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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 
Huruf Arab 

 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan 

 Ba ب
 

 
B Be 

 Ta ت
 

T Te 

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim ج
 

J Je 

 ḥa ح
 

ḥ 
ha (dengan titik di bawah) 

 Kha خ

 
Kh ka dan ha 

 Dal د
 

D 
 

De 

 Żal ذ

 
Ż zet (dengan titik di atas) 

 Ra ر

 
R Er 

 Zai ز
Z 

Zet 

 Sin س

 
S Es 

 Syin ش

 
Sy es dan ye 
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 ṣad ص

 
ṣ es (dengan titik di bawah) 

 ḍad ض

 
ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ṭa ط

 
ṭ te (dengan titik di bawah) 

 Ẓa ظ

 
Ẓ zet (dengan titik di bawah) 

 ain ‘ apostrof  terbalik„ ع

 Gain غ

 
G Ge 

 Fa ف

 
F Ef 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim و

 
M Em 

ٌ Nun 

 
N En 

ٔ Wau 

 
W We 

 Ha ْـ

 
H Ha 

 Hamzah ' Apostrof ء

ٖ Ya 

 
Y Ye 

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

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

B. Vocal 



 
 

xiii 
 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

لََ  ْٕ َْـ  : haul 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah a a َ ا 

kasrah 

 

i i ِا 

 dammah u u َ ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah dan ya ai a dan i َْٗ  ـَ

fathah dan wau au a dan u َْٕ  ـَ
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 Contoh: 

 ma>ta : يـاَتََ

 <rama : رَيَـٗ

 qi>la : قـِيْـمََ

تَُ ْٕ ُ  yamu>tu : يـًَـ

D. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā‟ marbutah ada dua, yaitu: tā‟ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā‟ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَـةاُلأطْفَالَِ ْٔ  raudah al-atfāl :  رَ

ـدِيْـُـَةاُنَْـفـاَضِــهَةَُ ًَ  al-Madīnah al-Fād}ilah :  انَْـ

ــةَُ ًَ   al-h}ikmah :  انَـحِْـكْـ

 
 

 

Nama 

 

Harkat dan 

Huruf 

Fathahdan alif 

atau yā‟ 

ٖ| ... َ ا... َ  

 
kasrahdan yā‟ 

 

ــٗ ِِ  

 
dammahdan 

wau 

 ــُـٕ

 

Huruf dan  

Tanda 

ā 

ī 

ū 

Nama 

 

a dan garis di atas 

 
i dan garis di atas 

 
u dan garis di atas 

 



 
 

xv 
 

ABSTRAK 

Nama : Anwar Sadat  

Nim : 10200113077 

Judul : Praktek Bagi Hasil (Tesang) Ditinjau Dari Akad Muzara’ah 

Pada Petani Sayur Di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo 

Kabupaten Gowa 

 

Salah satu bentuk tolong-menolong dalam Islam adalah Muzara‟ah yang 

memiliki tujuan untuk memanfaatkan lahan dalam aturan tertentu, diharapkan sistem 

Muzara‟ah dapat diterapkan dengan baik untuk memberikan keuntungan bagi pemilik 

lahan dan penggarap di beberapa daerah, Muzara‟ah memiliki istilah masing-masing 

seperti di Desa Tonasa istilah bagi hasil disebut sistem Tesang, oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan bagi hasil 

yang dilaksanakan di desa Tonasa, dan bagaimana penerapan akad Muzara‟ah dalam 

istilah tersebut.  

Metode yg digunakan pada penelitian ini merupakan analisi kualitatif 

deskriptif dengan memanfaatkan instrumen penelitian berupa format wawancara 

untuk memperoleh informasi yang diinginkan. 

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa sistem Tesang yang berlaku pada 

masyarakat desa Tonasa telah menerapkan sistem akad Muzara‟ah terjadinya 

perjanjian dengan niat awal sebagai bentuk tolong menolong, adapun pada prosesnya 

pemilik lahan tidak memberikan beban biaya bagi penggarap lahan.  

Implikasi penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu pedoman untuk 

pelaksanaan akad Muzara‟ah, juga sebagai bukti pelaksanaan Muzara‟ah dalam 

kehidupan sehari-hari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah SWT menciptakan insan menjadi makhluk yg tepat menggunakan  

diberi bekal dan  sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti serta agama, tiada 

lain semata-mata hanya beribadah kepadaNya. Sedangkan buat memenuhi kebutuhan 

hidup supaya bisa melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya 

kepada insan, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah dipengaruhi atau 

digariskan sang kepercayaan . 

Islam menyeru kepada semua kaum muslimin agar membantu kepada orang 

yg lemah, menyampaikan pada yang membutuhkan. ia tidak boleh menindas orang 

lain, sebab menindas orang yg lemah dan  meremehkan orang yang membutuhkan 

pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yg tidak terpuji, tidak religius, tidak 

manusiawi dan  melanggar adat-adat moral. 

Salah satu bentuk tolong-menolong dalam Islam adalah Muzara‟ah yang 

memiliki tujuan untuk memanfaatkan lahan. Jumhur Ulama‟ juga membolehkan akad 

Musaqah, dan Mukhabarah, karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek 

sahabat nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, juga karena akan 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dimana antara pemilik lahan dan penggarap 

lahan akan mendapatkan manfaat setelah panen sesuai kesepakatan yang telah di 

setujui.   

Dasar hukum dari akad Muzara‟ah menurut kebanyakan ulama fiqh 

hukumnya mubah (boleh). Dasar berMuzara‟ah, dapat dipahami dari firman Allah 

yang menyuruh saling menolong, dalam QS al-Maidah/5:2 yaitu :   
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ى 
َ
 عَل

ْ
ا لجَّقۡيَى   ٱوَ  لبِۡر ِ ٱوَثَعَاوَنُيا

َ
  وَل

ْ
ى ثَعَاوَنُيا

َ
نِ  ٱوَ  لإِۡثۡمِ ٱ عَل  ٱوَ  لعُۡدوَۡ 

ْ
َ ٱ إِنَّ  للََّّ ٱ ثَّقُيا   (٢) لعِۡقَابِ ٱ شَدِيدُ  للَّّ

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.

1
 

Ayat ini menjelaskan bahwasanya sesama manusia haruslah saling tolong-

menolong dalam hal kebaikan. Tidak terkecuali bagi masyarakat petani, khususnya 

petani penggarap dan pemilik lahan. Pemanfaatan lahan yang terbengkalai dapat 

dimanfaatkan oleh pemilik lahan dengan melakukan kerja sama dengan petani 

penggarap untuk mengolah lahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yang 

diriwatkan oleh Imam Al-Bukhori dan Ibnu Umar:    

ى اليَىُيْدِ خَيْبَرَ 
َ
وْ زَرْعٍ وَفِى رِوَايَةٍ دَفَعَ إل

َ
عْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرجُُ مِنْىَا مِنْ ثَمَرٍ أ

َ
نْ وَ   أ

َ
ى ا

َ
رْضَىَا عَل

َ
أ

مْيَالِىِمْ وَأنْ لِرَسُيْلِ اللّ  ص م شَطْرَهَ 
َ
يْوَا مِنْ أ

ُ
ايَعْمَل  

Terjemahnya: 

Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik 
buah-buahan maupun (tanaman ). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul 
menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dari  hartanya, 
penghasilan separohnya untuk Nabi. 

2
   

Hadits tersebut di atas merupakan salah satu hadits yang digunakan oleh 

mayoritas ahli hukum Islam sebagai argumentasi untuk mendukung sudut pandang 

mereka bahwa bagi hasil panen adalah halal di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW.  

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat beliau pernah 

mengabulkan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada 

pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang 

lainnya mengurusi hingga membuahkan hasil dan selanjutnya dibagi sesuai 

kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik 

                                                             
1
 QS Al-Maidah (5):2.Al-Quran Dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia. 

(Depok: PT.Sabiq. Jl.Raya Bogor, Perum Jatijajar Blok C 3 No. 31 ), hal. 106. 
2 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Cet.40; Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2006) h.302-303. 
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daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih 

bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti 

kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu.  

Sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan 

di Indonesia, sehingga banyak sekali petani yang tidak memiliki lahan untuk digarap. 

Terjadilah kerjasa sama antara petani penggarap dan pemilik lahan, dapat kita lihat di 

pelosok desa Indonesia. Sistem yang diterapkan pada umumnya di masyarakan 

pedesaan ialah sisten Muzara‟ah, yang dilakukan atas dasar untuk saling tolong-

menolong, namun karena hukum adat istiadat di Indonesia di tiap daerah berbeda 

sehingga istilah yang digunakan untuk sistem bagi hasil juga berbeda, tak terkecuali 

di desa Tonasa istilah praktek Muzara‟ah di desa tersebut dikenal dengan istilah 

sistem tesang.  

Desa Tonasa memiliki jumlah penduduk 5013 jiwa, yang terletak pada 

bentang alam gunungapi yang sudah tidak aktif. Tepatnya dilereng Gunung 

Lompobatang, yang merupakan tipe gunung api kerucut (stratovolcano). Luas 

wilayah Desa Tonasa 2.125,65 Ha (21,25 Km
2
) terbagi atas kurang lebih 20% berupa 

pemukiman, 30% berupa lahan kehutanan, dan 48% untuk lahan pertanian, 2% 

berupa lahan budidaya perikanan dan peruntukan lainnya.
3
 Dilihat dari kondisi alam 

yang sangat subur dan lahan pertanian yang luas, sehingga banyak penduduk di Desa 

Tonasa yang berprofesi sebagai petani. 

