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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1.   Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif a tidak dilambangkan ا

 ba b bc ب

 ta t tc ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha k ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin s es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
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 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em و

ٌ   nun n en 

 wau w we و

 ha y ha ھ

 hamzah „ apostrof ء

 ya y ye ي

 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
 

2.   Vokal 
 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal  tunggal  bahasa  Arab  yang  lambangnya  berupa  tanda  atau  harakat, 
 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x



 
 
 
 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 ḍammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
 

dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu: 
 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

 fatḥah dan wau Au a dan u 

 

Contoh: 
 

 kaifa :      كيف ٌ 
 

 haula : ھٌٌٌٌٌىل ٌ 
 

3. Maddah 

Maddah  atau  vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

ي...  ...ا| ٌ  ٌ 
Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas 

 

 ي
Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas 

 Dammah dan wau u u dan garis di atas 
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Contoh 
 

 

 mata :يات ٌ 
 

ري ٌ   ٌ : rama 
 

قيم ٌ   ٌ : qila 
 

ىت ٌ  ي ٌ   ٌ : yamutu 
 

4.   Tā’marbūṫah 
 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟ٌٌٌٌmarbūṫah yang hidup 

Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 

dengan huruf "t". ta‟marbutah yang   mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 

"h". 

Contoh: 
 

ل ٌ  األطف ٌ  روضة ٌ   ٌ : raudal al-at fal 
 

ضهة ٌ  انفا ٌ  ة ٌ  ي ٌ  د ٌ  ان ٌ   ٌ : al-madinah al-fadilah 
 

ة  al-hikmah : اٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌنحك ٌ 
 

5.   Syaddah (Tasydid) 
 

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah tersebut. 

Contoh: 
 

ا  rabbana :رب ٌ 
 

ا جي ٌ   ٌ : najjainah 
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6.   Kata Sandang 
 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai 

dengan  bunyi  huruf  yang ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l" (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 
 

-al :انفهسفة ٌ 

falsafah 
 

لاد ٌ   al-biladu :انب
 

7.   Hamzah 
 

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah 

dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

 

Contoh: 
 

 

1. Hamzah di awal 
 

أيرت ٌ   ٌ : 

umirtu 
 

2. Hamzah tengah 
 

 ta’ muruna :تأيرو  ٌ ٌ 
 

3. Hamzah akhir 
 

 :شيء ٌ 

syai’un 
 

8.   Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi 

kata-kata   tertentu   yang   penulisannya   dengan   huruf   Arab   yang   sudah lazim 
 

 
 



 

 
 
 
 

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan, 

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan d ua 

cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 
 

Fil Zilal al-Qur’an 
 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 
 

9.   Lafz al-Jalalah (اّ لاه   ) 
 

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

berkedudukan  sebagai  mudaf  ilahi  (frasa  nominal),  ditransliterasi  tanpa  huruf 

hamzah. 

Contoh: 
 

دي ٌ  ٌ   اٌللٌ ٌ   ٌ Dinullahانههبا billah 
 

Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 
 

 

ى ٌ  ھ    ٌ  اللٌ ة ٌ  ٌ  رح ٌ   Hum fi rahmatillah في ٌ 
 

 

10. Huruf Kapital 
 

Meskipun   dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini   huruf   kapital   dipakai.   Penggunaan huruf   kapital   seperti   yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 

awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 

huruf awal dari kata sandang. 
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Contoh: 
 

 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
 

 

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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Nama  : Muhammad Najir 
NIM    : 10100114152 

ABSTRAK

Judul   : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil antara 
Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros 

 
Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek 

Bagi Hasil antara Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros. Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bentuk 
kerjasama antara Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa 
Kabupaten Maros. 2) Proses Pembagian Hasil Usaha Juragan dan Nelayan di Desa 
Pa’jukukang Kecamatan  Bontoa  Kabupaten  Maros.  3)  Tinjauan  hukum  Islam 
tentang bagi hasil yang dilakaukan oleh Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang 
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif 
deskriptif yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang 

lengkap, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syari’i, sosial/sosiologis, 

dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Bentuk kerjasama antara nelayan 

dan juragan Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros setelah 
melalui proses dalam kerjasama antara juragan dan nelayan, bentuk kerjasama 
mereka itu Mudarabah (Bagi Hasil) karena terpenuhi semua unsur syarat dalam 
Mudarabah itu sendiri. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dimulai 
dengan adanya Pemilik Modal, Nelayan dan Juragan. Ketiga unsur tersebut 
melakukan bentuk kerjasama yang di sebut Mudarabah, dimana setelah sepakat 
untuk kejasama, di situlah mereka berkumpul untuk membicarakan kesepakatan 
(Janji), kesepakatan tersebut dilaksanakan dan di bagi hasilnya, ketika nelayan 
selesai berlayar (menangkap Ikan) setiap 1 kali dalam satu bulan. Berdasar tinjuan 
hukum Islam antara kerjasama bagi hasil antara nelayan dan juragan. Akad 

perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan juragan 

di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah sah menurut 

hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun, akan tetapi 

berdasarkan hukum positif, perlu adanya perjanjian secara tertulis agar dapat 

meminimalisir terjadinya permasalahan yang akan terjadi. 
 

Implikasi Penelitian ini bahwa pencatatan kerjasama bagi hasil 

penangkapan ikan hendaklah para pihak yang tergabung dalam suatu usaha 

mengadakan akad perjanjian secara tertulis baik yang menyangkut tentang 

perjanjian kerja maupun bagi hasil serta modal yang digunakan dalam usaha. Agar 

mendapatkan  kekuatan  hukum  dan  kepastian  tentang  usaha  yang  dijalankan. 

Dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan adanya hutang harus diselesaikan 

dengan baik. Agar juragan serta bakul perbekalan (orang yang dihutangi) dapat 

melanjutkan usahanya, dengan tidak adanya keterbatasan modal yang dihutang. 

Dalam menyelesaikan suatu masalah antara nelayan dan juragan hendaklah tetap 

berpegang pada hukum syari’at Islam. 
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BAB I 
 

 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

PENDAHULUAN

 

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak dapat hidup 

sendiri karena sejatinya manusia selalu membutuhkan orang lain  dalam hidup 

bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia  memerlukan 

adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. 

Manusia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan yang tidak pernah berkurang bahkan makin hari makin bertambah. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS al-Jumu’ah/62:10. 
 
 
 

ٌ  كثيرا  لعلكم تبغوا من  فضل ٱٌَّ لٌ وٌٱذكورا ٱٌَّ ل فٌإذا  قضيت ٱٌلصلوة  فٲنتشروا  في ٱلۡرض وٌٱ

 تفلحون

 

 

Terjemahnya: 
Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.

1
 

 

Manusia hidup bermasyarakat  yang selalu berhubungan satu sama lain 

untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu caranya yaitu dengan 

melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pekerjaan. Suatu pekerjaan akan 

lebih   mudah   dilakukan   apabila   dilakukan   secara   bersama-sama   maupun 

kelompok. Dalam realitas sosial sering kali di lihat bahwa kebutuhan akan 

kerjasama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam 

kehidupan. Pada kenyataanya, sering kali ketika seseorang mempunyai modal, 

namun tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan mengelolah 
 
 
 
 

1
Kementeriam Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Mahkota, 2012), h. 554. 
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usaha produktif, dan sebaliknya. Maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan 

kerjasama dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

Kerjasama itu sendiri merupakan sebuah interaksi, baik itu interaksi antar 

individu dengan individu maupun interaksi antara sosial dengan individu yang 

secara bersama-sama berusaha mewujudkan kegiatan untuk mencapai tujuan 

bersama.  Beberapa  sosiolog  menganggap  kerjasama  itu  merupakan  bentuk 

interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya, sosiolog lain menganggap bahwa 

kerjasama  lah  yang  merupakan  proses utama.  Golongan  terakhir  memberikan 

pemahaman kerjasama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk 

interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat 

dikembalikan pada kerjasama. 

Kerjasama ini di maksudkan untuk melakukan suatu usaha bersama antara 

orang perorang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan 

bersama.
2 

Dalam hubungannya dengan kebudayaan suatu masyarakat, kebudayaan 

ikut berpengaruh terhadap hal yang mengarahkan dan mendorong terjadinya kerja 

sama.
3
 

 

Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  terdiri  dari 
 

17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 104.000 Km
2
, dengan luas wilayah 

laut  mendominasi  total  luas  teritorial  Indonesia  sebesar  7,7  juta  Km
2
.
4   

Luas 

daratan Indonesia hanya 1.9 juta km
2
, sedangkan luas wilayah perairan laut 

Indonesia 5,8 juta Km
2  

yang terdiri dari 3,1 juta Km
2  

perairan nusantara dan 2,7 

juta  Km
2    

perairan  Zone  Ekonomi  Ekslusif  (ZEE).  Dengan  potensi  lestari 

Maximum Sustainable Yield (MSY) sumberdaya perikanan laut sebesar 6,4 juta 
 

 
2
Soerjono  Soekanto,  Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Raja Grafindo  Persada, 

2007), h. 65. 
 

3
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 67. 

 

4
Data Pokok Kelautan dan Perikanan Periode s.d Oktober 2011, KKP BPS RI.
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ton pertahun, sedangkan yang baru dimanfaatkan sebesar 80% dari MSY yaitu 
 

5,12 juta ton pertahun.
5
 

 

Luasnya wilayah laut dan daratan yang subur sudah semestinya Indonesia 

menjadi  bangsa  yang makmur.  Menjadi tidak wajar manakala  kekayaan  yang 

sedemikian besarnya ternyata tidak menyejahterakan. Krisis moneter dan ekonomi 

pada tahun 1997 diyakini sebagai puncak gunung es atas salah kelola negeri ini. 

Sebuah  kehancuran  negeri  yang kaya  adalah  jika  rakyatnya  miskin,  tanahnya 

subur namun pangan sangat mahal. 

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu contoh bentuk salah kelola 

yang ada di negeri ini. Berpuluh-puluh tahun perhatian terhadap sektor kelautan 

dapat dikatakan minus. Akibatnya potensi lestari ikan di laut yang menjadi 

kekayaan negeri  ini hanya sebuah opini saja. Bahkan menjadikan bangsa  dan 

negara yang kaya, namun miskin masyarakatnya. Ironisnya hanya dinikmati 

beberapa orang dan bangsa lain yang lebih banyak meraup kenikmatan. 

Kritik tajam dan arah pembangunan yang berorentasi kedaratan menjadi 

titik  pacu  membangun  dunia  kelautan.  Laut  yang selama  ini  termarginalisasi, 

hanya  dijadikan  tempat  buang  sampah,  limbah  mendapat  perhatian  baru.
6
 

Persoalan sosial paling dominan yang dihadapi nelayan di wilayah pesisir adalah 
 

masalah kemiskinan nelayan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini 

adalah berdasarkan data badan statistik pada bulan maret tahun 2012 jumlah 

penduduk miskin sebanyak 29,13 juta jiwa (11,96%) dari jumlah penduduk 

Indonesia sebanyak 243 juta jiwa, jumlah kemiskinan 10,65 juta jiwa (8,78%) di 

perkotaan dan 18,48 juta jiwa (15,12%) di pedesaan.
7
 

 
5
Ngurah  Adisanjaya,  MSI.  Potensi,  Produksi  Sumberdaya  Ikan  di  Perairan  Laut 

Indonesia dan Permasalahnya, 27 Mei 2009. 
 

6
Kusnadi, Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perubahan Sumber Daya Perikanan 

(Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 128. 
 

7
Badan Pusat Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia, 2002.
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Kabupaten Maros merupakan salah satu basis produksi perikanan terbesar 

di  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  dari  hasil perikanan  budidaya  maupun  tangkap. 

