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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. 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 ا 
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
Ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas)  
 ج 

 
Jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah)  
 خ 

 
Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

D 
 

De 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas)  
 ر 

 
Ra 
 

R 
 

Er 
 ز 

 
Zai 
 

Z 
 

Zet 
 س 

 
Sin 
 

S 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah)  
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah)  
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah)  
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah)  
 ع 

 
´ain 
 

´ 
 

apostrof terbalik  
 غ 

 
Gain 
 

G 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

F 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

K 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

L 
 

El 
 م  

 
Mim 
 

M 
 

Em 
 ن 

 
Nun 
 

N 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

W 
 

We 
 ه ـ 

 
Ha 
 

H 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

´ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

Hamzah (ء) yang terletak di awal 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, 
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transliterasinya sebagai berikut:  

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يمَُوْتُ 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 Tanda 

 
fath}ah 
 

a a  َا 
 kasrah 

 
i i  َا 

 d}ammah 
 

u u  َا 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>́ 
 

ai a dan i  َْـى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوَْ 

 

Nama 
 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau ya>́ 
 

ىْْ|ْ...َْْْاْ...َْْ  
 

d}ammah dan wau 
 و ـْ 

 

a> 

u> 

a dan garis di atas  
 kasrah dan ya>́ 

 
i> i dan garis di atas  

 
u dan garis di atas  
 

 ـىْ
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4. Ta>́ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>́ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>́ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>́ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>́ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>́ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الَأطْفاَلِ 

مَدِينَْةُ اَلْفاَضِلَُ اَلْ   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : اَلحِْكَْْةُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناَ   <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلحَْقّ 

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun´ : عدَُو  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّــــِـى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ́Aliyy atau ´Aly)´ : علَِ  



 
 

x 
 

 Arabi> (bukan ́Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَب  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam s istem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال  

(alif lam ma´arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al -, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi h uruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ

لزَْلََ   al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَلْفلَْسَفَة 

 al-bila>du : اَلْبلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ´) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia be rupa alif. 

Contoh: 

 ta´muru>na : تأَْمُرُوْنَ 

 ´al-nau : اَلنَّوْعُ 

ء    syai´un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim d igunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda haraan bahasa 
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Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertent u, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata al -Qur´an (dari al-Qur´a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransli terasi secara utuh. Conto h: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>́ 

Wafaya>h al-A´ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللِ   di>nulla>h دِيْنُ اللِ 

Adapun ta>́ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [ t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُُْ فِِْ رَحَْْةِ اللِ 

10. Huruf Kapital  

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

transliterasinya huruf -huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
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referensi yang didahului oleh kata sandang al -, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan r ujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:  

Inna awwala baitin wud}ía linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur´a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subh}a>nahu> wa ta´a>la>  

 

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

saw. = s}allalla>hu ´alaihi wa sallam 

as. = ´alaihi al-sala>m 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t.  = Tanpa tempat  

t.th.  = Tanpa tahun  

t.d. = Tanpa data  

´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ́Ali> ibn ´Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS. …/…: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. A<li ́Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 
Nama           : Rizal 
NIM             : 80100219030  
Konsentrasi : Syariah Hukum Islam  
Judul:           : Sistem Bagi Hasil pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kec.       

Balanipa Kab. Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam) 
                                                                                                                                      

Tesis ini merupakan penelitian terhadap “Sistem bagi hasil pada 
pengelola lahan di Desa Pambusnag kecamatan Balanip a kabupaten Polewali 
Mandar Telaah atas H ukum Islam, Permasalahan pokok yang terdapat dalam 
penelitian tesis ini adalah mengapa sistem bagi hasil  yang terdapat dalam hukum 
Islam di praktekkan pada pengelola lahan di Desa Pambusuang Kec. Ba lanipa 
Kab. Polewali Mandar, bagaimana sistem bagi hasil yang dipraktekan pada 
pengelola lahan di Desa Pambususang Kec. Balanipa Kab. Polewali menurut 
perspektif hukum Islam, bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang sistem 
bagi hasil pada pengelolah lahan di Desa Pambususang Kec. Balanipa Kab. 
Polewali Mandar  jika di tinjau dari perspektif hukum Islam ? Dalam rumusan 
maslah tersebut diharapkan agar peneliti ini bertujuan dapat mengetahui secara 
mendalam tentang sistem bagi hasil dalam dunia hukum Islam lebih kepada 
sistem muzara’ah atau mukhabarah.  

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif.  Dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Yuridis, 
pendekatan Normatif, pendekatan Yuridis Empiris , pendekatan Syar’i, 

Pendekatan Fenomenologi. Sedangkan sumber data yang digunakan peneliti 
yaitu data primer dari lapangan di peroleh dari para informan, diantaranya t okoh 
Masyarakat para  pemuka agama, kelompok yang berkerja di dinas pertanian 
daerah dan tokoh adat. 

Hasil penelitian ini merupakan sistem bagi hasil yang dipraktekan di Desa 
Pambusuang kec. Balanipa kab. Polewali Mandar karena memiliki beberapa nilai 
atau manfaat , (1) lahan pertanian tidak tersia -siakan (2) dapat membantu petani 
penggarap untuk mendapatkan pekerjaan.  (3) Sebagai sarana tolo ng-menolong. 
(4) terjadinya silaturrahmi antara pem ilik lahan dan petani penggarap. Praktek 
bagi hasil yang di lakukan pada Masyarakat Pambusuang kec. Balanipa Kab. 
Polewali Mandar melakukan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentun yang 
di ajarkan nabi saw. baik praktek yang dilakukan ½ , 2/5 dan 1/3 , Perjanjian bagi 
hasil yang dilakukan Masyarakat Pambusuang sesuai dengan hukum Islam, baik 
pada unsur praktek pelaksanaannya atau pun unsur keadilan di antara kedua bela 
pihak. dari kalangan tokoh agama ataupun pemilik tanah mengiginkan bahwa 
sistem bagi hasil dapat mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya di 
kecamatan Balanipa.  

Implikasi dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi 
kepada masyarakat mandar khususnya di Desa Pambusuang sebagai bahan 
wacana baru dan berharap kedepan para pentani atau pemilik lahan selalu 
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menjadikan praktek ini sebagai sarana tolong menolong dan sifat keadilan 
merupakan pondasi kesejahteraan bagi mereka.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

 Al-Quran merupakan suatu kitab yang istimewa  diturunkan kepada 

Rasulullah saw. yang menjadi panutan hidup bagi umat Islam di setiap zaman, 

apa lagi di masa sekarang ini. Al-Quran juga memberitahukan bahwa manusia 

adalah salah satu ciptaan Allah swt. yang memiliki sifat sosial  sehin gga manusia 

tidak bisa hidup tan pa adanya bantuan dari orang lain. 1 Manusia saling 

membutuhkan antar a satu sama lain untuk memenuhi kebutuha n sehari-hari, 

maka Allah swt. menganjurkan kepada manusia untuk saling bermuamalat  pada 

setiap makhluk dan saling  tolong-menolong dengan sesama manusia, (QS al-

Maidah/3: 2). 

 Tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan , serta tidak tolong-

menolong dalam dosa dan pelanggaran hal ini merupakan prinsip dasar dalam 

menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuan adalah kebaikan dan 

ketakwaan maka hal itu di anjurkan .2  

M̀enurut hemat penulis pernyataan di atas  mengisyaratkan bahwa secara 

tidak langsung Allah mengajarkan kepada manusia untuk hidup berdampingan 

dan saling tolong-menolong dalam kebaikan karena kehidupan akan lebih indah 

dijalani ketika saling tolong -menolong, di banding menjalani kehidupan di sertai 

dengan kebencian dan tanpa rasa ibah terhadap sesama. 

 
1Salah satu hadis Rasulullah saw. yang berbicara tentang bahwa Manusia adalah makhluk 

sosial yang tidak bisa hidup tampa bantuan orang lain, artinya: “dari Anas ra. dari Rasulullah  

saw. Bersabda tidaklah termaksud beriman salah seorang diantara kami sehing ga mencintai 
saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” Lihat, Muhammad bin Isma>il Abu Abdillah 

al-Bukha>ri> al-Ja’fi, al-Ja>mi’ al-Musnad al-Shah}i>h al-Mukhtasar min umuri Rasulullah saw. Wa 
sunanihi Wa ayya>mihi Sah}i>h} Bukha>ri>, (Juz IIIV; Baerut; tt.t, 1422 H), 146.  

2M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Quran, (Cet.I;  
Jakarta: Lentera Hari, 2016), h. 17.  
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 Muamalat menurut kamus besar bahasa Indonesia secara bahasa adalah 

hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. 3 Sedangkan secara istilah 

muamalat merupakan sistem kehidupan yang tidak terlepas dari dunia ekonomi. 

Sedangkan dalam kitab Fikih Muamalat dikatakan bahwa muamalat merupakan 

kata yang berasal dari bahasa arab (a>mala-yu’a>milu-mua>malatan) yang semakna 

dengan mufa>alah (saling berbuat) kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing -

masing.4  

 Pertimbangan dalam bermuamalat bisa mendatangkan kemaslahatan dan 

kemanfaatan serta memprioritaskan keadilan menghindari unsur pengambilan 

kesempatan dalam kesempitan, sehingga tidak akan terjadi yang merasa kerugian 

antar salah satu pihak, untuk itu dapat diketahui bahwa muamalat merupakan 

kegiatan yang berkaitan dengan seluruh ti ndakan dan perbuatan orang yang 

mampu melakukan hukum baik ucapan, perbuatan, perjanjian dan urusan lainnya.  

 Dalam bermuamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semua 

bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang di buat ol eh manusia hukumnya 

dibolehkan yang penting tidak bertentangan dengan ketentuan -ketentuan umum 

sebagaimana dalam suatu kaidah:  
َل ََاَْفََِلَ صََْلَْ اَ  َحَ َةَ باحَ لَِا ََاءَِيش ْ َع ََلَ يْلََِالدََلَ دَ َي َت  5َيَِْرَِحََْالتدَل 

Artinya:   
Pada dasanya semua akad dan muamalat hukumnya sah hingga ada dalil 
yang membatalkannya dan mengharamkannya.  

 

 
3Intansi dep. Pendidikan ins, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet.I; Jakarta: 

Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1044.  

4Sri Sudiarti, Fikihh Muamalah Kontemporer,  ( Cet. I; Jakarta: Febi UIN –SU Press, t.th) 
h. 6-7.  

5Abu Bakar bin Abu Qa>sim al-Ahdali> al-Husaini> al-Yamani> Faraid, al-Bahiyyah ala> 
Nazmil al-Qawa>id al-Fikihhyyah, ( Cet. I; Surabaya: Pustaka Sidogiri 2009), h. 30.  
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Dalam Islam telah diterangkan bahwa Allah menghidupkan tanah dan 

menjadikannya subur agar manusia dapat maka n dari apa yang dihasilkan bumi. 

(QS. Yasin/36;33). 

Kerjasama dalam hal pertanian ada be berapa macam, salah satunya adalah  

mukhabarah yang berarti  penggarapan lahan orang lain dan hasilnya dibagi dua 

antara pemilik tanah dan penggarap lahan. Menurut Syeikh Ibrahim al-Banjuri 

menyatakan mukhabarah adalah pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya 

kepada pekerja dan modal dari pengelola, pemilik tanah menyerahkan tanahnya 

kepada orang lain untuk dikelola, modal dari pengelola an atau penggarap tanah 

maka disebut mukhabarah.6 

Mukhabarah dipraktekan oleh masyarakat Desa Pambusuang, mereka 

menyebutnya kerjasama bagi hasil  atau siware. Pada umumnya pemilik lahan 

menyerahkan tanahnya kepada orang untuk digarap yang disebut penggarap atau 

pengelola lahan, tanpa menyebutkan waktu penggarapan lahan yang dikelola. Hal 

ini menyebabkan proses kerjasama dilakukan dalam jangka waktu yang 

bervariasi, ada diantaranya yang telah melakukan berpuluh -puluh tahun, adapula 

penggarap yang sedang atau baru melakukan tiga tahun, dua tahun dan   

sebagainya. 

Sistem bagi hasil  yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap 

lahan adalah secara lisan dan tanpa menghadirk an saksi, selain itu dalam sistem 

bagi hasil tersebut tidak menyebutkan syarat -syarat maupun rukun yang harus 

dipenuhi dalam penggarapan ladang tersebut.  Sehingga dalam perjanjian 

kerjasama apabila terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tanah 

dan penggarap lahan maka menyelesaikanya dengan cara musyawarah antara 

 
6Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Suariah, (Cet. I; Jakarta; Rajawali, 2010), h. 25  
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kedua belah pihak. 

Selain itu pemilik tanah belum mema stikan jenis tanaman diawal  

perjanjian, menentukan jenis tanaman mengikuti sesuai cuaca, terkadang yang 

ditanam kacang panjang, kacang tanah, cabe, ubi , bawangan dan padi, tapi 

seiring masyarakat Mandar khususnya Desa Pambusuang menanam padi atau 

bawang sehingga pemilik tanah hanya mener ima hasil bersih dari semua hasil 

panenannya. Maka dari itu, pembagian hasil yang seperti di   atas belum diketahui 

akan untung dan ruginya masing -masing antara pemilik tanah dan penggarap 

ladang. 

Selain tentang benih dan pembagian hasil panen, jangka waktu 

penggarapan pun tidak jelas, bahkan sampai berkali-kali panen dan sampai 

bertahun-tahun, antara penggarap lahan dan pemilik lahan tetap melanjutkan 

kerjasama tersebut. Dalam akad  perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap 

lahan serah terima lahan untuk dikerjakan dan biaya pupuk  yang dibebankan 

dengan cara dibagi dua, biaya pupuk dibayarkan disaat waktu pemupukan tiba.  

Sistem bagi hasil yang telah lama dilaksanakan di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar tidak sedikit keluhan dari 

pemilik lahan maupun pengarap, karena bagi hasil yang kadang dianggap merasa 

tidak adil dengan pembagian keuntungan yang diterima oleh pemilik lahan dan 

tidak sedikit juga pemilik lahan yang merasa ada kecurangan dari penggarap, ini 

semua karena beberapa penggarap maupun pemilik lahan yang kurang 

pemahamannya mengenai sistem bagi hasil yang di bolehkan misalnya 

mukhabarah atau muzara’ah karena yang mereka pahami bahwa sistem bagi hasil 

sesuai kesepakatan yang pada akhirnya justru memunculkan rasa kecurangan bagi 

pemilik lahan dan ketidak adilan bagi sipenggarap karena yang mereka pahami 

hanya bagi hasil atas kesepakatan yang mereka buat.  
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Apatah lagi dalam perjajian bagi hasil mulai dari zaman nabi saw. sampai 

pada masa sekarang masih menggunakan akad antara lisan kelisan sebagai acuan 

dalam melakukan perjanjian, tanpa ada kertas di atas putih, hal ini sangat jelas 

bahwa tidak ada kekuatan hukum di dalamnya. Ada beberapa kasus yang peneliti 

dapatkan pada penelitian awal bahwa di Desa  Pambusuang Kec. Balanipa Kab. 

Polewali Mandar terkait dengan sistem bagi hasil padi, terjadi kecuragan bagi 

penggarap lahan yang menyembunyikan hasil panen dengan alasan bahwa merasa 

ketidakadilan oleh pemilik lahan sehingga ketika pemilik tanah mengetahu i hal 

tersebut maka penggarap yang tidak jujur di berhentikan. 7 

Juga, salah satu penelitian di desa Uge Kec. Mapilli Kab. Polewali 

Mandar yang menyebutkan bahwa sistem bagi hasil pada Massyarakat Mandar 

selalu berlandaskan kesepakatan sehingga praktek dem ikian tidak sesuai dengan 

teori yang berlaku, hal ini merupakan minimnya pengetahuan Masyarakat 

Mandar tentang teori -teori yang berlaku dalam Islam.8  

Setelah melihat beberapa penjelasan dan masalah di atas, peneliti akan 

lebih fokus membahas tentang sistem bagi hasil  yang dilakukan oleh masyarakat 

Pambusuang kecamatan Balanipa  dalam melakukan perjanjian atau perikatan 

mengenai bagi hasil, karena dari setiap kegiatan muamala t berawal dari 

perjanjian. Sedikit gambaran tentang proses kerjasama dalam pert anian telah 

dituliskan di ata s yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pambusuang kec. 

Balanipa kab. Polewali Mandar. 

 

 
7 Hamzah, Putra Pemilik Lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar, Wawancara Pambusuang,  20 Desember  2020. 

8 Berlian, Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil di Desa Ugi Kec. Mapilli 
Kab. Polewali Mandar, skripsi (jurusan ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis, 2017), h.5.  
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Selain sistem bagi hasil,  peneliti juga ingin mengetahui lebi h jauh tentang 

akad bagi hasil di Desa Pambusuang apakah sudah sesuai hukum Islam atau 

tidak. Maka dari itu , sebelum peneliti melanjutkan penelitian dipandang perlu 

melihat pengertian sistem bagi hasil  secara mendalam.  

Dari latar belakang di atas , penulis bermaksud untuk meneliti sistem  dan 

praktek bagi hasil yang ada di Desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten 

Polewali Mandar kemudian kerjasama bagi hasil tersebut apakah di perbolehkan 

menurut hukum Islam. Dan mencari kebenaran dengan analisis data yang 

diperoleh dari penelitian. Sehingga penulis sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Sistem Bagi Hasil pada Pengelola Lahan di Desa 

Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam )” 

B. Fokus  Penelitian dan  Deskripsi Fokus   

1.  Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian merupakan batasan dan cakupan penelitian, yang 

dijadikan objek penelitian agar tidak keluar dari objek yang telah ditetapkan. 

Fokus penelitian “Sistem Bagi Hasil pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang 

Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar (Telaah atas Hukum Islam)”, tersebut 

adalah mencakup aspek-askep sebagai berikut:  

a) Sistem bagi hasil  pada pengelola lahan di Desa Pambusuang Kec. 

Balanipa Kab. Polewali Mandar telaah atas hukum I slam. 

b) Faktor pendukung dan penghambat terhadap sistem bagi hasil  pada 

pengelola ladang di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar. 

c) Upaya untuk mengatasi masalah terhadap sistem bagi hasil  pada 

pengelola ladang di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar. 
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2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari penafsiran  lain terhadap  fokus yang akan dibahas 

dalam tesis ini , penulis akan menyajikan deskripsi fokus. Deskripsi fokus 

sebagaimana di maksud tersebut di atas, bertitik tolak dari pengertian kata sesuai 

dengan pemahaman penulis atau pengertian kata yang bersumber dari kamus 

Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia. Selanjutnya pegertian kata tersebut, di  

rumuskan suatu pengertian yang bersi fat operasional. Adapun kata -kata yang 

dipandang penting untuk dijelaskan pengertiannya  adalah  sebagai berikut:  

a) Sistem Bagi Hasil   

Sistem bagi hasil  dalam penelitian in i merupakan pelaksanaan bagi hasil, 

pemilik tanah dan penggarap lahan khususnya di D esa Pambusuang Kec. 

