini dilakukan dengan menjaga nilai-nilai agama 

sehingga bisa di jadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. 

• Pemeliharaan Jiwa 

 Pemeliharaan atas jiwa sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan 

primer, sekunder dan tersier, tanpa pemenuhan tersebut maka keberlangsungan 

hidup manusia akan terganggu karena kebutuhan tersebut menjadi penunjang dalam 

menjalankan suatu pekerjaan. Oleh karena itu pemeliharaan atas penunjang ini 

harus dijaga secara baik agar memberikan dampak yang positif kedepannya. Seperti 

dalam praktik mangpebibi', salah satu bentuk pemeliharaan jiwa dalam praktik 

mangpebibi' adalah priotas kesehatan sangat diutamakan. Sebab dalam 

melangsungkan praktik mangpebibi' hal yang sering disentuh setiap hari adalah 

pestisida karena memang pada dasarnya tanaman bawang merah memerlukan 

banyak pestisida dalam proses perawatannya. Pestisida sangat memberikan efek 

negatif terhadap kesehatan seperti para pengelola biasa mengalami keracunan 

setelah melakukan penyemprotan pestisida. Oleh karena itu keselamatan para 

pengelola dalam melakukan penyemprotan diutamakan dengan memakai berbagai 

alat pencegah agar tidak mengalami keracunan pestisida. Seperti yang diungkapkan 

oleh Pak Rusdin: 

 "Yanna den mangsemporo', majaga riki iya sanga aja bahaya to racun 
lessuna. Harus riki mang masker sola ditutu' ngasang ra to kale dikua anggi' den 
nakannaki racun sanga yanna mentamamo lan kale marawa miki keracunan." 

Terjemahnya: 

 "Dalam melakukan penyemprotan, kita harus jaga diri baik-baik karena 
pestisida bawang merah itu sangat berbahaya. Kita harus memakai masker dan 
menutup semua anggota tubuh agar tidak terkena pestisida karena jika sudah 
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masuk ke badan akan membuat kita mengalami keracunan." (Wawancara Pak 
Rusdin sebagai pengelola) 

 Penjagaan atas jiwa ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan 

pada diri, apalagi sampai menghilangkan nyawa seorang manusia. Karena melukai 

diri sendiri dan orang lain merupakan sesuatu hal yang sangat dilarang oleh Allah 

SWT, seperti dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang melukai dirinya dan 

orang lain akan mendapatkan hasil yang bernilai buruk serta berakibat pada siksa 

yang amat pedih di akhirat kelak. 

• Pemeliharaan Akal 

 Pemeliharaan akal dilakukan melalui berbagai macam, termasuk melalui 

program pemerintah setempat seperti pembentukan kelompok tani untuk mendidik 

dan memeberikan bantuan kepada masyarakat dalam merawat tanamannya, 

misalnya dalam hal penggunaan pestisida melalui berbagai program penyuluhan. 

Pemerintah juga memberikan pendidikan proses pengelolaan tanaman serta 

menjalin kerja sama dengan daerah lainnya dengan tujuan untuk membukakan 

pasar bagi para petani atas hasil produksinya. Hal tersebut menjadi bukti kepedulian 

pemerintah setempat dalam memajukan pertanian di Anggeraja Kabupaten 

Enrekang. 

 Lebih nyata lagi dalam praktik mangpebibi' terkait pemeliharaan akal, 

bahwa tipikal pemodal yang telah mahir dalam bertani membimbing langsung 

pengelolanya dalam proses pemeliharaan tanaman sehingga berdampak langsung 

pada bertambahnya ilmu pengelola tersebut, baik dalam pemilihan bibit, 
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penggunaan pestisida, pengairan dan proses perawatannya. Seperti dijelaskan oleh 

Pak Rusdin selama menjalin kerja sama dengan pemodalnya bahwa: 

 "Manyamanna aku' sanga macca bosku, na ajaiki iyya carana jampang 
lessuna. Na kontrolki' mulai dari mangcampuru racun sola to leko'na sampe 
dipanen to lessuna." 

Terjemahnya: 

 "Saya merasa nyaman karena Bos saya pintar, kita selalu diajar caranya 
merawat bawang. Pengelola selalu dikontrol mulai dari mencampur pestisida dan 
lainnya sampai proses panen tiba." (Wawancara Pak Rusdin sebagai pengelola) 
 Sesuai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pemeliharaan 

terhadap akal terdapat dalam praktik mangpebibi' karena pemodal yang telah mahir 

dalam merawat tanaman, turun langsung setiap saat mengontrol pengelolanya 

dengan cara mengajarinya cara merawat tanaman yang baik, misalnya dalam hal 

penggunaan pestisida dan lainnya sehingga ilmu yang didapatkan oleh pengelola 

dapat menambah wawasannya dan memelihara akalnya. Akal yang terpelihara akan 

mengantarkan kepada hal-hal yang bermanfaat dan menjadi wujud dari pada 

perintah Allah SWT. 