Maros mampu menyuplai 58,11 % dari produksi provinsi ikan sesulawesi selatan 

dari 185.822,56 ton pertahun. Fakta menunjukan Maros mempunyai potensi yang 

besar entah dari perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dan dalam 

pemasaranya biasa dilakukan di beberapa TPI yang ada di Maros, seperti halnya 

TPI Maros sebagai tempat pelelangan ikan bagi para nelayan penggarap di PPI 

Maros.
8
 

 

Masyarakat  nelayan  penggarap  TPI  Maros  terdiri  dari  beberapa  desa 

sekitar  yaitu:  Desa  Pajukukang,  Bonto  Bahari,  Tupabbiring  dan  Ampekale. 

Bahkan dari desa daerah lainpun ada. TPI Maros merupakan penghasil produksi 

ikan tangkap terbesar diantara pelelangan ikan yang ada di Maros. Berdasarkan 

laporan  hasil  tahunan  Dinas Perikanan dan  Kelautan  Kabupaten  Maros tahun 

2018. 
 

Masyarakat   nelayan   khususnya   nelayan   penggarap   di   PPI   Maros 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, pemilik perahu dan alat tangkapnya disebut 

juragan, anak buah kapal atau nelayan disebut sawi sedangkan pembeli ikan di 

laut dan kemudian membawa ikan hasil tangkapan ke tempat pelelangan disebut 

pabalolang. 

Dalam pengoperasian perahu, nakhoda/pemimpin anak buah kapal perahu 

nelayan disebut punggawa. Sekalipun sebagai pemimpin perahu, punggawa 

termasuk kategori nelayan, hanya karena memiliki pengetahuan kelautan dan 

kemampuan  pemimpin  yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  sesama  nelayan 

lainnya. Seorang nelayan dapat dipercaya atau naik statusnya menjadi punggawa, 
 
 
 
 

 
8
Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan Kabupaten Maros, 2016
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dengan  kata  lain  punggawa  adalah  nelayan  yang  telah  mengalami  mobilitas 

vertikal. 

Secara umum rekrutmen punggawa dan sawi dalam organisasi 

penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan sistem kepercayaan secara 

lisan. Jika seorang juragan mempercayakan seseorang yang diamanahi sebuah 

kapal perahu maka baginya mempunyai tugas melakukan pencarian ikan dengan 

alat tangkap yang disediakan oleh juragan bersama beberapa ABK (anak buah 

kapal) yang telah direkrut oleh punggawa. Jadi juragan hanya merekrut seorang 

punggawa untuk melakukan ikatan kerjasama dan selanjutnya punggawa yang 

bertugas merekrut para sawi sebagai partner dalam melakukan penangkapan ikan 

di laut. 
 

Jika sudah merekrut punggawa dan sawi, dalam organisasi penangkapan 

dilakukan  dengan  menggunakan  ikatan  pinjaman  (ijarah).  Ikatan  pinjaman 

(ijarah) ini sejenis dengan “uang kontrak kerja”. Sebagian atau keseluruhan dana 

ikatan pinjaman (ijarah) diperoleh punggawa dan sawi dari juragan. Jika 

punggawa dan sawi bermaksud untuk pindah kerja ke juragan yang lain maka 

punggawa dan sawi harus melunasi terlebih dahulu ikatan pinjamannya itu. 

Terjadinya pinjaman ikatan pada punggawa dan sawi karena keuangan 

yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena 

seperti inilah yang terjadi pada mayoritas masyarakat nelayan penggarap di PPI 

Maros. Sedangkan sistem bagi hasil yang dilakukan setelah menjual hasil 

tangkapan ikan adalah dengan sistem bagi hasil yang sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat nelayan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Maros. Sehingga menjadi hukum 

adat istiadat yang berlaku tanpa kesepakatan baru dalam pembagian hasil yang 

nanti akan dilakukan.
9
 

 
 
 

9
Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, 07, April, 2016.
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Akibatnya banyak nelayan penggarap dan para ABK (anak buah kapal) 

merasakan ketidak adilan bagi mereka, meskipun tidak setuju dengan sistem 

pembagian hasil tangkapan tersebut mereka tetap harus mematuhinya walaupun 

sebenarnya mereka merasakan ketidak cukupan untuk biaya hidup sehari-hari, di 

sisi lain jika mereka ingin pindah ke juragan lain merekapun harus melunasi uang 

pinjaman yang menjadi uang kontrak kerja yang telah di sepakati sebelumnya. 

Konsep  mudarabah  sebagai  salah  satu  bentuk  kerjasama  dalam  sistem 

bisnis Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret 

system   kerjasama   pada   masyarakat   khususnya   dalam   pembagian   hasil 

penangkapan ikan antara nelayan sebagai mudharib dan juragan sebagai shahibul 

maal pemodal pemilik perahu serta alat tangkapnya di PPI Maros. 

Persoalan  selanjutnya  adalah  mengapa  masyarakat  nelayan  PPI  Maros 

yang notabene keislamannya sangat kuat masih saja terjebak pada praktek-praktek 

kerjasama dan perjanjian tidak islami. Jawaban inilah yang ingin dicari dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka persoalan pokok masalah adalah 

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil antara Juragan dan 

Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 

1.   Fokus Penelitian 
 

Fokus penelitian adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Bagi Hasil antara Juragan dan Nelayan di Desa Pajukukang Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros. Peneliti akan berupaya mencari data dan fakta tentang 

Praktek bagi hasil tersebut. Selain itu penulis juga mencari bagaimana Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Praktek Bagi Hasil antara Juragan dan Nelayan.
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2.   Deskripsi Fokus 
 

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik bagi Hasil 

antara Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros”. Masalah ini akan di jelaskan sebagai langkah awal penulis 

agar pembaca lebih memahami masalah yang dimaksud. Untuk menghindari 

perbedaan persepsi terhadap kata yang mengandung pengertian lebih dari satu, 

maka penulis memberikan batasan pengertian yang dianggap perlu dalam judul 

diatas. 
 

a. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah 

menyelidiki atau mempelajari dsb).
10

 

b.   Hukum  Islam  adalah  sebuah  system  hukum  yang  didasarkan  atas 

syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur’an dan 

Sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan Islamic Law System 

atau  The  Moslem Legal  Tradition,  yang dianut  oleh  negara-negara 

Islam.
11

 

c.   Bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil 
 

usaha antara penyedia dana dan pengelolah dana.
12

 

 

d.   Juragan adalah Sebutan orang upahan terhadap majikan, tuan, nyonya, 

aturan yang berlaku di Indonesia baik tertulis dan tidak tertulis.
13

 

e.   Nelayan  adalah  orang  yang  mata   pencaharian  utamanya  adalah 
 

menangkap ikan (di laut).
14

 

 
 

10
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1998 ), h. 1. 
 

11
Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan (Cet. I, Makassar: IKAPI, 

2010), h. 17. 
 

12
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia   (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999), h. 153. 
 

13
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia   (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999), h. 362.
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C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan data dan fenomena yang secara singkat digambarkan dan dari 

masalah pokok dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut : 

1.   Bagaimana  bentuk  kerjasama  antara  Juragan  dan  Nelayan  di  Desa 
 

Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 
 

2.   Bagaimana proses pembagian hasil usaha antara Juragan dan Nelayan di 
 

Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros? 
 

3.   Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil yang dilakukan oleh 

Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros? 

D.  Kajian Pustaka 
 

Dalam peneilitian ini, referensi penulis masih sangat terbatas namun yang 

menjadi acuan antara lain: 

a.   Ahmad Mujahidin, M.Ag, Hukum Perbankan Syariah, Tahun 2016, 

Jakarta. Buku ini berisi  Hukum-hukum tentang muamalah terutama 

dalam perbankan syariah. Sedangkan penelitian ini selain membahas 

tentang hukum muamalah secara umum juga membahas tentang 

tinjauan  hukum  islam  mengenai  sistem  kerjasama  yang  dilakukan 

antara Juragan dan Nelayan. 

b.   Nasrun Haroen, M.A. 2013, Ushul Fiqh I, Cet I; Jakarta. Buku ini 

menjelaskan   tentang   Hukum-hukum   tentang   muamalah   terutama 

dalam perspektif fiqih. 

c.   Nurul  Mu’minati  Idris,  skripsi  dengan  judul  Implementasi  Syariah 
 

Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone, 
 

 
14

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1999), h. 422.
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Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Syariah 

Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone. 

Perbedaannya dengan penelitian ini lebih membahas tentang 

mudharabah dalam konteks bagi hasil antara Juragan dan Nelayan. 

d. Khaeruddin, skripsi dengan judul Pengaruh Pengetahuan Nasabah 

Mengenai Akad Bagi Hasil (mudharabah) Deposito Syariah terhadap 

Keputusan Menabung Pada PT. Bank Sulselbar Uus Makassar, tahun 

2013.  Skripsi  ini  menulis  tentang  Pengaruh  Pengetahuan  Nasabah 
 

Mengenai Akad Bagi Hasil (mudarabah). 
 

Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah bukan tentang 

Mudarabah yang diterapkan di Bank baik Konvensional maupun bank syariah, 

Seperti penelitian sebelumnya. Dari hal itulah dasar pertimbangan peneliti dalam 

melakukan penelitian ini adalah tentang bagaimana perbedaan mudarabah yang di 

terapkan di Bank dengan Mudarabah yang di terapkan dalam Praktik Bagi Hasil 

antara Juragan dan Nelayan. 

E.  Tujuan & Kegunaan Penelitian 
 

1.   Tujuan Penelitian 
 

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka tujuan penyusunan skripsi ini 

adalah: 
 

 
 

a.   Untuk mengetahui bentuk kerjasama antara Juragan dan Nelayan di 
 

Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 
 

b.   Untuk mengetahui proses hasil usaha antara Juragan dan Nelayan di 
 

Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 
 

c.   Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang bagi Hasil yang di 

lakukan oleh Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros.
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2.   Kegunaan Penelitian 
 

Kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi penelitian yang di 

lakukan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

a.   Menambah informasi atau pemahaman tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap bagi hasil yang dilakukan oleh Juragan dan Nelayan di Desa 

Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 

b. Untuk kegunaan praktis menjadi sumbangsih pemikiran kepada 

masyarakat  umum  khususnya  masyarakat  Nelayan  di  Desa 

Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 

c.   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pengambil 

kebijakan yang terkait masalah bagi hasil antara Juragan dan Nelayan 

di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.
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BAB II TINJAUAN 

TEORETIS 

A.  Teori Bagi Hasil (Mudarabah) dalam Hukum Islam 
 

Bagi Hasil (Mudarabah) dalam Islam 
 

a.   Pengertian Bagi Hasil (Mudarabah) 
 

Mudarabah secara etimologis berasal dari kata dharb. Dalam bahasa Arab, 

kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di anataranya, 

memukul; dharaba Ahmad al-kalba, mengalir; dharaba damuhu, dan lain 

sebagainya. 

Mudarabah di dalam Al-Qur’an, tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur’an 

hanya mengungkapkan mustaq dari kata dharaba sebanyak 58 kali.
1  

Sementara 

dalam hadits, akar kata Mudarabah juga banyak disebutkan, namun memliki arti 

yang bermacam-macam, misalnya hatta nudhaariba al qaum, sehingga kami 

memerangi kaum tersebut. Dharaba disini berarti peran atau jihad. 

Definisi  terminologi  Mudarabah  dalam  fiqh  muamalah,  diungkapkan 

secara bermacam-macam oleh beberapa ulama mazhab, di antaranya: 

1. Mazhab Hanafi, yaitu: suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam 

keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari 

pihak lain. 

2.   Mazhab Maliki, yaitu: penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal 

dalam  jumlah  uang  yang  ditentukan  kepada  seorang  yang  usaha 

dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan. 

3.   Mazhab Syafi’i, yaitu: bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah 

uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang 

dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. 
 

 
1
Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: UPP AMP, 2004), h. 80. 
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4.   Mazhab  Hanbali,  yaitu:  penyerahan  suatu  barang  atau  sejenisnya 

dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang 

mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari 

keuntungannya. 

b.  Jenis- jenis Mudarabah 
 

Secara  umum  Mudarabah  terbagi  pada  dua  jenis,  yaitu  Mudarabah 

mutlaqah dan Mudarabah muqayyadah.
2
 

 Mudarabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul 

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi 

oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu, dan daerah bisnis. 