Balanipa Kab. Polewali Mandar. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Pambusuang 

Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar di laksanakan per tiga bulan biasanya akan 

tetapi terkadang lebih dari itu.  

Sistem bagi hasil dilaksanakan mulai dari pa’binneang (pembibitan) 

kemudian ditunggu sampai lima belas hari , setelah itu di pindahkan kelahan yang 

besar sampai tiga bulan atau lebih kemudian dipanen. Setelah itu di 

laksanakanlah sistim bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara  pemilik tanah 

dan penggarap lahan.    

b) Faktor pendukung dan penghambat dalam sistem bagi hasil pada 

pengelolah lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar 

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya  sistem bagi hasil  pada 

pengelolah lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar (1) 

Adanya lahan, (2) adanya bibit, (3) Air (4) peralatan, baik dari segi tangki 

semprot, pupuk, kontraktor. (5) semprot seminggu sekali terakhir adanya 
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pengelolah Pengelola lahan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah lahan 

banjir, diserang hama. 

c) Upaya untuk mengatasi masalah dalam  sistem bagi hasil  pada pengelolah 

lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar.  

Beberapa upaya yang mengatasi terlaksananya sistem bagi hasil pada 

pengelolah lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar (1)  

Penj agahan lahan (2) Dirawat dalam hal dibersihkan dan dipupuk (5) Adanya 

kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap lahan (6) Adanya kepercayaan.  

Untuk menjaga agar penelitian tidak melebar kemana -mana, maka ruang 

lingkup penelitian perlu dikemukakan untuk memberi gambaran yang lebih fokus 

tentang apa yang akan dilakukan dilapangan agar peneliti tidak kehilangan arah 

ketika berada di lokasi penelitian, sehingga berdasarkan latar belakang masalah 

di atas maka fokus penelitian ini dapat dipaparkan dalam bentuk matriks berikut.  

 

No Fokus Penelitian  Deskripsi Fokus 

1 Sistem Bagi Hasil  - Panen pertiga bulan 

- Dimulai dari pa’bineang 

(pemupukan) 
- Kemudian dipindahkan ke 

lahan besar 

- Ditunggu sampai 3 bulan  

- Kemudian panen 

2 Upaya untuk Mengatasi Masalah 
dalam sistem bagi hasil  

Beberapa upaya yang 

mengatasi terlaksananya sistem 

bagi hasil pada pengelolah lahan. 

(1) Penjagahan lahan (2) Dirawat 

dalam hal dibersihkan dan dipupuk 

(3) Adanya kesepakatan antara 
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pemilik tanah dan penggarap lahan 

(4) Adanya kepercayaan. 

3 Faktor Pendukung dan Penghambat 
dalam sistem bagi hasil  Beberapa faktor yang pendukung 

terlaksananya sistem bagi hasil 

pada pengelola lahan. (1) Adanya 

lahan, (2) adanya bibit, (3) Air (4) 

Peralatan, baik dari segi tangki 

semprot, pupuk, kontraktor. (5) d i 

semprot seminggu sekali  

 Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah lahan banjir, diserang 

hama. 

   

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka masalah pokok yang menjadi pembahasan penelitian dalam kajian  tesis 

ini adalah bagaimana “Sistem Bagi Hasil  pada Pengelola Lahan di Desa 

Pambusuang  Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar (Telaah atas Hukum 

Islam)” 

 Untuk lebih ter arahnya pembahasan dalam tesis  ini, maka peneliti 

membuat bentuk sub -sub masalah sebagai berikut:  

1. Mengapa sistem bagi hasil  yang terdapat dalam hukum Islam di 

praktekkan pada pengelola lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. 

Polewali Mandar ? 

2. Bagaimana sistem bagi hasil  yang dipraktekan pada  pengelola lahan di 

Desa Pambususang Kec. Balanipa Kab. Polewali menurut perspektif 
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hukum Islam ? 

3. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat  tentang sistem bagi hasil  pada 

pengelolah lahan di Desa Pambususang Kec. Balanipa Kab. Polewal i 

Mandar  jika di tinjau dari  perspektif hukum Islam ? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya 

ilmiah  dengan rencana penelitian di atas maka  ada beberapa karya tulis ilmiah 

baik itu skripsi, jurnal atau pun tesis yang akan disebutkan sebagai berikut . 

1. Implementasi Akad Muzaraah dan Mukhabarah yang ditulis oleh 

Wahyuni. Tesis ini menjelaskan tentang praktik Tesang Galung di Desa 

Massewae   Kecamatan Duampanua Pindrang, dalam tesis tersebut dijelaskan 

bahwa akad muzaraah dan mukhabarah dalam praktek Tasang Galung, yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pindrang, 

ini ada yang menerapkan dan ada yang tidak menerapkan secara keseluruhan 

banyak yang tidak menerapkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap 

hukum Islam. 

Sistem praktik Tasang Galung, yang dilakukan oleh Masyarakat Desa 

Massewae Kecamatan Duampanua Pindrang memiliki beberapa sistem dimana 

dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa sistem di mana dari hasil 

penelitian yang ada, mulai dari pemilik lahan, penggarap, benih, pompa air, 

barang yang digunakan seperti pupuk, racun dan lainnya.  

Pelaksanaan praktik Tasang Galung, yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pindrang dimulai ketika para pemilik 

lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelola pertanian, 

dan pihak petani dan penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki 

kemampuan untuk itu maka dilakukanlah semacam kerja sama atau dalam 
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istilah mukhabarah. 9 Penelitian ini hanya menitik beratkan pada informasi 

bahwa di daerah tersebut ada yang mengamalkan sistem bagi hasil mukhabarah 

dan ada juga yang tidak malakukan. Berbeda halnya dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yang menekankan pada aspek peneliti akan lebih 

fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat Pambusuang 

Kecamatan Balanipa  dalam melakukan perjanjian atau perikatan mengenai bagi 

hasil.  

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Sistem 

Tesang di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa,  Tesis yang ditulis oleh Satrio 

Malik Fajar Hartini Tahir dalam jurnal tersebut di katakan bahwa pada 

Kecamatan Palangga menggunakan sistem bagi hasil dengan istilah Tesang, 

sistem ini telah lama dikenal dan diterapkan oleh masyarakat Palangga secara 

turun temurun oleh para pendahulu mereka dan dilakukan secara lisan tanpa akta 

yang mengikatnya di dalam bagi hasil tersebut.  

Pelaksana bagi hasil dalam sistem tesang tinj auan dari hukum Islam yang 

diterapkan oleh Masyarakat Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa sistem 

tersebut menggunakan akad muzara’ah di karenakan sistem tesang menerapkan 

pembagian hasil satu banding satu. Dalam jurnal di atas lebih kepada sistem bagi 

hasil muzara’ah berbeda halnya dalam penelitian ini yang lebih memfokuskan 

pada sistem bagi hasil mukhabarah.   

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mukhabarah dalam 

Pengelola Sawah Dusun Wonogateng Desa Glawan Kecamatan Pabelang 

Kabupaten Semarang,  yang ditulis oleh Miftah Cullani. Skripsi tersebut 

menjelaskan bahwa mukhabarah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam 

 
9Muhammad Sykron, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah 

di Desa Tlagorejo Kecamatan Grabang Kabupaten Magelang , Skripsi, ( Magelang, Fakultas 
Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016), h. 29 
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pertanian yang dipraktikkan oleh m asyarakat Wonogateng Desa Glawan 

Kecamatan Pabelang Kabupateng Semarang, kerja sama tersebut dilakukan 

pemilik tanah dan penggarap tanah. Secara umum, akad yang dilakukan adalah 

hanya secara lisan tanpa menghadirkan saksi, dan jangka waktu yang tidak 

ditetapkan secara jelas, bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad dengan 

maro atau paron dengan persent ase ½ atau dengan 50/50, sedangkan biaya seperti 

pupuk ditanggung oleh kedua belah pihak .  

Sedangkan dari segi hukum Islam bahwa akad dan praktik mukhabarah 

kerja sama dalam lahan yang dilakukan   sudah sesuai dengan  hukum Islam baik 

dari segi akad maupun syarat-syaratnya.10 Penelitian ini juga hanya menitik 

beratkan kepada pelaksanaan mukhabarah di Wonogateng sudah melaksanakan 

sesuai dengna hukum Islam.     

4. Praktik Bagi   Hasil (sawah) dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi 

Masyarakat Petani Desa Palece Kecamatan Limboro Kebupaten Polewali 

Mandar) yang ditulis oleh Rizal Darwis. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa ada 

dua jenis bagi hasil pertanian yang ada di Desa Palece Kecamatan Limboro 

Kebupaten Polewali Mandar. Hal ini dilihat dari jenis lahan yang dikelola yakni 

lahan kosong dan lahan berisi, masing-masing dari lahan tersebut rasio bagi 

hasilnya adalah seperdua banding seperdua dan sepertiga banding dua pertiga, 

peroleh jumlah bagi hasil yang demikian ditentukan persetujuan antara kedua 

belah pihak jika lahannya adalah lahan yang kosong dan bibit tersebut dari pihak 

petani penggarap maka hasil panennya yaitu seperdua banding seperdua. 

Sebaliknya jika bibit tersebut dari pemilik lahan maka hasilnya sepertiga banding 

sepertiga sedangkan lahan yang  sudah berisi maka bagi hasilnya dibagi tiga 

 
10Yusriadi, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilai dalam Presfektif Ekonomi 

Islam di Desa Ujung Mattalang Kecamatan Mappedang”, Skripsi ( Palopo: Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018), h. 24 
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dengan pembagian sepertiga dibanding duapertiga.   

Sistem bagi hasil tersebut tidak bertentangan dengan nilai -nilai Islam, 

memandang bahwa rasio perbandingan bagi hasil pertaniannya sama dengan rasio 

perbandingan yang terjadi di masa Rasulu llah saw. setengah banding setengah, 

sepertiga banding sepertiga dan dalam prakt ik mukhabarah tidak ada unsur 

pemaksaan.11 

5. Pemerataan Perekonomian Ummat (Petani) melalui Praktik Mukhabarah 

dalam Perspektif Ekonomi Islam yang ditulis oleh Siswandi. Dalam tulisan 

tersebut dikatakan bahwa mukhabarah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti 

sawah atau ladang dengan imbalan sebahagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau 

seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh orang 

yang mengerjakan. Sedangkan dalil yang berbicara tentang mukhabarah adalah 

hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan 

orang-orang Khaibar di tanah Khaibar dan mereka mendapatkan separuh dari 

tanaman atau buah -buahan yang dihasilkan. 

Jurnal tersebut dijelaskan bahwa dalam mukhabarah, ada beberapa 

syarat umum yang harus terpenuhi, di antaranya adalah: 1) pemilik kebun dan 

penggarap harus orang yang balig\ \dan berakal, 2) benih yang akan ditanam harus 

jelas dan menghasilkan serta diserahkan semua kepada penggarap, 3) pembagian 

hasilnya harus jelas penentuannya, dan waktu kerja sama harus jelas sebagaimana 

kebiasaan.12 Hal ini sangat jelas berbeda denga penelitian yang akan dilakukan. 

Peneliti menjadi pengembang t eori lebih lanjut dari penelitian yang sudah ada 

 
11Subandi dan Isma Swadija, “Kerja Sama Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolah Lahan 

Buah Naga (Studi penetapan perkara Nomor 3252 /Pd t/Pa.Bwi)”, Tesis (Surabaya; Program Studi 
Mjister Hukum Ekonomi Syariah 2017), h. 3. 

12Siswadi, “Pemerataan Perekonomian Ummat (Petani) Melalui Praktek Mukhabaroh 

dalam Prespektif Ekonomi Islam”  Jurnal Ummul Qura, X, No. 1, (2018) : h. 21. 
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sehingga menghasilkan penelitian yang dapat dikaji ulang dan dilanjutkan lagi 

oleh peneliti yang lain.  

6. Penerapan Sistem Mukhabarah dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan 

Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung  Kabupaten Kapuas yang ditulis oleh 

Mastina. skripsi tersebut menjelaskan bahwa terjadinya sistem bag i hasil di 

kelurahan Palingkau Lama antara pemilik tanah dengan petani penggarap yaitu 

tidak semua petani memiliki lahan utuk di garap akan tetapi memilii kemampuan 

bertani sehingga mereka menggarap tanah milik orang lain, kondisi ini 

mendorong bagi yang memiliki tanah akantetapi tidak bisa menggarap di 

sebabkan pekerjaan lain sehingga menimbulkan kerja sama seperti ini.  

Sistem bagi hasil di Kelurahan Palin gkau Lama setelah melakukan akad 

maka kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya sedangkan hak 

petani penggarap adalah menerimanya dan pemilik tana h sisa menunggu hasil 

dari garapan tersebut. Sedangkan sistem bagi hasil yang dilakukan di Kelurahan  

Palingkau Lama belum melaksanakan sesuai dengan hukum Islam.  

 Dari beberapa referensi yang penulis cantumkan di atas baik dari 

perorangan maupun kelompok, tidak ada satupun yang membahas penelitian ini, 

akan tetapi ada satu ataupun dua yang membahas pene litian ini, hanya tidak 

dilakukan penelitian secara mendalam oleh karena itu penelitian ini akan diteliti 

secara serius dan mendalam. 

E. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a) Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil  di Desa Pambusuang 

kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar  , Sulawesi Barat.  

b) Untuk mengetahui hukum Islam dalam pelaksanaan bagi hasil di Desa 

Pambusuang kecamatan Balanipa k abupaten Polewali Mandar 
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Sulawesi Barat.  

c) Bagi kalangan akademis penelitian ini sangat bermanfaat, guna 

menambah pembendaharaan keilmuan dan penelitian khususny a 

kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar terhadap masyarakat 

yang mengamalkan praktik tersebut, penelitian ini dapat menjadi 

gambaran realita lapangan sehingga keilmuan y ang di dapat tidak 

hanya secara teoritis akan tetapi juga praktis di lapangan. Sedangkan 

bagi dosen penelitian ini dapat bermanfaat sebagai field data untuk 

mempertajam analisis lapangan khususnya mengenai sistem bagi hasil. 

d) Sedangkan bagi masyarakat penulis sangat berharap penelitian ini 

dapat menambah informasi yang lengkap mengenai sistem bagi hasil 

dalam dunia syariah hukum Islam, sehingga masyarakat akan tergerak 

untuk selalu meningkatkan ketaatan terhadap syariah yang   ditetapkan 

dalam al-Qur’an dan hadis nabi saw. 

2. Manfaat Penelitian  

a) Menambah pengetahuan di bidang hukum Islam secara khusus bagi 

peneliti dan secara umum bagi pembaca.  

b) Memberi tambahan dan sebagai bahan per badingan bagi peneliti lain.  

c) Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Master H ukum Islam di 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .    
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BAB  II 
KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Bagi Hasil   

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian 

hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola, dimana diantara keduanya akan 

terikat kontrak bahwa di  dalam kontrak tersebut jika mendapat keuntungan akan 

dibagi dua belapihak sesuai dengan kesepakatan di  awal perjanjian, yang terdiri 

dari:   

1. Profit sharing bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi 

biaya pengelolahan dana. 

2. Revenue sharing bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan  

pengelolah dana1 

Dikemukakan dalam salah satu karangan imam Sudiat bahwa istilah 

perjanjian sistem bagi hasil tanah pertanian berbeda -beda di beberapa daerah di 

Indonesia antara lain jawa tenga h disebut maro, merlelu, di Sunda disebut 

nengah, penyebutan istilah didasarkan atas sistem pembagian hasilnya. 

Sedangkan menurut Boedi Harsono bahwa sistem bagi hasil merupakan suatu 

bentuk perjanjian antara orang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian 

dan orang lain disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap 

diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian 

hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut 

pertimbangan yang disetujui bersama. 2 

 
1Firman Muhammad Arif, “Muzaraah dan pengembangan ekonomi umat dipedesaan”, h. 

13. 

2Riski Olvia Citra Dewi, aspek keadilan dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di 
Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponegoro, Skripsi, (Surakarta Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret, 2011), h. 12  
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem 

bagi hasil harus ada kesepakatan antara kedua belapihak yaitu pemilik modal dan 

penggarap yang biasanya melakukan kesepakatan antara keduanya, dalam hal ini 

kesepakatan sebelum penanaman sangat dipe rlukan agar dalam pembagian hasil 

tidak terjadi kesala hpahaman antara keduanya , utamanya jika terjadi kerugian 

atau gagal panen.  

B. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil  

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. 

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu 

bidang tanah pertanian da n orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan 

perjanjian tersebut,  dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang 

bersangkutan dengan pembagian hasil antara penggarap dan yang berhak atas 

tanah tersebut pertimb angan yang telah disetujui bersama misalnya, masing-

masing pihak mendapatkan seperdua (maro). 3 

 Sedangkan menurut pengertian dari UU no. 2 tahun 1960 tentang 

perjanjian bagi hasil (tanah pertanian) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa : 

“Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian dengan nama apapun juga diadakan 

antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau suatu badan hukum pada 

pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan 

suatu perjanjian, yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut 

untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan 

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.4  

 
3Ria Ayu Novita, Efektivitas pelaksanaan Und ang-undang No 2 Tahun 1960 tentang 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten 
Purbawerjo, Deponegoro law Journal, ( IV No (2017); h. 5. 

4Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah pertanian (Muzaraah) Analisis syariah 
dan hukum Nasional”, Jurnal of Islam Economic Law”  ( II No, 2 (2018) : h. 160. 
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Praktik yang berlaku di Indonesia, perjanjian bagi hasil biasanya 

dilakukan antara pemilik suatu hak istimewa, dengan pihak yang bersedia untuk 

mengelola lahan tersebut atau pihak yang hendak memanfaatkan dan 

menyelenggarakan usaha atas hak istimewa yang dimaksud kemudian hasilnya 

akan dibagi antara pihak pemilik dan pihak yang memeliharanya. 5 Latar belakang 

terjadinya bagi hasil di kalanga n masyarakat, sebagai berikut.  

1. Ketentuan bagi Pemilik Tanah  

a) Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu dan mempunyai 

kesempatan untuk mengerjakannya sendiri.  

b) Keinginan mendapatkan hasil namun tidak mau susah payah dengan 

memberi kesempatan bagi orang lain untuk mengerjakan tanah 

miliknya. 

2. Ketentuan bagi penggarap / pemaro 

a) Belum mempunyai tanah Garapan dan belum mempunyai pekerjaan 

tetap.  

b) Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya 

tanah sendiri itu tidak cukup’. 

c) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan. 6 

Perjanjian bagi hasil ini memerlukan pengaturan yang serius  agar tidak 

menimbulkan ketidakadilan pada salah satu pihak (biasanya pe tani penggarap) 

yang biasanya berkedudukan lebih lemah karena tidak memiliki lahan pertanian  

yang memadai. Sehingga berdasarkan hal tersebut pemerintah menyatakan 

berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil yang 

 
5Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah pertanian (Muzaraah) Analisis syariah 

dan hukum Nasional”, h. 161. 

6Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah pertanian (Muzaraah) Analisis syariah 
dan hukum Nasional”, h. 162. 
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lahir berdasarkan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Dalam penjelasan UU 

No. 2 tahun 1960 pada bagian angka (3) menyatakan bahwa: “Dalam rangka 

usaha yang akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik 

yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya 

dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, yang b ertujuan 

mengatur perjanjian bagi hasil tersebut 7, dengan maksud: 

a) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan 

atas dasar yang adil.  

b) Dengan menegakkan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap 

agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap, yang 

biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukannya yang 

tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, 

sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar.  

Dengan terselenggaranya hal tersebut, maka akan bertambah kegembiraan 

bekerja pada petani penggarap. Hal yang demikian ini akan berpengaruh baik 

pada caranya pemeliharaan kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Tentunya 

akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang  bersangkutan, yang berarti 

suatu langkah maju dalam melaksanakan program melengkapi “sandang pangan” 

rakyat.  

Akhirnya perlu ditegaskan, bahwa dalam menyusun peraturan mengenai 

bagi hasi ini diusahakan didapatnya imbalan yang sebaik -baiknya antara 

kepentingan pemilik dan penggarap, sebab yang menjadi tujuan bukanlah 

mendahulukan kepentingan golongan yang satu daripada yang lain, tetapi akan 

 
7Ria Ayu Novita, Efektivitas pelaksanaan Undang -undang No 2 Tahun 1960 tentang 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian (tanah kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten 
Purbawerjo, h. 6. 
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memberikan dasar untuk mengadakan pembagian hasil  tanah yang adil dan 

menjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap. Bukan maksudnya 

untuk memberikan perlindungan itu sedemikian rupa sehingga keadaanya 

menjadi terbalik bagi yang berhak atas tanah lalu tidak ada jaminan sama sekali. 8  

Dapat dikatakan bahwa tujuan dikeluarkannya UU bagi hasil adalah :  

a) Agar pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan atas 

dasar yang adil. 

b) Agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan 

menegaskan hak dan kewajiban baik pemilik tanah maupun pengg arap. 

c) Akan menambah kegembiraan para petani penggarap, hal mana akan 

berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan 

tanahnya dan tentu akan berpengaruh pula pada produksi tanah yang 

bersangkutan.9  

Sebenarnya undang-undang ini tidak memberikan perlindungan yang 

berlebihan kepada penggarap tanah/tunakisma . Namun, tujuan utama adalah 

memberikan kepastian hukum kepada penggarap serta menegaskan hak dan 

kewajiban penggarap dan pemilik tanah (memori penjelasan UU No . 2 tahun 

1960). Sehingga hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik 

tanah menjadi semakin lebih tegas.  

Lembaga bagi hasil yang ada di seluruh Indonesia sangat bervariasi. Di 

setiap daerah tidak ada kesamaan,  namun pada dasarnya, diaturnya lembaga bagi 

hasil adalah sifat formalitasnya saja, seperti perjanjian harus tertulis, 

pengumuman oleh kepala desa, dan pelaporan pada camat setempat.  Sebelum 

 
8 Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah pertanian (Muzaraah) Analisis 

syariah dan hukum Nasional” , h. 162 

9Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah pertanian (Muzaraah) Analisis syariah 

dan hukum Nasional”, h. 163. 
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lebih jauh membahas tentang ketentuan sistem bagi hasil ada baiknya melihat 

bagi hasil yang pernah terjadi di masa Rasulullah saw. dan Sahabatnya.  

Diketahui bahwa pertanian merupakan salah satu sejarah kebudayaan 

manusia. Pertanian muncul ketika masyarakat mampu menjaga ketersediaan 

pangan untuk dirinya sendiri . Pertanian termaksud dalam ba b tentang bercocok 

tanam yang memaksa suatu kelompok orang untuk menetap, dengan pertanian 

tersebut mendorong kemunculan peradaban. Pertanian telah membawa revolusi 

yang besar dalam kehidupan manusia sebelum revolusi industri bahkan dapat 

dikatakan bahwa revolusi pertanian merupakan revolusi kebudayaan yang 

pertama di alam dunia manusia. 10 

Pada zaman Romawi pertanian berkembang di  sertai budaya seni dan 

tanaman bergantung di Bab ilonia. Pada zaman tersebut orang -orang Romawi 

juga mengomplikasi dan mengembangkan tulisan-tulisan tentang pertanian 

dalam bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. 11  

Pertanian dalam dunia manusia khususnya dalam Islam memliki ragam 

bentuk, salah satunya adalah mukhabarah atau muzara’ah, mukhabarah 

merupakan suatu kerja sama pengelolaan pertanian antarpemilik tanah dengan 

penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan 

bersama tetap pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap 

tanah. Menurut Yusuf al -Qardawi, mukhabarah merupakan pemilik tanah 

menyerahkan alat, benih, dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan 

suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah ditentukan misalnya 

setengah atau dua pertiga, atau kurang dari hasil persetujuan bersama. Akan 

 
10Nur Wahidah, “Bercocok tanam dalam Presfektif hadis Nabi Saw .” Skripsi ( Makassar; 

Fakultas Ushuluddin filsafat dan politik UIN Alauddin Makassar  2018), h. 64-65. 

11Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Mu>sa bin Ahmad bin Husain al-Ghai>ta>>bi> al-
Hanafi Badruddin  al-Ayni, Umdah al-Qa>ri> Syarh Sahi>h} Bukha>ri, Juz. XII ( Baerut;  Da>r Ihya> al-
Arabi> 855 H), h. 661. 
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tetapi, di masa sahabat t erjadi beberapa ragam bagi hasil .12 Berikut penjelasan 

yang lebih spesifik mengenai ketentuan bagi hasil pada masa Rasulullah saw. dan 

masa sahabat.  

3. Ketentuan Sistem Bagi Hasil masa Nabi dan Sahabat  

 Ajaran Islam yang terintegrasi dalam ibadah dan muamala h mengarah 

pada produktivitas ummat dalam berbagai bentuk akti fitas, seperti pertanian, 

perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Fakta sejarah 

membuktikan saat kalangan muslimin berhijrah ke Madinah serta ketulusan 

kaum Anshar untuk berbagi harta dengan kaum Muhajirin namun ditolak padahal 

komunitas imigran dalam posisi membutuhkan dan lebih memilih menggeluti 

bidang pertanian atau berdagang. Kondisi demikian seakan menunjukkan bahwa 

saat mereka pantas dikasihani namun tetap berusaha optimal seh ingga tidak 

memposisikan diri sebagai orang yang rendah diri.  

 Tuntunan Islam menuntun umatnya supaya tetap bersinergi dengan al -

Qur’an dan sunnah Rasul. Pedoman tersebut berkontribusi besar dan membawa 

aura positif dalam setiap lang kah seiring dinamika kehidupan umat.  

 Keberadaan Rasulullah saw. mempertautkan spirit Muhajirin dan Ans har 

menghadirkan kesejukan bagi masyarakat ya ng ditundukkannya dengan  

mendistorsi tindakan eksploitasi, intimidasi dan penjajahan. Salah satu instrumen 

yang dimanfaatkan Rasulullah saw. untuk merajut kolektivitas dan 

merealisasikan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan sebagai muzara’ah. 

Konsep tersebut sangat identik dengan pertanian yang tidak secara instan 

 
12Firman Muhammad Arif, “Muzaraah dan pengembangan ekonomi umat dipedesaan”, h. 

13. 
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menghasilkan produk karena dibutuhkan takyif (proses) takhyir  (penentuan), dan 

tatbiq  (penerapan) yang bersendikan idealitas nilai Islam.13 

 Dengan adanya tindakan dan penjelasan dari hadis Nabi bahwa 

mukhabarah merupakan sunah sebagaimana disebutkan dalam suatu  hadis; 

بن   الفْضل  حَدثناَ  غيلََن  بن  مَحْمُود  شُعْبَة  حَدثناَ  عَن  حَدثناَ شريك   ّ يبْاَنِي الشَّ مُوسََ 

يناَر عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله علَيَْهي وَسلم   رو بن دي عَن عََْ

 14لم يحرم المُْزَارعةَ، وَلكَين أَمر أَن يرفق بعَضهم بيبَعْض
Artinya:  

Mahmud menceritakan kepada kami dari Ghilan, Fadl bin Musa berkata, 
Syarik menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Amir bin Dinar dari 

Ibnu Abbas ra berkata: sesungguhnya Nabi saw, tidak mengharamkan 
muzara’ah, bahkan beliau menyuruh yang sebagian menyayangi saudara 
yang lain dengan sabdanya: barangsiapa yang punya tanah hendaklah 
ditanaminya, atau diberikan faedahnya kepada saudaranya dan jika ia tidak 
mau, maka biarkan saja tanah itu.  

 Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran dari hadis Rasulullah 

bahwa mengenai akad dalam muzara’ah dan mukhabarah memiliki pengertian 

yang sama. Akan tetapi, ulama yang lain berbeda, bahwa akad dalam muzara’ah 

adalah penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya dan benihnya 

berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam akad mukhabarah benihnya beras al 

dari penggarap. Kedua akad tersebut diperbolehkan oleh riwayat Ahmad dan 

masih banyak lagi para ulama yang berselisih mengenai akad dalam suatu 

pengeloaan tanah. 

 Dalam suatu riwayat Umar bin Khattab bahkan menyeru ummatnya 

untuk bekerja mengelola tanah  untuk menanam bibit kurma dan hasil buah kurma 

tersebut untuk dibagi dua antara pekerja dengan pemilik tanah, hingga 

 
13Muhammad bin I>sa bin Saurah bin Mu>sa> bin Dahha>q al-Tizmizi>, al-Ja>mi’ al-Kabi>r 

Sunan al-Tizmizi, Juz. IVV ( Baerut: Da>r al-Qard al-Islam 1998 H), h. 61. 

14Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Mu>sa bin Ahmad bin Husain al-Ghai>ta>>bi> al-
Hanafi Badruddin  al-Ayni>, Umdah al-Qa>ri> Syarh Sahih Bukhri, h. 182. 
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menyiarkan tanah merupakan kesia -sian karena Rasulullah telah memberikan 

penjelasan lewat hadis untuk menggunakan tanah yang lama tidak te rpakai untuk 

dimanfaatkan kepada orang yang membutuhkan sehingga tidak ada yang sia -sia 

dan bermanfaat.15 

 Banyak sekali riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat telah 

melakukan praktik muzara’ah dan tidak ada dari mereka yang mengingkari 

kebolehannya dan tidak adanya pengingkaran terhadap diperbolehkannya 

muzara’ah dan praktik yang mereka lakukan sebagai ijma’. 

 Muzara’ah dan mukhabarah merupakan suatu bentuk akad kerja sama 

yang bersinergikan antara harta dan pekerjaan, maka hal ini diperbolehkan.  

Dalam sebuah atsar bahwa Umar bin Abdul Aziz beliau mengirim surat kepada 

Gubernurnya: Perhatikanlah tanah diha dapan kalian, berikanlah ia akad dengan 

muzara’ah dengan bagi hasil setengah. Jika tidak , maka dengan bagi hasil 

sepertiga hingga mencapai sepersepuluh. Namun, jika tidak ada seorang pun yang 

menggarapnya, maka berikanlah tanah tersebut. Jika tidak ada juga maka 

biayailah ia dari harta kaum muslimin dan janganlah sekali -kali kamu merusak 

tanah yang ada di hadapanmu.16 

 Dengan demikian, praktik mukhabarah sudah ada sejak masa Rasulullah 

saw. dan pada masa sahabat. Pada awal masa kekhalifahan menunjukkan 

sebagian besar masyarakat menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan 

sistem muzara’ah atau mukhabarah, terutama bagi mereka yang bertugas 

mempertahankan negara atau mempunyai tugas kemasyarakatan lainnya (pekerja 

sosial). Mereka menyerahkan tanah mereka kepada petani untuk diolah dengan 

 
15Firman Muhammad Arif, “Muzaraah dan pengembangan ekonomi umat dipedesaan”, h. 

15. 

16Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al -Qhaitabi> 
al-Hanafi> Badaruddin al-Ayni>, Umdatul Qa>ri’ Syarah Sahih al-Bukhari,h. 416. 
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sistem muzara’ah karena perhatian mereka telah tercurah un tuk melayani 

masyarakat sehingga tidak dapat mengelolanya sendiri. Pemilik lahan dan petani 

adalah pasangan untuk bekerja sama dan menjalankan usaha maka keduanya 

terikat dalam perjanjian pengolaan.  

 Dengan cara mukhabarah, keluarga Abu bakar, keluarga Umar, Usman, 

Ali dan juga yang lain dari keluarga kaum Muhajirin bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Rasulullah memberikan tanah di Khaibar kepada orang 

Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti yang diriwayatkan oleh ibnu Umar: 

“Rasulullah saw, memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi dengan syarat 

mereka mau mengerjakan dan mengelolanya serta mengambil sebagian dari 

hasilnya”.17     

Perjanjian ini dilanjutkan pada masa khalifah Umar tapi tidak dilanjutkan 

lagi oleh beliau manakala orang-orang yahudi melanggar syarat -syarat perjanjian 

tersebut. Dalam sahih Bukhari disebutkan beberapa riwayat yang 

memperlihatkan bahwa para sahabat telah menyerahkan tanah mereka untuk 

digarap dengan sistem bagi hasil. Seperti disebutkan bahwa setiap keluarga di 

Madinah pernah menyerahkan tanah berdasarkan bagi hasil dengan pemilik tanah 

Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Sa’ad bin Malik dan Abdullah bin Mas’ud pernah 

melaksanakan sistem tersebut. 18  

Dengan demikian, ketentuan bagi hasil telah ditentukan dalam UU yang 

bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraa n terhadap pemilik tanah dan 

pengelolah lahan serta merujuk pada ketentuan -ketentuan yang pernah diajarkan 

oleh Rasulullah saw. yang menurut peneliti hal yang membuat sitem bagi hasil 

 
17Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al -Qhaitabi> 

al-Hanafi> Badaruddin al-Ayni>, Umdatul Qa>ri’ Syarah Sahih al-Bukhari, h.419. 

18Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Qhaitabi> 
al-Hanafi> Badaruddin al-Ayni>, Umdatul Qa>ri’ Syarah Sahih al-Bukhari, h.433. 
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tidak sesuai dengan perencanaan di zaman sekarang yaitu salah satunya di  

sebabkan karena jarangnya melakukan sistem bagi hasil sesuai dengan ajaran 

Rasulullah saw. dan selalu berlandaskan kesepakatan.  

C. Bentuk-bentuk  Bagi Hasil  

Bagi hasil dalam dunia fikih muamalah merupakan suatu ketentuan yang 

yang pernah disampaikan oleh Rasulullah saw. dan dilaksanakan sampai zaman 

sekarang ini, bagi hasil terdiri dari beberapa istilah yang akan dijelaskan satu 

persatu sebagai berikut.  

1. Mukhabarah  

Bagi hasil dalam dunia Islam memiliki beberapa macam diantaranya 

adalah muzara’ah, mukhabarah dan mudharabah akan tetapi dalam penelitian ini 

bagi hasil yang di maksudkan adalah bagi hasil yang benihya berasal dari 

pengelolah yaitu mukhabarah. Mukhabarah secara bahasa berasal dari akar kata 

.yang berarti berkomunikasi atau berhubungan خابر-  يخابر-  مخابرة 19 Dalam kaidah 

bahasa Arab dikatakan bahwa ketika suatu kata berubah dari wazannya maka 

berubah pula maknanya, misalnya kata فاعل  kemudian wazannya diubah menjadi 

 ”maka dalam mengartikan kata tersebut harus ditambahkan kata “saling  تفاعل

maka maknanya adalah “saling bekerja”. Ditarik pada konteks mukhabarah maka 

maknanya adalah saling berkomunikasi atau saling berhubungan.  

Mukhabarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

suatu perjanjian, bagi hasil dalam penggarapan tanah, pemilik menyerahkan 

tanah kepada penggarap, hasil dibagi sesuai dengan perjanjian.20 Lebih lanjut 

 
19Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Mahmud Yunus WA 

Zurriyyah, 2007), h. 115. 

20Intansi dep. Pendidikan ins, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. I; Jakarta: 
Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 66.  
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Munawwir dalam bukunya  disebutkan ba hwa المخابرة bermakna “surat menyurat 

dalam artian melakukan suatu interaksi secara tidak langsung. 21 

Sedangkan dalam Lisa>n al-Arabi> dikatakan bahwa: 

يب   نصَي علََى  المُْزَارَعةَُ   َ هِي يلَ:  ، قي الخبَاري نَ  مي هُوَ  يلَ:  وَقي َا؛  وَغيَْْيهِي ي  بعُ وَالرُّ كََلثُّلثُي  مُعَيََّّ    

، أَقرها   َ ُ علَيَْهي وَسَلمَّ ، صَلىَّ اللََّّ َّ نْ خَيْبر،لَأن النَّبِي يلَ: أَصل المخُابرة مي نةَُ، وَقي َّيّي الَأرض الل

نْ مَحْصُوليهاَ   22فِي أَيدي أَهلها علََى النّيصْفي مي
Artinya: 

Muzara’ah adalah transaksi diatas tanah yang telah ditentukan, misal 
sepertiga, seperempat dan selainnya, dan ada yang mengatakan bahwa 
muzara’ah sama hanlnya dengan mukhabarah  (bagi hasil pengelolaha 
tanah), juga dikatakan bahwa asal mukhabarah dari khaibah karena nabi 
Saw. mengizinkan bagi hasil panen dengan setengah dari hasil panen.  

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah 

menyampaikan kepada sahabat -sahabatnya terkait mukhabarah, di mana pada 

konteks kalimat tersebut men ggambarkan bahwa mukhabarah adalah suatu 

perjanjian antara dua bela pihak. Juga dapat diketahui bahwa mukhabarah adalah 

sebuah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang 

pertanian. 

Sedangkan secara istilah mukhabarah  adalah kerja sama antara pemilik 

ladang dengan bagi hasil menurut perjanjian dan benihnya diserahkan kepada 

pihak penggarap, mukhabarah merupakan bentuk kerja sama yang rata -rata 

berlaku dalam hal tanaman yang harga benihnya relatif murah. 23 Juga dalam 

salah satu jurnal Ummul Qura’ dikatakan bahwa mukhabarah merupakan 

 
21A.W.Munawwir, Kamus al-Muzawwir Arab Indonesia terlengkap , (Cet. I; Surabaya: 

Pustaka Frogressif, 1997), h. 319.  
22Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadl Jamaluddin Ibnu Manzu>r al-Ansha>ri>, Lisa>n 

al-Arabi, Juz. XV( Baerut; Da>al-Sha>dir, 1414 H), h. 610. 