• Pemeliharaan Keturunan 

 Keturunan menjadi bagian terpenting yang harus dilestarikan karena 

pertimbangan masa depan, salah satu langkah yang ditempuh dalam melestarikan 

keturunan adalah dengan melalui perkawinan dan buah hasil dari perkawinan akan 

menjadi tanggung jawab besar dalam menjalani kehidupan. Oleh karenanya para 

generasi penerus harus menempuh pendidikan agar kedepannya menjadi keturunan 

yang bermanfaat, bermanfaat dalam segala bidang, termasuk pertanian sehingga 

kedepannya mampu mengolah lahan pertaniannya sendiri dan memajukan sektor 

pertanian serta menciptakan berbagai macam inovasi dalam bertani. 
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 Para pihak yang menjalin praktik mangpebibi' pada dasarnya mengarahkan 

anak atau garis keturunannya dengan menyekolahkan mereka setinggi-tingginya 

agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kedepannya mampu bekerja 

dengan baik. Ilmu yang didapatkan kemudian di implementasikan dalam bertani 

dengan menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat sehingga kedepannya 

dapat meneruskan produktifitas tanah pertanian yang dikelola, bahkan yang 

diharapkan lebih adalah garis keturunan tersebut mampu untuk mandiri serta 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Demikianlah cita-cita yang ingin 

dicapai sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sjafriadi dalam 

menyekolahkan garis keturunannya dengan hasil dari praktik mangpebibi'. Pak 

Sjafriadi mengungkapkan bahwa: 

 "Manglessusna mora' aku'na ku mane' bisa botting sanga buda ona sarona 
bisa dipake. Sampe sekarang iya to'mo saro lessuna dipake passikkola pea dikua 
na macca, jadi buda apa dau bisa najama sola makkeguna lako allo undi." 

Terjemahnya: 

 "Nanti saya bisa menikah setelah bertani bawang (mangpebibi') karena 
banyak memperoleh keuntungan yang bisa dipakai. Sampai sekarang keuntungan 
dari kerja sama tersebut saya pakai untuk menyekolahkan anak supaya pintar dan 
banyak yang bisa dilakukan sehingga bermanfaat kedepannya." (Wawancara Pak 
Sjafriadi sebagai pengelola) 
 Jadi pemeliharaan keturunan dalam praktik mangpebibi' sudah sesuai 

dengan apa yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Islam memerintahkan untuk 

melestarikan garis keturunan melalui pernikahan dengan tujuan terhindar dari zina 

yang sangat diharamkan serta menyekolahkan mereka setinggi-tingginya sampai ke 

jenjang pendidikan universitas. Hal tersebut telah sesuai dengan apa yang dilakukan 

oleh Pak Sjafriadi dalam menjaga dirinya dan menjaga garis keturunannya melalui 

melalui hasil dari praktik mangpebibi'. 
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 Pemeliharaan keturunan juga harus mengedepankan penjagaan atas 

kelestarian lingkungan, aspek kelestarian lingkungan menjadi hal yang utama bagi 

kelangsungan hidup anak cucu generasi penerus kedepannya. Lingkungan yang 

terjaga akan memberikan hidup yang positif, akan tetapi pembukaan lahan atas 

praktik mangpebibi' yang menjamur di masyarakat Anggeraja menyebabkan hutan 

pegunungan menjadi gundul dan ditambah lagi dengan penggunaan pestisida yang 

sangat berlebihan akan merusak unsur-unsur dalam tanah sehingga tanah tidak akan 

produktif lagi kedepannya. Otomatis anak cucu generasi penerus akan mendapatkan 

lingkungan yang tidak sehat sehingga bencana alam akan sering terjadi, maka 

kesejahteraan hidup akan sulit tercapai. Oleh karena itu, sudah saatnya para pihak 

yang menjalin praktik mangpebibi' mengurangi penggunaan pestisida dan beralih 

ke penggunaan bahan yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik 

dengan berbagai macam inovasi demi memperhitungkan kelangsungan hidup 

generasi penerus bangsa kedepannya. 

• Pemeliharaan Harta 

Mengumpulkan harta merupakan hal yang sangat penting karena harta 

menjadi penunjang atas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan dapat 

dikatakan bahwa hartalah yang menjadi tumpuan aktivitas manusia, sebab pada 

dasarnya semua gerakan membutuhkan biaya. Sementara dalam hal praktik 

mangpebibi' yang menjadi utama dalam proses pemeliharaan hartanya adalah 

bagaimana harta tersebut diperuntukkan sesuai dengan tujuannya, dalam artian 

tidak ada unsur kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan dan 

pemanfaatannya. Namun dalam proses pencarian dan peruntukan harta tersebut 
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harus dibatasi dengan memperhatikan prinsip halal dan haramnya, serta 

pengeluaran atas hak Allah SWT dan orang lain yang membutuhkan seperti 

penyaluran bantuan melalui zakat. Batasan tersebut bertujuan demi pemeliharaan 

atau produktifitas harta untuk kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rusdin dalam menjalin kerja sama 

Mangpebibi', beliau mengatakan: 

"Iyato saro kuampa' ke manglessuna (mangpebibi') bisa dikua marege 
sanga dikullemi alli tanah, jadi kedepannya bisa miki dau kalei ke madoang toda 
miki mangbara'ba mesa-mesa" 

Terjemahnya: 

"Keuntungan yang saya dapatkan dari praktik mangpebibi' cukup bagus 
karena saya telah mampu membeli sebidang tanah, sehingga kedepannya saya 
sudah bisa mandiri jika ingin bertani secara sendiri" (Wawancara Pak Rusdin 
sebagai pengelola) 

Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rusdin bahwa beliau mampu 

memelihara harta yang diperoleh dengan membeli sebidang tanah untuk dirinya 

dari hasil kerja sama mangpebibi'. Hal ini menjadi bukti bahwa ada perubahan dari 

yang dulunya Pak Rusdin sebagai pengelola yang tidak memiliki tanah sehingga 

harus menjalin kerja sama mangpebibi' dengan orang lain dalam mencari nafkah, 

namun kini Pak Rusdin sudah mampu mandiri jika ingin mengelola lahan pertanian 

karena telah memiliki lahan sendiri, bahkan kedepannya jika terus mengalami 

perkembangan maka mampu mengarahkan dirinya menjadi pemodal dalam praktik 

mangpebibi'. Harta yang didapatkan melalui keuntungan semestinya tidak habis 

melainkan diinvestasikan secara produktif, itulah bentuk pemeliharaan harta yang 

dianjurkan dalam Islam sehingga mampu meringankan ketergantungan kepada 
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orang lain, bahkan jika perlu membantu orang lain dengan menciptakan kesempatan 

kerja dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup manusia. 

Pemeliharaan harta dalam masyarakat tercermin pula melalui wawancara 

dengan Pak Supardi, beliau mengungkapkan bahwa: 

"Selamana' dipapengbibitan na jadi bang to lessuna, iyato saro kuampa' ku 
pasikumpulu'i na ganna di penjadi modala'. Jadi sekarang dimodalai na, ku 
modalai to'i kaleku atau tau leko'" 

Terjemahan: 

"Selama menjalin praktik mangpebibi' dengan hasil panen yang bagus, 
keuntungan yang saya dapatkan dari bagi hasil, saya kumpulkan untuk dijadikan 
modal. Jadi sekarang saya dimodali dan bisa juga memodali diri saya sendiri atau 
orang lain." (Wawancara Pak Supardi sebagai pengelola) 

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut menunjukkan peningkatan yang 

cukup baik dari yang awalnya hanya sebagai pengelola dalam praktik mangpebibi', 

namun seiring waktu berjalan kini telah mampu memodali dirinya sendiri dari bagi 

hasil keuntungan yang didapatkan. Meskipun beliau sudah mampu memodali 

dirinya sendiri tetapi Pak Supardi masih menjalin praktik mangpebibi' dengan 

orang lain. Hal demikian menjadi bukti produktifitas harta yang diperintahkan oleh 

Rasulullah Saw sehingga kedepannya mampu membuka lapangan pekerjaan 

kepada orang lain yang membutuhkan. 

Terkait distribusi harta dalam pemeliharaannya, terdapat hak-hak orang lain 

yang harus ditunaikan. Ketentuan tersebut telah diatur secara jelas oleh syariat 

Islam melalui investasi, zakat, sedekah dan lain sebagainya demi produktifitas harta 

dalam menunjang kehidupan di dunia dan akhirat. Sesuai ungkapan Pak Luthfi 

dalam wawancaranya, beliau mengatakan: 

"Setiap selesai panen, hasil penjualan tersebut dikeluarkan zakatnya sesuai 
dengan kadar yang diperintahkan dalam Islam melalui lembaga zakat atau 
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diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya" (Wawancara Bapak Luthfi 
sebagai pemodal) 

Pengeluaran zakat tersebut mencerminkan pemeliharaan harta secara jelas 

yang sesuai dengan perintah agama. Masyarakat terkadang kurang memahami 

urgensi hak orang lain atau zakat dalam kesusksesan sebuah usaha. Masyarakat 

terkadang menganggap bahwa hal demikian mengurang kadar harta, padahal 

dengan berzakat maka akan membersihkan harta dan menyuburkan usaha di dunia 

dan menjadi lahan investasi untuk kehidupan akhirat. Inilah yang membedakan 

aspek pemeliharaan harta dengan berbagai macam sistem lainnya, dimana 

masyarakat Islam harus mengedepankan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk 

bekal kehidupan yang kekal. Semuanya merupakan wujud pemeliharaan harta yang 

riil, pemeliharaannya diarahkan ke hal yang bersifat produktif. Namun yang 

terpenting dalam pemeliharaan harta ini adalah berpijak pada aspek halal dan 

haramnya, walau bagaimanapun langkah yang ditempuh dalam merawat atau 

memproduktifkan harta itu, aspek halal dan haramlah yang paling utama. 

Namun dalam praktik mangpebibi' ini ternyata masih terdapat 

penyimpangan seperti kecurangan dari pembagian hasil yang dialami oleh Pak 

Arman, beliau mengungkapkan bahwa bahwa: 

".... pembagian keuntungan saya hanya langsung dikasih bagian 40 persen 
tanpa adanya perhitungan secara bersama mengenai modal dan hasil penjualan. 
Namun setelah saya hitung sendiri dari modal dan harga jual yang saya ketahui, 
ternyata bagian yang diberikan kepada saya sebanyak 40 persen tidak mencukupi 
40 persen yang seharusnya saya terima sesuai dengan kesepakatan dari awal. Jadi 
jelas saya dicurangi sehingga membuat saya memilih untuk pindah bekerja sama 
dengan orang lain." (Wawancara Pak Arman sebagai pengelola) 

Sangat jelas bahwa Pak Arman dicurangi oleh pemodal yang telah 

mempekerjakannya. Kecurangan ini terjadi akibat masyarakat tidak paham 
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terhadap nilai-nilai Islam, hak-hak orang lain dan hanya tergiur oleh keuntungan 

semata. Kecurangan ini sangat jelas mencederai pemeliharaan atas harta dalam 

prinsip maqashid syariah karena harta tersebut telah diperoleh dengan cara yang 

tidak halal yakni menzalimi pihak lain. Oleh karena itu seharusnya dalam sebuah 

kerja sama harus mengedepankan nilai transparansi agar terhindar dari hal-hal yang 

dilarang oleh syariat Islam, serta dalam memelihara harta maka harus diperoleh dan 

diperuntukkan dengan jalan yang perintahkan oleh Allah SWT. 