    Mudarabah   muqayyadah   adalah   kebalikan   dari   Mudarabah 
 

mutlaqah.  Si  mudharib  dibatasi  dengan batas,  jenis usaha, atau 

tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan 

kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki dunia 

usaha. 

c.   Unsur-unsur (Rukun) akad Mudarabah 
 

Unsur-unsur akad Mudarabah yang harus ada didalamnya dan menjadi 

prasyarat sahnya transaksi Mudarabah  itu,
3 

adalah: 

1)  Ijab Qabul 
 

2)  Adanya dua pihak (pihak penyedia dan pengusaha) 

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu: 

    Cakap bertindak hukum yang syar’i 

 Memiliki    kewenangan/    member    kuasa    dan    menerima 

pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi 
 

 
2
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Cet. I 

Jakarta: Taskia Insitute, 1999), h. 173. 

3
Muhammad, Etika Bisnis Islami, h. 85.
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modal   kepada   pengelola   modal   merupakan   suatu   bentuk 

pemberian kuasa untuk mengelola modal tersebut. 

3)  Adanya modal 
 

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut: 
 

 Modal  harus  jelas  jumlah  dan  jenisnya  dan  diketahui  oleh 

kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad  Mudharabah 

sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan. 

    Harus berupa uang (bukan barang). 
 

    Uang bersifat tunai bukan utang. 
 

 Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara 

langsung. 

4)  Adanya usaha (Al-maal) 
 

5)  Adanya keuntungan. 
 

d.  Kesepakatan dan Implikasi Kontrak 
 

Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa keuntungan- 

keuntungan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua 

belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya Mudarabah tersebut. 

Hal-hal yang harus disepakati,
4 

antara lain: 

1)  Manajemen. Ketika mudharib telah siap dan menyediakan tenaga untuk 
 

kerjasama  Mudarabah  maka  saat  itulah  ia  mulai  mengelola  modal 
 

shahibul al-maal. 
 

2)  Tenggang waktu usaha dianggap penting karena tidak semua modal 

yang diberikan kepada mudharib itu dana mati yang tidak dibutuhkan 

oleh pemiliknya. 
 
 
 
 
 

4
Muhammad, Kontruksi Mudharabah, h. 67.
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3)  Jaminan  bertujuan  untuk  berjaga-jaga  bahwa  jika  shahibu  al-maal 
 

khawatir akan munculnya penyelewengan akan mudharib. 
 

e.   Manfaat Mudarabah 
 

Manfaat Mudharaba,
5 

yaitu: 
 

1)  Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan 

usaha meningkat. 

2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah 

pendanaan secara tetap tetapi di sesuaikan dengan pendapatan /hasil 

usaha bank 

3)  Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan  cas flow (arus 

usaha) sehingga tidak memberatkan nasabah. 

B.  Kerjasama ( musyarakah) dalam Islam 

a. Pengertian Kerjasama Musyarakah 

Kata asy-syarikah atau al-musyarakah berarti persekutuan, perserikatan, 

berasa dari kata syarika yang berarti sekutu, rekan, atau partner.
6 

Menurut nasrun 

haroen secara etimologi asy-syirkah berarti pencampuran antara sesuatu dengan 

yang lainnya, sehingga sulit dibedakan.
7
 

Menurut istilah, dikemukakan oleh ulama malikiyah: keizinan unuk 

bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama. 

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah dikemukakan hak bertindak 

hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakati. 

Menurut ulama Hanafiyah akad yang dilakukan oleh orang yang bekerja 
 

sama dalam modal dan keuntungan. 
 
 
 
 
 

h. 715. 

5
Muhammad, Etika Bisnis Islami, h. 183. 

 

6
Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia Al Munawir (cet. V, Jakarta: 1997), 

 

 
7
Nasrun Haroen, Figih Muamalah (Cet.I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 200), h. 165.
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b. Dasar Hukum Kerjasama 
 

1)  Al-Qur’an 
 

Adapun  ayat-ayat  yang  mengatur  kerjasama  terdapat  dalam  QS  Al- 

Baqarah ayat 198 berbunyi: 

بتغوا فضلٌ  هي ربكن فإاذ أفضتن هي عرفت فٱذكورا ٱَّ لٌ عند ٱلوشعر ت  ليس عليكن جناح أى 
 

 ٱلحرام وٱذكوره كوا ىدىكن وإى كنتن هي قبلوۦ لويٱٌلضاليي
 

 
Terjemahnya: 

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) darI Tuhanmu. 
Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, berdzikirlah kepada Allah di 
Masy´arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk 

orang-orang yang sesat”.
8
 

 

c. Jenis-jenis Kerjasama 
 

Menurut  Muhammad  Syafi’iٌ Antonio  secara  umum  prinsip  bagi  hasil 

dalam perbankan dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu al-musyarakah,   al- 

mudarabah, al-muzara’ah dan al-muzaqah. Yang paling banyak dipakai adalah 

al-musyarakah, dan al-mudarabah.Sedangkan al-muzara’ah dan al-muzaqah 

biasanya dalam bidang pertanian. 

Al-musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan 

disebabkan waris atau wasiat maupun kondisi lainnya, dan musyarakah akad yaitu 

karena  disebabkan  oleh  kesepakatan.  Al-musyarakah  akad  terdiri  dari  lima 

macam: yaitu syirkah inan, mufawadhah, wujud, a’mal, dan musyarakah.
9
 

Nasrun Haroen membagi syirkah uqud sebagai berikut: 
 

1)  Syirkah inan 

Yaitu perserikatan atas modal yang jumlahnya tidak harus sama antara 

yang bersekutu dengan pembagian untung yang sama. 
 
 

 
31. 

8
Kementerian Agama, Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Samad, 2014), h. 

 

 
9
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Cet. VII, Jakarta:

Gema Insane, 2003), h. 90-93.
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2)  Syirkah mufawadhah 
 

Yaitu perserikatan atas modal yang sama jumlahnya harus sama dan 

pekerjaan antara yang bersekutu dengan pembagian untung yang sama. 

3)  Syirkah wujuh 
 

Yaitu  perserikatan  atas  pembelian  barang  dengan  cara  kredit  dan 

menjualnya kembali dengan pembagian untung yang sama. 

4)  Syirkah abdan 
 

Yaitu  perserikatan  atas  pekerjaan  antara  yang  bersekutu  dengan 

pembagian imbalan yang sama. 

5)  Syirkah mudarabah 
 

Yaitu  perserikatan  antara  pemilik  modal  dengan  pengelola  modal 
 

(pekerja) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
10

 

 

d.  Rukun dan Syarat Kerjasama 
 

Rukun kerja sama terdiri dari empat yaitu: 
 

1.   Pelaku (pemilik modal dan pengelola), syaratnya cakap hukum dan 

berwenang. 

2.   Objek, syaratnya modal harus jelas, berupa uang, bukan utang dan 

dapat diserahkan. 

3.   Ijab Qabul, syaratnya merupakan kerelaan. 

4.   Nisbah keuntungan, dengan syarat jelas berupa persentase dari modal 

dibagi bersama dan resiko ditanggung pemilik modal.
11

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

Nasrun Haroen, fiqh muamalah, h. 168-172. 
 

11
Muhammad syafi’i Antonio, bank syariah dari teori ke praktik, h. 177.
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e.   Etika Kerjasama 
 

Konsep dasar etika dalam kerjasama islam seperti kesatuan (tauhid unity) 

adalah menjadikan harta sebagai sarana tolong-menolong antara hamba Allah, dan 

kecondangan terhadap keuntunga tidak melebihi kecintaan kepada Allah. 

Dalam etika keseimbagan (Equilibrium/Adil) dalam musyarakah 

kepercayaan pemilik modal diseimbangkan oleh pekerja dengan kejujuran, dan 

anatara bagi hasil dan tanggung resiko. 

Kehendak bebas dalam perolehan keuntungan dibatasi dengan keuntungan 

harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan modal semata. 

Tanggung jawab menanggung resiko selama pekerja melaksanakan usaha 

sesuai prinsip syariah yaitu kerja keras, amanah, dan jujur maka dia tidak 

bertanggung jawab atas resiko, kerugian tetap ditanggung pemodal. 

 

 
C.  Penyerahan ( Wakalah) 

 

a.   Pengertian Wakalah 
 

Wakalah atau perwakilan, di sebut juga al-wikalah berarti al-tafwid berarti 

penyerahan, perwakilan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. 

Wakalah menurut istilah para ulama di antaranya: 

1)  Hanafiyah berpendapat, bahwa wakalah adalah seseorang menggantikan 

posisi orang dalam pengelolaan (masalah tertentu). 

2)  Malikiyah  berpendapat,  bahwa  wakalah adalah  seseorang menempati 

(menggantikan) posisi orang lain dalam haknya, dan iya melaksanakan 

posisi tersebut. 

3)  Syafi’iyah berpendapat bahwa, wakalah adalah perumpamaan seorang 

memberikan kuasa kepada orang yang di tunjuk untuk mewakili pda 

masa hidupnya.
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4)  Hanabilah berpendapat, bahwa wakalah adalah permohonan penggantian 

seseorang yang membolehkan melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan 

pihak lain, yang tugasnya adalah terkait dengan hak-hak Allah dan 

manusia. 

Dari beberapa defenisi di atas dapat dikemukakan bahwa wakalah adalah 

penguasaan hak,pelimpahan kekuasaan,dan pemberian mandat kepada orang yang 

di percaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu,untuk 

melakukan  tindakan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibenarkan  oleh  syariat 

islam. 

b.  Rukun dan Syarat 
 

Dalam melaksanakan wakalah  (perwakilan) harus memenuhi rukun dan 

syarat sebagai berikut: 

1.   Muwakkil (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa). Syarat orang uang 

mewakilkan haruslah seseorang pemilik yang dapat bertindak terhadap 

sesuatu yang di wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat 

bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena gangguan 

jiwa  atau anak  kecil  yang belum  dapat membedakan suatu  pilihan 

tidak  dapat  diwakilkan  yang  lainnya.  Keduanya  telah  kehilangan 

kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertinda.
12

 

 

2.   Wakil  (orang  yang  mewakili).  Syarat  orang  yang  mewakili  adalah 

orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguang jiwa, idiot, 

dan anak kecil yang tidak dapat memebedakana tidak sah untuk 

mewakilkan. Terdapat perbedaan pendapat yang terkait sah dan 

tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Mazhab 

hanafia membolehkan  bila  yang menjadi  wakil itu anak keci  yang 
 

12
Abd. Al-Rahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fiqh ‘ala al-madhahib Al-Arba’ah, Vol. 2 (Beirut: 

Dar Al-Fikr, t.tp), h. 168.
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sudah baligh, ada juga berpendapat bahwa baligh itu menjadi 

keharusan. Pendapat ini megambil pijakan kisah Amar bin Ummu 

Salmah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw. 

3.   Muwakkal   fih   (Sesuatu   yang   diwakilkan).   Syarat   utama   yang 

diwakilkan adalah: 1 hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik, 2) 

harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal 

tersebut diserahkan penuh kepadanya. 

4. Sesuatu yang di wakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat 

dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau 

perbuatannya. Diantaranya, jual beli, sewa menyewa, berutang, 

berhukum, dan berdamai. Menuntut syuf’ah, hibah, sedekah, gadai, 

pinjaman dan meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal 

ini berlaku pria dan wanita.
13

 

 

5.   Sighat (lafal untuk mewakilkan). Sighat itu disampaikan orang yang 

mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak 

yang mewakili menerimanya. 

c.   Dasar Hukum Wakalah 
 

1.   Al-Qur’an. 
 

2.   Sunnah. 
 

3.   Ijma’. 
 

4.   Qiyas 
 

d. Struktur Wakalah. 
 