23Yusriadi, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilai dalam Presfektif Ekonomi 

Islam di Desa Ujung Mattalang Kecamatan Mappedang”, Skripsi ( Palopo: Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018), h. 24 
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mengerjakan tanah orang lain seperti   sawah atau ladang dengan imbalan 

sebahagian hasilnya dan seperdua, sepertiga, atau seperempat, Sedangkan biaya 

pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjaka n.24 Mukhabarah 

dalam fikih Islam dikatakan bahwa sebuah paroan sawah atau ladang seperdua, 

sepertiga, atau seperempat, sedangkan benihnya dari yang memiliki tanah. 25 

Mukhabarah menurut imam Syafi ’i 

 ضي رْ لَ اْ  نَ مي  جُ رُ ا يخَْ مَ  ضي عْ بَ بي   عي رْ  الزَ لَ عَ  دُ قْ عَ 

 
Artinya: 

Akad untuk bercocok tanam dengan sebahagian apa -apa yang keluar dari 
bumi.26 

Juga Imam  Syafii berpendapat  

  الي المْ  نَ مي  لَ ذَ بَ الْ  نَ وْ كُ سُ  نْ  اَ لَ ا عَ نْ مي  جُ رُ ما يخَْ  ضي عْ بَ بي  ضي رْ لَ  اْ فِي  ةي يَ غامي الْ  لَُ عامَ مُ 
Artinya: 

Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. 27 

Dari uraian di atas maka peneliti menganggap bahwa mukhabarah 

merupakan suatu usaha yang dilakukan secara resmi  dengan saling sepakat untuk 

digarap suatu kepemilikan tanah, dan hasil dari pada garapan tersebut dibagi 

sesuai kesepakatan tanpa adanya rasa iri terhadap salah satu dari keduanya.  

Konteks mukhabarah tidak jauh berbeda dengan muzara’ah, di mana 

sebagian ulama ada yang menyamakan dan ada pula yang membedakannya. 

Muzara’ah secara bahasa berasal dari akar kata (al-Zar’u) yang berarti 

menumbuhkan, dan dinamai pula mukhabarah dan muhaqalah. Juga dikatakan 

 
24Siswadi, “Pemerataan Perekonomian Ummat (Petani) Melalui Praktek Mukhabaroh 

dalam Prespektif Ekonomi Islam”  Jurnal Ummul Qura, X, No. 1, (2018) : h. 21. 

25Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Cet. LXXXVI; Bandung; Sinar Baru algensindo, 2018), 
h. 302. 

26Muhammad Syukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil 

Mukhabarah di Desa Tilogorejo Kecamatang Grabang Kabupaten Magelang”, h. 25. 

27Muhammad Syukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil 
Mukhabarah di Desa Tilogorejo Kecamatang Grabang Kabupaten Magelang ”  h. 26  
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bahwa muzara’ah merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik 

lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya 

kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian 

tertentu dari hasil panen.   

Dalam kerja sama ini terdapat dua pihak, yang satu sebagai pemilik modal 

sedangkan yang lain pelaksana usaha, keduanya memiliki kesepakatan kerja sama 

dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. 28 

Muzara’ah di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara 

mukhabarah dan muzara’ah, akan tetapi ada ulama yang membedakan yaitu 

ulama Syafi’iyah yang mengungkapkan bahwa mukhabarah adalah mengelola  

tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola, 

sedangkan muzara’ah sama dengan mukhabarah hanya saja benihnya berasal dari 

pemilik tanah.29 

Setelah melihat beberapa  definisi tentang mukhabarah di  atas, maka 

dapat diketahui bahwa mukhabarah dan muzara’ah memiliki persamaan dan 

perbedaan. Adapun persamaannya adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya 

kepada orang lain untuk dikelola atas dasar  kesepakatan, sedangkan 

perbedaannya adalah terletak pada modal, apabila modal nya berasal dari 

pengelola maka disebut sebagai mukhabarah dan apabila mo dalnya berasal dari 

pemilik tanah maka disebut sebagai muzara’ah. 

Praktek mukhabarah merupakan salah satu ibadah yang diajarkan oleh 

Rasulullah saw. yang terkait dengan bercocok tanam serta ada unsur tolong 

menolong sehingga peneliti menganggap bahwa dalil  al-Quran yang cocok 

 
28Subandi dan Isma Swadija, “Kerja Sama Sistem Bagi Hasil dalam Pengelolah Lahan 

Buah Naga (Studi penetapan perkara Nomor 3252 /Pd t/Pa.Bwi)”, Tesis (Surabaya; Program Studi 
Mjister Hukum Ekonomi Syariah 2017), h. 3. 

29Abu Ha>san bin Muhammad bin Muhammad bin Habi>b al-Basari >al-Baqda>di>, al-Ha>wi> 
al-Kabi>r fil al-Fikh mazhab Ima>m al-Syafii, Juz. XXI ( Baerut: tt.p 1419 H), h. 450.  
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dengan mukhabarah adalah QS. al-Waqiah/56: 63-64 dan juga QS. al-Maidah/3: 2 

sebagai berikut; 

QS. al-Waqiah/56: 63-64. 

رُثوُنَ ) اريعُونَ )63أَفرََأَيتُُْْ مَا تََْ نُ الزَّ  ( 64(أَأَنتُُْْ تَزْرَعُونهَُ أَمْ نََْ

Terjemahnya: 
Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam, (63) kamukah yang 
menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan (64) 30 

Dalam tafsir al -Misbah dikatakan bahwa makna dari kata tafakkaru>n pada 

konteks ayat di  atas adalah “terheran-heran”, menyesal, sedih saling 

mempersalahkan”. Menurut sebahagian ulama makna kata tersebut ada dua  yaitu 

menyenangkan dan menyedihkan. Ada juga yang memahami kata tersebut pada 

mulanya berarti bersenda gurau akan tetapi karena patro n kata yang digunakan 

ayat di atas mengandung makna menghilangkan maka diartikan “hilangnya 

kesenangan” dan senda gurau itu.31  

Maka apakah kamu melihat dengan mata kepala atau hati keadaan yang 

menakjubkan, terangkanlah kepada -Ku tentang benih yang engkau  tanam, 

kamukah yang menumbuhkan setelah benih itu kamu tanam sehingga dia pada 

akhirnya berbuah ataukah Kami yang menumbuhkan, kalau Kami kehendaki 

maka benar-benar Kami menjadikan tanaman tersebut kering tidak berbuah, dan 

hancur berkeping-keping sebelum kamu petik akibat terkena sengatan panas atau 

dimakan hama. Maka kamu terus menerus heran, seraya berkata sesungguhnya 

kami benar-benar menderita kerugian waktu , tenaga, dan harta benda setelah 

kami bersungguh-sungguh berupaya.32 Juga dalam QS. al-Ma’idah/3: 2 dikatakan 

bahwa: 

 
30Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al -Quran, 2019), h. 536. 

3131M. Qhuraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 371 -
372. 

32M. Qhuraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 372. 
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هْرَ الحَْرَامَ وَلَ الهْدَْيَ وَلَ القْلَََئيدَ وَ  ي وَلَ الشَّ لُّوا شَعَائيرَ اللََّّ ينَ أ مَنُوا لَ تَُي ي اَ الََّّ يََّ  يََأَيُُّّ لَ أ مّي

ذَا حَللَتُُْْ فاَصْطَ 
ِ
ضْوَانًا وَا مْ وَري ي نْ رَبّّي نآَ نُ  البَْيتَْ الحَْرَامَ يبَْتَغُونَ فضَْلَا مي ريمَنَّكُُْ ش َ ادُوا وَلَ يََْ

تعََاوَنوُ  وَلَ  وَالتَّقْوَى  ّي  البْري وَتعََاوَنوُا علََى  تعَْتَدُوا  أَنْ  الحَْرَامي  دي  المَْسْجي عَني  وكُُْ  صَدُّ أَنْ  ا  قوَْم  

قاَبي  يدُ العْي َ شَدي نَّ اللََّّ
ِ
َ ا َّقُوا اللََّّ ثْْي وَالعُْدْوَاني وَات

ِ
 علََى الْ

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar -syiar 
Allah dan jangan melanggar kehormatan di bulan haram dan jangan 
mengganggu binatang-binatang hadnya, dan binatang -binatang qalaid, 
dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah, 
sedang mereka mencari karunia dan keridhaan Allah swt. Dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu dan 
jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat 
aniayah (kepada mereka) dan tolong menolonglah kamu dalam 
mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam 
melakukan dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah 
sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. 33 

Dalam tafsir al-Misbah dikatakan bahwa konteks kalimat “tolong-

menolonglah kamu dalam kebaikan yakni segala hal yang membawa kepada 

kemaslahatan duniawi atau ukhrawi, dan juga tolong -menolong dalam ketakwaan 

yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana du niawi dan ukhrawi dan 

meskipun dengan orang-orang yang bukan seiman dengan kamu dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa pelanggaran dan bertawakkallah kamu 

kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan -Nya.34 

Ayat di  atas mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk saling 

tolong-menolong dalam segala hal yang mengantarkan kepada kecintaan Allah, 

dan melarang orang-orang yang beriman untuk berbuat aniaya, karena hidup 

saling membantu satu sama lain akan menghasilkan ketent eraman batin, begitu 

halnya dengan mukhabarah yang saling tolong -menolong untuk memberikan 

 
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an, 2019), h. 142. 

34M. Qhuraish Shihab, Tafsir al-Misbah, ( Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 13 . 
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kepada seseorang pekerjaan disertai dengan mengindahkan aturan -aturan dalam 

hukum Islam tanpa ada ketidakseimbangan dalam prakt ik tersebut.  

Kedua ayat di atas menuru t hemat peneliti bahwa termaksud dalam 

pembahasan mukhabarah, di mana pada ayat pertama berbicara tentang bercocok 

tanam dan yang kedua terkait dengan tolong menolong, sehingga peneliti 

menyimpulkan bahwa ayat yang pertama ketika menyinggung tentang bercoco k 

tanam maka harus ada kerjasama di dalamnya agar supaya memberikan 

kesempatan kepada seseorang yang butuh dengan pekerjaan.  

Kemudian dalam sebuah riwayat oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu 

Abbas dikutip dalam beberapa buku tentang muamalah sebagai berikut : 

رو  ّ حَدثنَا شريك عَن شُعْبَة عَن عََْ يْبَانِي حَدثنَا مَحْمُود بن غيلََن حَدثنَا الْفضل بن مُوسََ الشَّ

الْمُزَارعةَ،  ابْن عَبَّاس: أَن رَسُول الله صلى الله علَيَْهي وَسلم لم يحرم  ينَار عَن طَاوُوس عَن  بن دي

يث    وَلكَين أَمر أَن يرفق بعَضهم بيبَعْض، ثَّْ قاَلَ  يح. وَقاَلَ: حَدي يث حسن صََي يّ: هَذَا حَدي ذي مي ْ التّّي

يث عَن رَافع بن خديج عَن عَومته، وَرُوييَ عَنهُ عَن   رَاب، يرْوى هَذَا الحدَي يهي اضْطي يث في رَافع حَدي

وَقاَلَ  مُخْتَلفَة،  وَايََت  ري على  يث  الحدَي هَذَا  عَنهُ  يَ  رُوي وَقد  عَومته،  أ حد  وَهُوَ  رَافع  بن   ظهيْ 

مَا  بيشَطْر  الْمُزَارعةَ  يم  ري تََْ بيهي  المرَُاد  ليَْسَ  وَأَن  الخَْبَر  الْمَعْنى من  عَبَّاس  ابْن  وَقد عقل   : ّ الْخطابِي

ا  َّمَا أَرَادَ بذلك أَن يتمانَوا أ راضيهم وَأَن يرفق بعَضهم بعَْضا ن
ِ
 35يخرج من الَأرْض، فاَ

Artinya: 
 Mahmud bin Ghaila>n menceritakan kepada kami al-Fadl bin Musa> al-
Syaiba>ni menceritakan kepada kami > telah menceritakan kepada kami 
Syarik dari Syu’bah dan amr bin Dina>r dari Tha>wus dari Ibnu Abbas 
bahwasanya Rasulullah saw. tidak mengharamkan bermuzara’ah bahkan 
beliau menyuruhnya sehingga sebagian menyayangi sebagian yang lain.  

Imam al-Tizmizi berkata bahwa hadis tersebut hasan shahih. Hadis ini 

terdapat dalam riwayat dari Rafi’ dalam bab al-Idtira>b, hadis tersebut 

diriwayatkan dari Ra >fi’ dari Khadijah dari Amumah, juga diriwayatkan dari 

 
35Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al -Qhaitabi> 

al-Hanafi> Badaruddin al-Ayni>, Umdatul Qa>ri’ Syarah Sahih al-Bukhari>, Juz. XII ( Baerut; Da>r 
Ihya al-Tura>s}I al-Arabi’, 855 H), h. 182. 
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Zahir bin Ra>fi’, hadis di atas memiliki dua riwayat yang saling bertentangan, al -

Khattabi berkata sungguh hadis tersebut dinukil oleh Ibnu Abbas secara 

maknawi.36  

Juga hadis tersebut di keluarkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan 

oleh Ibnu Umar sebagai berikut.  

الْقطََّ  وَهُوَ  يََ  يَحْ ثنََا  حَدَّ قاَلَ:   ، ليزُهَيْْ  وَاللَّفْظُ   ، بْنُ حَرْب  وَزُهَيُْْ   ، حَنبَْل  بْنُ  أَحَْْدُ  ثنََا  عَنْ حَدَّ انُ، 

رَ، »أَنَّ رَسُولَ اللهي  عٌ، عَني ابْني عََُ نِي نًَفي ، أَخْبَرَ َ عاَمَلَ أهَْلَ خَيْبَرَ   عُبَيْدي اللهي صَلىَّ اُلله علَيَْهي وَسَلمَّ

نْ ثمََر  أوَْ زَرْع   نْاَ مي رُجُ مي  37بيشَطْري مَا يَخْ
Artinya: 

Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami, dari Zuhair bin Harb 
dan lafaznya dari zuhair dia berkata telah menceritakan kepada kami 
Yahya dan beliau adalah al-Qatthan,  dari Ubaidillah dari Ibnu Umar 
“Bahwasanya Rasulullah saw. telah memberikan kebun kepada penduduk 

Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi 
sebahagian dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun dari hasil 
pertahunan. 

Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk  Khaibar dengan upah sebagian 

dari biji-bijian dan buah-buahan yang dapat tumbuh oleh tanah Khaibar. Menurut 

Amir Syarifuddin dalam bukunya disebutkan jual be li mukhabarah adalah 

muamalah dalam pengguna tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan 

dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum transaksi tersebut adalah haram, 

sebagaimana dalam sebuah riwayat .38  

ثنََا ابْ  ، حَدَّ د  ي بْنُ مُحَمَّ ثنَاَ عَبْدُ اللََّّ عَ جَابيرَ بْنَ  حَدَّ ، سََي ، عَنْ عَطَاء  نُ عُيَينْةََ، عَني ابْني جُرَيجْ 

وَالمحَُاقلََي   ، المخَُابرََةي عَني   َ وَسَلمَّ علَيَْهي  اُلله  صَلىَّ   ُّ النَّبِي »نَََى   عَنُْمَا   ُ اللََّّ  َ رَضِي ي  اللََّّ ، عَبْدي 

 
36Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Mu>sa> bin Ahmad bin Husain al-Qhaitabi> 

al-Hanafi> Badaruddin al-Ayni>, Umdatul Qa>ri’ Syarah Sahih al-Bukhari, h. 182. 

37Muslim bin al-Hajja>j  Abu Husain al-Qhusyairi> al-Naisabu>ri, Musnad al-Sahi>h al-
Mukhtasar Binaqli al -Adli ila Rasulillah saw. Juz. V (Baerut: Dar Ihya> al-Turas}I al-Arobiy’ t.th), 

h.1186 

38M. Qhuraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h. 15. 
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، وَعَنْ بيَْعي الثَّمَري حَتََّّ يبَْدُ  لَّ وَعَني المزَُابنَةَي
ِ
رْهََي، ا يناَري وَالّي لّي لَّ بِي

ِ
وَ صَلََحَُُا، وَأَنْ لَ تبَُاعَ ا

 ا39العَرَايَ 
Artinya: 

Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami , Uyaynah telah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Jurair dari Atha, dia mendengar dari 
Ja>bir bin Abdillah r.a bahwa Rasulullah saw. melarang jual beli 
Mukhabarah, Muhalaqah, dan dari Muzabanah, dan dari jual beli buah -
buahan hingga iya nampak baunya, dan tidak boleh jual beli selai 
menggunakan dinar dan dirham. 

Muhammad al-Baqir bin Ali bin Husain berkata bahwa tidak ada seorang 

muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka  menjadi petani dengan 

mendapatkan sepertiga atau seperempat. Ali dan Said bin Malik Abdullah bin 

Masud Umar bin Abdul Aziz Qasim Urwah keluarga besar Abu Bakar. 40 Ibnu 

Hazm mengatakan: 

“Tidak diperbolehkan menyewakan lahan/tanah secara hal, dan tidak 

dihalalkan atas pertanian kecuali tiga perkara “memperdayakan tanah tersebut 

dengan menggunakan alat, tenaga, bibit, dan hewannya sendiri, menyuruh bagi 

orang lain untuk memberdayakanya dan ia tidak mengambil satu pun dari hasil 

yang didapatkan dan jika ia bekerja sama bersekutu dengan orang lain dalam 

tenaga, alat, bibit, ataupun hewan dan tidak memungut sewa atas tanahnya maka 

itulah yang terbaik, dan ada kalanya ia menyerahkan lahan  taninya berikut bibit, 

alat, atau hewannya kepada orang lain untuk menggarapnya. Namun , setelah 

mendapatkan hasil ia mendapatkan bagian setengah atau sepertiga dan inilah 

yang diperbolehkan”.41 

 
39Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al -Qhaitabi> 

al-Hanafi> Badaruddin al-Ayni>, Umdatul Qa>ri’ Syarah Sahih al-Bukhari, h. 115.  

40Malik bin Anas bin Malik bin Amar al-Ashabiy >, Muwatta’ Malik biriwayat 

Muhammad al-Hasan al-Syaiba>ni>, Juz. I ( Baerut: Maktabah al -Alamiyyah, t.th), h. 295.  

41Muhammad Sykron, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah 
di Desa Tlagorejo Kecamatan Grabang Kabupaten Magelang , Skripsi, ( Magelang, Fakultas 
Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2016), h. 29 
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Dengan demikian, ibnu Hazm hanya memperbolehkan konsep 

menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga 

dari hasil panen atas lahan pertanian . Jika lahan pertanian tersebut mengalami 

gagal panen maka orang yang menyewakan tidak mendapatkan apapun. 42 

Melihat definisi serta  dalil-dalil di atas , baik dalil al-Quran, hadis atau 

pendapat ulama. Maka, peneliti berpandangan bahwa mukhabarah merupakan 

suatu kerja sama yang diberikan kepada orang -orang yang tidak memiliki 

pekerjaan, dan membantu bagi yang pemilik tanah untuk dikelola. Begitulah 

yang terjadi di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali 

Mandar yang sangat kekurangan lahan  pekerjaan sehingga dengan adanya 

mukhabarah ini maka sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak lanjut di 

bidang pendidikan. 

 Berbeda halnya pada hadis-hadis Nabi saw. ada yang melarang dan ada 

pula yang menganjurkan. Akan tetapi peneliti sendiri memandang bahwa hadis 

tersebut d iungkapkan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Ketika 

hadis tersebut ditarik kepada konteks sekarang maka sangat di perbolehkan. 