Tabel 4.9 

Pemeliharaan Terhadap Maqashid Syariah dalam Praktik Mangpebibi' di 

Masyarakat Anggeraja  

No. 
Basis Maqashid 

Syariah 
Penjelasan 

1. Pemeliharaan 

Agama (Hifzud din) 

Agama merupakan unsur yang paling utama harus 

dijaga dalam menjalani kehidupan karena keselamatan 

terwujud dari pelaksanaan segala petunjuk dan larangan 

yang terkandung di dalamnya. Masyarakat Anggeraja 

dalam praktiknya menjunjung tinggi etika ke-Islaman 

tanpa mengabaikan pelaksanaan rukun Islam, seperti 

penunaian zakat. 

2. Pemeliharaan Jiwa 

(Hifzun nafs) 

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas setelah agama. 

Eksistensi jiwa harus dirawat melalui pemenuhan 

kebutuhan hidup secara Islam tanpa mencederai diri 

sendiri. Masyarakat Anggeraja dalam memelihara 

jiwanya pada praktik mangpebibi' mengedepankan 

unsur kesehatan sehingga tidak mencederai dan 

berpengaruh pada kinerja kedepannya.  
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3. Pemeliharaan Akal 

(Hifzub 'aql) 

Akal merupakan ciri khas yang dimiliki manusia dan 

harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu manusia 

diperintahkan menuntut ilmu untuk meningkatkan 

kualitas akalnya. Masyarakat Anggeraja dalam 

memelihara akalnya tergambar melaui program-

program penyuluhan terkait keilmuan dalam bertani. 

Serta pendampinganan langsung yang dilakukan oleh 

pemodal kepada pengelola dalam mangpebibi' agar 

ilmunya dalam mengelola pertanian bertambah 

sehingga tidak berimbas pada kesulitan bekerja dan 

memberikan hasil kerja yang baik.  

4. Pemeliharaan 

Keturunan (Hifzud 

nasl) 

Pemeliharaan terhadap keturunan merupakan salah satu 

hak pokok yang wajib dijaga oleh manusia. Masyarakat 

Anggeraja melakukan pernikahan dalam memelihara 

garis keturunannya dan menyekolahkan anaknya 

dengan setinggi-tingginya sampai ke tingkat universitas 

agar supaya tercipta garis keturunan yang bermanfaat 

yang memiliki basis keilmuan tinggi dalam berbagai 

bidang, termasuk dalam bertani sehingga kedepannya 

mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam 

inovasi. Akan tetapi masyarakat Anggeraja tidak 

memperhitungkan kelangsungan hidup generasi anak 

cucu mereka dari aspek lingkungan karena masih 

menggunakan pestisida secara berlebihan sehingga 

generasi kedepannya akan mendapatkan tanah yang 

rusak dan tidak produktif lagi. 

5. Pemeliharaan Harta 

(Hifzul maal) 

Harta merupakan faktor pendukung dalam menjalankan 

ibadah dengan baik. Harta pula merupakan penunjang 

dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, 

sehingga harta harus bermanfaat dan membahagiakan 
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setiap manusia. Pada masyarakat Anggeraja dalam 

memelihara hartanya, dilakukan secara produktif 

melalui pertanian sehingga bisa saling membantu dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

mengedepankan prinsip halal dan haram. Serta 

penjagaan tersebut diwujudkan pula melalui penyaluran 

zakat atas hak orang lain yang terkandung dalam harta 

tersebut. Namun terkadang, masih terdapat 

penyimpangan atas pembagian hasil yang tidak sesuai 

diakibatkan tidak adanya unsur transparansi antara 

pihak terkait yang mengakibatkan terjadinya 

kecurangan. 

(Sumber: Hasil diolah oleh peneliti) 

F. Praktik Mangpebibi' dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

 Kesejahteraan merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam kehidupan, 

meskipun tolak ukur kesejahteraan berbeda-beda dari berbagai macam perspektif. 

Mengejar nominal keuntungan dalam kerja sama tidak dilarang dalam Islam seperti 

kesejahteraan menurut pandangan konvensional yang memprioritaskan laba, 

namun hal yang terpenting adalah tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. 

Namun yang lebih utama seharusnya adalah bagaimana seseorang mengedepankan 

prinsip agama Islam yakni hubungannya dengan Allah SWT kemudian laba dalam 

proses produksinya, sebab laba menjadi hal kedua setelah terpeliharanya agama. 