1. Berakhirnya Wakalah. 

Transaksi wakalah di nyatakan berakhir apabila salah satu pihak sebagai 

berikut: 
 

13
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontenporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), h. 214.



20  
 

 
 
 
 
 

a.   Meninggalnya  salah  satu  pihak  (orang yang mewakilkan  atau  yang 

mewakili) yang melakukan perjanjian. 

b.   Bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila, sebab salah satu syarat 

di antara prang melakukan perjanjian harus berakal. 

c. Pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan, karena masa 

kontrak/perjanjiannya sudah berakhir. 

d.   Pemutusan  orang  yang  mewakilkan  kepada  wakil,  meskipun  wakil 

tidak   mengetahui   pendapat   ini   di   dukung   oleh   syafi’I   dan 

Hambali,tetapi menurut Hanafi wakil harus mengetahui putusan orang 

yang mewakilkan.Sebelum mengetahui masalah tersebut,berarti 

tindakan yang mewakilkan seperti belum diputuskan, dalam semua 

hukmnya. 

e.   Orang yang mewakili memutuskan sendiri, menurut mazhab Hanafi 

tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau 

tidak diperlukan kehadirannya, aga tidak terjadi sesuatu yang di 

inginkan, (bagi penulis keharusan memberitahu pengunduran diri itu 

masih tetap diperlukan). 

f.   Keluarnya orang yang mewakilkan dari kepemilikan.
14

 

 

d.  Hikmah Wakalah 
 

Pada prinsipnya wakalah merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. 

Oleh karena itu, baik orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili yang telah 

melakukan kerja sama atau perjanjian ada keharusan bagi keduanya untuk 

menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, menghilang rasa curiga, dan 

buruk  sangka.Dari  sisi  lain,  dalam  wakalah terdapat pembagian  tugas,  karena 
 

 
 
 

14
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 235.
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tidak  semua  orang  memiliki  kemampuan  dan  kesempatan  untuk  menjalankan 

pekerjaannya dengan dirinya sendiri. 

Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka nampaklah sikap saling 

toleransi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. 

Dengan demikian, orang yang mewakilkan akan terbantu dalam menjalankan 

pekerjaannya dan orang yang mewakilkan tidak akan kehilangan pekerjaannya di 

samping itu dia akan mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakaannya.
15

 

e.   Metodologi (Pendapat Fuqaha) 
 

Akad  atau  perjanjian  wakala  sah  dengan  cara  tanjiz,  ta’liq  dan  bias 

dikaitkan dengan masa yang akan datang. Wakalah biasa juga di tentukan tentang 

waktu dan dengan pekerjaan tertentu. Dimaksud dengan tanjiz adalah seperti 

ucapan: “Saya wakilkan kepadamu unruk membeli buku atau baju”. Sedang 

dimaksud dengan ta’liq adalah seperti ucapan: “Bila masalah sengketa tanah ini 

berhasil, maka anda akan menjadi wakil saya”, dan yang di maksud dengan 

mengaitkan  dengan  masa  yang  akan  datang  seperti  ucapan:  “Saya  kuasakan 

urusan keluarga ini kepada anda selama satu tahun untuk menyelesaikan”. 

Pendapat diatas adalah menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, sementara Syafi’iٌ

berpendapat tidak boleh mengaitkan sesuatu dengan syarat. 

Wakalah susatu saat bias sebagai sumbangsih dari orang yang mewakili, 

dan terkadang dengan upah, karena hal tersebut sebagai tindakan untuk orang lain 

dan baginya bukan suatu kepastian. Sehingga boleh meminta upah sebagai timbal 

balik pekerjaannya. Dalam masa seperti ini orang yang mewakilkan masyarakat 

kepada wakil, bahwa orang yang mewakili tidak boleh keluar kecuali setelah 
 
 
 
 
 
 

15
Abdul Rahman Ghazaly,  Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010), h. 191.
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waktu  yang  telah  di  tentukan  telah  berakhir,  jika  tidak,  maka  orang  yang 

mewakilkan berkewajiban mengganti.
16

 

Pengikut mazhan  Hanbali berpendapat, apabila orang yang mewakilkan 

mengatakan: “Juallah ini dengan harga seratus dan selebihnya untukmu”. 

Demikian ini dinyatakan sah, dan iya berhak memperoleh kelebihannya, pendapat 

ini didukung Ishaq dan yang lain. 

Pengertian mewakilkan secara mutlak bukan berarti wakil dapat bertindak 

seenaknya sendiri, tetapi maknanya dia berbuat untuk melakukan jual beli yang 

dikenal dengan masyarakat pedagang dan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi 

yang mewakilkan 

Menurut Abu  Hanifah bahwa wakil tersebut bleh menjual sebagaimana 

kehwndak wakil itu sendiri. Kontan atau kredit, seimbang dengan harga kebiasaan 

atau tidak, baik kemungkinan adanya kecurangan maupun tidak, baik dengan uang 

Negara lain, inilah pengertian mutlak menurut imam Abu Hanifah. 

Bila perwakilan bersifat mengikat, wakil berkewajiban mengikuti apa saja 

yang telah ditenukan oleh orang yang mewakilkan. Dia tidak boleh menyalahinya, 

kecuali kepada yang lebih utama untuk orang yang mewakilkan. Jika dalam 

persyaratan ditentuan bahwa benda itu harus di jual dengan harga yang sudah di 

tentukan, kemudian dijual dengan harga  yang melebihi ketentuan, atau dalam 

perjanjian di tentukan bahwa barang itu boleh dijual dengan angsuran, kemudian 

barang tersebut di jual secara tunai, maka penjualan ini sah menurut Abu Hanifah. 

Jika yang mewakili menyalahi aturan yang telah disepakati ketika melakukan 

perjanjian,  penyimpangan  tersebut  dapat  merugikan  pihak  yang  mewakilkan, 

maka  tindakan tersebut  tidak  sah  menurut  pendapat  mazhab  Syafi’i.  Menurut 

Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang 
 

 
16

Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Vol. 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983). h. 899.



23  
 

 
 
 
 
 

mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak membolehkannya, 

maka menjadi batal. 

Imam Malik berpendapat bahwa wakil memiliki hak membeli benda-benda 

yang diwakilkan  kepadanya,  sementara  menurut  Abu  Hanifah,  al-Syafi’I,  dan 

Ahmad  dalam  salah  satu  riwayatnya  yang paling  jelas,  wakil  itu  tidak  boleh 

menjadi pembeli, sebab menjadi kebiasaan manusia bahwa wakil tersebut ingin 

membeli sesuatu untuk kepentingaannya dengan harga yang lebih murah, 

sedangkan tujuan orang yang memberi kuasa dengan sesungguhnya mendapatkan 

tambahan. 

f.   Aplikasi dan Problem Wakalah 
 

Dalam perkembangan fiqih islam, status wakalah sempat di perdebatkan 

apakah wakalah masuk dalam kategori niabah,yakni mewakilkan, atau kategori 

wilayah atau wali hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang. 

Pendapat pertama menyatakan bahwa wakalah adalah niabah atau 

mewakili.Menurut pendapat ini, wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi 

wakil.
17

 

Pendapat  kedua  menyatakan  bahwa  wakalah  adalah  wilayah,  karena 
 

menggantikan   dibolehkannya   untuk   yang   mengarah   kepada   yang   lebih 

baik.Sebagaman  jual  beli,  melakukan  pembayaran  secara  tunai  lebih  baik, 

walaupun di perkenankan secara kredit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17

Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqhu Al-Islami wa ‘Adillatuhu, Vol. 5, (Damaskus: Dar Fikr, 

1997), h. 4066.



 

 
 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.   Jenis dan Lokasi Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan yang 

bersifat deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh 

dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan manusia dan 

gejala-gejalanya. 

2.   Lokasi Penelitian 
 

Lokasi penelitian ini di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa yang merupakan 

salah satu Kecamatan di Kabupaten Maros. 

B.   Pendekatan Penelitian 
 

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.   Pendekatan syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat 

Islam seperti al-Qur’an dan hadits yang relevan dengan masalah yang 

dibahas. 

2. Pendekatan sosial/sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan 

sistem bagi hasil antara juragan dan nelayan. 

3. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada 

peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  kodifikasi  hukum 

kemudian merelevansikannya dengan masalah yang di bahas. 
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C.   Sumber Data 
 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 
 

1.   Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan 

atau  data  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  pada 

informan penelitian untuk mendapatkan keterangan lebih akurat. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 

cara mempelajari literatur-literatur beberapa buku-buku, karya ilmiah dan 

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. 

3. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

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

D.   Metode Pengumpulan Data 
 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
 

1. Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara 

melihat langsung objek penelitian yang menjadi focus penelitian.
1 

Peneliti 

melakukan   pengamatan   untuk   mendapatkan   data   primer   dan   data 

sekunder. 

2. Wawancara (interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka 

(face to face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- 

jawaban relevan dengan penelitian kepada seseorang responden.
2

 

3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, 
 

surat   menyurat   dan   laporan-laporan   untuk   mencari   informasi   yang 
 
 
 

1
M.  Syamsuddin,  Operasionalisasi  Penelitian  Hukum  (Cet. I,  Jakarta:  Raja Grafindo 

Persada, 2007), h. 114. 
 

2
Amiruddin  dan  Zainal  Abidin,  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 82.
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diperlukan.
3 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen- 

dokumen atau buku-buku yang punya relevansi dengan penulisan ini. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah meupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. 

E.   Instrumen Penelitian. 
 

Instrumen  penelitian  adalah  suatu  alat yang  mengukur  fenomena  alam 

maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Pedoman  wawancara  adalah  alat  yang  digunakan  dalam  melakukan 

wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 

informan yang berupa daftar pertanyaan. 

2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 

dengan sumber data. 

3. Kamera  berfungsi  untuk  memotret  jika  sedang  melakukan  wawancara 

dengan informan. 

F.   Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
 

1.   Teknik Pengolahan 
 

Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 

menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Kemudian dianalisa yaitu semua data yang diperoleh 

baik yang diperoleh di lapangan maupun  yang diperoleh malalui kepustakaan 

setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. 

Teknik  pengelolahan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  dengan  jalan 

persentase melalui analisi statistik deskript 
 

3
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 65.
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2.   Analisa Data 
 

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data   yang   diperoleh   dari   hasil   wawancara   atau   bahan-bahan   lain   untuk 

menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
 

Kemajuan dan kemakmuran desa ditentukan oleh usaha penduduk desa selain 

tata geografisnya. Desa yang memiliki banyak sumber daya alam tetapi penduduknya 

tidak cukup mempunyai keterampilan, pengetahuan,   dan semangat membangun 

mengakibatkan desa kurang maju. Sebaliknya meskipun desa memiliki sumber daya 

alam terbatas tetapi penduduknya terampil, berpengalaman, berpengetahuan   dan 

bersemangat dalam membangun desa sehingga mampu mengatasi hambatan alam dan 

geografis wilayah maka desa akan cepat dalam segia pembangunan manusianya dan 

infrastruktur ekonomi maupun fisik. 

 

Masyarakat desa umumnya hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata 

pencaharian sangat tergantung dari kondisi geografis wilayahnya, seperti usaha tani, 

nelayan,  ternak,  kelompok  ekonomi  dan  pedagang  kecil.  Ciri  lain  masih  nyata 

terlihat, produksi pertanian yang ditekuni masyarakat terutama untuk memenuhi 

keperluan sendiri. 

 

Masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh tradisi, 

nilai-nilai  dan  adat  istiadat  secara  turun temurun.  Bukan  berarti  tradisi  dan  adat 

istiadat yang dianut tidak menunjang usaha pembangunan sebagian justru dibutuhkan 

untuk memelihara kelangsungan hidup dan lingkungan. Tetapi harus diakui sebagian 

tradisi dan adat istiadat yang dianut menghambat dan menghalangi usaha 

pembangunan itu sendiri dan secara psikologis masyarakat desa cenderung memiliki 

sifat konservatif dan suka curiga kepada oarang lain. Namun demikian masyarakat 
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desa dapat bersikap hemat, cermat dan menghormati satu sama lain yang terkadang 

sulit ditemukan diperkotaan. 