Desa Tonasa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dapat 

kita bagi menjadi dua, pertama petani yang memiliki lahan, kedua petani yang tidak 

                                                             
3
 Pemerintah Desa Tonasa, Data Pembukuan Desa Tonasa tahun 2019, 

https://desatonasa.wordpress.com (Diakses 12 Maret 2020) 
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memiliki lahan namun mengerjakan lahan orang lain. Hadirnya petani penggarap 

khususnya di desa Tonasa memberi arti penting, tidak hanya pada petani yang 

memiliki lahan di untungkan oleh produktifitas lahan dan hasil lahan yang dapat, 

tetapi petani yang mengerjakan lahan juga memperoleh keuntungan ekonomis dari 

lahan yang digarapnya setelah panen. Pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk 

meneliti bagaimana praktek perjanjian Muzara‟ah di desa Tonas. 

Desa Tonasa yang memiliki jumlah penduduk 5013 jiwa, yang sebahagian 

besar penduduknya berprofesi sebagai petani.
4
 Dari sebagian besar warga masih 

banyak yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga para petani tersebut 

mengerjakan lahan orang lain. Dalam kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan 

dan pekerja lahan, peneliti juga bermaksud untuk meneliti bagaimana keseuaian 

konsep perjanjian dengan konsep akad Muzara‟ah di desa Tonasa. 

Peneliti juga bermaksud meneliti bagaimana konsekuensi dari perjanjian yang 

dilakukan oleh masyarakat di desa Tonasa. Dalam konsep islam dalam akad 

Muzara‟ah menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil akad Muzara‟ah, 

dalam ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya 

tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing- 

masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa 

pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang 

dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih 

rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). 

Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan 

penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada 

                                                             
4
 Pemerintah Desa Tonasa, “Data Pembukuan Desa Tonasa tahun 2019”, 

https://desatonasa.wordpress.com (Diakses 12 Maret 2020) 
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prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan.
5
 Pemilik tanah 

memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya 

penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnyanya.  

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani 

penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi 

tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan 

(mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan. 

Dalam kaitan ini penulis merasa perlu mengadakan suatu pendekatan atau penelitian 

ilmiah, terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil (Muzara‟ah) 

pada masyarakat petani sayur di desa Tonasa, kecamatan Tombolo Pao, kabupaten 

Gowa, ditinjau dari aspek- aspek sosial masyarakat. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah  

1. Bagaimana praktek penggarapan lahan di Desa Tonasa Kec. Tombolo 

Pao Kab. Gowa? 

2. Bagaimana penerapan praktek akad Muzara‟ah di Desa Tonasa Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa? 

 

 

 

                                                             
5
 Sayyid Sabiq, Fikhi Sunnah, Edisi Indonesia Jilid IX (Semarang: Toha Putra, 1998), hal 36. 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian  

 Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui praktek penggarapan lahan yang berlaku di masyarakat Desa 

Tonasa Kec. Tombolo Kab. Gowa. 

b. Untuk mengetahui penerapan praktek akad Muzara‟ah di Desa Tonasa, Kec. 

Tombolo, Kab. Gowa. 

2.  Manfaat Penelitian      

a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Islam 

pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan referensi bacaan dan 

penelitian.  

Secara praktik penelitian ini di harapkan mampu menjadi acuan dalam 

penerapan akad Muzara‟ah di masyarakat, di awali dengan kesadaran masyarakat 

bahwa pentingnya saling tolong menolong serta pemanfaatan lahan menjadi lahan 

produktif. 

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1.  Fokus Penelitian 

Penelitian yang diteliti berjudul “Praktek Bagi Hasil (Tesang) Ditinjau Dari 

Akad Muzara‟ah Pada Petani Sayur Di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo, 

Kabupaten Gowa. Penelitian ini akan berfokus pada prakter bagi hasil 

(Tesang) yang ditinjau dari akad Muzara‟ah  pada petani sayur. 
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2.  Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokus dari judul tersebut, maka dapat di deskripsikan 

substansi permasalahan pada fokus penelitian. Oleh karena itu penulis memberikan 

deskripsi fokus sebagai berikut: 

“Praktik” menurut dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan 

secara nyata apa yang di sebutkan dalam teori.
6
 

“Bagi Hasil” menurut bahasa adalah transaksi pengolahan bumi dengan 

(upah) sebagia hasil yang keluar daripadanya. Pembangian hasil seperti ini dikaitkan 

dengan praktek Muzara‟ah  dengan kata lain disebut bagi hasil pertanian.
7
 Bagi hasil 

dalam bidang pertanian merupakan suatu jenis kerja sama antara penggarap dan 

pemilik lahan. Penggarap biasanya adalah orang yang memiliki prefesionalitas dalam 

mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. 

“Tesang” adalah bahasa yang digunakan masyarakat setampat yang dapat 

diartikan bagi hasil.   

 “Akad” berasal dari kata al-„aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau 

menghubungkan (ar-rabt).
8
 Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, definisi 

perjanjian adalah persetujuan tertulis dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah 

pihak atau lebih yang mana saling sepakat akan melakukan apa yang diperjanjikan 

itu.
9
 Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab 

dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh 

                                                             
6 https://kbbi.web.id_ (Diakses, Tanggal, 16 Septenber 2020, Jam ,13 : 21). 
7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12 (Bandung.: Alma‟arif, 1998) hal 146. 
8
 Achmad Otong Busthomi, Edi Setiawan dan Lin Parlina, “Akad Muzara‟ah Pertanian Padi 

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Jurnal Al-Mustashfa, vol.3, no 2 (Desember 2018)hal 

272.   
9
 WJS. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 

402.  
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(akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai 

kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.
10

   

“Muzara‟ah” secara etimologi berarti kerjasama di bidang pertanian antar 

pemilik lahan dengan petani penggarap. Adapun secara terminology Muzara‟ah yaitu 

penyerahan tanah kepada seseorang petani untuk digarap dan hasilnya dubagi dua.
11

 

Muzara‟ah seringkali diidentikkan dengan mukhabarah, di antara keduanya terdapat 

sedikit perbedaan yaitu Muzara‟ah, benih/bibitnya didapat dari pemilik tanah. 

Sedangkan mukhabarah, benih/bibitnya didapat dari petani penggarap.
12

   

Sedangkan dalam terminology fiqih terdapat beberapa definisi. Ulama 

Malikiyah mendefinisikan Muzara‟ah sebagai perserikatan dalam pertanian. Menurut 

ulama Hanabilah Muzara‟ah adalah penyerahan tanah pertanian untuk digarap dan 

hasilnya dibagi dua. 

E. Kajian Literatur 

Dalam membahas masalah ini, penulis melakukan penelaahan terhadap 

berbagai karya ilmiah yang ada untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan 

yang penulis kaji. Adapun buku-buku atau literature yang membahas mengenai 

Muzara‟ah. 

Afzalur Rahman, dalam bukunya Doktrin Ekonomi Islam jilid 2 yang 

menerangkan masalah para penentang dan pendukung pengelolaan tanah yang 

dipersewakan dengan system bagi hasil, selain itu juga menyebutkan secara detail 

bentuk-bentuk bagi hasil pertanian yang dianggap terlarang maupun yang di 

                                                             
10

 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Pers, 2013), hal.71. 
11

 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Pers, 2013), hal.145. 
12

 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Pres, 2001), hal. 99.  
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perbolehkan oleh para ahli fiqih
13

. 

Fuad Moh, dalam bukunya Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan 

Asuransi, menyebutkan bahwa penggarap dan pemilik tanah menunaikan tugasnya 

menurut kebiasaan yang berlaku pada sistem bagi hasil. Disini disebutkan apa yang 

menjadi tanggungan pemilik tanah, petani penggarap dan mereka berdua. Dalam hal 

ini menyediakan semua yang yang dibutuhkan oleh usaha itu, seperti alat penyiram 

dari kayu atau benda lainnya menjadi tanggungan mereka berdua
14

. 

M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqih 

muamalat) menjelaskan dengan lebih dalam mengenai konsep bagi hasil pertanian, 

meliputi pengertian, hokum akadnya, syarat dan rukun, akibat akad serta berakhirnya 

akad tersebut
15

. 