Sebab, kehidupan saat ini semakin susah untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan 

adanya praktik mukhabarah maka sangat membantu bagi yang tidak lanjut pada 

jenjang pendidikan untuk mengurus lahan tersebut dengan asumsi bahwa dapat 

merawat lahan dan dapat dipercaya.  

Realita sekarang tidak jarang orang mempunyai banyak lahan atau tanah 

kosong, tetapi mereka  tidak memiliki kemampuan mengelolanya. Sebaliknya, 

yang punya keahlian tidak memiliki tanah atau pun lahan. Kaitannya dengan hal 

tersebut , dalam Islam lebih khusus pada kajian fikih dikenal istilah mukhabarah, 

 
42Muhammad Sykron, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil Mukhabaroh 

di Desa Tl agorejo Kecamatan Grabang Kabupaten  Magelang”h. 30. 
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sebuah prinsip atau praktik muamalah yang menawarkan solusi terhadap orang 

yang memiliki tanah namun tidak memiliki keahlian dan orang yang memiliki 

keahlian tapi tidak punya lahan.  

Oleh karena itulah, Islam mensyariatkan sistem bagi hasil mukhabarah 

sebagai upaya mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. 43 Meskipun 

demikian, dalam praktiknya ada ulama yang membolehkan dan ada pula yang 

tidak.  Dengan ketentua n tertentu, sebagaiman a berikut: 

a) Pandangan yang Membolehkan Mukhabarah 

Salah satu dalil yang menjadi landasan bagi ulama yang membolehkan 

mukhabarah ialah hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:  

رَ أَنَّ رَسُولَ اللهي صَلىَّ اُلله علَيَْهي وَسَلمََّ  نْاَ  عَني ابْني عََُ رُجُ مي  عاَمَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بيشَطْري مَا يَخْ

نْ ثمََر  أَوْ زَرْع    ( 1551)رواه مسلم:  44مي
Artinya: 

Ibnu Umar menceritakan dari bahwa Rasulullah saw. pernah 
mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah -
buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam. (H.R Muslim: 1551)  

 Di antara ulama yang sepakat bahwa mukhabarah  dibolehkan antara lain 

al-Nawawi>, Ibnu Munz\i>r  dan Khat}t}abi>.45 Dari hadis di atas terlihat bahwa Nabi 

saw. meminjamkan tanah kepada penduduk Khaibar un tuk dikelola dengan syarat 

memberikan sebagian dari penghasilannya. Hal tersebut merupakan praktik 

mukhabarah yang dilakukan Nabi dengan penduduk Khaibar. Atas dasar inilah 

mereka membolehkan atau menghalalkannya karena dengan tujuan baik, yang 

dapat menguntungkan kedua belah pihak yakni pemilik tanah dan pengelola.  

 
43Siswadi, “Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah 

dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Ummul Qura 12, No. 2 (2018), h. 80. 

44Abu> al-H{usain Muslim bin al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz 3 
(Bairu>t: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th), h. 1186. 

45Lihat: Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Cet. LVI; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 
2012), h. 302. Lihat juga: Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Cet. XI; Depok: Rajawali Pers, 2017), 
h. 158.  
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b) Pandangan yang Melarang Mukhabarah 

Di lain sisi, ada ulama yang tidak sepakat atau melarang praktik 

mukhabarah dalam sistem pertanian, dengan alasan terdapat beberapa hadis yang 

melarang hal tersebut, sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan 

oleh imam Bukhari, yang berbunyi: 

نكُْريي   فكَُنَّا   ، حَقْلَا الَأنصَْاري  أَكْثَََ  كُنَّا  قلََ:  عَنْهُ،   ُ اللََّّ  َ يج  رَضِي خَدي بنْي  عَ  رَافي عَنْ 
، فَ  هي هي وَلهَمُْ هَذي ، فنََاَنًَ  الَأرْضَ علََ أَنَّ لنَاَ هَذي هي ريجْ هَذي ، وَلمَْ تُُْ هي َّمَا أَخْرَجَتْ هَذي رُب

 َ  (2722)رواه البخاري:  46عَنْ ذَلكي
Artinya: 

Ra>fi’ bin Khadi>j berkata: Di antara kaum Ans}ar yang paling banyak 
mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah 
untuk kami dan sebagian untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang -
kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lainnya tidak berhasil. 
Oleh karena itu, Rasulullah melarang paron dengan cara demikian. (H.R 
al-Bukha>ri>: 2722) 

Dalam kajian ini, kebanyakan ulama tidak m embedakan antara muzara’ah 

dengan mukhabarah. Sehingga dalam menetapkan hukumnya, ada yang 

mengharamkan keduanya, antara lain imam Hanafi dan Ja‘far, begitu pula dengan 

Imam Syafi‘i.47 Berbeda halnya dengan ulama Syafi‘iyyah yang membedakan 

antara muzara‘ah dengan mukhabarah, sehingga sebagian ulama Syafi‘iyyah 

mengakui adanya muzara’ah dan mengaitkannya dengan musyaqah (pengelolaan 

kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, namun tetap melarang 

mukhabarah karena tidak ada landasan yang membolehkannya. 48 Hal ini 

dikemukakan oleh al-Syarbini dalam kitab Mugni> al-Minh}a>j, sebagaimana yang 

dikutip oleh Rachmat Syafe’i. 

 
46Abu> ‘Abdilla>h  Muh}ammad bin Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz. 3 (Cet. I; t.t: 

Da>r T{u>q al-Naja>h, 1422 H), h. 191. 

47Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206.  

48Lihat: Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, h. 206. 
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Hadis di atas  merupakan landasan bagi ulama yang tidak membolehkan 

mukhabarah maka dipahami bahwa pembagian hasil lahan tidak ditinjau pada 

hasil panen (buahnya), akan tetapi dilakukan dengan cara membagi lokasi, 

sebagian tanah untuk pengelola dan sebagi an lagi untuk pemilik tanah 

(menentukan bagian tertentu). Apabila demiki an, maka persentase bagian pada 

masing-masing pihak tidak diketahui. Hal seperti inilah yang dilarang oleh 

Rasulullah saw. karena tidak jelas persentase pembagian hasilnya. Oleh karena  

itu, salah satu syarat dalam melakukan mukhabar ah ialah memperjelas atau 

menyebutkan jumlahnya/persentasenya ketika akad. 49 

Dari kedua pandangan di atas, antara yang membolehkan dan yang 

melarang sama-sama memiliki dalil hadis dari Nabi saw. namun, bukan berarti 

bahwa dalilnya bertentangan. Justru keduanya saling menguatkan jika hadis 

pertama dianggap sebagai dalil bolehnya mukhabarah maka hadis kedua menjadi 

penjelas bahwa dalam pembagian hasil panen harus jelas persentasenya, bukan 

membagi dengan cara menentukan daerah tertentu karena terkadang dalam suatu 

lahan berbeda-beda tingkat kesuburannya. Ada bagian yang subur dan ada yang 

kurang subur, dan itu berpengaruh pada kualitas dan kuantitas buah. Sehingga 

pembagian dengan cara seperti itu tidaklah adil. Oleh karena itulah, Nabi 

melarang. 

2. Muzara’ah 

Pengertian muzara’ah menurut bahasa merupakan suatu bentuk kata yang 

mengikuti wazan (pola) mufa>alah dari kata dasar al-zar’u yang mempunyai arti 

 
49Lihat: Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 158. 
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al-inbat (menumbuhkan). Kata مزارعة adalah masdar dari fi’il madhi  رع از  dan fiil 

mudari  يزارع  yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam. 50 

 Istilah al-Muzaraah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara’ah yang 

berarti tarhal zur’ah (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal y ang 

pertama adalah makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua 

adalah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata al-zar’u yang berarti 

penanaman dan pengolahan.  

Adapun muzara’ah secara terminologis adalah kerja sama pengolahan 

pertanian antara p emilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan 

pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan 

bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. 51  

Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf al -Qardhawi, muzara’ah 

adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak 

menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah 

ditentukan, misalnya: ½ dan 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan 

bersama. 

Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul  Ahyar menyebutkan bahwa 

muzara’ah adalah:  

      اكتّ العامل ليزرع الارض ببعض ما يخرج منا
Artinya: 

“Menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah 

sebagian dari hasil yang keluar dari padanya”.52 

 
50Ade Intan Surahmi, Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah pada Masyarakat 

Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, Skripsi (Fak. Ekonomi 
dan Bisnis Islam: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 11.  

51Mardani, Fiqh Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204.  

52Ade Intan Surahmi, Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah pada Masyarakat 
Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, h. 12.  
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Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh a l-Sunnah mendefinisikan 

muzara’ah dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, 

dengan ketentuan si  penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman 

itu”.53 

Adapun muzara’ah menurut Imam Malik yaitu perjanjian dalam sektor 

pertanian. Sedangkan menurut imam Hanbali yaitu suatu kontrak penyerahan 

tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. 54 Perbedaan 

musaqah, muzara’ah dan mukhabarah muzara’ah sering kali diidentikan dengan 

musaqah dan mukhbarah akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai 

berikut: 

a) Musaqah merupakan kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dan 

pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau 

tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut 

kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebut dalam akad.  

b) Muzara’ah dan mukhabarah mempunyai pengertian yang sama, yaitu 

merupakan kerja sama anatara pemilik lahan atau tanah dengan petani 

penggarap, namun yang dipersoalkan disini hanyalah bibit pertanian itu. 

Muzara’ah bibitnya berasal dari pemilik lahan sedangkan mukhabarah 

bibitnya dari petani atau penggarap. 55  

Menurut Rahman, muzara’ah diartikan sewa dalam bentuk bagi hasil 

terhadap tanah perta nian. Sedangkan musaqah dilakukan terhadap tanah 

perkebunan/kebun. Sedangkan dalam perbankan syariah dikatakan bahwa 

 
53Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Da>r al-Fikr, Beirut 1998), jilid 3, h. 147.  

54Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih aal-Islam wa adillatuh, juz 5 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983) , 
h. 613. 

55Dahrum, Penerapan Sistem Muzara’ah dalam Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat 

di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kbupaten Bulukumba, Skripsi (Fak. Ekonomi dan 
Bisnis Islam: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 20.  
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muzara’ah diidentikkan dengan mukhabarah. Hanya saja bila muzara’ah 

benihnya dari pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benihnya dari penyewa. 

Musaqah diartikan persewaan tanah dimana penyewa hanya berkewajiban 

mengairi dan memelihara tanah.  

Menurut Sunarto Zulkifli membedakan jenis muzara’ah kepada dua 

bagian: 

a) Muzara’ah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian dimana benih 

berasal dari pemilik lahan. 

b) Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian dimana benih 

berasal dari petani penggarap.  

Muzara’ah adalah imbangan tradisional dari mudharabah dalam bidang 

pertanian dimana petani mengambil lahan pertanian berdasarkan prinsip bagi 

hasil panen. Bank-bank menyerahkan kepada para petani lahan yang mereka 

miliki atau yang bukan dalam pemilikan mereka. Kapling tanahnya harus benar -

benar ditentukan dalam perjanjian dan ha rus ditetapkan untuk suatu periode 

waktu tertentu. Hasil dari lahan itu dibagi diantara bank dan petani menurut 

proporsi yang disepakati. 56   

3. Mudharabah   

 Mudharabah termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkonsingan). 

Istilah mudharabah kadang juga disebut dengan qiradh, di mana kedua istilah ini 

memiliki maksud yang sama. Penggunaan istilah mudharabah digunakan oleh 

orang Irak sedangkan istilah qiradh digunakan oleh orang Hijaz. 

 
56Mulyo Winarsih, Pengaruh Muzara’ah terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Desa 

Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Skripsi (Fak. Syariah dan Hukum: 
UIN   Syarif Hidayatullah, 2008), h. 20.  
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 Mudharabah merupakan bentuk masdar dari kata  ضارب yang makna 

dasarnya ialah “memukul atau melakukan perjalanan”,57 makna yang mendekati 

adalah makna yang kedua sebab di masa Rasulullah saw. melakukan perjalanan 

itu identik dengan melakukan perniagaan atau perdagangan. Pengusaha juga 

harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal yang dikelola.  58 

Sedangkan menurut istilah ulama fiqih mendefinisikan mudharabah adalah 

“pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang 

dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berd \asarkan 

persyaratan yang disepakati”.59  

Sementara istilah qiradh yang digunakan oleh orang-orang Hijaz, terambil 

dari kata al-Qardhu yang berarti “potongan”, sebab pemilik memberikan 

potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan  

harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang 

diperoleh.60 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mudharabah yaitu 

perkongsian antara dua pihak atau sebuah kerjasama antara pemilik harta ( rab al-

Mal) dan pengelola modal (mudharib), di mana pembagian keuntungannya 

disepakati bersama. Sementara jika mengalami kerugian finansial maka hal itu 

ditanggung oleh pemilik harta/modal. Pengelola hanya menanggung kerugian 

 
57Lihat: Muhammad bin Mukarram bin Ali Jama>l Al-Di>n Ibn Manz}u>r Al-Ans}a>ri>, Lisa>n 

al-‘Arab, Juz 1 (Cet. III; Bairu>t: Da>r S{a>dr, 1414), h. 543. 

58Ahmad Sarwat, Fiqih Muamalat, (Cet. I; t.t: Kampus Syariah, 2009), h. 103.  

59Rachmat Syafa’i, fiqih Muamalat, (Cet. VIII; Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), h. 
224. 

60Rachmat Syafa’i, fiqih Muamalat, h. 223. 
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berupa tenaga dan waktu (non  financial), terkecuali jika kerugia n diakibatkan 

oleh kecurangan pengelola.61 

Memperhatikan penjelasan dari mudharabah di atas terlihat ada kemiripan 

dengan praktik mukhabarah/muzara’ah, yang juga dilakukan dengan adanya 

sebuah kerjasama atau perkongsian antara dua pihak. Mudharabah dan 

mukhabarah/muzara’ah ini disyariatkan untuk memberikan keuntungan kepada 

pemilik harta/lahan dan kepada pengusaha/pengelola, keduanya merupakan 

praktik bagi hasil namun yang membedakan hanya pada objek yang diserahkan 

kepada pengelola/pengusaha, objek mudharabah adalah harta (uang ataubarang 

lainnya) sementara objek mukhabarah/muzara’ah adalah lahan/kebun.  

D. Hukum dan Syarat Bagi Hasil  

Dalam menetapkan hukum bagi hasil, peneliti mengambil dari beberapa 

dalil-dalil yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, dalam 

kitab tersebut  terdapat  ragam konteks hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah 

saw. ada hadis yang melarang prakt ik bagi hasil dan ada juga yang 

memperbolehkan sebagai berikut:  

1. Bagi hasil yang diperbolehkan  

Sistem bagi hasil  sebagaimana telah disebutkan ketentuannya dalam 

fikih, maka hal-hal yang diperbolehkan adalah sebagai berikut: 62 

a) Perjanjian kerja sama di mana tanah milik salah satu pihak, peralatan 

pertanian, benih, dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui 

bahwa pemilik lahan akan pemperoleh sebahagian tertentu dari hasil . 

 
61Lihat: Meuthiya Athifa Arifin, “Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari’ah”, 

Equilibrium 1, No. 2 (2013), h. 303. 

62Muhammad Ruslan Abdullah, “Bagi hasil tanah pertanian (Muzaraah) (Analisis 
Syariah dan hukum dan hukum Nasional”, h. 155.  
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b) Kedua belah pihak sepakat atas tanah, benih, pe rlengkapan pertanian, 

dan tenaga serta menetapkan bagian masing -masing. 

c) Keuntungan yang diperoleh jelas pembagianya menurut kesepakatan 

dalam ukuran angka presentase bukan dalam bentuk angka mutlak 

yang jelas ukurannya. 

d) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepa da 

penggarap. 

e) Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya dan 

tanpa paksaan manapun. 

2. Bagi Hasil yang dilarang 

Bagi hasil yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan 

dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang  hasilnya menjadi 

miliknya sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya maka 

dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat 

membawa kepada perselisihan. 

 Al-Bukhari meriwayatkan dari Rafi bin Khudaij berkata, “Dahulu kami 

termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap, waktu itu 

kami menyewakan tanah yang sebahagian hasilnya yang disebut pemi lik tanah 

kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak, maka kemudian kami dilarang.  

Selain hal di atas, hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam bagi hasil 

sebagai berikut: 63 

a) Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu harus diberikan 

kepada pemilik tanah yaitu sesuai syarat yang ditentukan bahwa 

 
63Muhammad Ruslan Abdullah,“Bagi hasil tanah pertanian (Muzaraah) (Analisis Syariah 

dan hukum dan hukum Nasional”, h. 156. 
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apapun dan berapapun hasilnya pemilik tanah tetap menerim a lima 

atau sepuluh bulan dari hasil panen . 

b) Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi misalkan bagian utara 

atau selatan maka bagian tersebut diperuntukkan untuk pemilik tanah.  

c) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan 

tetap me njadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih 

menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya apabila 

pemilik telah menghendaki.  

d) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi 

sepihak menyediakan bibit dan pihak lainnya menyediak an alat-alat 

pertanian, misalnya pihak pertama pemilik tanah, pihak kedua 

bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggung jawab alat -

alat pertanian.  

e) Adanya pun hasil panen lain selain daripada yang ditanam di  ladang 

harus di bayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil 

pengeluaran tanah. 

3. Syarat-Syarat Bagi Hasil  

 Menurut jumhur ulama, syarat -syarat bagi hasil  ada yang berkaitan 

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

dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan  jangka waktu berlaku akad. 64 

a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus 

baliqh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. 65 

Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah 

lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad  

 
64Hendi suhendi, Fiqh Muamalat, h. 158-159 

65 Rahmat Syafe’i, Fikihh Muamalat, h. 208. 



46 
 

 

dianggap mauquf, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia 

masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan a l-

Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu, karena akad 

mukhabarah tidak hanya dilakukan antara sesama muslim saja, tetapi 

boleh juga antara muslim dengan non-muslim. 

b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan 

menghasilkan. 

c) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:  

(1) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah 

dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanam 

pada daerah tertentu.  

(2) Batas-batas lahan itu harus jelas.  

(3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk dikelola dan 

pemilik lahan tersebut tidak boleh ikut campur tan gan untuk 

mengelolanya.66 

d) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:  

(1) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya).  

(2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, 

tanpa ada pengakuan seperti disisihkan lebih dahulu sekian  persen. 

 Persyaratan ini  pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga 

tidak timbul perselisihan di belakang hari, terutama apabila lahan yang dikelola 

sangat luas.  

e) Syarat yang  berkaitan  dengan  waktu  pun  harus  jelas  di dalam akad  

sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan  akad  itu  

 
66Rahmat Syafe’i, Fikihh Muamalat,  h. 208. 
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sewaktu-waktu.  Untuk  menentukan  jangka waktu  ini  biasanya  

disesuaikan  dengan  adat  kebiasaan  setempat.  

f) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga  harus  

pemanfaatannya  benihnya,  pupuknya,  dan  obatnya,  seperti  yang  

berlaku  pada  daerah setempat.  