 

Desa dengan karakteristik budaya dan adat istiadatnya yang sangat melekat 

membuat pola pikir dan pola hidup masyarakat desa sangat berbeda dengan pola 

hidup pola pikir masyarakat diperkotaan. Karakteristik pola hidup masyarakat yang 

cenderung homogen berpengaruh pada pemanfaatan potensi diwilayah pedesaan 

misalnya masyarakat pedesaan masih menggunakan alat atau  teknologi sederhana 

dalam mengolah atau memanfaatkan potensi wilayah pedesaan tersebut. 

 

Oleh sebab itu, perlu adanya analisa untuk merinci potensi desa pajukukang 

dan memanfaatkannya secara potensial dan berdaya guna agar kesenjangan ekonomi 

dan sosial antar desa maupun kota tidak terlalu jauh dan agar supaya ada peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan baik dari bidang ekonomi maupun sumber 

daya manusia (SDM). 

 

Potensi desa merupakan hal utama dalam pengembangan kondisi dan wilayah 

Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Sehingga kebutuhan 

penduduk akan terjamin dengan baik dan semakin sederhana melalui potensi inilah 

masyarakat akan mengetahui bagimana keadaan lingkungan, penduduk, masyarakat 

dan tempat tinggal masyarakatnya. Disamping hal diatas yang lebih penting adalah 

masalah kesejahteraan masyarakat dengan kondisi saat ini, karena potensi desa 

merupakan faktor pendorong dalam usaha pengembangan desa tersebut. 

 

1.   Maksud, Tujuan dan Sasaran 
 

a)  Maksud 
 
 

Maksud   diadakan   kegiatan   penyusunan   laporan   Profil   potensi   Desa 
 

Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabuapten Maros, yakni untuk mengetahui potensi
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desa  yang terkandung didalamnya sehingga memudahkan masyarakat desa dalam 

pengambilan keputusan strategis   dalam perencanaan wilayah desa yang pro 

kesejahteraan rakyat. 

 

b)  Tujuan 
 
 

Berdasarkan visi dan misi Desa Pajukukang serta mempertimbangkan 

lingkungan hidup strategis Desa Pajukukang masa sekarang dan masa yang akan 

datang, maka tujuan penyusunan laporan profil desa adalah sebagai bahan acuan 

dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, menciptakan iklim usaha 

yang kondusif, nilai pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat desa. 

 

c)  Sasaran 
 
 

Guna mewujudkan visi dan misi Desa Pajukukang yang bermartabat dan 

berkualiatas, maka sasaran penyusun profil Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros adalah sebagai berikut : 

 

a.   Terakomodasinya seluruh aspirasi  para pelaku pembangunan di Desa 

Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dalam rangka 

pengembangan wilayah. 

b.   Teridentifikasi potensi yang ada di desa baik dari bidang sumber daya 

manusia maupun dibidang sumber daya alam. 

c. Tersusunnya tata ruang wilayah yang akan direncanakan yang 

disesuaikan dengan visi dan misi Desa Pajukukang.
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2.   Fungsi dan Manfaat 
 

a.   Fungsi 
 
 

Fungsi-fungsi yang dirumuskan dalam dalam penyusunan profil Desa 
 

Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 
 

 

a.   Penjabaran dan inflementasi dari Undang-Undang Desa Tahun 2014 
 

b. Penjabaran dari tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 

rencana tata ruang Kabupaten Maros. 

c.   Sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini BAPPEDA 
 

dalam menyusun perencanaan terpadu dan berkelanjutan. 
 

d.   Sebagai upaya keterpaduan keselarasan, keseimbangan dan keterkaitan 

perkembangan diwilayah Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa 

Kabuapten Maros. 

e.   Sebagai langka kebijakan Pemerintah Desa Pajukukang dan seluruh 

lapisan masyarkat dalam perencanaan pembangunan pedesaan yang 

berkelanjutan dan berkesinambungan. 

b.   Manfaat 
 
 

Manfaat  penyusunan  laporan  dalam  bentuk  dokumen  resmi  desa 

adalah  sebagai  acuan  dalam  penyusunan  program  yang  berbasis 

pemberdayaan. 

 

a.   Sangat   bermanfaat   bagi   Pemerintah   Kabupaten   Maros   dalam 

penyusunan program-program renja dan renstra Kabupaten Maros 

tahun 2016.
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b.   Bermanfaat bagi seluruh SKPD Kabupaten Maros untuk menempatkan 

proyek-proyeknya yang sesuai dengan perencanaannya. 

c.   Bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Desa Pajukukang sebagai 

referensi pengembangan pembangunan sumber daya manusia serta 

sumber daya alam. 

3.   Acuan  normatif  yang  mempertimbangkan  dalam  penyusunan  Revisi 
 

RTRW Kabupaten Maros antara lain : 
 

a.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok-pokok 

agraria; 

b.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok- 

pokok agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 
 

c.   Undang-undang  nomor  5  tahun  1990  tentang  konservasi  sumber  daya 

alam hayati dan ekosistemnya (lembaran negara republik indonesia nomor 

3419); 
 

d.   Undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar alam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 27, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 3470); 

e.   Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478); 

f. Undang-undang  nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 46, tambahan Lembaran 

Negara  Republik  Indonesia  nomor  3888)  sebagaimana  telah  diubah 

dengan  undang-undang  nomor  19  tahun  2004  tentang  penataan  perpu
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nomor  1  tahun  2004  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  nomor 
 

4412);Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 32, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4377); 

g.  Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389); 

h. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan 

pembangunan  nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 
 

4421); 
 

i.   Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
 

j. Undang-undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4438); 

k.   Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4725); 

l. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil;undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang 

perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; 

m. Undang-undang  nomor   28   tahun   1985   tentang  perlindungan   hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 39, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 3294);
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n.   Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan; Peraturan 

pemerintah nomor 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk 

penataan  ruang  wilayah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 

2000 nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 
 

3934); 
 

o.   Peraturan  pemerintah nomor  20 tahun 2006  tentang irigasi  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 46, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4624); 

p. Peraturan presiden republik indonesia nomor 1 tahun 2007 tentang 

pengesahan pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang- 

undangan; 

q. Peraturan menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1998 tentang 

penyelenggaraan penataan di daerah; 

r. Peraturan  pemerintah  repubilk  indonesia  tahun  72  tahun  2005  tentang 

desa; 

4.   Rona wilayah Desa Pa’jukukang 
 
 

Pada uraian ini dijelaskan tentang gambaran wilayah Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Sarana dan prasarana yakni sumber daya air, 

sumber daya tanah, geologi, lingkungan sumber daya kawasan dan penggunaan lahan. 

Sistem pemukiman, sumber daya manusia (jumlah kepadatan dan perkembangan 

penduduk, komposisi penduduk dan sosial budaya) sumber daya buatan (transportasi, 

sistem prasarana dan sistem sarana) kondisi sosial kelembagaan dan kegiatan 

masyarakat  (pertanian,  perikanan,  peternakan,  kelautan,  perdagangan,  kegiatan 

industri dan wisata).
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3.   Sistem jaringan prasarana Desa Pa’jukukang 
 

1.   Rencana pengembangan sistem transportasi 
 

Sebagai bagian dari perintah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, 

sistem transportasi dan prasarana transportasi wilayah Desa Pajukukang 

merujuk pada kenyamanan dan kemudahan mengakses. 

a.   Rencana pengembangan sistem transportasi laut 
 

Posisi   geografis   Desa   Pajukukang   yang   berada   dipinggir   selat 

makassar dengan beberapa potensi pengembangan dermaga kapal yang 

mampu dikembangkan sebagai pelabuhan untuk menguarai kemacetan 

dijalan darat menuju makassar 

b.   Rencana pengembangan sistem telekomunikasi (online) 
 

Interkoneksi pusat pelayanan maupun informasi publik baik dalam 

wilayah kabupten maupun provinsi bahkan bahkan interkoneksi 

intenasional  baik  menggunakan  dukungan  sisitem  kabel  maupuin 

sistem nir-kabel. Untuk mendorong    sistem tersebut diarahkan 

pengembangan jaringan kabel telepon yang mengikuti pola jalan darat, 

sedangkan potensi pengembangan telekomunikasi nir-kabel yang 

nantinya dapat memanfaatkan satelit tiang sutet sebagai penerima 

jaringan yang dapat memancarkan keseluruh pelosok desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Bontoa. 

c.   Rencana pengembangan sumber daya air 
 

Desa pajukukang sangat dikanal wilayah tandus dan kering apabila 

memasuki musim kemarau, potensi pengembangan akses air tawar ke 

desa sangat besar adanya pemasangan pipa ledeng yang dipasang dinas 

PU Kabupaten Maros yang sudah sampai desa ini bisa kita upayakan
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disambungkan kemata air yang ada di bantimurung bahkan sekarang 

di daerah tangkuruh tenyata mengandung banyak kandungan air tawar 

ini  bisa  kita manfaatkan  nantinya  dengan  membuat waduk  raksasa 

sebagai penampungannya. 

Berdasarkan  kultur  daratan  desa  ada  beberapa  arahan  yang 

perlu dilakukan dalam pengelolaan air diwilayah pesisir antara lain : 

1.   Pengaturan pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kegiatan 

budidaya secara seimbang dengan memperhatikan tingkat 

ketersedian dan kebutuhan sumber daya air. 

2. Pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya dalam 

rangka pencegahan erosi dan pencemaran air. 

3.   Pemulihan fungsi hidrolis/pohon penyaring yang telah menurun 

akibat kegiatan budidaya. 

4.   Menghentikan   penebangan   pohon   api-api/mangrov   dikawasan 

pesisir untuk perluasan lahan budidaya. 

5.   Pembagian  peran  tugas  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air  di 

antara pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

6.   Konservasi kawasan dibagian hulu dan tengah aliran sungai. 
 

7.   Perlindungan kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di 

bagian hilir sungai. 

d.   Rencana   sistem   jaringan   drainase   dan   pengelolaan   air   limbah 

perkampungan. 

Sistem   drainase   akan   direncanakan   menggunkan   sistem   saluran 

terbuka.  Rencana  pengembangan  ini  ditujukan  untuk  menghindari
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genangan dan mencegah berkembangnnya pemukiman liar dan 

mempersempit aliran sungai, pengembangan ini di perioritaskan pada 

kawasan perkampungan yang rawan terjadinya genangan air pada saat 

masuk musim penghujan. 

e.   Rencana pengembangan kawasan hutan lindung makro 
 

Dilihat  dari  fungsinya  kawasan  hutan  lindung  disepanjang  pesisir 

pantai Desa Pajukukang kurang lebih bentangan 1km persegi, yang 

sangat berpotensi pengembangan  agro wisata kuliner dan agro wisata 

bahari. 

 

 
4.   Sitem pengembangan lapangan ekonomi mikro 

 
 

Sitem ini direncanakan akan dikembangkan untuk mengatasi kesenjangan 

ekonomi yang terjadi selama ini di desa-desa, karena sangat berbanding terbalik 

dengan kehidupan kota yang lebih sejahtera. Rencana ini akan dikembangkan 

berdasarkan potensi yang dimiliki potensi Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros antara lain : 

 

1.   Sistem pengembangan ketenagakerjaan 
 

a.   Penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja 
 

b.   Mendorong   peningkatan   kualitas   dan   produktivitas   kerja,   yang 

sekaligus memperluas kesempatan  kerja terutama  pada  usaha  kecil 

menengah, dan koperasi. 

c.   Menigkatkan relevansi dan kualitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

dunia kerja. 

a. Pengembangan  industri  memberdayakan  institusi  pendukung 

mekanisme pasar barang dan jasa
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b. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif, kompetitif dan non 

diskriminasi di lingkungan kerja. 

c.   Mengembangkan   potensi   sumber   daya   manusia   yang   bergerak 

dibidang perpabrikan. 

d.   Mengembangkan BUM-Des sabagai jaringan usaha yang kredibel dan 

terukur. 