Selain dari buku penulis juga menelusuri penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya yang relevan dengan pembahasan yang penulis teliti 

Jurnal yang ditulis oleh Darmawati dan Rahmawati Muin berjudul, 

Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara‟ah) Bagi masyarakat 

Petani Padi Di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang akad Muzara‟ah dalam prespektif 

ekonomi islam dan untuk mengetahui penerapan akad bagi masyarakat petani padi di 

Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukan bahwa pembagian hasil panen yang dilakukan masyrakat desa 

Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten  Gowa belum sepenuhnya dilakukan 

                                                             
13

 Afzalur Rahman,  Doktrin Ekonomi Islam Jilid II (Yogyakarta: Dan Bhakti Wakaf,1995) 
14

 Fachruddin, Fuad Moh, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi (Bandung; 

PT. Al-Ma‟arif, 1980) 
15

 Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqhi Muamalat (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada.2003) 
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berdasarkan aturan dalam Islam. Proses transaksi sistem Tesang di Desa ini 

dikategorikan kerjasama yang sah, dan sesuai dengan asas ekonomi Islam yaitu asas 

kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong 

menolong.
16

  

Jurnal yang ditulis oleh Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan dan Iin 

Parlina yang berjudul Akad Muzara‟ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah peneliti melihat bahwa kesepapakat pakai lahan di desa Gebang 

Kulon belum memenuhi syarat akad Muzara‟ah berdasarkan hukum ekonomi syariah 

sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam berdasarkan perspektif 

hukum ekonomi syariah dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif 

hukum ekonomi syariah, hasil yang diperoleh menunjukan bahwa akad dilakukan 

secara lisan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan, istilah dari perjanjian ini 

ialah maro, dimana pemilik dan penggarap sepakat hasilnya akan dibagi dua dengan 

ketentuan pemilik menyerahkan lahan dan modal produksi seperti bibit padi dan 

lainnya, sedangkan penggarap menyediakan alat dan tenaga adapun syarat 

terwujudnya hukum ekonomi syariah ialah jika memenuhi rukun dan syarat 

Muzara‟ah
17

. 

Jurnal yang ditulis oleh Hermiati, Aris Pasigal, dan Syahidan Rahma dengan 

judul Penerapan Prinsip Muzara‟ah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani 

Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan prinsip Muzara‟ah dalam meningkatkan pendapatan petani 

                                                             
16

 Darmawati, Rahmawati Muin. “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad 

Muzara‟ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” 

Rumah Jurnal UIN. Prodi Ekonomi Islam: UIN Alauddin Makassar. 
17

 Achmad Otong Bysthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina, “Akad Muzara‟ah Pertanian Padi 

dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Jurnal Al-Mustashfa (Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi 

Islam; IAIN Syekh Nurjati Cirebon.2018)  
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yang ada di Desa Bakaru, metode penelitian ni merupakan penelitian lapangan dan 

riset kepustakaan, adapun hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pembahasan 

jurnal adalah prinsip bagi hasil yang diberlakukan di desa tersebut adalah 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang telah berlaku secara turun temurun, 

adapun tingkat pendapatan petani ketika memberlakukan prinsip- prinsip Muzara‟ah 

mengalami peningkatan dengan perbandingan bagi hasil yang diberikan antara 

pemilik dan penggarap adalah 50:50 dan 75:25
18

. 

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ajid Ridwan dengan judul Implementasi 

Akad Muzara‟ah Pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian, 

sektor pertanian diketahui memberikan kontribuis yang besar bagi perekonomian 

Indonesia tetapi akses permodalan menjadi salah satu masalah serius yang tidak 

pernah selesai terutama pada pertanian skala kecil, kesulitan mendapatkan akses 

modal pada lembaga keuangan formal menjadi sumbu utama pemicu kesulitan modal 

bagi para petani kecil, sehingga peran dan kontribusi bank syariah dalam mebiayai 

sektor pertanian hendaknya ditingkatkan, perbankan syariah dengan sistem bagi hasil 

seharusnya mampu menjadi solusi yang tepat, akan tetapi pada kenyataannta belum 

ditemukan aplikasi akad Muzara‟ah pada perbankan syariah baik BUMN maupun 

Swasta, salah satu faktor rendahnya penyaluran modal karena sektro pertanian 

diangga[ memiliki resiko yang tinggi.  

Adapun tujuan dari penelitian dari jurnal ini adalah mengetahui hukum model 

kerja sama Muzara‟ah, meliputi aplikasi akad dalam perekonomian modern serta 

bagaimana peluang dan tantangan dalam implementasinya, jenis pengerjaan artikel 

                                                             
18

 Hermiati, Aris Pasigi, “Syahidan Rahmah, Penerapan Prinsip Muzara‟ah dalam 

Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan”, Jurnal UNISMUH 

(Prodi Ekonomi Islam: UNISMUH, 2019). 
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ini adalah kerangka konseptual ditulis dengan menggunakan metode pustaka, yang 

merujuk dan kolaborasi antara kitab klasik dan modern. 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa akad muzaraah dipercaya dapat 

menyejahterakan petani kecil khusunya di pedesaan untuk menggarap lahan dengan 

bantuan bank syariah, oleh sebab itu produk Muzara‟ah di sektor pertanian sangat 

penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah 

di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqh ekonomi Islam yang bermanfaat bagi 

orang banyak
19

.  

Jurnal yang ditulis oleh Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiq 

dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan 

Sawah di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta, penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis terkait alasan pemilihan skema bagi hasil, kemudian 

dianalisis kesesuaiannya terhadap hukum islam, dan hambatan terhadap pelaksanaan 

hukum Islam.  

Model penelitian ini dikerjakan berdasarkan metode kualitatif dengan desain 

deskriptif kualitatif dalam format studi kasus, hasil analisis data didapatkan dari hasil 

wawancara.  

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sistem 

bagi hasil di daerah tersebut sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan atas 

kepercayaaan, kedua belah pihak melaksanakan perjanjian bagi hasil tanpa saksi, 

tanpa tulis, tanpa perjanjian waktu, dan tanpa tanda bukti sah dari pejabat setempat, 

adapun dalam pelaksanaanya belum berdasarkan dengan ketetapan hukum islam, hal 

tersebut terjadi karena adanya kebiasaaan yang telah terbangun sejak lama, kurang 

                                                             
19

 Ahmad Ajib Ridwan, Implemetansi Akad Muzara‟ah Pada Bank Syariah “Alternatif Akses 

Permodalan Sekor Pertanian” (UNS, Indonesia, 2016). 
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sosialisasi, bahkan hingga penelitian ini diadakan masyarakat setempat tidak pernah 

mendapatkan sosialisasi terkait hukum islam dari pihak manapun, kendala yang 

paling utama bahwa masyrakat menggap perjanjian yang diadakan dengan adanya 

istilah hitam diatas putih dapat menimbulkan kecurigaan satu sama lain, sedangkan 

bentuk perjanjian yang telah ada saat ini sudah memberikan rasa adil bagi masing-

masing pihak.
20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Unggul Priyadi, dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil 

Pertanian Lahan Sawah di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman Yogyakarta”, (Millah 

Vol.XV.2015), Yogyakarta, 2015. 



 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Muzara’ah 

1. Pengertian Muzara‟ah 

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

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

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

hakiki.
21

 

Secara istilah Muzara‟ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara 

pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya 

menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya separuh sawah atau fifti-fifti 

untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.
22

 

Menurut M. Ali Hasan Muzara‟ah adalah kerja sama dalam bidang pertanian 

antara pemilik lahan dan petani penggarap.
23

 Sedangkan menurut  Idris Ahmad 

Muzara‟ah adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk  mengusahakan tanah 

atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah 

itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya  seperdua atau sepertiga adalah untuk 

yang mengusahakan (penggarap), sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.
24

 

Ulama Mazab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan  

Muzara‟ah dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab  Hanbali 

Muzara‟ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani  untuk diolah 

                                                             
21 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,  2002), h. 153 
22 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,  2002), h. 153 
23

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) , 

hal. 271. 
24

 Idris Ahmad, Fiqhi Syafi‟i , (Jakarta : Karya Indah, 1986), hal. 131. 
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dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi‟i, Muzara‟ah  adalah 

pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit 

pertanian disediakan pengelola lahan.
25

 

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Muzara‟ah secara  

bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagaian hasilnya.  

Sedangkan menurut istilah fiqih yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-

Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada  seorang petani 

dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggungan modal Abdul Azhim 

bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau 

kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul 

Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah 

ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petai yang mengelolanya, atau ditanggung 

kedua belah pihak.
26

 Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya 

modal dari akad Muzara‟ah ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah 

satu pihak. Perlu digaris bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. 

Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami.   

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad Muzara‟ah adalah 

perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan 

atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian 

atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian 

modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga 

                                                             
25

 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo,2004),  

hal. 272. 
26

 Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-

Qur‟an dan Al-Sunnah As-Shahihah, terj. Ma‟ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 

677. 
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modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sehingga dengan perjanjian tersebut kedua 

belah pihak akan terikat dengan hukum. Hal ini disebabkan tujuan dari dibentuknya 

akad tersebut adalah menimbulkan akibat hukum bagi objek akad. Sementara objek 

akad yang dimaksud adalah lahan sawah. Sedangkan hasil dari sawah itu akan dibagi 

oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.  

2. Dasar Hukum Muzara‟ah 

Muzara‟ah termasuk ke dalam jenis akad tabarru atau akad sosial, dimana 

tujuan melakukan akad tersebut adalah tolong menolong kepada yang membutuhkan. 