Wujud dari sejahteranya para masyarakat petani di Anggeraja yakni terbukanya 

lapangan pekerjaan, meningkatnya produktifitas pendapatan, peningkatan taraf 

pendidikan dan kesehatan di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Sjafriadi setelah menjalankan praktik mangpebibi', dengan manyatakan bahwa: 
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 "Selamana' aku' mallessuna (mangpebibi'), sukkuru'ki bisa meningka' 
dibanding sebelumna sanga iya to allo dikullemi alli tanah sola bangun bola. Den 
to' mo dipake baja BPJS setiap bulan dibanding tonna mang tammateki, pira ona 
mira dipake mangbalanca ke denni endek."  
Terjemahnya: 

 "Selama saya mangpebibi', saya merasa bersyukur bisa meningkat dari 
sebelumnya karena saat ini saya sudah mampu membeli tanah dan membangun 
rumah. Cukup pula dipakai untuk membayar tagihan BPJS setiap bulannya 
dibanding pada saat dulu menanam tomat, hanya seberapa dipakai untuk belanja 
kebutuhan ketika hasil panen naik." (Wawancara Pak Sjafriadi selaku pengelola) 

 Sesuai penjelasan Pak Sjafriadi diatas menandakan bahwa beliau selama 

menjalin praktik mangpebibi' mengalami peningkatan taraf hidup dibanding 

sebelum menjalin praktik tersebut. Dari yang dulunya hanya menanam tomat dan 

hasil yang diperoleh hanya seberapa yang bisa digunakan untuk belanja kebutuhan 

hidup, berbeda ketika beralih ke praktik mangpebibi' dengan menanam bawang 

merah yang hasilnya sangat lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

lainnya. Hal demikian ditandai dari yang sebelumnya belum mempunyai rumah, 

namun sekarang kini Pak Sjafriadi sudah mampu membeli tanah dan membangun 

rumah untuk keluarganya. Dijelaskan pula bahwa hasil dari praktik mangpebibi' 

sudah cukup dipakai untuk membayar iuran BPJS atau jaminan kesehatan setiap 

bulannya. Hal demikian menjadi bukti bahwa dalam praktik mangpebibi' bagi para 

petani mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup baik dalam menjaga 

kelangsungan hidupnya. 

 Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Pak Rusdin, beliau mengatakan 

bahwa: 

 "Den iya perubahan dirasa te' selamaki dipangpebibitan dibanding jolo 
maleki mang ojek. Sanga iya te' pirang taunmo dipangjama, bisamo alli tanah." 

Terjemahnya: 
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 "Saya cukup mengalami perubahan setelah menjalin praktik mangpebibi' 
dibanding dulunya jadi tukang ojek. Karena setelah beberapa tahun jadi pengelola, 
kini saya sudah bisa membeli sebidang tanah." (Wawancara Pak Rusdin selaku 
pengelola) 
 Dari penjelasan Pak Rusdin, sangat jelas bahwa terjadi unsur peningkatan 

dalam menjalankan praktik mangpebibi' karena terbukti sudah mampu membeli 

sebidang tanah dari hasil kerja sama mangpebibi' yang dilakukannya setelah 

beberapa tahun dibandingkan saat masih berprofesi sebagai tukang ojek dahulu. 

 Mengukur tingkat kesejahteraan bagi para pemodal, tampaknya agak ganjil 

jika ingin menilai dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

alasannya karena mustahil para pemodal menginvestasikan modalnya sementara 

kebutuhan hidupnya belum terpenuhi, apalagi dalam praktik pertanian bawang 

merah (mangpebibi') memerlukan modal yang sangat besar. Oleh karena itu para 

pemodal adalah mereka yang telah mapan dalam pemenuhan kebutuhan hidup 

sehingga kelebihan materi atau hartanya lebih baik diinvestasikan ke arah yang 

lebih produktif demi membuka lapangan pekerjaan dan menolong masyarakat yang 

membutuhkan pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Luthfi selaku pemodal 

bahwa: 

 "Jika hasil panen terus membaik, artinya hasilnya selalu meningkat dan 
hanrganya di pasaran juga bagus sehingga sebagai pemodal saya bisa memperoleh 
keuntungan dan memperluas jangkauan saya dalam menjalin praktik mangpebibi'. 
Seperti tahun lalu kami memperoleh keuntungan sehingga tahun ini bisa 
berinvestasi lagi dan mempekerjakan dua orang pengelola" (Wawancara Bapak 
Luthfi sebagai pemodal) 

 Jadi sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Lutfi maka dari investasi 

yang dilakukan maka akan membuka lapangan pekerjaan dan akan mampu 

meningkatkan pendapatan orang yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Oleh 
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karena itu dengan menjalin praktik mangpebibi' maka masyarakat Anggeraja dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya ke arah yang lebih baik. 

 Peningkatan kesejahteraan pula terjadi dalam pemenuhan atas kebutuhan 

hidup. Seperti yang diungkapkan Pak Arman sebagai pengelola, bahwa: 

 "Selama menjalin kerja sama mangpebibi', dalam pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari bagi saya mengalami banyak peningkatan, misalnya dalam hal 
memenuhi kebutuhan pokok. Bahkan saya mampu menyimpan tabungan untuk 
antisipasi keperluan kebutuhan yang mendesak dan jaminan kesehatan kedepannya 
jika mengalami kegagalan panen." (Wawancara Pak Arman sebagai pengelola) 

 Hal yang dialami oleh Pak Arman setelah menjalin praktik mangpebibi', 

memberikan gambaran peningkatan kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan 

hidupnya serta mampu mengantisipasi kebutuhan kedepannya jika sewaktu-waktu 

mengalami masalah seperti gagal panen, jadi kebutuhan hidup kedepannya akan 

terus terjaga. 