2.   Prasaran pembangunan 
 

Pembangunan  prasarana  dan  sarana  pembagunan  jangka  panjang  akan 

diarahkan diantaranya : 

a.   Meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan 

prasarana 

b.   Menigkatkan aksebilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan  sarana 

dan prasarana 

c.   Meningkatkan penguatan dan kapasitas prasarana 

d.   Menigkatkan rehabilitasi dan perbaikan prasarana 

3.   Pengembangan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  pelestarian  lingkungan 

hidup 

Pembangunan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam 

jangka panjang diarahkan untuk meliputi : 

a.   Mempertahankan  dan  memperbaiki  potensi  sumber  daya  alam  dan 

fungsi lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan konservasi, 

rehabilitasi dan peningkatan keragaman jenis dan sumber daya melalui 

teknologi produksi bersih dan ramah lingkungan. 

b. Mengelola  sumber  daya  alam  dengan  prinsip  peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan generasi ke generasi melalui pendekatan
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yang berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi yang 

berkeadilan dan dilaksanakan melalui kemitraan. 

c.   Mengendalikan pencemaran lingkungan hidup. 
 

d. Mengingtegrasikan prinsip-prinsip ekologi dengan prinsip-prisip 

efesiensi dan produktivitas. 

e. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam agar serasi dengan 

kemampuan atau daya dukungnya dengan perkembangan populasi 

penduduk dan kebutuhan sektor industri yang semakin meningkat. 

5.   Visi dan misi Desa Pa’jukukang 
 

a.   VISI 
 
 

Visi suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan suatu desa 

yang diinginkan  dengan  melihat  potensi dan  kebutuhan desa.  Penyusunan 

pihak   yang   berkepentingan   di   Desa   Pajukukang   Kecamatan   Bontoa 

Kabupaten  Maros,  seperti  Pemerintah Desa  Badan  Permusyawaratan  Desa 

(BPD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda 

serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa dan masyarakat desa pada 

umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan wilayah 

pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas maka 

Visi Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sebagai berikut : 

 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG MAJU DAN 

MAKMUR YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN, PERIKANAN 

(BUDIDAYA), DAN KELAUTAN YANG UNGGUL DAN SARANA 

PRASARANA TRANSPORTASI YANG MEMADAI”
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b.   MISI 
 

Selain kita menyusun visi juga telah ditetapkan misi yang memuat 

beberapa point penyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar visi dapat 

tercapai. Visi berada diatas misi kemudian dari pada itu visi dijabarkan dalam 

misi dalam penyusanan misi ini menggunakan metode pendekatan partisipatif 

melihat potensi yang ada dan kebutuhan masyarakat Desa Pajukukang, 

sebagaimana  dalam  5  (Lima)  butir  point  misi  Desa  Pajukukang  sebagai 

berikut : 

1.   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya 

alam (SDA); 

2.   Meningkatkan  kualitas  produksi  pertanian,  peternakan,  perikanan, 

perairan dan kelautan; 

3.   Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (Infrastruktur yang ada di 
 

Desa Pajukukang); 
 

4.   Meningkatkan income dari pendapatan Desa Pajukukang; 
 

5.   Menjadi Desa Mandiri; 
 

6.   Kebijakan Penataan Pola Ruang Wilayah Desa Pa’jukukang 
 

1.   Rencana pola ruang kawasan budidaya 
 
 

Kawasan  budidaya  adalah  kawasan  yang  ditetapkan  fungsi  utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi seumber daya alam, 

manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya adalah kawasan 

kehutanan, kawasan perikanan/pertanian, kawasan pemukiman, dan kawasan 

pariwisata.
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2.   Rencana pola ruang kawasan lindung. 
 
 

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapakan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 

alam sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna 

kepentingan  pembagunan  berkelanjutan.  Kawasan  lindung  di  Desa 

Pajukukang mutlak  dan  diperlukan  baik untuk  perlindungan  pada  lingkup 

ruang wilayah Desa Pajukukang maupun untuk perlindungan pada wilayah 

diluar Desa Pajukukang. 

 

Ini dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup, seperti manusia, 

binatang, hewan laut, boita laut serta iklim udara. Dan yang paling penting 

menghindarkan kita dari bencana alam atau ulah manusia yang tidak 

bertanggung jawab. Kawasan lindung adalah kawasan yang fungsinya tidak 

dibolehkan adanya kegiatan manusia dalam kawasan tersebut. 

 

3.   Rencana pola ruang kawasan perdagangan. 
 
 

Kawasan  perdagangan  Desa  Pajukukang  Kecamatan  Bontoa 

Kabupaten Maros merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kawasan 

perdagangan  memiliki  nilai  yang  strategis  untuk  dikembangkan     ujung 

tombak perekonomian wilayah pesisir.  Pusat perdagangan Desa Pajukukang 

berada di Depan kantor Desa Pajukukang sehingga akses para nelayan sangat 

mudah menjual hasil tangkapannya, dan lagi pula akses Desa Pajukukang 

menuju pusat pelelangan ikan di Kabupaten Maros hanya berjarak sekitar 15 

km.



42 
 

 
 
 

 

4.   Rencana pola ruang pelabuhan perikanan 
 
 

Potensi perikanan Desa Pajukukang cukup besar yang dapat di tandai 

sangat luasnya areal perikanan budidaya (darat) maupun perikanan non 

budidaya (laut). Potensi ini tentunya harus dibarengi dengan penyedian sarana 

dan prasarana perikanan seperti pelabuhan ikan dekat pasar desa. 

Pengembangan pelabuhan ini dimaksudkan mampu mendorong meningkatnya 

income pendapatan masyarakat nelayan di wilayah Desa Pajukukang dan 

sekitarnya. 

 

Kawasan  pelabuhan  ini  memiliki  nilai yang sangat  strategis dalam 

konstalasi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Maros. Tentunya nilai 

strategis ini harus diuntungkan dalam rencana pengembangan yang simultan 

dan permanen.
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B.  Bentuk  Kerjasama  antara  Juragan  dan  Nelayan  di  Desa  Pa’jukukang 
 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 
 
 

Bentuk Kerjasama antara Juragan dan Nelayan di Desa Pa’jukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Sebagaimana dalam  kurun waktu 50 tahun 

tahun terakhir, sistem kerjasama  bagi hasil dikenal dengan istilah Abbaage  yang 

dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat nelayan di Desa Pa’jukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros.
1

 

 

1. (Abbaage) 
 

Abbaage   adalah   istilah   sistem   bagi   hasil   usaha   yang   dilakukan   oleh 

masyarakat  nelayan  di  Desa  Pa’jukukang  Kecamatan  Bontoa  Kabupaten  Maros. 

Dalam bahasa Makassar kata Abbaage mempunyai arti proses pembagian hasil usaha 

nelayan yang melibatkan beberapa pihak yakni : juragan, nelayan dan para ABK 

(anak buah kapal), guna membahas tentang berapa nominal hasil tangkapan ikan 

selama proses operasional, biaya operasional dan selanjutnya akan dibagikan upah 

para pihak sesuai kesepakatan awal yang telah disepakati bersama.
2
 

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar, 

peneliti menemukan   beberapa jenis-jenis, unsur-unsur ( rukun ), kesepakatan dan 

implikasi kontrak, dan manfaat  Abbaage bagi para pihak yang melakukan kerjasama, 

yakni sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Hasil wawancara dengan Saharuddin (Kepala Desa) pada tanggal 25 januari, jam : 09:30 di 
kantor Desa Pa’jukukang. 

2Hasil wawancara dengan Muhammad Yasin (Juragan) pada tanggal 25 januari, jam : 11:30 di 
Dusun Pa’rasangang Desa Pa’jukukang.
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a.   Jenis- jenis Abbaage 
 

Secara umum Abbaage terbagi pada dua jenis berdasarkan waktu pelaksanaan 

operasionalnya sesuai kepakatan awal para pihak yang melakukan kerjasama tersebut, 

yaitu Abbaage berjangka dan Abbaage tidak berjangka. 

    Abbaage berjangka adalah bentuk kerjasama antara Pemilik modal, 
 

Juragan, Nelayan dan ABK yang dilakukan dikediaman sang pemilik 

modal guna membahas biaya operasioal selama proses penangkapan 

ikan disertakan dengan  memperlihatkan semua nota hasil penjualan di 

depan semua pihak, kemudian proses pembagian upah para pihak 

dilakukan satu kali dalam satu bulan setelah ongkos oprasional 

dikeluarkan oleh pemilik modal secara transparansi dihadapan para 

pihak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang disepakati. 

    Abbaage  tidak  berjangka  adalah  bentuk  kerjasama  antara  Pemilik 
 

modal, Juragan, Nelayan dan ABK yang dilakukan dikediaman sang 

pemilik modal guna membahas biaya operasioal selama proses 

penangkapan  ikan  disertakan  dengan    memperlihatkan  semua  nota 

hasil penjualan di depan semua pihak, kemudian proses pembagian 

upah para pihak dilakukan satu kali dalam satu musim atau selama 6 

bulan sekali setelah ongkos oprasional dikeluarkan oleh pemilik modal 

secara  transparansi  dihadapan  para  pihak  sesuai  dengan  perjanjian 

kontrak kerja yang disepakati.
3

 

 

b.  Unsur-unsur (Rukun) akad Abbaage 

Unsur-unsur akad Abbaage yang harus ada didalamnya dan menjadi prasyarat 

sahnya transaksi Abbaage  tersebut, adalah: 
 
 

3Hasil wawancara dengan Saharuddin (Kepala Desa) pada tanggal 25 januari, jam : 09:30 di 
kantor Desa Pa’jukukang.
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1)  Ijab Qabul 
 

2)  Adanya dua pihak (pihak pemilik modal usaha dan nelayan) 

Syarat-syarat kedua belah pihak, yaitu: 

    Cakap bertindak hukum yang syar’i 
 

 Memiliki kewenangan/ memberi kuasa dan menerima pemberian 

kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada 

pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk 

mengelola modal tersebut. 

3)  Adanya modal 
 

Syarat-syarat modal adalah sebagai berikut: 
 

 Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh para 

pihak pada waktu dibuatnya akad Abbaage sehingga tidak 

menimbulkan ketidakjelasan. 

    Berupa uang dan alat tangkap. 
 

    Uang bersifat tunai bukan utang. 
 

 Modal  harus  diserahkan  sepenuhnya  kepada  pengelola  secara 

langsung. 

4)  Adanya usaha. 
 

5)  Adanya keuntungan. 
 

c.   Kesepakatan dan Implikasi Kontrak 
 

Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa keuntungan- 

keuntungan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah 

pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya perjanjian Abbaage tersebut. 

Hal-hal yang harus disepakati, antara lain:
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1)  Manajemen. Ketika  Nelayan  telah  siap dan  menyediakan tenaga  untuk 

kerjasama Abbaage maka saat itulah Juragan mulai mengelola modal yang 

diberikan oleh Pemilik modal. 

2)  Tenggang waktu usaha dianggap penting karena tidak semua modal yang 

diberikan kepada Juragan adalah dana mati yang tidak dibutuhkan oleh 

pemiliknya. 

3)  Jaminan bertujuan untuk berjaga-jaga bahwa jika Pemilik modal khawatir 

akan   munculnya   penyelewengan   yang   dilakukan   oleh   Juragan   dan 

Nelayan. 

d.  Manfaat Abbage 
 

Manfaat Abbaage yaitu: 
 

1)  Pemilik   modal   akan   menikmati   peningkatan   bagi   hasil   pada   saat 

keuntungan usaha meningkat. 

2)  Pemilik modal tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada Juragan 

secara tetap tetapi di sesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha. 