Akad Muzara‟ah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil panen, seperti kondisi cuaca yang terjadi, jenis tanaman yang akan ditanam, 

sehingga hasil dari kerja sama tersebut tidak merugi. Dalam akad Muzara‟ah yang 

harus di kedepankan adalah untuk saling tolong-menolong jangan sampai ada salah 

satu pihak yang dirugikan dari kerja sama tersebut. Hal itu dijelaskan dalam firman 

Allah Q.S Shaad ayat 24: 

نَ  ثِيرٗا م ِ
َ
ى  نِعَاجِه ِۦ وَإِنَّ ك

َ
مَكَ بِسُؤَالِ نَعجَۡجِكَ إِل

َ
قَدۡ ظَل

َ
 ل

َ
طَاءِٓ ٱقَال

َ
ل يَبۡغِي لۡخُ

َ
ى   بَعۡضُىُمۡ ل

َ
ا بَعضٍۡ  عَل

َّ
ذِينَ ٱ إِل

َّ
 ل

 
ْ
  ءَامَنُيا

ْ
يا

ُ
تِ ٱ وَعَمِل لِحَ  ا وَقَلِيلٞ لصَّ  نَّمَا دَاوُدۥُ  وَظَنَّ  وُمۡ   مَّ

َ
هُ  أ نَابَ سۡجَغۡفَ ٱفَ  فَتَنَّ 

َ
َّۤ رَاكِعٗاَّۤ وَأ  (٤٢) رَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ

Terjemahnya:   

Dia (Dawud) berkata, “Sesungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 
meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang 
banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang 
lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan 
hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami 
mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur 
sujud dan bertaubat.

27
 

Dasar hukum Muzara‟ah berdasarkan sunah Rasulullah SAW terdapat dalam 

beberapa hadits di antaranya yaitu:  

                                                             
27

 Q.S. Shaad (38): 24. Al-Quran Dan Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia. 
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a. Hadits yang mengharamkan, Imam Syafi‟i berpendapat bahwa haram melakukan 

Muzara‟ah karena kemungkinan buruk bisa saja terjadi saat panen. Beliau 

beralasan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit Ibn adh-

Dhahak. 

  

 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Mashur telah mengabarkan 
kepada kami Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Abu‟ 
Awanah dari Sulaiman As Syaibani dari Abdullah bin As Saib dia berkata; 
saya menemui Abdullah bin Ma‟qil dan bertanya mengenai praktek 
Muzara‟ah. Dia menjawab; Tsabit mengatakan bahwa Rasulullah SAW 
melarang praktek Muzara‟ah dan memerintahkan dengan cara mujarah. 
Ma‟qil melanjutkan; Tidak mengapa jika dengan mujarah.

28
 

b. Hadits yang menghalalkan Kerjasama dalam bentuk muzara‟ah menurut 

kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Di antaranya adalah Abu 

Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad dan 

Abu Dawud Azh-Zhahiri.َDasar kebolehan yang digunakan para ulama dalam 

menetapkan hukum Muzara‟ah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 

Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. 

 

 

 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Fadli yang berlaqabkan „Arim, dia adalah 
Abu An Nu‟man As Sadusi, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin 
Maimun telah menceritakan kepada kami Mathar Al Warraq dari „Atha 

                                                             
28
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dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda; 
Barangsiapa yang memiliki tanah, hendaknya ditanaminya, jika dia tidak 
sanggup menanaminya dengan sendiri, hendaknya saudaranya yang 
menanaminya.

29
 

Dasar hukum bagi hasil akad Muzara‟ah menurut jumhur ulama dalam sebuah 

riwayat HR. Bukhari. Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu 

antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk 

mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan petanian. Oleh 

sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik tanah persawahan berkejasama dengan 

petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan 

kesepakatan bersama. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah.   

B. Rukun Muzar’ah  

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan 

mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Jumhur Ulama yang 

membolehkan akad Muzara‟ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus di 

penuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun Muzara‟ah menurut mereka antara lain:   

1. Pemilik tanah. 

2. Petani penggarap. 

3. Obyek Muzara‟ah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. 

4. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan qabul 

(pernyataan menerima lahan untuk diolah oleh petani).
30

 

Ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak 

melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak 

pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menerima atau 
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menyetujui pernyataan ijab.
31

Ijab dan qabul dinamakan sighat aqdi atau perkataan 

yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. Sighat aqdi merupakan tiga 

unsur pokok, yaitu: 

a. Harus terang pengertiannya. 

b. Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul. 

c. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
32

   

C. Syarat Muzara’ah 

Adapan syarat-syarat dalam akad Muzara‟ah menurut Jumhur ulama‟ ada 

yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang 

akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.
33

   

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal  

2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap 

mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan 

pertanian.  

3. Lahan pertanian yang dikerjakan :  

a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan 

menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah 

tertentu.  

b. Batas-batas lahan itu jelas.  

c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan 

tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.  
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4. Hasil yang akan dipanen  

a. Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).  

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

pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun 

sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan 

dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.  

5. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, 

seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka 

waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.  

6. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti 

yang berlaku pada daerah setempat. 

D. Bentuk-bentuk Muzara’ah  

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, bentuk Muzara‟ah  ada empat macam. 

Satu di antara tiga macam tersebut hukumnya batal atau fasid, selebihnya hukumnya 

sah. Bentuk-bentuknya sebagai berikut.
34

 

1. Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alatalat 

untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini 

hukumnya mubah, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap 

tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada 

penggarap.  

2. Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga 

(pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini hukumnya juga 
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mubah, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap 

dengan imbalan sebagian hasilnya.  

3. Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik tanah), 

sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). dalam bentuk 

yang ketiga ini hukumnya juga mubah, dan status pemilik tanah sebagai 

penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.  

4. Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik tanah), sedangkan benih 

dan pekerjaan oleh pihak lain (penggarap). dalam bentuk keempat ini 

menurut Zhahir riwayat, Muzara‟ah hukumnya menjadi fasid. Hal ini 

dikarenakan jika akad itu dianggap sebagai menyewa tanah maka 

disyaratkan alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-

menyewa menjadi fasid. Sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah 

karena keduanya berbeda manfaatnya. 

Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka 

disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab 

benih tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik tanah. 

E. Bagi Hasil Muzara’ah 

Bagi hasil menurut bahasa adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) 

sebagian hasil yang keluar daripadanya. Pembagian hasil seperti itu dikaitkan dengan 

praktek Muzara‟ah, dengan kata lain disebut bagi hasil pertanian. Diriwayatkan oleh 

Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah 

tanahnya secara Muzara‟ah dengan rasio bagi hasil 1/3 : 2/3, ¼ : ¾, ½ : ½, maka 

Rasulullah SAW pun bersabda: 

  يٍَكاََثَنَّارضَفهيزَرَعٓاَفاٌَنىَيزرعٓاَفهيزرَعٓاَاَخاِ
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Artinya:  

Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau 
hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.(Hadits riwayat 
Bukhari)

35
 

F. Berakhirnya Akad Muzara’ah 

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya muzaraa‟ah yang lain adalah 

menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga Muzara‟ah sendiri tidak 

sah apabila tanpa adanya penentuan waktu dalam pelaksaannya.
36

  

1. Masa perjanjian Muzara‟ah telah habis, misalnya tanaman telah selesai 

dipanen.  

2. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya 

penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau 

belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Akan 

tetapi menurut Malikiyah dan Syafi‟iyah, Muzara‟ah tidak berakhir karena 

meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.  

3. Adanya udzur atau alasan, baik dari pemilik tanah maupun dari penggarap, 

misalnya pemilik tanah mempunyai hutang yang besar sehingga tanah 

harus dijual, penggarap sakit atau jihad fii sabilillah, sehingga ia tidak bisa 

mengelola (menggarap) tanah tersebut. 

Sistem kerjasama pertanian mempunyai manfaat sosial dan ekonomi yang 

sangat tinggi. Dapat dilihat dari kerjasama antara pemilik lahan yang tidak mampu 

menggarap tanahnya, dengan petani penggarap yang menggarap tanah yang bukan 
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miliknya, agar saling memenuhi kebutuhan sosial ekonominya dalam 

memberdayakan lahan pertanian dengan tujuan saling menguntungkan dan 

menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. 

G. Dasar-dasar Muzara’ah Menurut Para Ulama 

Dasar disayriatkan Muzara‟ah adalah hadist Nabi Shallallahu „Alaihi wa 

Salla. Ada beberapa hadish shahih mengenai hal ini, di antaranya adalah hadist dari 

Abdullah Ibnu Radhiyallahu „anhu,ia berkata: Rasulullah Shallahu „alaihi wa sallam 

mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separoh hasil yang keluar darinya, 

yakni berupa buah atau tanaman.” (H.R. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-

Nasai).”Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni, mengutip pendapat abu ja‟far 

Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib Rafhiyallahu „anhum,dengan upah separuh 

hasil yang keluar darinya.” Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, 

Ali, keluarga mereka hinggsa sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat. 

Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga statusnya menjadi ijma sukuti 

(ijma diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, 

sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun)
37

.  

Pendapat ini dikutip oleh Ali, Ibnu Mas‟ud, Umar ibnu Abdul Aziz, Urwah, 

Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu Al-Husain, dan lain sebagainya
38

 

Imam Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “ Tidak ada satu 

pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara Muzara‟ah dengan 

rasio bagi hasil 1/3 dan 1/4. Abu Hanafia tidak sepakat dengan pendapat diatas. Ia 

menolak Muzara‟ah berdasarkan argumentasinya sendiri.  
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Adapun Imam Malik berpendapat disyariatkannya Muzara‟ah berdasarkan 

hadist Nabi SAW. jika tanah dalam Muzara‟ah didominasi kurma, yakni kurma lebih 

banyak dari tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma 

atau lebih sedikit lagi. 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa Muzara‟ah tidak disyariatkan berdasarkan 

hadist yang bersumber dari Rafi‟i Ibnu Khadij. Namun, sebagian Khathabi 

memperbolehkannya. Mereka menyatakan bahwa dibolehkan dan telah dipraktekkan 

oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorang pun yang 

membatalkannya. 

H. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil (Muzara’ah) 

Allah Swt. menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk 

manusia agar semua manusia dapat menikmati buah dan hasilnya. Allah-lah yang 

membentangkan bumi demi kebaikan makhluk ciptaan-Nya, yang di dalamnya 

terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan. Dia-lah yang memberikan 

rezeki kepada semua makhlukNya. Dia-lah menciptakan tanah untuk kepentingan 

makhlukNya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan 

hidupnya.Ketentuan Al-Qur‟an mengenai hak milik tanah dengan tegas 

menguntungkan petani. Menurut Al-Qur‟an tanah harus menjadi milik bersama dan 

pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat
39

 

Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk 

memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain 

yang tidak memiliki lahan  
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Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang dikemukakan oleh 

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa : 

Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan 

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukumpada pihak lain yang 

dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana 

penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha 

pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah 

pihak
40

 

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di 

mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana 

keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. 

Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) apapun bentuknya, baik 

Muzara‟ah, mukhabarah dan musaqah harus dilakukan berdasarkan mukharabah 

(bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kepada anak –cucunya.  

Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini 

ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki 

tanah (lahan) karena ketidak sukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau 

karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain. 

Selain faktor tersebut, juga faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa 

yang berkuasa itulah merupakan tuan tanah (pemilik tanah) sepanjang tanah 

(wilayah) kekuasaannya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang tidak 

memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya iaharus 

                                                             
40

 Charum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,h. 61 



26 
 

 
 

bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas tuan tanah atau 

penguasa itu. 

Jika paradigma di atas dianalisa, menunjukkan bahwa faktor yang 

menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena 

adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak 

lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk 

mengolah lahan, sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan 

untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada 

petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil 

I. Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan 

1. Tingkat kemiskinan yang tinggi 

2. Kesenjangan pendidikan 
masyrakat 

3. Profesi Masyrakat sebagai petani 

yang memiliki lahan dan tidak 

memiliki lahan 

 

Strategi,  

Akad Muzara‟ah 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktek penggarapan 

lahan di masyarakat desa Tonasa, 

Kec. Tombolo, Kab.Gowa 

2. Bagaimana penerapan praktek 

akad Muzara‟ah di desa Tonasa, 

Kec. Tombolo, Kab. Gowa 

Wawancara  

Dokumentasi 

Analisis Data 

Hasil dan pembahasan analisis  

U
m

p
an

 b
alik

 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, Metode kualitatif memberikan informasi 

yang lengkap berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, jenis 

penelitian ini memperhatikan seluruh gejala atau keadaan yang ada di lapangan pada 

saat penelitian, dan tidak melalui prosedur statistik.  

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo, 

Kabupaten Gowa. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif  

deskriptif berdasarkan pendekatan sosiologi yang melihat bagaimana efektifitas 

penelitian dapat tercapai sesuai aturan atau norma yang berlaku di masyarakat dan 

sejauh apa penelitian dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan petani. 

C. Sumber Data 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Teknik yang 

digunakan untuk memperoleh data ini adalah dengan melakukan wawancara 

langsung, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku akad yakni kedua 

bela pihak, petani dan pemilik lahan, selain itu juga peneliti melakukan 

wawancara terhadap perangkat desa Tonasa yang mengetahui tingkat 

kesejhateraan masyarakatnya. Wawancara yang dilakukan berdasarkan 

pedoman (interview quide) yang jawaban diberikan secara terbuka.  

 



28 
 

 
 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, diperoleh dari 

hasil kajian pustaka dan literatur, baik itu berupa buku, jurnal, artikel, 

majalah, dan penelitian sebelumnya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dikerjakan berdasarkan 4 proses pengumpulan data untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan hasil penelitian, yaitu:  

1. Kajian literatur,  data yang dihimpun oleh peneliti dari buku-buku dan artikel 

dengan cara mengkaji dan mencatat hal-hal yang perlu dipahami dalam 

melakukan penelitian. 

2. Observasi, observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan di lapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi secara 

subjektif pada sekitar lokasi penelitian, yaitu penerapan akad Muzara‟ah  

dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Tonasa sebagaimana 

sistem yang berlaku di masyarakat.  

3. Wawancara, wawancara dilakukan sebagai jalan untuk mengumpulkan data 

primer yang memberikan pertanyaan seputar penelitian sebagaimana 

pedoman yang telah ditentukan. 

4. Dokumentasi kegiatan mengumpulkan data, dokumen, jurnal dan gambar 

yang berkaitan dengan proses dan hasil penelitian.  

E. Instrumen Penelitian  

Pada penelitian ini, calon peneliti mempunyai peran sebagai instrumen utama, 

peneliti dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan, yang berkaitan dengan 
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permasalahan penelitian, instrumen juga berupa buku, literature, dan pedoman 

wawancara.   

F. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

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

sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu :
41

 

1. Reduksi data, ialah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, atau 

kegiatan meringkas data yang diperoleh dari lapangan.  

2. Penyajian data, ialah kegiatan berupa menyusun segala informasi dan data 

yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam 

sebuah laporan. 

3. Penarikan keimpulan, ialah jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil 

analisis data yang telah dilakukan.  

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D ( Bandung, Alfabeta 2017) 

hal, 249 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian 

Nama Desa Tonasa berasal dari kata “Tonasa” yang berasal dari bahasa 

Makassar dialeg Konjo Pegunungan atau Konjo Tombolo yang berarti “keras” 

merupakan inti dari kayu yang sangat keras dan kuat yang berposisi di dalam (di 

tengah batang kayu). Karena letak secara geografis berada di tengah tengah wilayah 

kerajaan Balassuka, maka diberi nama Tonasa yang pada awal pemerintahannya di 

pegang oleh seorang yang bergelar Gallarrang Tonasa. 

Dimasa pemerintahan Kolonial Belanda, Tonasa berada dibawah kewenangan 

Distrik Pao sebelum dilebur menjadi satu wilayah dengan Distrik Parigi menjadi 

Kecamatan Tinggi moncong dengan pusat pemerintaahan di Malino. Setelah 

peleburan kedua distrik tersebut menjadi Kecamatan Tinggi moncong, maka 

dibentuklah secara resmi desa defenitif yaitu Desa Mangottong dengan kepala 

pemerintahan (kepala desa pertama) adalah Muhammad Adnan yang wilayah 

pemerintahan meliputi wilayah kekuasaan Gallarrang Tonasa. 

Beberapa tahun kemudian, Desa Mangottong bersama Desa Bontopanno 

dilebur kedalam satu wilayah desa menjadi Desa Tamaona Kecamatan 

TinggimoncongTahun 1985 Desa Tamaona dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu 

Desa Tonasa dan Desa Erelembang sebagai desa persiapan dan Desa Tamaona 

sebagai desa induk dan A. Rauf Karaeng Tombong diangkat sebagai pelaksana tugas 

kepala desa pertama
42

. 

 

                                                             
42 Desa Tonasa, Profil Pemerintahan Desa Tonasa, 2016.  
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1. Profil Desa Tonasa  

Desa Tonasa merupakan salah satu desa dari sembilan Desa / Kelurahan 

dalam wilayah Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Secara geografis Desa 

Tonasa terletak antara 5° 11' 30" LS -5° 14‟ 30" LS dan 119° 54' 30" BT -119° 58' 0" 

BT dengan luas wilayah ± 2.125,65 ha atau ± 21,25 km² . 

Batas wilayah administratif  Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao adalah,  

 Sebelah Utara : Kelurahan Tamaona dan Desa Mamampang 

 Sebelah Timur: Desa Mamampang dan Desa Kanreapia 

 Sebelah Selatan: Desa Kanreapia dan Kelurahan Pattapang 

 Sebelah Barat: Desa Erelembang dan Kelurahan Tamaona 

Luas wilayah 2.125,65 Ha (21,25 km²) terbagi atas kurang lebih 20% berupa 

pemukiman, 30% berupa lahan kehutanan dan 48% untuk lahan pertanian, serta 2 % 

berupa lahan budidaya perikanan dan peruntukan lainnya. Sebagaimana umumnya 

wilayah tropis, Desa Tonasa mengalami musim kemarau dan musim penghujan 

dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada 

musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi 

serta relatif dekat dengan wilayah hutan. 

Jarak pusat desa dengan ibukota kabupaten dapat ditempuh melalui perjalanan 

darat sejauh kurang lebih 94 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang 47masih 

berupa jalan konstruksi hotmixdengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu 

tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 3-4 jam,sedangkan 

jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan 

darat kurang lebih 2 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan 

aspaldengan kondisi rusak parah. 
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 Desa Tonasa merupakan wilayah paling potensial untuk usaha pertanian 

sayuran hortikultura yaitu jenis sayuran dataran tinggi seperti kentang, tomat, kubis, 

wortel, dan berbagai jenis sayuran lainnya serta peternakan sapi dan budidaya ikan air 

tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. 

Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi sumber daya alam 

tersebut di atas diwujudkan dengan menetapkan wilayahDesa Tonasa sebagai bagian 

kawasan pengembangan sayuran dataran tinggi. 

2. Demografi 

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Tonasa adalah 4875 jiwa 

dengan komposisi tersaji dalam tabel dibawah,  

No Dusun Jumlah Penduduk Jumlah 

Jiwa Jumlah KK Laki-laki Perempuan 

1 Tonasa 172 326 333 659 

2 Maroanging 107 199 202 401 

3  Buki 204 416 396 812 

4 Mangottong 226 444 482 926 

5 Balangbuki 131 281 261 542 

6 Parangbobbo 236 451 426 877 

7 Langkowa 149 318 340 659 

Jumlah 1225 2435 2440 4875 

Tabel 1. Demografi Desa Tonasa 

Sumber, Profil Desa Tonasa 2015-2021 
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Kelompok 

Umur 

Parang

bobbo 

Mango

ttong 

Balan

gbuki 

Buki Ton

asa 

Maroa

nging 

Langk

owa 

jum

lah 

0-4 104 89 53 65 63 36 62 472 

6-10 79 97 56 100 73 32 82 519 

11-15 90 111 77 86 60 43 77 544 

16-20 100 109 61 80 66 33 64 513 

21-25 92 80 38 64 46 40 43 403 

26-30 66 47 36 47 47 26 52 321 

31-35 76 80 42 84 34 23 51 390 

36-40 58 56 26 57 35 36 45 313 

41-45 46 65 38 65 43 30 38 325 

46-50 34 46 38 35 53 22 39 267 

51-55 34 30 21 31 32 13 24 185 

56-60 31 35 14 38 30 18 20 186 

61-65 18 20 11 18 19 15 12 113 

66-70 11 20 8 15 17 8 16 95 

71-75 18 14 9 13 18 8 10 90 

76-80 0 0 0 0 0 0 0 0 

81-85 6 7 5 4 6 5 8 41 

86-90 3 7 2 2 5 5 7 31 

91-95 0 2 0 1 3 2 2 10 

96-100 0 0 0 0 2 0 0 2 

Tabel 2.Jumlah penduduk Berdasarkan umur 

Sumber, Profil Desa Tonasa 2015-2021 
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3. Keadaan Sosial 

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi 

peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang 

ada juga beragama. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Tonasa berdasarkan,  

Tingkat Pendidikan  Agama 

 Belum sekolah 591 jiwa 

 SD/Sederajat  1283 jiwa 

 SMP/Sederajat 373 jiwa 

 SMA/Sederajat 307 jiwa 

 Diploma/Sederajat 109 jiwa 

 Islam  4822 jiwa 

 Kristen Katolik  0 jiwa 

 Kristen Protestan 53 jiwa 

 Hindu  0 jiwa 

 Kongfuchu  0 jiwa 

 Budha  0 jiwa 

 

4. Keadaan Ekonomi 

Wilayah Desa Tonasa memiliki kekayaan potensi sumber daya alam yang 

cukup potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf 

perekonomian dan pendapatan masyarakat disamping memberikan peluang 

kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Berdasarkan 

mata pencaharian, 

 Belum bekerja 509 jiwa 

 Buruh Harian Lepas 7 jiwa 

 Buruh Tani 10 jiwa 

 Dokter Swasta 1 jiwa 

 Guru Swasta 41 jiwa 



35 
 

 
 

 Ibu Rumah Tangga 1103 jiwa 

 Karyawan Honorer 10 jiwa 

 Karyawan Perusahaan Swasta 78 jiwa 

 Montir 3 jiwa 

 Nelayan 1 jiwa 

 Pedagang barang kelontong 27 jiwa 

 Pedagang Keliling 25 jiwa 

 Pegawasi Negeri Sipil 23 jiwa 

 Pelajar 1475 jiwa 

 Pelaut 1 jiwa 

 Pembantu Rumah Tangga  26 jiwa 

 Pemuka Agama 1 jiwa  

 Pengusaha Kecil, Menegah dan Besar 3 jiwa 

 Perangkat Desa 4 jiwa 

 Perawat Swasta 3 jiwa 

 Petani 1105 jiwa 

 Purnawirawan/pensiunan 7 jiwa 

 Sopir 31 jiwa 

 TNI 2 jiwa 

 Tukang Batu 27 jiwa 

 Tukang Jahit  6 jiwa 

 Tukang Kayu 1 jiwa 

 Tukang kue 1 jiwa 

 Wiraswasta 114 jiwa 
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 Tidak punya pekerjaan tetap 230 jiwa 

B. Pemerintahan Desa 

1. Pembagian Wilayah Tonasa 

Wilayah Desa Tonasa dibagi menjadi 7 (tujuh ) dusun dan setiap dusun 

dipimpin oleh Kepala Dusun. Pembagian wilayah Desa Tonasa tersaji dalam tabel 

berikut, 

No. Nama Dusun Jumlah RW Jumlah RT Ket. 

1 Dusun Tonasa 2 4  

2 Dusun Maroanging 2 4  

3 Dusun Buki 2 4  

4 Dusun Magottong 2 4  

5 Dusun Balangbuki 2 4  

6 Dusun Parangbobbo 3 6  

7 Dusun Langkowa 2 4  

Tabel 3.Pembagian Wilayah Desa 

Sumber, Profil Desa Tonasa 2015-2021 
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2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Desa 

Sumber, Profil Desa Tonasa, 2015-2021 

C. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Responden Penelitian  

a. Pemilik Lahan 

 Nama  : H.Amir, S.Ag 

Umur : 60 Tahun 

Pekerjaan : Pensiunan  

Luas Lahan : 1 Hektar 

 Nama : Asri, S.Pdi 

Umur : 56 Tahun 

Pekerjaan : Kepala Dusun 

Luas Lahan : 1,5 Hektar 
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 Nama : Fitriani 

Umur : 32 Tahun 

Pekerjaan : ibu rumah tangga 

Luas Lahan : 1 Hektar 

b. Penggarap Lahan 

 Nama : Abi 

Umur : 40 Tahun 

Pekerjaan : Petani 

Luas Lahan : 

 Nama : Bambang 

Umur : 54 Tahun 

Pekerjaan : Petani 

Luas Lahan : 

 Nama : Daeng Jarie 

Umur : 56 Tahun 

Pekerjaan : Petani 

Luas Lahan : 

 Nama :  Dengta 

Umur : 43 Tahun 

Pekerjaan : Petani 

Luas Lahan : 

2. Pola Pengelolaan Lahan di Desa Tonasa 

Proses pengolahan lahan dengan cara mempekerjakan orang lain pada 

dasarnya bermula dari zaman nabi hingga zaman khilafa rausyidin, Sistem kerjasama 
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bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara mengadakan permufakatan atau 

perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak pemilik lahan dan pihak pengelola. 

Hal ini sangat penting dilakukan dalam kerangka menghindari terjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkan oleh kedua pihak yakni pertikaian atau perselisihan, walaupun 

perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis. 

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tonasa disebut dengan istilah 

sistema tesang dimana pola pengolahan lahan berdasarkan kesepakatan antara pihak 

pemilik dan penggarap, terdapat dua jenis pola yang sering dilakukan di Desa Tonasa 

tersebut yakni pembagian setengah-setengah, antara pemilik dan penggarap mendapat 

masing-masing setengah bagian dari hasil lahan, dan pembagian hasil berdasarkan 

hasil lahan bersih yang didapatkan, jadi keseluruhan hasil yang diperoleh dibagi tiga, 

dimana modal yang dikeluarkan tidak turut dibagi, tetapi dikeluarkan terlebih dahulu 

sebelum dibagi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

wawancara langsung kepada pihak yang terlibat 

3. Penerapan Sistem Bagi Hasil Di Desa Tonasa 

a. Sistem Bagi Hasil Di Desa Tonasa 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden terpilih di Desa 

Tonasa menunjukan bahwa proses bagi hasil yang dilakukan, selain sebagai bentuk 

usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menunjukan bentuk tolong menolong 

antara masyarakat yang memiliki kemampuan lebih berupa lahan pertanian dan yang 

hanya sanggup menyediakan tenaga serta komitmen untuk merawat, sebagaimana 

oleh salah seorang pemilik lahan sekaligus kepala dusun yang bernama bapak Asri, 

S.Pd mengatakan bahwa, 
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“Masyarakat melakukan tesang (Bagi hasil) tanpa adanya perjanjian tertulis, 
karena masyarakt disini kebanyakan memberikan lahan untuk di kelola kepada 
keluarga, selain itu masyarakat juga sudah saling percaya, menjunjung tinggi 
kejujuran, dan niat awalnya memang untuk Saling tolong menolong”. 