E. Berakhirnya Akad Bagi Hasil 

 Para ulama fikih mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil ini berakhir 

apabila :67 

a) Jangka waktu yang disepakati berakhir.  Akan tetapi, apabila jangka 

waktunya suda habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen. 

Maka perjanjian itu tidak akan dibatalkan sampai panen dan hasilnya 

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad.  Oleh sebab itu, 

dalam menunggu panen, menurut jumhur ulama, penggarap berhak 

mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yan berlaku bagi petani 

setempat.  Selanjutnya,  dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, 

seperti pupuk, biaya pemeliharaan,  dan pengairan merupakan 

tanggungjawab bersama pemilik tanah dan pengga rap, sesuai dengan  

presentase  masing-masing. 

b) Menurut  ulama  Hanafiyah dan  Hanabilah,  apabila  salah  seorang  dari  

yang  berakad  itu wafat, maka  akad  mukhabarah  itu  berakhir karena  

mereka  berpendapat  bahwa  akad  al-Ijarah  tidak  boleh  diwariskan. 

Akan  tetapi,  ulama  Malikiyah  dan  ulama Syafi’iyah berpendapat     

bahwa  akad  al-Ijarah  itu  dapat  diwariskan.  Oleh sebab itu, akad tidak  

akan  berakhir  dengan  wafatnya  salah  satu  pihak  yang  berakad ..68 

 
67Hasrun Haroen, Fikihh Muamalat , ( Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 

280. 

68Nasrun Haroen, Fiqh Muamalat h. 280. 
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F. Landasan Teori 

1. Teori Mukhabarah 

Menurut sejarah bahwa sistem mukhabarah bukan hal yang baru dalam 

dunia hukum Islam, sitem bagi hasil mukhabarah sudah dikenal sejak dahulu, 

degan istilah bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik 

lahan. 

Mukhabarah menurut t erminologi asing dikenal dengan profit sharing. 

Profit sharing menurut terminologi indonesia yaitu bagi keuntungan. Sistem 

profit and loss sharing dalam pelaksanaanya merupakan bentuk dari perjanjian 

kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menja lankan kegiatan 

usaha. Dimana antara keduanya akan terikat kontak bahwa dalam usaha jika 

mendapat keuntungan akan di dibagi kedua bela pihak.  

Mukhabarah merupakan hal mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah  

atau ladang dengan imbalan seperdua dari hasilnya. Secara Istilah mukhabarah di 

definiskan oleh para ulama sebagai berikut.  

a) Menurut Hanafiyah mukhabarah ialah akad untuk bercocok tanam dengan 

sebagian apa-apa yang keluar dari bumi definisi mukhabarah dan 

muzaraah menurut Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan. 69 

b) Menurut  Hanabilah mukhabarah ialah menyerahkan tanah kepada orang 

yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanam an 

hasilnya tersebut dibagi di antara keduannya. 70 

 
69Hasrun Haroen, Fikihh Muamalat, h. 281 

70 Hasrun Haroen, Fikihh Muamalat , h. 283 



49 
 

 

c) Menurut Malikiyah mukhabarah merupakan perkonsian  dalam bercocok 

tanam lebih lanjut dijelaskan dalam pengertian tersebut bahwa 

mukhabarah adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang hewan atau 

barang-barang perdagangan.71 

Islam mensyariatkan akad kerjasama mukhabarah untuk memudahkan 

orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu 

mengelolahnya dan di sana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun 

memiliki kemampuan untuk mengelolahnya dan mengembangkannya, maka 

syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka b isa saling mengambil manfaat 

di antara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian mudarib dan 

memanfaatkan harta, dan demi  kian terwujudlah kerjasama harta dan amal. Allah 

tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan 

menolak kerusakan.  

Sementara aturan yang mengikat khususnya di indonesia pada tanggal 7 

Januari 1960 telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang 

perjanjian bagi hasil. Adapun tujuan utama lahirnya undang -undang ini 

sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu 

khususnya dalam penjelasan umum no 3 disebutkan dalam rangka usaha akan 

melindungi golongan ekonomi yang lemah terhadap praktek -praktek yang sangat 

merugikan mereka dari golongan yang kuat sebagaimana yang dijelaskan di atas. 

Maka dalam bidang agraria digunakanlah undang-undang ini yang bertujuan 

untuk mengatur perj anjian bagi hasil dengan maksud.72 

a) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan 

atas dasar keadilan.  

 
71 Rahmat Syafii, Fikhi Muamalah, h. 205. 

72 Hasrun Haroen, Fikihh Muamalat , h. 287. 
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b) Menegaskan hak-hak dan kewajiban pemilik dan penggarap agar terjamin 

para kedudukan hukum yang layak bagi penggarap. 

c) Dengan terselenggarakannya hal tersebut pada a dan b di atas maka akan 

bertambah bergembiralah para petani penggarap dimana akan 

berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan 73 

Sistem bagi hasil yang telah lama dilaksanakan di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar tidak sedikit keluhan dari 

pemilik lahan maupun pengarap, karena bagi hasil yang kadang dianggap merasa 

tidak adil dengan pembagian keuntungan yang diterima oleh pemilik lahan dan 

tidak sedikit juga pemilik lahan yang merasa ada kecurangan dari penggarap, ini 

semua karena beberapa penggarap maupun pemilik lahan yang kurang 

pemahamannya mengenai sistem bagi hasil yang dibolehkan misalnya 

mukhabarah atau muzara’ah karena yang mereka pahami bahwa sistem bagi hasil 

sesuai kesepakatan yang pada akhirnya justru memunculkan rasa kecurangan bagi 

pemilik lahan dan ketidakadilan bagi si  penggarap karena yang mereka pahami 

hanya bagi hasil atas kesepakatan y ang mereka buat.  

G. Kerangka Konseptual        

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka 

konseptual yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Hal 

ini perlu dikemukakan karena berfungsi mengarahkan penulis untuk memperoleh 

data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan dan menjawab masalah 

yang ada. 

Ibadah yang bersifat lahiriah yang dima ksudkan adalah kajian hukum 

fikih yang diterapkan berdasarkan kasus tertentu dalam keadaan konkrit, 

mungkin berubah dari masa kemasa dan mungkin juga berbeda dari suatu tempat 

 
73Hasrun Haroen, Fikihh Muamalat, h. 289. 
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ketempat yang lain, ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam kaedah 

hukum fikih yang menyatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan 

perubahan waktu. Sedangkan perbedaan waktu dan tempat menyebabkan 

perbedaan hukum. Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ka idah fikhi 

ini cenderung relatif, tidak absolut.  

Salah satu trem dalam kajiah fikih adalah  Sistem bagi hasil mukhabarah 

dalam pengelola lahan tentunya adanya lahan dan penggarap yang memiliki 

kesepakatan mengenai perjanjian -perjanjian bagi hasil antara keduannya, di  mana 

bagi hasil yang ada dalam pengelolah lahan masyarakat Desa Pambusuang k ec. 

Balanipa kab. Polewali Mandar, ada bebrapa bagi hasil yang sering d ilakukan 

oleh masyarakat Desa Pambusuang kec. Balanipa k ab. Polewali Mandar seperti 

yang telah dijelaskan di  awal dimana akan ada pemilik lahan yang memberikan 

lahan mereka untuk dikelola oleh si penggarap dengan tujuan untuk mendapatkan 

bagi hasil atau keuntungan dari lahan mereka , dimana pemilik lahan memberikan 

lahannya untuk dikelola dengan tujuan tolong menolong para pengarap yang 

tidak memiliki lahan dan ada juga memberikan karena tidak mampu melakukan 

pekerjaan tersebut (mengelolah lahan).   

Dengan pemaparan peneliti di atas, maka muncul tiga aspek permasalahan 

yaitu, mengapa sistem bagi hasil  (mukhabarah) yang terdapat dalam hukum 

Islam di praktekkan pada pengelola lahan di Desa Pambusuang kec. Balanipa 

kab. Polewali Mandar, (2), Bagaimana sistem bagi hasil  yang dipraktekan pada 

pengelola lahan di Desa Pambususang kec. Balanipa kab. Polewali menurut 

perspektif hukum Islam. (3) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat  tentang 

sistem bagi hasil  pada pengelolah lahan di Desa Pambususang kec. Balanipa kab. 

Polewali Mandar  jika di tinjau dari perspektif hukum Islam. 
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Dari ketiga masalah yang di sebutkan dalam kerangka konseptual di atas 

maka ending dalam sistem bagi hasil adalah keadilan dan  kesejahteraan. Agar 

lebih jelasnya dalam kerangka konseptual ini maka dibuatlah tabel sebagai 

berikut; 
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 Sunnah 

Al-Qur’an 

Konsep Fiqh 

Mukhabarah 

Bagaimana sistem bagi 
hasil pada pengelolah 
lahan jika ditinjau 
menurut perspektif 
hukum Islam 

Mengapa sistem bagi 
hasil yang di praktekkan 
pada pengelola lahan jika 
ditinjau menurut 
perspektif hukum Islam ? 

Bagaimana pandangan 
tokoh agama dan 
masyarakat tentang 
sistem bagi hasil  pada 
pengelolah lahan jika 
ditinjau menurut 
perspektif hukum Islam 

 

Keadilan dan Kesejahteraan  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

Keingintahuan adalah salah satu sifat yang dimiliki manusia, setelah 

memperoleh pengetahuan mengenai suatu masalah . Selanjutnya, akan muncul 

suatu kecenderungan ingin lebih ta hu lagi.1 Untuk menyalurkan 

keingintahuannya manusia cenderung melakukan penelitian. Menjalankan suatu 

penelitian tentu saja dibutuhka n suatu metode penelitian atau  cara melakukan 

sesuatu dengan menggunakan pikiran dengan cara mencari, mencatat 

merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun suatu laporan. 2  

Secara umum, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu .. Sedangkan metodologi 

penelitian merupakan ulasan yang berisi metode yang digunakan dalam tahap-

tahap penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengumpulan 

data, dan pengolahan/analisis data penelitian.   

Penelitian ini dilakukan dengan mengguna kan serangkaian metode untuk 

mendapatkan data yang valid untuk menghasilkan tesis yang baik secara 

substanti f dan metodologi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

tesis ini adalah sebagai berikut.  

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian   

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis guna kan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suat u barang atau 

jasa. Hal yang terpenting d ari suatu barang, jasa berupa kejadian atau fenomena 

 
1 Chalid  Norbuko dan Abu Abu Achmadi, Metode Penelitian , ( Cet. XII; Jakarta; Bumi 

Aksara 2012), h. 4. 

2 Chalid Norbuko dan Abu Abu Achmadi, Metode Penelitian , h. 1. 
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gejala sosial yaitu makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan sebagai 

pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. 3 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara alami, apa 

adanya, dalam situasi normal , dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya 

menekankan pada deskripsi secara alami,4 Penelitian ini tergolong jenis 

penelitian deskriptif kualititatif, yang digunakan untuk menel iti kondisi objek 

yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kunci. 5 Metode ini dilakukan untuk 

mendapatkan data yang  mendalam, suatu data yang  mengandung makna. Makna 

merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti  atau suatu nilai di balik data 

yang tampak.6 Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada data yang 

sifatnya kualitatif. Walaupun demikian, penulis juga tidak mengabaikan data 

kuantitatif dalam bentuk angka -angka yang akan mendukung data kualitatif.  

Data kuantitatif diolah ke dalam ta bel frekuensi dan dicari distribusi 

persentasenya.7  

2. Lokasi Penelitian   

Lokasi penelitian pada peneli Ptian ini adalah Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar . Salah satu alasan peneliti 

memilih lokasi ini diantaranya adalah ingin mengetahui sejauh mana masyarakat 

Pambusuang memahami hukum Islam yang telah dijelaskan dalam al -Qur’an 

 
3Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2 

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 
XIII; Jakarta: Rikena Cipta, 2006), h. 12.  

5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R &  D (Cet. XI; Bandung: 
Alfabeta, 2010), h. 3-4. 

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R &  D, h. 4-5. 

7Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM, Pencetak Muslim Modern  (Jakarta: 
PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 28-29. Lihat juga Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , 
Kualitatif dan R &  D, h. 334. 
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maupun sunnah nabi saw. yang paling menarik bagi peneliti mengambil tempat 

tersebut adalah karena Pambusuang dikatakan kampung yang banyak melahirkan 

ulama-ulama dan memiliki banyak informasi-informasi yang akan didapatkan 

oleh peneliti terkait dengan sistem bagi hasil juga bisa memudahkan peneliti 

sebab lebih dekat dengan tempat tingg al, mudah dijangkau dan ekonomis. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan merupakan sebuah proses, perbuatan, dan cara mendekati 

suatu objek. Secara terminologi, pendekatan merupakan  usaha dalam rangka 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan ora ng yang diteliti.  

Pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut pandang 8, cara 

berpikir, atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu. 9 

Adapun pendekatan yang akan peneliti gunak an dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

1. Pendekatan Yuridis Normatif  

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku -

buku bahan bacaan literatur peraturan perundang -undangan yang menunjukkan 

dan berhubungan sebagai penelaah hukum terhadap kaidah yang dianggap  sesuai 

dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normati f dilakukan terhadap hal -hal 

yang bersifat teoritis asas -asas hukum, dasar-dasar hukum, dan konsep-konsep 

hukum. 

 

 

 

 
8Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik (Cet. I; 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 74.   

9Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’iy (Cet. I; Makassar: 
Alauddin Press, 2009)h, 76.  
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2. Pendekatan Yuridis Empiris  

Yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

mengadakan penelitian di  lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap 

mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.  

3. Pendekatan Syar’i 

Penelitian ini menggunakan ilmu Syariat terkhusus fikih  muamalat yang 

terkait dengan prakt ik bagi hasil. Jadi, peneliti akan mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin dari literatur -literatur hukum yang berkaitan dengan sistem 

bagi hasil baik dari yuridis normalis maupun syar’i. Kemudian peneliti akan 

melakukan penelitian di lapangan dengan melakuk an wawancara langsung 

kepada beberapa informan terutama para tokoh agama yang paham hukum sistem 

bagi hasil baik dari hukum syar’i maupun hukum adat yang berlaku di lokasi 

penelitian. Adapun kriteria pemilihan informan akan dijelaskan berikut.  

4. Pendekatan Fenomenologi 

Fenomenologi secara bahasa berasal dari phenomenon yang berarti 

realitas yang tampak dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fenomenologi adalah ilmu 

yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari rea litas yang tampak. 

Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia 

mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas 

(pemahaman mengenai dunia yang dibentuk oleh hubungan dengan orang lain). 10 

Pendekatan ini mempelajari suatu gejala sosial -budaya dan berusaha 

mengungkapkan kesadaran atau pemahaman pelaku mengenai dunia di mana 

mereka berada karena pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia inilah yang 

dianggap sebagai dasar bagi perwujudan pola-pola perilaku manusia dalam 

 
10Mamlu’ah, “Makna Kenduren Durian bagi Masyarakat Kecamatan Wonosalam, 

Kabupten Jombang”, Skripsi (Surabaya: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, 
2016), h. 39.    
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kehidupan sehari-hari sehingga peneliti tidak akan lagi menilai kebenaran atau 

kesalahan pemahaman para pelaku.11  

Teori pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori fenomenologi Alfred Schutz. Teori ini menekankan seorang peneliti 

dalam mencoba memahami perilaku, tindakan, maupun pemikiran manusia, 

peneliti dituntut secara fleksibel mampu menyesuaikan taraf pemikiran 

ilmiahnya dengan individu lain yang secara simultan menjadi objek dan subjek 

penelitian sebagai pihak yang sekaligus melakukan pemahaman terhadap 

tindakannya sendiri. Selanjutnya, dalam proses pemaknaan tersebut terjadi suatu 

kesepakatan yang intinya tidak mau terjebak hanya pada pemikiran ilmiah sosial 

tetapi lebih pada interpretasi terhadap kehidupan keseharian yang didasarkan 

pada kesepakatan penel iti dengan objek penelitian yang sekaligus sebagai subjek 

yang menginterpretasikan dunia sosial. 12  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi 

Alfred Schutz yang berusaha mencari makna di balik setiap tingkah laku manusia 

dengan menggunakan motivasi yang melatarbelakangi tingkah lakunya dan 

tujuan mereka melakukannya. Oleh karena itu, akan dibahas sedikit tentang 

motivasi.  

C. Sumber Data 

1. Data Primer   

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari  

sumber asli (dari tangan pertama) yang dapat diperoleh dari lapangan melalui 

observasi, wawancara, dan data tertulis (sumber pertama) . Karena penelitian ini 

 
11Heddy Shri Ahimsa Putra, “The Living al-Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi” 

Walisongo, vol. 20 no. 1 (Mei 2012), h. 256.  

12Stefanus Nindito, “Fenomena Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan 

Realitas dalam Ilmu Sosial” Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. `````````````````````````````1, Juni 2015, 89. 
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merupakan penelitian lapangan dan penelitian pustaka (hukum) maka sumber 

data primer dalam penelit ian ini diperoleh dari al-Qur’an yaitu QS. al-Waqiah 

(56) : 63-64 dan kitab-kitab fikih Muamalat (kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 

Fikihh Muamalah, Muamalah Kontemporer) dan data dari lapangan.  

Data primer dari lapangan diperoleh dari para informan13 yang di anggap 

kompeten dapat memberikan informasi tentang objek yang sedang diteliti yaitu 

‘Sistem bagi hasil  yang dilakukan oleh masyarakat Mandar di Balanipa Para 

informan tersebut , yaitu: 

1) Tokoh Masyarakat yakni anggota keluarga yang melakukan praktik 

mukhabarah atau bagi hasil, dan kelompok -kelompok tani yang memiliki 

pemahaman dan pernah melakukan sistem bagi hasil.  

2) Para  pemuka agama, pemilihan informan ini didasarkan pada kriteria: a) 

Sering mengajarkan pada masyarakat tentang muamalat khususnya ilmu 

tentang bagi hasil dalam dunia hukum Islam  b) Dianggap mengerti serta 

paham dengan praktik tersebut . 

3) Kelompok yang berkerja di dinas pertanian daerah yang ada di Kabupaten 

Polewali Mandar dan pahan terkait dengan sistem bagi hasil mukhabarah . 

4) Tokoh Adat yang bisa memberikan pandangan dalam melihat fenomena 

yang terjadi pada masyarakat Pambusuang khususnya masalah bagi hasil.   

Adapun jumlah yang akan diwawancarai adalah 9 yaitu secara umum 

semua yang tinggal di Mandar dan secara khusus tiga di desa Bala dan  enam di 

desa Pambusuang. Jumlah ini mungkin saja bertambah sesuai dengan kebutuhan 

pengumpulan data.    