 Perlu diketahui bahwa dalam menunjang pendapatan, kesehatan dan 

penciptaan lapangan pekerjaan, semua hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin maju suatu 

bangsa, bangsa yang maju akan diakui dan bermanfaat bagi masyarakatnya serta 

bangsa lainnya. Masyarakat Anggeraja dalam melestarikan pendidikan, mendorong 

garis keturunannya untuk menempuh jalur pendidikan sampai ke jenjang yang 

setinggi-tingginya termasuk universitas. seperti yang diungkapkan oleh Pak Arman 

bahwa: 

   "Kalau ditanya tentang sejahtera bukan hanya pemenuhan kebutuhan 
yang diukur, namun bagaimana kita sebagai orang tua mampu menyekolahkan 
anak kita setinggi-tingginya. Jadi sebagai orang tua harus pandai menyimpan dana 
dari hasil usaha (mangpebibi)' untuk kebutuhan pendidikan anak kedepannya." 
(Wawancara Pak Arman sebagai pengelola) 
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 Jadi pendidikan menjadi hal yang paling penting dalam kelangsungan hidup 

manusia, sebab pendidikan sangat berpengaruh terhadap berbagai macam sektor. 

Pendidikan sebagai modal awal manusia untuk berperan serta secara lebih efektif 

dalam berbagai macam aktivitas ekonomi, politik dan lainnya secara lebih luas. 

Singkatnya bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat pokok serta merupakan 

kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa yang 

kedepannya mampu meminimalisir ketimpangan dalam berbagai sektor yang 

terjadi. Masyarakat Anggeraja sangat mengedepankan pendidikan, hal tersebut 

ditandai dengan menyekolahkan garis keturunan mereka setinggi-tingginya 

sehingga mampu sejahtera dan bermanfaat kedepannya. 

Tabel 4.10 

Peningkatan Kesejahteraan Pada Masyarakat Anggeraja Dalam Praktik 

Mangpebibi' 

No. Tingkat Kesejahteraan Penjelasan 

1. Produktifitas Pendapatan Produktifitas pendapatan yang meningkat akan 

mendorong peningkatan atas pemenuhan kebutuhan 

(primer, sekunder dan tersier). Masyarakat di 

Anggeraja telah mampu memenuhi segala kebutuhan 

hidupnya dari hasil mangpebibi' dan 

menginvestasikan hasil tersebut demi produktifitas 

pendapatan atas lahan pertanian yang dikelola. 

2. Penciptaan Lapangan 

Pekerjaan 

Penciptaan lapangan kerja merupakan suatu langkah 

yang riil dalam membantu sesama manusia agar dapat 

bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Pada masyarakat Anggeraja, penciptaan lapangan 

kerja telah banyak meningkat seiring menjamurnya 
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praktik mangpebibi' di wilayah tersebut. Para pemodal 

banyak mempekerjakan pengelola dalam 

memproduktifkan lahan pertaniannya serta 

meningkatkan keuntungan. 

3. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan sarana untuk membuat suatu 

bangsa menjadi lebih maju dan sejahtera. Masyarakat 

Anggeraja mengalami peningkatan dalam hal 

pendidikan karena ditunjang oleh hasil pertanian yang 

menjanjikan, ditandai dengan tingkat pendidikan yang 

ditempuh oleh para garis keturunannya sudah sampai 

ke jenjang yang tinggi seperti tingkat universitas. 

4. Tingkat Kesehatan Kesehatan menjadi hal yang sangat prioritas dalam 

menjalani kehidupan dan dapat pula dijadikan tolak 

ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Pada masyarakat Anggeraja dalam menjalankan 

praktik mangpebibi' terkait tingkat kesehatan, telah 

banyak mengalami peningkatan. Hal tersebut 

tercermin dengan banyaknya masyarakat yang sudah 

terkoneksi dengan berbagai macam program-program 

kesehatan seperti BPJS. 

(Sumber: Hasil diolah oleh peneliti) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari praktik mangpebibi' yang telah disajikan oleh 

penulis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Praktik mangpebibi' yang menjamur di Anggeraja Kabupaten Enrekang 

dilakukan dengan mekanisme kerja sama antara pemodal dan 

pengelola, dimana pemodal menanggung seluruh modal yang 

dibutuhkan diantaranya lahan, bibit, pestisida dan keperluan lainnya 

sementara pengelola hanya menanggung beban kerjanya saja, adapun 

terkait bagi hasilnya ditetapkan sesuai dengan persentase yang 

disepakati sejak awal. Bentuk kerja sama ini dalam Islam sesuai dengan 

muzaraah dan sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah 

Saw dalam bermuamalah bahwa jika seseorang tidak mampu untuk 

memproduktifkan lahannya maka sebaiknya dilimpahkan kepada orang 

lain untuk dikelola agar produktif.  

2. Masyarakat yang menjalin praktik mangpebibi' cukup mengalami 

peningkatan kesejahteraan, terbukti dengan terpenuhinya berbagai 

macam kebutuhan hidupnya. Hal ini dilandasi dengan meningkatnya 

pendapatan yang diperoleh setelah melakukan kerja sama mangpebibi' 

jika dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, mengingat tanaman 

bawang merah membutuhkan modal yang begitu besar sehingga jika 
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hasilnya membaik maka akan memberikan keuntungan yang besar pula 

sehingga dapat memberikan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup masyarakat. 