 Bentuk perjanjian yang dilakukan merupakan pernjanjian sistem Tesang yang 

telah dilakukan secara turun temurun, tanpa adanya pernjanjian tertulis, sebaliknya 

pernjajian yang terlaksana berlandaskan kepercayaan satu sama lain, kepercayaan 

yang terbentuk melalui hubungan kekeluargaan turut menjadi alasan perjanjian yang 

terlaksana tidak tanpa aturan tertulis, sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh 

ibu  Fitriani sebagai pemilik lahan bahwa,  

“Perjanjian yang saya lakukan bertolak pada hubungan kekeluargaan dengan 
sistem perjanjian Tesang.Penggarap akan menyediakan alat yang dapat 
membantu keberhasilan panen sedangkan untuk persiapa, bibit, pupuk, dan 
peptisida disedikana oleh pemilik lahan”   

Menurut bapak H. Amir, S.Ag mengatakan bahwa,  

“Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan disini bergantung dari hasil 
kesepakatan kedua bela pihak, yakni antara pemilik lahan dan penggarap lahan 
yang akan dipekerjakan, dan karena niat awalnya ini sebagai bentuk tolong 
menolong maka kesepakatan yang terwujud maka pembagian untuk hasil akan 
di bagi dua” 

Bentuk kerjasama dengan niat menolong dapat menjadi salah satu bukti perwujudan 

salah satu hadist nabi yang artinya  

“Apabila Tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan 
Cuma-Cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu 
menyerahkannya untuk diolah yang ditukarkan dengan sewa tetap bagi hasil” 

Sebagaimana beberapa pendapat yang telah dikemukakan bahwa sistem 

Tesang yang diberlakukan di desa Tonasa merupakan perwujudan tolong menolong 

yang melandaskan perjanjian atas persetujuan pihak pemilik lahan dan pekerja. 

Proses kerjasama yang sedang berlangsung antara petani penggarap dan 

pemilik lahan yang telah dikemukakan diatas memberikan kontribusi bagi 

kelangsungan hidup para penggarap lahan, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh 

Daeng Jarre bahwa  
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“Bertani dengan sistem bagi hasil ini sudah lama saya geluti, dan merupakan 
salah satu pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga” 

Penggarap yang bekerja dalam mengolah lahan orang lain, secara tidak langsung 

menjadi salah bentuk usaha yang dapat mensejahterkan rakyat pedesaan.  

Adapun pembagian hasil panen keuntungan pertanian antara pihak pemilik 

dan penggarap berdasarkan perjanjian awal, tidak mematok angka dan target tetapi 

tergantung kepada hasil yang diperoleh setelah hasil tani terjual, sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh bapak Asri, S.Pdi sebagai pemilik lahan bahwa, 

“Sistem pembagian hasil dari pelaksanaan Tesang  (bagi hasil) sesuai dengan 
perjanjian awal dimana kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap akan 
dibagi setelah hasil panen telah terjual dan akan dibagi dua antara pemilik 
lahan dan pengelola lahan” 

Berdasarkan penjelasan diatas maka diketahui bahwa keuntungan yang 

didapatkan oleh kedua bela pihak tergantung dari hasil panen yang telah dijual, 

dimana harga yang diperoleh akan dibagi setengah-setengah, setengah (1/2) untuk 

pemilik lahan, setengah (1/2) untuk penggarap lahan, hal yang sama diungkapkan 

bapak penggarap lahan, Dg.Jarre yang menungkapkan bahwa, 

“Pembagian hasil panen dilakukan setelah saya menjual sayur atau hasil panen 
dari lahan tersebut, kemudian setelah terjual hasilnya dibagi dua” 

Sistem pembagian yang dilaksanakan di Desa ini menunjukan bahwa 

perjanjian yang berjalan mengutamakan kepentingan bagi semua orang dalam hal ini 

kedua bela pihak.  

Perjanjian berlangsung yang didasarkan pada niat saling tolong menolong di 

Desa Tonasa diperlihatkan dengan pembagian hasil setengah-setengah meskipun hasil 

panen khususnya harga sayur yang terjual mengalami penurunan dari harga biasanya, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Fitriani sebagai pemilik lahan, 

“Untuk pembagian hasil sesuai dengan perjanjian yang kami sepakati, yaitu 
hasil dibagi dua setelah hasil panen terjual, walaupun untuk saat ini harga 
sayur sangat rendah” 
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Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan, maka kita ketahui bahwa 

sistem bagi hasil yang dianut di Desa Tonasa disebut sistem Tesang, dimana 

perjanjian berlangsung tanpa adanya perjanjian tertulis, hanya perjanjian yang 

disepakati bersama, dan sebagian besar mempercayakan lahan untuk dikerjakan oleh 

orang yang masih berhubungan keularga,selain sebagai bentuk upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga bentuk tolong menolong, 

pembagian keuntungan yang diperoleh didasarkan pada pembagian hasil setelah 

terjual dan dibagi setengah-setengah.  

b. Hak dan Kewajiban Pihak Pemilik dan Penggarap di Desa Tonasa 

Hal- hal yang secara umum perlu untuk diperhatikan meski perjanjian yang 

berjalan tanpa ada bukti tertulis adalah hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi 

kedua bela pihak, hak dan kewajiban yang dimaksud tentu saja meliputi pembiayaan 

selama proses bertani oleh penggarap yakni bibit, pupuk, peptisida dan lain 

sebagianya serta keuntungan yang akan diperoleh. 

Menurut bapak H.Amir, S.Ag sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa 

“Hak dan Kewajiban tentu saja ada, secara keseluruhan ya kita harus 
mematuhi apa yang telah disepakati diawal, untuk kewajiban sebagai penyedia lahan, 
kami juga dituntut untuk menyediakan bibit dan perlengkapan tani yang lain” 

Sistem yang diberlakukan menunjukan bahwa kewajiban yang mesti dipenuhi 

oleh pemilik lahan, selain memiliki lahan untuk diberikan juga menyediakan 

keperluan untuk bertani yang lain, sedangkan menurut ibu Fitriani mengungkapkan 

bahwa 

“Penggarap atau pekerja lahan akan memberikan kontribusi selain bekerja 
berupa tongkat peyangga yang terbuat dari bambu sebagai bentuk usaha 
mempertahankan tumbuhnya tanaman, sedangkan saya sebagai pemilik lahan 
menyediakan modal awal berupa bibit, pupuk, peptisida, dan alat penyemprot 
termasuk selang” 
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 sebagai pemilik lahan belaiu menjelaskan secara detail bahwa pemilik 

menyediakan biaya pertanian alat siram, bibit, pupuk, dan peptisida, sedangkan 

penggarap menyediakan keperluan lain-lain mendadak yang dibutuhkan, seperti 

tongkat penyangga, sedangkan untuk perairan tersedia melimpah. 

Hal yang tak terlupakan disampaikan oleh bapak Asri bahwa selain 

menyediakan keperluan bertani, beliau juga terus melakukan komunikasi dengan 

penggarap, selebihnya tetap mengikuti kesepakatan diawal. 

Dg.Jarre mengatakan bahwa, 

“Sebagai penggarap saya berkewajiban untuk memastikan tanaman tumbuh 
dengan baik, subur, dan hasil panen juga baik” 

Dari sisi pekerja dalam hal ini penggarap lahan menyebutkan bahwa 

kewajiban yang mesti dilakukan adalah merawat tanaman agar tumbuh dengan baik 

sampai akhirnya mendapatkan hasil panen yang baik dan melimpah. 

Seluruh alat dan bahan yang dikeluarkan diaktegorikan sebagai modal 

pembiayaan yang digunakan dalam ranah ini seluruh pembiayaan tersebut 

dikategorikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, dimana pada sistem bagi hasil 

yang berlaku di masyarakat desa Tonasa ini, biaya atau modal adalah kewajiban yang 

disediakaan oleh pemilik lahan, sedangkan hak masing-masing adalah hasil panen 

yang telah terjual dan akan dibagi dua yakni setengah setengah. 

c. Kendala Sistem Bagi Hasil di Desa Tonasa 

Kendala seringkali menjadi perkara yang dapat menimbulkan masalah yang 

lebih parahnya dapat menimbulkan kerugian sampai gagal panen, berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan bahwa kendala yang terjadi saat ini berhubungan 

langsung dengan mewabahnya virus SARS- Covid19, adanya wabah ini 

menyebabkan pembatasan sosial yang menyembabkan kurangnya daya beli 



44 
 

 
 

masyarakat terutama pengusaha rumah makan, permintaan dari pasar dan lagi 

pengiriman sayur keluar daerah menjadi terhambat, sebagaimana yang telah 

disampakan oleh bapak Asri, S.Pd bahwa 

“Kendala yang dihadapi sekarang adalah pandemi Covid-19 yang sangat 
dirasakan oleh para petani, karena permintaan dari pasar jadi menurun ,dan 
tidak ada lagi pengiriman ke daerah lain seperti Kalimantan, dan Sulawesi 
Barat” 

Sedangkan menurut penggarap lahan oleh Daeng Jarre menyebutkan bahwa 

“Kendala yang sering dihadapi adalah faktor cuaca karena cuaca sangat 
berpengaruh terhadap hasil panen sayur” 

Musim penghujan seringkali menyebabkan banyaknya tanaman yang rusak akibat 

hujan dan angin, bahkan tak sedikit yang mati. Hasil panen yang diperoleh secara 

umum sangat bergantung pada cuaca. 

Adapun waktu berlakunya perjanjian ini adalah tidak berbatas yakni kembali 

lagi bagaimana kesepakatan awal antara kedua bela pihak, kesepakatan yang terjanil 

antara pemilik dan penggarap di desa Tonasa pada umunya tidak berbatas, yakni 

selama keduanya masih mampu, yakni pemilik lahan masih sanggup menyediakan 

kewajibannya dan penggarap masih sanggup untuk menyediakan tenaga.   