 
13Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai  informasi oleh pewawancara yang 

diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, maupun fakta dari suatu objek 
penelitian. Lihat Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 
dan Ilmu Sosial lainnya, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 108.   
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut  

TABEL 1 

Tentang informan   

No Nama Informan Jumlah elit Keterangan 

1 
Kelompok Tani 
(pelaksana) Bagi Hasil  

4  

2 Pemuka Agama 2  

3 Tokoh Adat  1  

4 Kepala Desa 1  

5 Kepala Pertanian 1  

Jumlah Keseluruhan 9  

Teknik pemilihan responden (sampling) dalam penelitian ini 

menggunakan teknik nonrandom sampling atau nonprobability sampling 14 yaitu 

teknik snowball sampling15 dan teknik purposive sampling16. Untuk kelompok 

yang pertama (masyarakat biasa) peneliti melakukan teknik snowball sampling. 

Teknik ini dimaksudkan untuk menemukan informan -informan lain yang 

potensial untuk dihubungi dan ditanya untuk keperluan penelitian guna 

mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan untuk kelompok yang kedua 

 
14Nonrandom sampling atau nonprobability sampling  yaitu teknik pemilihan sampel 

secara tidak acak yakni setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk 
dijadikan sampel. Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. II; Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya Offset, 2014), h. 144.   

15Snowball sampling adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses 
bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya.  Nina Nurdiani, “Teknik Sampling 
Snowball dalam Penelitian Lapangan” Comtech, vol. 5, no. 2, Desember 2014, h. 1113. 
https.//media.neliti.com/media/publications/165822 -ID-teknik-sampling-snowball-dalam-
penelitia.pdf (Diakses 18 Juni 2018).  

16Purposive sampling yaitu responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar 
pertimbangan peneliti sendiri. Sesuatu atau seseorang diambil karena peneliti menganggap bahwa 
sesuatu atau seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Deni 
Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif , h. 152. Lihat juga Sugiyono, Metode Penelitian 
Kombinasi: Mixed Methods (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 301.  
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peneliti menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria 

yang telah peneliti tet apkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan bahan 

hukum primer antara lain:  

a. Al-Quran dan Sunnah 

b. Undang-undang dasar Negara Republim Indonesia tahun 19  45 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung  (bukan 

sumber  utama). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga 

buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini . 

a.  Data Tertulis   

Data tertulis yang dimaksudkan berupa: 1) dokumen atau arsip yang 

dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai kondisi daerah penelitian 

secara geografis, administratif, sosial -ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi 

sosial-keagamaan yang ada di kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar. 

2) literatur  tertulis dan hasil pen elitian yang relevan. Sumber data tertulis ini 

seperti laporan penelitian ilmiah, skripsi, buku -buku yang relevan, dan lain-lain. 

Peneliti menggunakan data tertulis dari berbagai sumber yaitu buku, internet, 

skripsi, artikel, jurnal untuk memperbanyak info rmasi dan memudahkan peneliti 

dalam penelitian tentang sistem bagi hasil mukhabarah  dan menggali informasi 

tertulis yang berkaitan dengan sistem khususnya sistem bagi hasil mukhabarah  

pada masyarakat Mandar di Balanipa.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

sering digunakan untuk menelaah segi -segi subjektif dan hasilnya sering 

dianalisis secara induktif. Ada dua kategori dokumentasi  yang dapat 
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dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu dokumentasi yang dihasilkan 

orang dan dokumentasi yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. 17  

D. Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data    

1. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian  merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatanny a mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 18 Instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dengan 

mengikuti pola kerja penelitian fenomenologi yang menggunakan teori 

fenomenologi Alfred Schultz yaitu berusaha mencari makna dan motif (in order 

to dan because  of) yang melatarbelakangi pelaksanaan prakt ik tersebut baik 

berkenaan dengan ritus-ritusnya, tujuan, maupun nilai -nilainya. Adapun pedoman 

wawancara tersebut akan dilampirkan pada halaman lampiran.  

Selain pedoman wawancara di atas, instrumen yang juga digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner   yang digunakan untuk melakukan triangulasi 

metode untuk verifikasi data  sebagaimana yang terlampir pada halaman 

lampiran. 

2. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan keterangan-

keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data dapat 

pula dipahami sebagai prosedur yang sistematis dan memiliki standar untuk 

menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah penelitian 

sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran korespondesasi 

 
17Robert Bogdan dan Sari Knoop Biklen, Qualitative Research for Education: An 

Introduction to Theory a nd Methods (Boston: t.p., 1982), h. 102.  

18Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian  (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), 
h. 134.  
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teori yang akan dihasilkan.19 Data kualitatif adalah kumpulan informasi  

deskriptif yang dikonstruksi dari percakapan atau dalam bentuk naratif berupa 

kata-kata. Data kualitatif dapat diperoleh dari transkip wawancara, catatan 

observasi, catatan harian, transkripsi aud io atau video, dan catatan dokumen atau 

laporan.20 

Tujuan utama mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif dalam 

bentuk lapangan adalah untuk membangun realitas yang ada, sehingga peneliti 

perlu mengalami apa yang dialami oleh subjek penelitiannya dan m elihat seperti 

apa yang dilihat oleh subjeknya. 21 Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode 

sebagai berikut:   

a. Observasi/Pengamatan  

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif, di mana peneliti langsung turun ke lapan gan untuk mengamati 

perilaku dan aktivitas individu -individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan 

ini, peneliti merekam atau mencatat aktivitas -aktivitas di lokasi penelitian baik 

dengan cara terstruktur, maupun semi terstruktur, sebagai non -partisipan atau 

partisipan utuh. 22 Metode ini merupakan cara yang baik untuk mengetahui tujuan 

dari sebuah tradisi yang tetap berlangsung di tempat penelitian, seperti dampak 

terhadap masyarakat , lingkungan, waktu dan keadaan tertentu. 23  

 
19Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsir Maudhu’i (Yogyakarta: Pustaka 

alZikra, 2011), h. 98.  

20Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij, Action Research: Teori, Model, dan 
Aplikasi, Edisi I (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 101.   

21Esther Kuntjara, Penelitian Kebudayaan sebuah Panduan Praktis , Edisi I (Cet. I; 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 91.   

22John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches, Edisi III, terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualitattif, 
Kuantitatif, dan Mixed , h. 267.  

23Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosia l (Cet. VIII; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 79.  
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b. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan tanya jawab baik secara lisan, sepihak, berhadapan 

muka, maupun dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara juga 

dipandang sebagai percakapan di mana pewawancara mengajukan pertanyaan 

kepada partisipan. 24 Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur 25, semi 

terstruktur 26, dan tidak terstruktur, wawancara kelompok fokus, wawancara 

online27. 

Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Peneliti akan mengadakan dialog atau tanya jawab langsung kepada 

para Pemuka Agama, dan beberapa anggota masyarakat yang melakukan praktik 

mukhabarah di Balanipa untuk mendapatkan informasi sebanyak -banyaknya 

mengenai data terkait penelit ian ini. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

telah menyiapkan instrumen wawancara yang berisi pertanyaan -pertanyaan yang 

terkait mukhabarah dan mempersiapkan beberapa pertanyaan tambahan selain 

dari pertanyaan pokok yang dapat diajukan atau tidak tergant ung situasi atau 

arah wawancara guna mendapatkan informasi tambahan . 

 
24Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij, Action Research,  101. 

25Dalam wawancara terstruktur pewawancara menyampaikan beberapa pertanya an yang 
sudah dipersiapkan sebelumnya pada respondennya. Lihat Esther Kuntjara, Penelitian 
Kebudayaan sebuah Panduan Praktis , h. 68.   

26Menurut Sigoyono yang dikutip Pradiptya, wawancara semi terstruktur adalah 
wawancara yang di dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 
terstruktur dengan maksud menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang 
diajak wawancara diminta pendapat dan ide -idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti 
menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan 
yang akan diutarakan. Peneliti juga menggunakan alat bantu rekam untuk memudahkan dalam 
proses pengolahan data.  Pradiptya S. Putri, “Penyesuaian Diri Remaja yang Tinggal di Panti 

Asuhan: Studi Kasus pada 2 Orang Remaj a yang Tinggal di Panti Asuhan Wisma Putera 
Bandung”, Skripsi (Bandung: Fak. Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), h. 
49.  

27Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij, Action Research: Teori, Model, dan 
Aplikasi, h. 111.  
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Guna mendukung keberhasilan wawancara, peneliti menggunakan 

peralatan tertulis untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan. Selain 

itu, peneliti juga menggunakan kamera untuk me ngambil gambar dan recorder 

untuk merekam pada saat wawancara sehingga hal -hal yang luput dalam 

pencatatan peneliti pada saat wawancara dapat disempurnakan. Alat yang akan 

digunakan untuk kegiatan wawancara adalah alat tulis, buku tulis, kamera, dan 

recorder.  

c. Teknik Penelusuran 

Pengumpulan data untuk penelitian pustaka ( library research) dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelusuran yakni 

menelusuri penjelasan QS. al-Waqiah (56) : 63-64 dan syarah hadis sahih Muslim 

nomor hadis 1551, dan kitab fikih muamalah atau tema -tema lain yang terkait 

dengan penelitian yang terdapat dalam buku -buku perpustakaan atau toko buku 

lainnya. Salah satu teknik penelusuran untuk menemukan buku -buku yang terkait 

dengan tema penelitian adalah dengan melakukan penelusuran melalui k atalog 

perpustakaan atau melalui indeks yang ada di belakang buku.  

E. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan -pertanyaan analitis, dan 

menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bisa saja 

melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi , dan pelaporan hasil secara 

serentak dan bersama-sama.28 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 

metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu 

penyajian data (data display), reduksi data (data reduction ), verifikasi 

 
28John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, Edisi III, terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualitattif, 
Kuantitatif, dan Mixed , h. 274.  
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(verivication), dan penarikan kesimpulan  (conclusion drawing).29 Adapun 

analisis tersebut sebagai berikut:  

1. Analisis Data Miles dan Huberman   

a. Penyajian Data (Display Data) 

Display ini merupakan bagian dari kegiatan analisis  sebagai solusi yang 

dengan dibuatnya display data, maka masalah makna data yang terdiri atas 

berbagai macam konteks dapat dikuasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan 

data, seperti bentuk tradisi, alasan, dan faktornya sehingga tetap bertahan hingga 

saat ini.  Data yang telah diperoleh dari lokasi pe nelitian penting di -display 

untuk mengatur penjelasan data.  

b. Reduksi Data  

Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi ( reduction) berarti pengurangan, 

susutan, penurunan, atau potongan. Jika dikaitkan dengan data maka yang 

dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, penyusutan, penurunan, atau 

pemotongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. 

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh John W. Creswell mengatakan 

bahwa reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, memisahkan, 

mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan atau transkripsi. 30 

Jadi, reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau 

memperdalam, menyortir, memusatkan, menyingkirkan, dan mengorganisasi data 

untuk disimpulkan dan diverifikasi. B erkenaan dengan data yang diperoleh dari 

penelitian ini mengenai praktik mukhabarah  akan direduksi sehingga 

memudahkan dalam penyusunan tesis dan data yang dikumpulkan mempunyai 

 
29Muhammad Yaumi, Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 152.   

30John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches, Edisi III, terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualitattif, 
Kuantitatif, dan Mixed , h. 129.   
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uraian yang jelas dan tidak menyebar kepada pembahasan yang tidak 

bersangkutan. 

c. Verifikasi (Verivication) 

Verifikasi dalam penelitian antara lain penggunaan data empiris, 

observasi, tes, eksperimen untuk menentukan kebenaran atau pembenaran 

rasional terhadap hipotesis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan 

peneliti dalam menilai keakuratan hasil penelitian serta meyakinkan pembaca 

akan akurasi hasil penelitian dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan 

beberapa strategi validitas data, sebagai berikut:  

1) Menggunakan metode Triangulasi ( triangulate ) yaitu usaha mengecek 

kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut 

pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias 

yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 31 Norman K. 

Denkin yang dikutip oleh Rahardjo menawarkan empat maca m 

triangulasi, yaitu: 1) triangulasi metode; 32 2) triangulasi antarpeneliti 

(jika dilakukan dengan kelompok);33 3) triangulasi sumber data, 34 dan 4) 

triangulasi teori 35. Namun, dalam penelitian ini peneliti hanya akan 

 
31M. Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif” (Makalah yang disampaikan 

pada mata kuliah Metodologi Penelitian di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 14 Oktober 2010), h. 1.  

32Triangulasi metode adal ah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan 
informasi atau data dengan cara yang berbeda. M. Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian 

Kualitatif”, h. 2.  

33Dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan data 
dan anlisis data . M. Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, h. 2.  

34Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertutup melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti 
bias menggunakan dokumen tertulis, arsip, dan lain -lain. M. Rahardjo, “Triangulasi dalam 

Penelitian Kualitatif”, h. 2.  

35Triangulasi ini adalah hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi  
yang selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relev an untuk menghidari bias 
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menggunakan triangulasi metode dengan melakukan wawancara 

terstruktur menggunakan kuesioner berupa daftar checklist yang dibuat 

berdasarkan data yang diperoleh pada wawancara sebelumnya dan 

menggunakan triangulasi sumber data dengan melakukan wawancara 

terstruktur kepada informan di luar responden yang telah dimintai data 

sebelumnya yang dianggap representatif memberik an informasi tentang 

objek yang diteliti untuk mengurangi subjektivitas data yang diperoleh 

sebelumnya.   

2) Menerapkan Member checking untuk mengetahui akurasi hasil penelitian 

dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi -deskripsi atau 

tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka 

merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. 36 

3) Membuat deskripsi yang kaya dan padat ( rich and thick description ) 

tentang hasil penelitian. 37 

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Setelah melalui banyak penyaringan data dari lokasi penelitian 

(kecamatan Balanipa, kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat), langkah 

terakhir dari aktivitas analisis data adalah penarikan kesimpulan. Menurut Beck, 

Bryman, dan Liao yang dikutip Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij38, 

penarikan kesimpulan secara sederhana adalah proses penggabungan beberapa 

 
individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. M. Rahardjo, “Triangulasi 

dalam Penelitian Kualitatif”, h. 2.  

36John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches, Edisi III, terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualitattif, 
Kuantitatif, dan Mixed , h. 287.  

37John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches, Edisi III, terj. Achmad Fawaid, Research Design: Pendekatan Kualita ttif, 
Kuantitatif, dan Mixed , h. 287.  

38Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolij, Action Research, h. 145.   
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penggalan informasi untuk mengambil kesimpulan. Menurut Nanang Martono, 

kesimpulan adalah bagian artikel ilmiah atau laporan penelitian yang 

menggambarkan poin-poin kunci mengenai hasil penelitian atau inti  sari isi 

sebuah artikel ilmiah yang dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami 

isi artikel setelah mereka selesai membaca keseluruhan isi artikel. 39  Jadi, bagian 

akhir dari penelitian ini adalah kes impulan.  

Peneliti akan menggambarkan inti sari mengenai hasil penelitian 

(bagaimana sistem bagi hasil mukhabarah di Desa Pambusuang Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)  untuk membantu dan 

memudahkan pembaca memahami isi dari hasil penelitian ini.  

 

 

 
39Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial: Konsep -konsep Kunci, Kata Pengantar: 

Willian  L. Nauman (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 136.   
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BAB IV 

SISTEM BAGI HASIL PADA PEGELOLA LAHAN DI DESA 
PAMBUSUANG KEC. BALANIPA KAB. POLEWALI MANDAR 

A. Setting Sosial Masyarakat Mandar di Balanipa 

1. Kondisi Geografi Kecamatan Balanipa  

Kecamatan Balanipa merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

kabupaten Polewali Mandar. Kecamatan Balanipa terletak antara 119 0 05 

“40.41” Lintang Selatan dan 30 30” 10.30” Bujur Timur. Batas -batas wilayah 

kecamatan Balanipa antara lain sebagai berikut  : 

Barat   : Kecamatan Tinambung  

Timur   : Kecamatan Campalagian  

Utara   : Kecamatan Limboro dan Campalagian  

Selatan  : Teluk Mandar 

Jarak dari ibukota kecamatan Balanipa ke ibukota Polewali Mandar 

adalah sekitar 44 km. Ibukota kecamatan Balanipa terletak di kelurahan Balanipa 

dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan air laut. Luas wilayah kecamatan 

Balanipa adalah 37,42 km2. Kecamatan Balanipa terdiri atas sepuluh desa dan 

satu kelurahan. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah desa Mosso dengan 

luas 7,57 km2 sedangkan desa yang memiliki luas paling sempit adalah desa 

Pambusuang dengan luas 1 km2. Berikut persentase luas wilayah menurut 

desa/kelurahan di kecamatan Balanipa.  
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Gambar 4.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Balanipa. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Polewali Mandar 

Fokus utama yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dari beberapa 

desa/kelurahan di kecamatan Balanipa seperti yang terlihat pada diagram di atas 

adalah daerah Assappambusuangan. Daerah Assappambusuangan ini meliputi 

desa Pambusuang, desa Bala, desa Sabang Subik, dan desa Galung Tulu. 

Pemilihan ini didasarkan pada beberapa alasan sebagaimana yang telah 

disebutkan pada bab III sebelumnya. 

 Pertama,  praktik ini berkembang dalam masyarakat yang dari sisi 

keislamannya memiliki karakteristik tersendiri, khususnya daerah 

Assappambusuangan. Assappambusuangan merupakan tempat penyebaran Islam 

pertama di Balanipa da n dikenal sebagai  desa ulama serta memiliki nuansa 

keagamaan yang menarik sehingga menurut peneliti masyarakat daerah 

Assappambusuangan lebih representatif untuk mendapatkan data dalam 
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penelitian ini yakni praktik bagi hasil yang dipraktikkan, dibandingkan daerah 

yang lain.  

2. Kependudukan  

Penduduk Kecamatan Balanipa berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 

pada tahun 2016 mencapai 25.430 orang yang terdiri dari 12.167 orang penduduk 

laki-laki dan 13.263 orang penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk rata -

rata 680 orang per km2. Jika dilihat dari distribusi penduduk, maka penduduk 

kecamatan Balanipa masih terpusat di daerah Assappambusuangan, yaitu 15.782 

orang atau sekitar 62% dari total penduduk kecamatan Balanipa  dengan jumlah 

penduduk terbanyak di desa Pambusuang . Jumlah rumah tangga di kecamatan 

Balanipa hasil proyeksi adalah 5.457 rumah tangga dengan rata -rata banyaknya 

anggota rumah tangga dalam satu rumah adalah 5 orang.  

3. Sosial Keagamaan 

Penduduk kecamatan Balanipa semuanya beragama Islam. Nuansa 

keagamaan di Balanipa sangat kental khusus nya di Assappambusuangan. Di 

daerah ini dikenal dengan pusat pengajian kitab kuning. Pengajaran al -Qur’an 

dilakukan sejak dini kepada anak-anak baik yang dilakukan di rumah-rumah 

maupun di masjid. Setelah anak-anak menyelesaikan pengajaran pembacaan al -

Qur’an (khataman), biasanya akan dilanjutkan dengan pengajaran al-Qur’an yang 

lain secara bertahap. Misalnya, dimulai dengan pembelajaran tajwid, 

pembelajaran akhlak (pembacaan kitab Akhla>q li al-Bani@n), sharaf, dan 

seterusnya.  