3. Pada kerja sama (mangpebibi') ini jika ditinjau dari aspek maqashid 

syariah maka belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat 

tindakan yang merugikan antara pihak, salah satu diantaranya adalah 

terjadinya kecurangan atau tindakan yang tidak transparan dalam 

melangsungkan kerja sama tersebut sehingga ada yang merasa terzalimi 

serta aspek kelestarian lingkungan bagi anak cucu generasi penerus 

kurang diperhitungkan sejak awal.  

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian serta menganalisis hasil penelitian 

terkait praktik mangpebibi' yang dilakukan oleh masyarakat petani di Anggeraja 

Kabupaten Enrekang, peneliti berharap masyarakat Anggeraja memperdalam 

pemahamannya terkait mekanisme kerja sama yang sesuai dengan syariat Islam. 

Kemudian kepada pihak terkait agar kiranya ada suatu lembaga yang berfungsi 

memberikan pemahaman serta pengawasan terhadap kerja sama yang terjalin serta 

perhatian terhadap aspek kelestarian lingkungan di masyarakat Anggeraja 

sehingga dampak negatif yang terjadi dapat terminimalisi dengan baik 

kedepannya.
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Lampiran Hasil Wawancara 

Bapak Sjafriadi (Pengelola) 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan praktik mangpebibi' yang anda lakukan? 

Jawaban: 

"Kalau saya bentuk yang sering dilakukan bersama dengan para petani bawang 

di Anggeraja pada umumnya adalah pemodal menanggung seluruh biayanya, 

mulai dari lahan, bibit, pestisida serta biaya lainnya dalam hal perawatan 

sampai bawang dipanen. Intinya seluruh biaya ditanggung oleh pemodal 

sementara selaku pengelola hanya menanggung beban kerjanya saja" 

2. Apa kendala yang sering dialami dalam menjalankan praktik mangpebibi'? 

Jawaban: 

"Karena yang memodali saya kurang paham dengan pertanian maka sebagai 

pengelola terkadang mengalami kesalahpahaman dengan pemodal. Misalnya 

ketika kita membeli pupuk atau pestisida yang banyak terkadang pemodal 

keberatan, padahal itu memang sudah menjadi kebutuhan yang dibutuhkan 

untuk menghasil panen yang bagus. Dia keberatan karena tidak tau soal bertani, 

yang ditau cuman memodali saja dan menghitung keuntungan." 

3. Berapa persentase keuntungan bagi hasil yang anda peroleh dari praktik 

mangpebibi'? 

Jawaban: 

"Terkait bagi hasil, jika hasil panen telah laku maka dilakukanlah perhitungan 

secara bersama dengan cara memisahkan modal dan keuntungan. Setelah itu 



  

 

 

maka hasil atau keuntungannya dibagi antara pemodal dan pengelola sesuai 

kesepakatan awal" 

4. Apa yang anda peroleh jika dalam praktik mangpebibi' mengalami kerugian? 

Jawaban: 

"Jika hasil kebun (bawang) mengalami kerugian, terkadang kita sebagai 

pengelola tidak mendapatkan apa pun dari pemodal. Namanya juga berusaha 

kadang untung kadang rugi, itulah resiko yang harus dihadapi dan kita harus 

siap menerimanya" 

5. Apakah praktik kerja sama mangpebibi' tersebut memberikan peningkatan 

kesejahteraan bagi anda? 

Jawaban: 

"Saya merasa ada peningkatan karena dulunya pada saat masih menanam tomat 

atau kol, hasil yang saya dapatkan masih hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari saja. Namun setelah menjalin praktik mangpebibi', saya 

mengalami peningkatan kesejahteraan karena mangpebibi' pada dasarnya 

membutuhkan modal yang cukup besar jadi otomatis keuntungan yang bisa 

diraup pula cukup besar. Hasil dari pada keuntungan selama menjalin praktik 

tersebut kini saya mampu membeli lahan dan membangun rumah dan juga 

sudah bisa memodali diri saya sendiri jika ingin menanam bawang meskipun 

masih dalam skala yang belum besar. Hasil dari mangpebibi' juga sudah cukup 

dipakai untuk membayar tunjangan kesehatan di BPJS setiap bulannya" 

 

 



  

 

 

Bapak Rusdin (Pengelola) 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan praktik mangpebibi' yang anda lakukan? 

Jawaban: 

"Yang dimaksud dengan mangpebibi' adalah kita dimodali oleh orang lain. 

Pemodal menanggung seluruh modalnya sampai panen, mulai dari lahan, bibit, 

pestisida, pupuk, biaya karyawan serta yang lainnya. Sementara selaku 

pengelola, saya hanya menanggung beban kerjanya saja" 

2. Apa kendala yang sering dialami dalam menjalankan praktik mangpebibi'? 

Jawaban: 

"Bagi saya selama menjalin praktik mangpebibi' sangat jarang mengalami 

kendala karena pemodal saya adalah orang yang paham dengan pertanian. Jadi 

jika ada masalah, solusinya mudah untuk diatasi" 

3. Berapa persentase keuntungan bagi hasil yang anda peroleh dari praktik 

mangpebibi'? 