3)  Pengambilan  modal  usaha  disesuaikan  dengan  cas  flow  (arus  usaha) 
 

sehingga tidak memberatkan Pemilik modal.
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C.  Proses   pembagian  hasil  usaha  antara  Juragan  dan  Nelayan  di  Desa 
 

Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 
 
 

Proses  pembagian  hasil  usaha  antara  Juragan  dan  Nelayan  membutuhkan 

waktu yang lama dan panjang, karena berdasar pada hasil yang di capai. Aktivitas 

para nelayan di Desa Pa’jukukang yang dilakukan oleh pemilik modal, juragan kapal, 

juru mudi dan ABK( Anak Buah Kapal ) dilakukan secara berkesinambungan dengan 

berbagai tugas berbeda-beda setiap anggota dalam hal aktivitas penangkapan ikan. 

 

Pemilik modal meberikan modal usaha kepada juragan kapal, kemudian 

juragan kapal bertugas merekrut anggota yakni juru mudi, dan ABK serta 

mempersiapkan segala hal dan perbekalan yang di perlukan dalam proses operasional 

penangkapan ikan di laut. Dalam hal perekrutan ABK, juragan kapal dibantu oleh 

juru mudi sebab juru mudi merupakan orang kepercayaan juragan kapal yang telah 

berpengalaman  dalam  hal  operasional  dan  biasanya  juru  mudi  sudah  mendapat 

kepercayaan masyarakat yang nantinya akan di rekrut sebagai ABK.
4

 

 

 

Perekrutan ABK dilakukan dengan prinsip saling percaya dan sistem 

kekeluargaan yang dilakukan sejak dulu secara turun temurun karena sebagian besar 

masyarakat yang menjadi juru mudi dan anggotanya dari keluarga dekat dan kerabat. 

Kontrak kerja yang disepakati adalah selama 6 bulan, biasanya setiap ABK meminta 

uang panjar sebagai tanda jadi kesepakatan kerja antara juragan dan anggota yang 

akan ikut dalam proses operasional penangkapan ikan sesuai kesepakatan yang telah 

di sepakati bersama.
5
 

 
 
 

 
4
Hasil wawancara dengan H. Ahmad (Juragan) Pada Tanggal 27 januari , jam : 10:00, di Desa 

Pa’jukukang 
5
Hasil wawancara dengan H. Ahmad (Juragan) Pada Tanggal 27 januari,  jam : 10:00, di Desa 

Pa’jukukang
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Uang panjar tersebut di serahkan kepada keluarga digunakan untuk kebutuhan 

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri bagi ABK yang sudah 

berkeluarga,  bagi  ABK  yang  masih  bujang  biasanya  memberikan  uang  tersebut 

kepada orangtuanya untuk keperluan sehari hari setelah smua kebutuhan pribadinya 

telah terpenuhi. Nominal uang panjar  yang diberikan oleh juragan tersebut bervariasi 

berkisar antara Rp.2.000.000. – 5.000.000. per orang sesuai kesepakatan dan uang 

panjar tersebut akan di lunasi para ABK setelah menerima upah ataupun potongan 

upah dari juragan kapal pada saat pembagian upah setiap bulan setelah proses 

penangkapan ikan selesai. 

 

Setelah  hal  tersebut  dilakukan  dan  jumlah  ABK minimal  10  orang maka 

persiapan  selanjutnya  adalah  mempersiapkan  segala  perbekalan  yang  diperlukan 

dalam proses operasional penangkapan ikan selama  kurang lebih 21 hari melaut, 

mulai dari kelengkapan alat tangkap, bahan bakar minyak ( Solar dan Bensin ), bahan 

makanan, obat-obatan, rokok, dan lain-lain yang dianggap perlu di lengkapi. Apabila 

semua hal tersebut telah dilengkapi maka barulah proses pencarian ikan dilakukan 

dan setiap anggota memiliki tugas masing-masing selama proses operasional 

penangkapan ikan berlangsung. 

 

 Pinggawa ( Juru mudi ) bertugas megemudikan kapal nelayan, juga bertugas 

memimpin  semua anggotanya  baik  dalam  hal  proses operasioanal 

penangkapan ikan di laut maupun pada saat di daratan dan mengontrol segala 

kebutuhan yang di perlukan oleh anggotanya. 

    Pacini’ Juku’ adalah orang yang bertugas melihat dan memantau posisi ikan 
 

yang muncul ke permukaan air laut, juga bertugas mengarahkan juru mudi ke 

mana arah haluan kapal akan di arahkan sesuai arah ikan yang muncul di
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permukaan air sampai pada saat jaring mulai diturunkan dan di tarik kembali 

ke atas kapal. 

    Papela’ Batu orang yang bertugas menurunkan batu yang terikat pada jaring 
 

tangkap pada saat pacini’ٌ juku’ٌ dan juru mudi memerintahkannya untuk 

menurunkan jaring pada saat proses penangkapan ikan sedang berlangsung, 

juga bertugas menyusunnya kembali seperti posisi semula pada saat jaring 

ditarik kembali keatas kapal. 

    Papela’ Pato adalah orang yang memiliki tugas yang hampir sama dengan 
 

papela’ batu   karena pada saat papela’ batu melakukan tugasnya, maka dia 

pun harus menurunkan pato-pato atau bola-bola yang terikat pada permukaan 

jaring secara bersamaan, pada saat juru mudi memerintahkan u 

menurunkannya, juga bertugas menjaga dan merapikan   bola-bola jaring 

tersebut seperti posisi semula. 

    Juru masak adalah orang yang bertugas menyiapkan makanan untuk semua 
 

anggotanya setiap hari mulai dari sarapan, makan siang, dan makan malam. 

Juru masak juga bertugas membantu anggota yang lainnya menarik jaring 

keatas kapal pada saat jaring di naikkan kembali. 

    Pabeso’ Assi bertugas menarik jaring dan melepaskan ikan yang tertangkap 
 

jaring  ke  atas  kapal  dan  merapikan  kembali  posisi  jaring  seperti  sem ula 

biasanya jumlah anggotanya terdiri dari minimal 6 sampai 10 orang ABK 

tergantung banyaknya anggota yag ada.
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 Pabalolang adalah orang yang bertugas mengangkut ikan hasil tangkapan dan 

kemudian membawanya ke tempat pelelangan ikan menggunakan kapal yang 

ukuranya lebih kecil dari kapal yang digunakan untuk penangkapan ikan.
6
 

 

Proses tersebut dilakukan setiap harinya secara terstruktur sesuai tupoksi 

masing-masing anggota dan dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah sistem 

kerjasama tim selama kurang lebih 21 hari melaut. 

 

Sedangkan  proses  pembagian  hasil  tangkapan  ikan  dilakukan  di  rumah 

juragan kapal setelah semua nota hasil penjualan terkumpul beserta uang hasil 

penjualan tersebut. Sebelum proses pembagian upah,   masing- masing anggota 

berkumpul  membentuk  sebuah  lingkaran  yang  di  pimpin  oleh  juragan  kapal 

kemudian juragan memperlihatkan smua nota perongkosan yang digunakan selama 

melaut di hadapan semua anggotanya. Setelah semua ongkos di keluarkan, barulah 

upah para ABK di bagikan sesuai klasifikasi tugas dan kesepakatan bagian-bagian 

yang akan diterima setiap orang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 

 

Berikut pembagian hasil penjualan 
 

 

Nominal hasil penjualan : Rp.200.000.000. 
 

 

1. 
 

Pemilik modal 
 

1 orang 
 

50% hasil penjualan 
 

=Rp.100.000.000. 
 

2. 
 

Ongkos operasional 
  

20% hasil penjualan 
 

=Rp.20.000.000. 
 

3. 
 

Juragan kapal 
 

1 orang 50% setelah biaya 

operasional telah 
 

 
6Hasil wawancara dengan Saharuddin (Kepala Desa) pada tanggal 25 januari, jam : 09:30 di 

kantor Desa Pa’jukukang.
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dikeluarkan 
 

Rp. 40.000.000. 
 

4. 
 

Juru mudi 
 

1 orang 
 

2 bagian 
 

Rp.8.000.000. 
 

5. 
 

Pacini’ٌjuku 
 

1 orang 
 

1 ½ bagian 
 

Rp.6.000.000. 
 

6. 
 

Papela’ٌbatu 
 

1 orang 
 

1 ½ bagian 
 

Rp.6.000.000. 
 

7. 
 

Juru masak 
 

1 orang 
 

1 ½ bagian 
 

Rp.6.000.000. 
 

8. 
 

Papela’ٌpato 
 

1 orang 
 

1 ½ bagian 
 

Rp.6.000.000. 
 

9. 
 

ABK biasa 
 

5 orang 
 

1 bagian per orang 
 

Rp.4.000.000. 
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D. Tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil yang dilakukan oleh Juragan dan 
 

Nelayan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 
 
 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dalam mencapai kesepakatan antara 

seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainya untuk 

melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
7 

Sedangkan syarat perjanjian kerjasama harus 

dibuat secara tertulis dan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak boleh 

hanya sekedar diucapkan, Untuk dapat mempunyai kekuatan hukum tetap.
8
 

 

Akad  adalah  suatu  perikatan  antara  ijab  dan  qabul  dengan  cara  yang 

dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Akan tetapi 

yang   terjadi,   nelayan   di   Desa   Pa’jukukang   dalam   bekerjasama   bagi   hasil 

penangkapan ikan akad perjanjian kerja baik dilakukan dalam bentuk lesan dan tidak 

ada bagi hasil yang jelas secara tertulis. Sedangkan dalam pelaksanaan bagi hasil di 

Desa Pa’jukukang dilakukan dengan mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah 

berlaku sejak dulu dan turun-menurun kepada masyarakat setempat. 

 

Adapun tradisi yang berkembang dan bentuk kerjasama antara nelayan dan 

juragan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Apabila nelayan berpindah- 

pindah juragan lain itu boleh saja, karena tidak ada ikatan atau kontrak kerja yang 

mengaturnya. Yang terpenting jumlah nelayan yang ikut melaut dalam satu kapal 

telah memenuhi batas normal untuk berangkat melaut. 

 

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum 
 

Perdata Islam) menjelaskan tentang pembentukan akad adalah: suatu hal yang harus 
 

 
 
 

7
Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, SH, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet ke2, 

Jakarta: Sinar Grafika, 1996, h.4 
8
Afzalur Rahman, Doktrin  Ekonomi Islam, Jilid  2 Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 

1995.h.344.
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diperhatikan rukun dan syaratnya. Rukun akad adalah ijab dan qabul sebab akad 

adalah  suatu  perikatan  antara  ijab  dan  qabul  yang  harus  ada  dalam  suatu  hal, 

peristiwa atau tindakan. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, 

diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut: 

 

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur atau 

tamyiz (harus dinyatakan oleh orang yang cakap dalam melakukan tindakan 

hukum) untuk dapat mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga 

ucapanya tersebut benar-benar menyatakan keinginan hatinya. 

2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek, yang merupakan objek akad. 
 

3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis dan kedua belah 

pihak sama-sama hadir. 

4. Adapun syarat yang menyangkut subyek akad (nelayan dan juragan) dan obyek 

akad (kerja nelayan  dan hasil yang akan diperoleh) adalah: 

a. Telah ada pada waktu akad diadakan 

b. Dapat menerima hukum akad 

c. Dapat ditentukan dan dapat diketahui 
 

d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.
9

 

 

Sedangkan menurut Chairuman pasaribu dan Suharwadi Lubis dalam 

bukunya Hukum Perjanjian Dalam Islam menjelaskan bahwa secara umum 

yang menjadi syarat syahnya suatu perjanjian adalah: 

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak menyalahi hukum Syari’ah yang 
 

Disepakati. 

2. Perjanjian   yang   diadakan   oleh   para   pihak   haruslah   di   dasarkan   pada 

kesepakatan dan atas kehendak masing-masing pihak. 
 