4. Sistem Bagi Hasil Di Desa Tonasa Berdasarkan Syariat Islam 

Dalam Islam istilah bagi hasil disebut sebagai akad Muzara‟ah, dimana akad 

Muzara‟ah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian, kedua 

belah pihak yang dimaksud adalah pemilik swah dan orang yang akan bertindak 

sebagai pengelola, pemilik akan memberikan sawahnya untuk dikelola oleh pekerja 

sedangkan bibit berasal dari pemilik sawah.  

Muzara‟ah termasuk kedalam jenis akad Tabarru atau akad sosial,  dimana 

tujuan utama dari praktik perjanjian tersebut adalah tolong menolong kepada yang 

membutuhkan dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca, jenis tanaman, dan hasil 



45 
 

 
 

yang kira-kira akan diperoleh. Dasar hukum akad Muzara‟ah menurut kebanyakn 

ulama adalah boleh, dan bertujuan untuk tolong menolong sebagaimana dalam 

Qur‟an Surah Al-maidah Ayat 2 yaitu;  

يْا شَعَاَّۤىِٕرَ الٰلِّ 
ُّ
ل حِ

ُ
ا ت

َ
مَنُيْا ل

 
ذِينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
حرََامَ يٰٓا

ْ
يْتَ ال ََ َْ الْ يْ م ِ

يْ
آ ا

َ
دَّۤىِٕدَ وَل

َ
قَٕ

ْ
ا ال

َ
ىَدْيَ وَل

ْ
ا ال

َ
حرََامَ وَل

ْ
ىْرَ ال ا الرَّ

َ
 وَل

 
َ
نُ قَيْمٍ ا

 
مْ شَنَا

ُ
رِمَنَّك ا يَجْ

َ
جُمْ فَاصْطَادُوْا  وَل

ْ
ل
َ
هِمْ وَرِضْيَانًا  وَاِذَا حَل ِ

ب  نْ رَّ د مِ 
ً

جَغُيْنَ فَضْٕ َْ مْ عَنِ يَ
ُ
وكْ نْ صَدُّ

عُ ا
ْ
اِثْمِ وَال

ْ
ى ال

َ
ا ثَعَاوَنُيْا عَل

َ
ى  وَل قْي  بِر ِ وَالجَّ

ْ
ى ال

َ
نْ ثَعْجَدُوْْۘا وَثَعَاوَنُيْا عَل

َ
حرََامِ ا

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
دْوَانِ  وَاثَّقُيا الٰلَّ  اِنَّ ل

عِقَابِ 
ْ
 الٰلَّ شَدِيْدُ ال

Terjemahnya; 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang 
diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu 
telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 
kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan 
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 
sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas maka Islam senantiasa mengingatkan agar 

hidup untuk saling tolong menolong,  adapun kegiatan bagi hasil di Desa Tonasa jika 

dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa 

perjanjian yang dilaksanakan dengan niat awalnya adalah sebagai bentuk upaya 

saling tolong menolong. 

Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan 

oleh masyarakat di Desa Tonasa merupakan suatu kegiatan yang dapat menciptakan 

kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas antar sesama warga, dan 

menumbuh suburkan sifat tolong-menolong di kalangan masyarakat muslim Tonasa, 

walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan 
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dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil yang diharapkan memberikan keuntungan 

bagi kedua belah pihak. 

Dalam salah satu hadis Rasulullah Saw. sebagaimana dikemukakan oleh 

Afzalur Rahman disebutkan bahwa: 

 

 

Artinya : 

“Apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan 
cuma-cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebihbaik kamu 
menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil). 

Pembagian hasil seperti itu selain diungkapkan dalam hadis di atas hadits ini 

memberikan kebolehan persetujuan mengingat ada pemilik kebun yang tidak punya 

waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sedangkan sebaliknya ada pekerja 

yang cukup waktu luang untuk mengurus sebuah kebun tetapi ia tidak mempunyai 

kebun atau lahan. 

Rukun dan Syarat Sahnya akad Muzara‟ah adalah point penting yang perlu 

diperhatikan setelah dasar hukumnya, adapun penerapan sistem bagi hasil Tesang 

yang terlaksana di Desa Tonasa meskipun tidak disebut sebagai akad Muzara‟ah  ini 

perlu ditinjau apakah telah memenuhi syarat tersebut. 

Berdasarkan hasil yang penelitian maka adanya perjanjian ini terdiri dari 

pemilik, penggarap, lahan, dan akad perjanjian, dimana  jika ditinjau dari hasil 

wawancara maka keempat faktor tersebut telah terpenuhi, dimana perjanjian yang 

berlangsung adalah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mendapat keuntungan 

bersama dan tolong menolong.  

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa ini telah memenuhi syarat pembagian sesuai syariat Islam yaitu 
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pembagian setengah-setengah, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari 

dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara 

Muzara‟ah dengan rasio bagi hasil 1/3 : 2/3, ¼ : ¾, ½ : ½. 

Manfaat yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak, baik penggarap dan 

pemilik tidaklah sedikit selain sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan 

tambahan, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga sebagai bentuk usaha 

untuk menciptakan saling kerjasama, tolong menolong dan mempererat jalinan 

ukhuwah di antara mereka.  

Dalam ajaran Alqur‟an upaya menafkahkan sebagian harta kepada orang lain, 

tidak ditentukan bentuk dan jenisnya. Oleh karena itu, memberikan lahan atau kebun 

kepada orang lain diolah dan digarap dalam hemat penulis juga termasuk salah 

bentuk menafkahkan harta kepada orang lain. Salah satu dalil yang menunjang 

tentang tidak adanya bentuk yang jelas atas membelanjakan sebagian harta.Allah 

berfirman dalam QS Ali Imran /3 : 92. 

يْنَ  وَمَا ثُنْفِقُيْا مِنْ  بُّ حِ
ُ

ا ت بِرَّ حَتٰى ثُنْفِقُيْا مَِِّ
ْ
يا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
 شَيْءٍ فَاِنَّ الٰلَّ بِهٖ عَلِيْمٌ  ل

Terjemahnya; 

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal 
itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. 

Di ayat lain disebutkan bahwa Allah berfirman dalamQS Al‟ Baqarah/2: 148. 
مُ الٰلُّ جَمِيْعًا   اِنَّ 

ُ
تِ بِك

ْ
يْنُيْا يَأ

ُ
يْنَ مَا ثَك

َ
تِ  ا يْر  خَ

ْ
يْىَا فَاسْتَبِقُيا ال ِ

 
جْىَةٌ وُيَ مُيَل ٍ و ِ

 
ِ شَيْءٍ وَلِكُل

 
ل

ُ
ى ل

 
 الٰلَّ عَل

ََِ قَدِيْر

Terjemahnya; 

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka 
berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti 
Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. 
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Bertolak dari kedua firman Allah di atas, menggambarkan kepada kita bahwa 

salah satu cara untuk menafkahkan sebagian harta sekaligus berlomba dalam mencari 

keridhaan dan kebaikan adalah mempekerjakan orang lain, termasuk dalam 

pengolahan lahan atau kebun. Sebab bagi mereka bekerja sebagai bertani walaupun 

lahannya milik orang lain, merupakan suatu pekerjaan mulia. Dan berkebun jauh 

lebih baik dari pada mencuri atau meminta-minta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Praktek penerapan bagi hasil di Desa Tonasa disebut sistem bagi hasil Tesang 

yakni sistem yang terlaksana tanpa perjanjian tertulis tetapi tetap memegang 

teguh kepercayaan yang didasarkan pada bentuk kesepakatan diawal 

perjanjian, dimana modal awal berupa keperluan bertani disediakan oleh 

pemilik lahan, dan hasil yang diperoleh akan dibagi dua berdasarkan hasil 

atau keuntungan penjualan yang diperoleh.  

2. Proses yang dijalani oleh masyarkat di desa Tonasa merupakan perwujudan 

saling tolong menolong sesuai konsep dasar Muzara‟ah, begitupun dengan 

biaya dan permodalan yang digunakan berasal dari pihak pemilik lahan dan 

pembagian yang berdasarkan rasio bagi hasil Muzara‟ah adalah 1/3:2/3, 1/4: 

3/4, 1/2 : 1/2, sistem bagi hasil setengah-setengah termasuk dalam  rasio bagi 

hasil yang dianjurkan hal ini telah terpenuhi pada sistem Tesang yang 

dilaksanakan di desa Tonasa.  

B. Saran 

Peneliti menyadari masih terdapat beberapa kekurangan didalam karya tulis 

ini sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun, adapun penelitian ini 

hanya memilih responden secara acak, sehingga kedepannya dapat dilakukan lanjutan 

penelitian dengan mempertimbangkan pembagian berdasarkan dusun yang ada di 

desa Tonasa.  
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LAMPIRAN 

A. Dokumentasi Wawancara 
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Gambar 2. Wawancara dengan Pak Asri  Pemilik Lahan dan Kepala Dusun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Fitriani, Pemilik Lahan  
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(ii.Penggarap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Pak Bambang, penggarap lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Wawancara dengan Deang Jarie, penggarap lahan 
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Gambar 6. Pak Abi, Penggarap Lahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pak Dengta, Penggarap Lahan 
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