Jawaban: 

"Jika hasil panen telah dijual, maka modal dan keuntungan dipisah terlebih 

dahulu dengan cara melakukan perhitungan secara bersama sesuai dengan 

masing-masing nota yang dipegang, tujuannya supaya jelas bahwa tidak ada 

kekeliruan di dalamnya. Setelah selesai barulah keuntungan dibagi dua yakni 

50 banding 50 persen, bahkan terkadang saya mendapatkan sedikit kelebihan 

jika pembagian keuntungan sebagai bonus" 

4. Apa yang anda peroleh jika dalam praktik mangpebibi' mengalami kerugian? 



  

 

 

Jawaban: 

"Kalau hasil panen rugi biasanya pemodal tidak mendapatkan apa pun, namun 

bagi saya meskipun rugi terkadang saya tetap mendapatkan sedikit bagian dari 

pemodal untuk pemenuhan kebutuhan hidup secukupnya. Saya merasa 

pemberian tersebut sebagai wujud kepedulian atas kerja keras yang dilakukan 

dan yang terpenting sebagai penunjang kebutuhan hidup kedepannya" 

5. Apakah praktik kerja sama mangpebibi' tersebut memberikan peningkatan 

kesejahteraan bagi anda? 

Jawaban: 

"Saya cukup mengalami perubahan setelah menjalin praktik mangpebibi' 

dibanding dulunya jadi tukang ojek. Karena setelah beberapa tahun jadi 

pengelola, kini saya sudah bisa membeli sebidang tanah. Oleh karena itu, 

kedepannya saya sudah bisa mandiri untuk bertani jika ingin karena saya telah 

memiliki lahan sendiri." 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bapak Luthfi (Pemodal) 

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan praktik kerja sama mangpebibi' yang anda 

lakukan? 

Jawaban: 

"Ceritanya saya kan pemodal jadi ada beberapa orang yang saya modali di 

berbagai daerah tetapi semuanya memakai memakanisme kerja sama yang 

serupa. Dimana saya menanggung seluruh modal mulai dari lahan, bibit, 

pestisida dan biaya lainnya sementara anggota saya sisa menanggung 

kerjanya saja." 

2. Apa saja faktor yang dapat membatalkan praktik kerja sama mangpebibi'? 

Jawaban: 

"Banyak penyebabnya, misalnya terjadi konflik antara pemodal dan 

pengelola akibat tidak adanya keterbukaan atau timbulnya kecurangan dari 

salah satu atau kedua pihak. Cuman selama saya yang menjalin praktik 

mangpebibi' ini, saya belum pernah merasakan kerja sama yang batal 

ditengah jalan gara-gara kecurangan. Karena hal semacam itu kan sudah 

diketahui akibat yang akan dihasilkan, jadi harus dicarikan jalan keluar sejak 

awal supaya pemodal dan pengelola tidak saling merugikan. Terlebih lagi 

jika kita sama-sama mengetahui soal mekanisme pertanian yang ada jadi 

sangat sulit jika ingin melakukan kecurangan." 

3. Bagaimana bentuk bagi hasil yang sering anda lakukan dalam praktik kerja 

sama mangpebibi'? 

Jawaban: 



  

 

 

"Dalam praktik mangpebibi' terkait bagi hasil yang sering saya berikan 

kepada anggota saya, persentase pembagiannya yang disepakati adalah 

1/2:1/2. Alasannya karena pengelola yang bekerja keras dalam 

menyukseskan pertanian tersebut, meskipun saya selaku pemodal 

menanggung seluruh modalnya tetapi yang perlu dinilai kan kerja kerasnya 

sebagai pengelola, hasil pertanian kan menjadi sukses dari kerja kerasnya." 

4. Bagaimana langkah yang anda tempuh jika praktik mangpebibi' tersebut 

mengalami kerugian? 

Jawaban: 

"Biasanya jika mengalami kerugian dan kerugiannya pun tidak terlalu besar, 

saya tetap memberikan sedikit bagian untuk penunjang kebutuhan hidup 

pengelola kedepannya. Apalagi jika orang tersebut adalah keluarga terdekat 

kita, agak ganjil jika tidak ada sedikit pun sama sekali yang diperoleh dari 

hasil kerja kerasnya untuk menopang kebutuhan hidup kedepannya." 

5. Apakah praktik kerja sama mangpebibi' tersebut memberikan peningkatan 

kesejahteraan bagi anda? 

Jawaban: 

"Kalau ditanya soal kesejahteraan yah tergantung dari cara setiap orang 

memandang kehidupan, tetapi yang perlu dikedepankan adalah rasa syukur. 

Artinya kita bersyukur bisa membantu orang lain melalui mangpebibi', 

disamping kita memberinya pekerjaan dan jika hasilnya baik maka akan 

menguntungkan bagi kedua pihak. Seperti jika hasil panen terus membaik, 

artinya hasilnya selalu meningkat dan harganya di pasaran juga bagus 



  

 

 

sehingga sebagai pemodal saya bisa memperoleh keuntungan dan 

memperluas jangkauan saya dalam menjalin praktik mangpebibi'. Seperti 

tahun lalu kami memperoleh keuntungan yang bagus sehingga tahun ini bisa 

berinvestasi lagi dan mempekerjakan dua orang pengelola." 
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