9
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, 

Yogyakarta: UII Press, 2000, h.65.
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3. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi 

perjanjian. Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara 

para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.
10

 

Jika  dilihat  dari  teori  yang  dikembangkan  oleh  Ahmad  Azhar  Basyir, 
 

Chairuman pasaribu dan Suharwadi Lubis, terkait dengan syarat syahnya suatu 

perjanjian serta pembentukan akad adalah bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat 

antara kedua belah pihak harus sesuai dengan kesepakatan terhadap isi perjanjian. 

Dan perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang 

bertentangan     dengan     hukum     atau     perbuatan     yang     melawan     hukum 

Syari’ah. Demikian juga ijab dan qabul merupakan penetapan atas keridhaan kedua 

pihak, atau dapat dikatakan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja  dibuat 

oleh dua orang dan berdasarkan keridhaan masing-masing pihak. 

 

Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian yang dilakukan antara nelayan 

dan juragan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa secara hukum sudah sesuai 

dalam hukum Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi rukun 

akad adanya ijab dan qabul antara kedua pihak dilakukan secara lisan, dengan 

mengikuti peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah berlaku dalam masyarakat, 

yang mana peraturan tersebut ditentukan oleh para pihak yang tergabung dalam 

kerjasama bagi hasil. 

Orang yang menjalankan akad adalah orang yang telah tamyiz, ijab dan qabul 

dilakukan dalam satu majlis (ijab dan qabul dilakukan dirumah juragan dan dihadiri 

oleh nelayan), ijab dan qabul tertuju pada obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang 

diperoleh) dan subyek akad (nelayan dan juragan). Hal ini sesuai dengan keadaan di 

lapangan yang dilakukan antara nelayan dan juragan dalam akad perjanjian kerja bagi 

 
10

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis, SH, op, cit, h. 2-3.
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hasil penangkapan ikan. Akan tetapi dalam pembagian hasil antara nelayan dan 

juragan tidak sesuai karena terdapat ketidakadilan yaitu adanya biaya perbekalan 

hutang, dan itu menjadi tanggungan juragan. 

 

Sedangkan  kerjasama  antara  nelayan  dan  juragan  hanya  sebatas  pemilik 

modal dan seseorang yang menjalakan suatu usaha dengan cara bagi hasil. Sebab ada 

orang yang mempunyai modal, tetapi orang tersebut tidak mempunyai keahlian dalam 

menjalankan  usaha.  Ada  juga  orang  yang  tidak  mempunyai  modal  tetapi  orang 

tersebut mempunyai keahlian. Dengan demikian dibutuhkan adanya kerjasama antara 

kedua    belah    pihak    dalam    mendapatkan    keuntungan    (modal)    dan    skill 

(keterampilan).
11

 

 

 

Dalam akad kerjasama bagi hasil modal tergolong dalam bentuk akad 

mudharabah.  Akad  mudharabah  adalah  pemilik  modal  menyerahkan  modalnya 

kepada pekerja untuk di jalankan, dengan membagi keuntungan menurut kesepakatan 

bersama. Adapun modal dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, baik dalam 

bentuk akad Mudharabah mulai dari alat transportasi (kapal) dan semua peralatan 

nelayan serta biaya perbekalan semua dari juragan. 

 

Nelayan  tidak  mengeluarkan  modal  sama  sekali,  nelayan  hanya  sebagai 

pekerja dan orang yang menjalankan usaha untuk mencari dan penangkap ikan di 

laut.  Adapun tentang perjanjian hutang perbekalan antara nelayan dan juragan, juga 

tidak ada ketentuan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang   penyelesaian 

hutang perbekalan. Yang ada dalam penyelesaian hutang perbekalan tersebut tetap di 

bebankan kepada juragan kapal untuk membayar hutang perbekalan selama melaut. 
 

 
 
 

11
Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Cet ke 1 Jakarta: Radar Jaya Offset, 1995, 

h.423-424. 9 Ahmad Azhar Basyir, op, cit, h.11.
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Hal ini terdapat ketidak adilan dalam bekerjasama bagi hasil antara nelayan 

dan juragan, kalaupun ada tanggungan hutang harus diselesaikan antara kedua belah 

pihak, bukan hanya salah satu pihak yang menanggung hutang dan hanya dibebankan 

kepada juragan saja. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu 

sama lain, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, pergaulan sebagai tempat setiap 

orang   melakukan   perbuatan   dalam   hubungannya   dengan   orang   lain   disebut 

Muamalah. 

Sebagai makluk sosial kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan 

pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup tidak bisa 

diabaikan. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-nisaa ayat 29 

 

ٌ أن تكىن تجزة عه تازض مىكم َّ ل تقتلىا ىيكم بٱلبطل إ   يأيها ٱلذيه ءامىىا لٌ  تأكلىا أمىلكم ب
 

 أوفسكمإٌنٱٌَّ لٌ كان بكم رحيما ٩٢
 
 

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta 
sesuatu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan jalan sukasama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah maha 
penyayang kepadamu. (An-Nisaa: 29).

12
 

 

 

Ayat di atas menerangkan tentang ketentuan bahwa dalam perdangangan atau 

kerjasama atas dasar sukarela merupakan salah satu bentuk mu’amalah yang halal. 

Setiap  pelaku  ekonomi  harus  berpedoman  pada  asas  dan  peraturan  menurut  Al- 

Qur’an Dan Hadis selain itu juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam, apabila ingin 

mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ingin ditimbang tidak 

hanya didunia saja tetapi harus diperhitungkan keabsahanya sampai akhirat. 
 

 
12

Kementerian Agama, Al-Quran Terjemah dan Tajwid Warna (Jakarta: Samad, 2014), h. 83.
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Dalam kerjasama bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Pa’jukukang 

cenderung juragan lebih dirugikan. Tapi dalam kenyataannya juragan harus bisa 

menerima dan tidak bisa berbuat banyak dengan alasan untuk tolong menolong dan 

saling bekerjasama agar usahanya (kapalnya) tetap beroperasi dan mendapat hasil 

serta agar nelayan juga tetap bisa bekerja, walaupun dalam hal ini: juragan harus 

dirugikan dan terus menerus menanggung kerugian (hutang) nelayan.
13

 

 

 

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, tentang akad 

perjanjian yang dilakukan antara nelayan dan juragan tidak ada bentuk akad yang 

mengatur tentang perjanjian kerjasama, baik akad perjanjian kerja, modal, bagi hasil 

maupun adanya hutang piutang. Yang ada dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan 

ikan tersebut adalah para nelayan hanya melaksanakan ketentuan dari dulu secara 

turun menurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad 

perjanjian yang jelas sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. 

 

Sedangkan mayoritas masyarakat   di Desa Pa’jukukang   kerjasama antara 

pemilik modal dengan pekerja adalah mengunakan akad syirkah yaitu dengan 

mengabungkan modal antara beberapa orang yang ikut dalam kerjasama bagi hasil 

penangkapan ikan. Adapun akad mudharabah di Desa Pa’jukukang sedikit juragan 

yang mengeluarkan modal pribadi (100% modal dari juragan) hanya saja mereka 

yang mempunyai modal besar dan dapat memberikan modal yang banyak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
Ahmad M. Saefuddin,  Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet ke 1, 

Jakarta: Rajawali, 1987, h.125.



 

 

 

BAB V 
 

 

PENUTUP 
 

 

A. Kesimpulan 
 

 

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka  penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1.   Bentuk kerjasama antara Nelayan dan Juragan Desa Pa’jukukang Kecamatan 

Bontoa  Kabupaten  Maros  Setelah  melalui  proses dalam  kerjasama antara 

juragan dan Nelayan, Kami berpaham bahwa bentuk kerjasama mereka itu 

Mudarabah (Bagi Hasil) karena terpenuhi semua unsur syarat dalam 

Mudarabah itu sendiri. 

2.   Proses kerjasama antara Nelayan dan Juragan Desa Pa’jukukang Kecamatan 

Bontoa  Kabupaten  Maros  adalah  dimulai  dengan adanya  Pemilik  Modal, 

Nelayan dan Juragan. Ketiga  unsur tersebut melakukan bentuk kerjasama 

yang di sebut Mudarabah, dimana setelah sepakat untuk kejasama, di situlah 

mereka  berkumpul  untuk  membicarakan  kesepakatan  (Janji),  dan 

Kesepakatan tersebut di laksanakan dan di bagi hasilnya,  ketika Nelayan 

selesai berlayar (menangkap Ikan) setap 1 kali dalam satu Bulan. 

3.   Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan 

dan juragan adalah dilakukan secara lesan, dengan mengikuti adat kebiasaan 

yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi 

hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Adapaun 

akad perjanjian bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Pa’jukukang 

Kecamatan  Bontoa  Kabupaten Maros sudah  memenuhi rukun  dan  syarat. 

Rukun akad yaitu adaya ijab dan qabul, adanya subyek akad (nelayan dan 
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juragan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh). 

Mengenai syarat-syaratnya juga telah terpenuhi baik yang berhubungan 

dengan ijab dan qabul, dan yang berhubungan dengan subyek akad maupun 

yang berhubungan dengan obyek akad. Nelayan dan juragan sebagai subyek 

akad dan obyek akad sudah memenuhi syarat yaitu telah ada pada waktu akad 

diadakan, dapat menerima hukum akad dan dapat diserahkan pada waktu 

akad terjadi. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan akhir bahwa 

akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan 

juragan di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros adalah 

sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. 

 

 
B.   Implikasi Penelitian 

 
 

 
1. Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan hendaklah para pihak yang 

tergabung dalam suatu usaha mengadakan akad perjanjian secara tertulis 

baik yang menyangkut tentang perjanjian kerja maupun bagi hasil serta 

modal yang digunakan dalam usaha. Agar mendapatkan kekuatan hukum 

dan kepastian tentang usaha yang dijalankan. 

2. Dalam  pelaksanaan  bagi  hasil  penangkapan  ikan  adanya  hutang  harus 

diselesaikan dengan baik. Agar juragan serta bakul perbekalan (orang yang 

dihutangi) dapat melanjutkan usahanya, dengan tidak adanya keterbatasan 

modal yang dihutang. Dalam menyelesaikan suatu masalah antara nelayan 

dan juragan hendaklah tetap berpegang pada hukum syari’at Islam.
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

 
 
 

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 

Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Di Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros”. 
 

Narasumber    :1.Kepala Desa Pa’jukukang. 
 

2.Juragan Kapal 
 

3.Nelayan 
 

4.Tokoh Agama,tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda 
 

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi 
 

1.   Bagaimana Sistem Kerjasama Antara Juragan Dan Nelayan Di Desa Pa’jukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 

2.   Bagaimana Pembagian Hasil Usaha yang di Lakukan Oleh Juragan Dan Nelayan Di 

Desa Pa’jukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 
 
Daftar Pertanyaan       : 

 
1.   Apakah tugas seorang Juragan kapal sebagai pemilik modal di Desa ini.? 

2.   Apakah tugas masyarakat Nelayan di Desa ini.? 

3.   Adakah kesepakatan antara Juragan dan Nelayan sebelum melakukan usaha pencarian 

ikan.? 

4.   Bagaimanakah praktek bagi hasil usaha yang dilakukan kedua pihak.? 

5.   Apakah dampak positif sistem bagi hasil yang telah di sepakati antara Juragan dan 

Nelayan.? 

6.   Apakah dampak negatif praktek bagi hasil usaha tersebut.? 

7.   Apakah peran pemerintah setempat dalam hal menangani permasalahan yang terjadi 

antara kedua pihak jika terjadi masalah yang di timbulkan akibat sistem bagi hasil 

tersebut.? 

8.   Bagaimanakah pandangan tokoh pemuda sebagai mayoritas pelaku usaha terhadap 

sistem bagi hasil usaha tersebut.? 

9. Bagaimanakah pandangan tokoh agama terhadap praktek bagi hasil usaha yang 

dilakukan   oleh   masyarakat   nelayan   di   Desa   Pa’jukukang   Kecamatan   Bontoa 

Kabupaten Maros.? 

10. Apakah yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya permasalahan masyarakat 

nelayan.?
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