Pengkajian kitab-kitab lanjutan  juga didapati  di masjid-masjid yang 

dibawakan oleh annangguru-annangguru antara waktu magrib sampai isya, 

misalnya di masjid Jami’ Pambusuang, masjid al-Taqwa dibawakan oleh ustaz 

Bisri, masjid Husain dibawakan oleh ustaz Burhan, mushallah pesantren Nuhiyah 
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di bawah bimbingan annangguru Mustaqim. Terdapat pula kelompok-kelompok 

qasidah yang hampir setiap malam Jumat melakukan d}aba’i  di rumah warga. 

Tradisi pembacaan Barzanji setiap malam Jumat juga masih dilakukan setiap 

antara Magrib sampai Isya dan lain -lain. 

Meskipun demikian, kepatuhan orang Mandar pada syara’ dengan segala 

kekentalan nuansa Islaminya, hampir sejajar dengan kepat uhan mereka kepada 

adat sepanjang keduanya tidak bertentangan. 1 Masyarakat Mandar memiliki taraf 

fanatisme yang tinggi terhadap adat istiadat mereka  tidak terkecuali masyarakat 

Mandar di Assappambusuangan. 

Sebagai suatu komunitas, masyarakat hidup dalam k ebersamaan menjadi 

kodrat baginya untuk hidup dengan membutuhkan manusia lain, ia tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain, dalam kehidupan sehari -hari sangat perlu untuk 

disosialisasikan sistem kehidupan sosial, manusia adalah makhluk sosial yaitu 

mahluk yang butuh dengan sesamanya dalam kehidupan sehari -harinya. 

B. Sistem Bagi Hasil yang Terdapat dalam Hukum Islam di Praktikan dalam 

Mengelola Lahan di Desa Pambusuang kec. Balanipa kab. Polewali 

Mandar 

Sistem bagi hasil diprakt ikan di desa Pambusuang kec. Balanipa kab. 

Polewali Mandar karena memiliki beberapa nilai-nila atau manfaat , salah satunya 

adalah memudahkan bagi pemilik lahan untuk mengfungsikan lahan kosongnya, 

kedua membantu bagi masyarakat yang tidak terjun di bidang p endidikan, ketiga 

sistem bagi hasil ini pernah dilakukan di zaman nabi saw. sampai saat ini  yang 

menjadikan praktik ini di anjurkan. Sehingga dengan adanya sitem bagi hasil ini 

dapat menguntungkan bagi pemilik lahan ataupun penggarap mendapat kan 

kesejahteraan. Dalam sistem tersebut yang terpenting adalah para pemilik tanah 
 

1Zainal Abidin dalam Kementrian Agama RI, Sejarah Islam di Mandar, h. 118.  
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maupun penggarap harus memiliki sifat keadilan sebab tampa keadilan maka 

sistem bagi hasil ini t idak akan berjalan dengan baik. 

Hal ini sejalan dengan pandangan salah satu penggarap yang bernama Hj. 

Hasnawiah beliau merupakan anak dari salah satu guru besar yang sangat 

berpengaruh penting di daerah Pambusuang. Bel iau berumur 52 tahun. Beliau 

melakukan sistem bagi hasil dengan salah  satu penggarap yang merupakan 

keluarga beliau dan menjalankan sistem bagi hasil kurang lebih tiga puluh tahun, 

dengan akad lisan-ke lisan dan menjadikan sistem kepercayaan sebagai pondasi 

awal perjanjian, beliau mengungkapkan bahwa:  

“Sistem bagi hasil yang kami lakukan adalah sistem bagi hasil yang semua 
benihnya dari penggarap sehingga kami hanya menunggu hasil dari lahan 
tersebut, sedangkan akad yang digunakan adalah akad dari lisan kelisan, akan 
tetapi kami juga sebenarnya mengharapkan akad antara lisan  kelisan ini 
dihilangkan karena banyaknya problem yang muncul, di karenakan yang 
menggarap adalah dari pihak keluarga sendiri maka kami sudah mempercayakan 
sepenunuhnya kepada penggarap".2 

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem b agi 

hasil yang dilakukan beliau adalah mukhabarah dengan benih semua berasal dari 

penggarap. Pemilik tanah hanya menunggu hasil dari garapan tersebut. Salah satu 

alasan kenapa beliau menggunakan sistem bagi hasil mukhabarah adalah karena 

sistem tersebut su dah turun-temurun dilakukan oleh orang tuanya tanpa ada 

penjelasan dari ayah beliau kenapa menggunakan sistem seperti ini. Akan tetapi 

yang melalukan sistem bagi hasil sekarang (Hasnawiah) percaya bahwa yang 

dilakukan adalah pasti sesuai dengan hukum Islam  sehingga Hj Hasnawiyah tidak 

merubah dari apa yang telah dilakukan oleh ayah beliau.  

Sebab inilah peneliti menganggap bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan 

oleh Hasnawiah sesuai dengan hukum Islam yang lebih kepada sistem 

mukhabarah atau benihnya berasal  dari penggarap, sedangkan hasil yang 

 
2Hj. Hasnawiyah,Salah satu pemilik tanah dan sebagai kepala sekolah di salah satu 

Sekolah di Balanipa, Wawancara Pambusuang Polewali Mandar  9 A pril 2021. 
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didapatkan adalah bagi tengah dari hasil yang setelah dikeluarkan biaya untuk 

penggarapan selanjutnya.  

Masyarakat desa Pambusuang dalam praktiknya mengelola lahan 

pertanian yang sering dilakukan adalah dengan cara bag i hasil mukhabarah 

dengan adanya sistem ini lebih menguntungkan bagi pemilik lahan dan petani 

penggarap. 

Keuntungan sistem bagi hasil dalam pertanian bagi pemilik lahan. 3 

a. Dengan adanya sistem ini, lahan pertanian tidak tersia -siakan meskipun 

pemilik lahan tidak dapat mengurusnya dan tetap mendapatkan hasil 

keuntungan karena telah digarap dan dikelola oleh petani penggarap . 

b. Pemilik lahan dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan lain selain di bidang 

pertanian untuk lebih meningkatkan perekonomiannya . 

c. Dapat membantu petani kecil atau petani penggarap untuk mendapatkan 

pekerjaan. 

d. Sebagai sarana tolong -menolong karena pemilik lahan membutuhkan tenaga 

dan kemampuan petani penggarap untuk mengurus lahannya sedang petani 

penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenu hi kebutuhan hidupnya.  

e. Terjadinya silaturrahmi antara pemilik lahan dan petani penggarap karena 

terjadinya akad kerja sama dalam pengelolaan dan pertanian.  

Keuntungan sistem bagi hasil dalam pertanian bagi petani penggarap:  

a. Dengan adanya sistem bagi hasil ini, dapat menjamin  perekonomian petani 

penggarap baik bagi dirinya maupun keluarganya untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

b. Apabila mereka memperoleh hasil yang lebih besar biasanya mereka dapat 

memenuhi kebutuhan lainnya.  

 
3Pak Ali, salah satu Penggarap lahan, Mapilli Polewali Mandar, 9 April 2021.  
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c. Meskipun tidak memiliki lahan pertanian, para petani penggarap tetap dapat 

menyalurkan kemampuannya karena mengelola lahan pertanian masyarakat 

yang memiliki lahan tetapi tidak mampu untuk menggarapnya.  

d. Hal ini dapat menguntungkan bagi petani penggarap dan tidak banyak 

mengalami kerugian yang disebabkan karena gagal panen. 

Berbeda halnya yang di sampaikan oleh salah satu pemilik tanah, yang 

bernama Hj. Nurbayah. Umur 50 tahun. Beliau memiliki tanah 2 hektar dan 

memilih salah seorang penggarap yang rajin dalam bertani agar tanah ya ng 

dikerjakan berjalan dengan baik. Akad dalam sistem bagi hasil ini adalah dengan 

lisan ke lisan tidak tertulis apalagi pakai materai karena yang menjadi penggarap 

adalah saudara pemilik tanah itu sendiri.  

Salah satu alasan beliau untuk digarap tanahnya a dalah karena tidak 

memiliki waktu untuk mengelola karena  beliau adalah seorang ibu rumah tangga 

dan tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua beliau . Maka ia 

memberikan tanahnya kepada orang lain untuk digarap. Jangka waktu dalam 

melakukan sistem bagi hasil tidak terbatas.  

Adapun yang menyediakan lahan dan biaya tanaman adalah pemilik tanah  

sehingga dalam perjanjian bagi hasil tersebut adalah hasil dari pada garapan 

tersebut dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan. Meskipun kata beliau 

selama ini tidak selalu mendapat keuntungan dan mengalami kerugian 

dikarenakan gagal panen. 

Sedangkan pembagian hasil panen penggarapan sawah bisa dalam bentuk 

padi atau dalam bentuk uang. Dengan demikian , apabila bagi hasilnya dalam 

bentuk uang maka penggarap menjualnya terlebih dahulu kepada penebus padi 

kemudian hasilnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap sesuai dengan 
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kesepakatan bagi hasil diawal akad .  maka bagi hasil tersebuat yang dilakukan 

setengah untuk penggarap dan setangah untuk pemilik lahan . 

Sebab inilah peneliti menganggap bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan 

oleh Hj. Nurbayah. sesuai dengan hukum Islam yang lebih kepada sistem 

muzaraa’ah atau benihnya berasal dari pemlik lahan, sedangkan hasil yang 

didapatkan adalah bagi tengah dari hasil yang setelah dikeluarkan biaya untuk 

penggarapan selanjutnya.  

Berbeda halnya dengan salah satu masyarakat Pambusuang yang 

menggabungkan antara muzara’ah dan mukhabarah adalah sebagai berikut.  

Nama lengkap beliau adalah H. Kalsum binti Ismail , beliau salah satu 

pewaris dari annangguru Ismail yang merupakan salah satu pemilik lahan yang 

ada di Pambusuang. Beliau memilki lima hektar tanah garapan, beliau melakukan 

sistem bagi hasil dengan beberapa penggarap, beliau mengungkapkan bahwa:  

“Alasan menggunakan sistem bagi hasil karena tidak mampu uintuk menggarap 
lahan tersebut dan beliau memiliki pekerjaan lain. Sedan gkan dalam 
menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap maka harus ada perjanjian antara 
kedua bela pihak mengenai bagaimana pembagian hasilnya yang biasanya 
diucapkan secara lisan karena bagaimanapun yang menggarap lahan saya bukan 
dari keluarga akan teta pi keluarga lain.”4 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adat berlaku untuk 

sebagian besar warga masyarakat yang tinggal  di pedesaan. Hal ini disebabkan 

oleh hukum adat yang telah disosialisasikan semenjak warga masyarakat tersebut 

dilahirkan. Salah satu akibat dampak tersosialisasikannya hukum adat tersebut  

adalah warga masyarakat yang sudah dewasa rata -rata telah mengetahui dan 

memahami hukum adat tersebut.  

Di samping itu, mereka juga menaati serta menghargai sehingga hukum 

adat tersebut benar -benar menjiwai dalam diri mereka. Demikian pula perjanjian 

 
4 Hj. Kalsum, Salah satu pemilik tanah, Wawancara Pambusuang, 8 April 2021.  
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bagi hasil yang merupakan lembaga hukum adat terdapat di desa Pambusuang, 

kecamatan Balanipa , kabupaten Polewali Mandar yang sampai saat ini masih 

dapat ditemui pada masyarakat tersebut.  

Sistem pengelola lahan pertanian melalui sistem kerja sama di  mana 

petani mengelola lahan yang bukan miliknya. Dimana petani tersebut akan 

memberikan 1/3 hasil dari hasil garapan dan apabila terjadi gagal panen maka 

pemilik dan penggarap lahan menerima sesuai hasil ya ng didapatkan. Adapun 

pernyataan pemilik tanah sebagai berikut : 

“Sistem bagi hasil pengelola lahan pertanian melalui kerja sama seperti ini jelas 
terkadang mendapat keuntungan dan terkadang juga tidak karena dalam sistem 
bagi hasil ada hasil yang dikeluarkan kepada beberapa pihak yaitu biaya pupuk 
ditanggung oleh kedua bela pihak baik pemilik tanah atau  pun penggarap lahan, 
sedangkan dari peralatan disewa dari pemilik peralatan itu sendiri. Peralatan 
disewa sekitar seratus lima puluh perhektar, juga penggarap menyewa penana m 
padi sekitar 10 orang dan disewa tujuh puluh ribu perhektar  sehingga dari 
beberapa pembagian diatas maka ketika bagi hasil maka harus dikeluarkan 
kepada beberapa pihak. Sedangkan alasan pemilik tanah memilih sistem seperti 
ini karena sudah menjadi atauran dari daerah penggarap itu sendiri. 5 

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sistem bagi hasil yang dilakukan oleh H. Kalsum adalah menggabungkan antara 

muzara’ah dan mukhabarah, karena benihnya berasal dari kedua belah pihak 

yakni pemilik lahan dan penggarap lahan.  Akan tetapi benih paling banyak 

berasal dari penggarap sendiri sehingga ketika melakukan bagi hasil maka yang 

lebih banyak mendapatkan hasil tersebut adalah penggarap. Pemilik lahan 

pertanian tidak sama sekali merasa dirugikan oleh pihak penggarap lahan mel ihat 

dari sudut biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan juga tidak seberapa 

dibandingkan dengan biaya yang ditanggung penggarap lahan. Justru sebaliknya, 

dengan melalui sistem seperti ini pihak pemilik lahan pertanian hanya menunggu 

 
5 H. Hasriah, Salah satu pemilik tanah Wawancara Pambusuang Kabupaten Polewali 

Mandar, 5 April 2021. 
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hasil di dalam setiap  musim panennya yang jelas-jelas menguntungkan bagi 

pemilik lahan pertanian. Sedangkan Pandangan penggarap (Abdul Rahim) 

“Apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh faktor alam maka biayanya 
ditanggung bersama, yaitu diambil dari pemilik dan pengelol a lahan, syarat 
memberikan izin untuk meningkatkan laba atas kontrak konstrib usi masing-
masing pihak dalam aset kerja sama ini . Meskipun demikian, syarat 
mengharuskan agar kerugian dibagi secara proporsional itu berdasarkan besarnya 
panen.” 

Adapun kaitannya dengan waktu kerja sama pengelola lahan saat ini, 

sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan kerja sama ini 

berlangsung dalam waktu satu tahun.  

 Bagi hasil muzara’ah atau mukhabarah dari kerja sama bagi hasil 

pengelola lahan ini, pengelola diberikan kebebasan dalam mengelola tanah 

tersebut yang bisa ditanami padi atau lainnya, sehingga dapat mendatangkan 

keuntungan dalam usaha tersebut tanpa dibatasi selama tidak meny impang 

dengan aturan yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun , membayar 

setoran kepada pemilik tanah harus dengan beras yang jumlahnya sudah 

disepakati bersama dalam akad. 6 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang melakukan kerja sama 

bagi hasil dalam mengelolah lahan ini, selama melakukan kerja sama ini ada yang 

pernah terjadi perselisihan antara pemilik dan pengelola dikarenakan gagal panen 

yang disebabkan oleh perairan yang tidak setabil dan hama. Cara mengatasi jika 

terjadi perselisihan seperti ini menurut pemilik lahan lebih baik 

dimuhsyawarahkan dengan seluruh pengelola yang berkaitan dengan kerja sama 

tersebut. Pandangan tokoh agama sebagai berikut:   

“Salah satu tokoh agama  di Mandar yang bernama K.H Syahid Rasyid 
mengungkapkan bahwa pada dasarnya keinginan manusia sama yaitu ingin 
beruntung pada setiap usahanya sehingga mencari cara tertentu yang lebih 
menguntungkan pada dirinya . Namun, jika cara yang ditempuh melenceng dari 
aturan-aturan yang disyariatkan oleh Islam akan menimbulkan murkany a Allah 
dan keberkahan pada hasil persembahannya. Sedangkan praktik ini sudah 

 
6 Abdul Rahim, Salah satu Penggarap, Mapilli Polewali Mandar, 9 April 2021. 
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menjadi tradisi di  kalangan masyarakat desa Pambusuang . Pada hakikatnya dari 
hukum Islam memang ada sedikit praktik yang menyimpang tentang bagi hasil 
tersebut misalnya dilihat dari sistem bagi hasil dan jangka waktu yang tidak 
jelas.7 Sedangkan kenapa masyarakat melakukan sistem bagi hasil karena dapat 
memudahkan bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus lahannya dan yang 
terpenting adalah membuka lahan pe kerjaan bagi masyarakat petani apat ahlagi 
menurut ahli sejarah mandar bahwa mandar berakar dari akar kata mandara (air 
yang bersinar) hal ini membuktikan bahwa masyarakat mandar adalah 
masyarakat yang selalu menerangi bagi masyarakat lain, dalam artian saling 
membantu bagi yang membutuhkan. 

Dari hasil wawancara di atas maka menurut peneliti bahwa s ebagian besar 

masyarakat desa Pambusuang melakukan kerja sama dalam bidang pertanian 

dikarenakan mereka yang mempunyai lahan pertanian tidak bisa mengelola dan 

menggarap lahan pertaniannya, sehingga mereka melakukan kerja sama dengan 

petani pengarap dalam pengelola aan serta merawat lahan pertan nianya sampai 

tiba waktunya.  

Kerja sama yang dilakukan pada masyarakat Pambusuang adalah bagi 

hasil, karena dilihat dari awal perjanjian nya, yaitu bahwa pemilik tanah 

menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada petani penggarap dengan 

persetujuan ketika panen maka hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani 

penggarap. 

Awal mula terjadinya akad bagi hasil yaitu pertemuan antara pemilik  

tanah dan petani penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu di 

antara mereka yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah 

mendatangi penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap ataupun 

sebaliknya yaitu petani penggarap mendatang i pemilik tanah untuk meminta 

tanahnya agar bisa digarap.  

Selain hal di atas , yang melatarbelakangi kerja sama ini juga dipengaruhi 

faktor ekonomi. Pemilik tanah yang tidak punya waktu untuk menggarap 

 
7 K.H Syahid Rasyid, Ketua NU, Wawancara Pambusuang Polewali Mandar Sulawesi 

Barat, 9 April 2021.  
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sawahnya maka digarapkan, sehingga sawah tersebut menja di aset tabungan. 

Sedangkan bagi petani memang membutuhkan ekonomi yang kurang maka 

mencari berbagai usaha maka terjadilah kerja sama tersebut.  

Akad bagi hasil dalam pertemuan antara pemilik tanah dan penggarap 

tersebut yang dilakukan masyarakat desa Pambu suang, kec. Balanipa, kab. 

Polewali Mandar adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih, karena 

mereka saling percaya antarsatu sama lain . Dalam akad tersebut tidak ada saksi 

hanya antara pemilik tanah dan petani penggarap.  

Seiring berkembangnya zaman, salah satu tokoh agama di Mandar yang 

bernama Abdul Majid Jalaluddin mengatakan bahwa akad antara lisan ke  lisan 

sudah tidak efektif lagi dilakukan pada masyarakat Mandar disebabkan karena 

begitu banyak orang tua yang melakukan kerja s ama dan setelah ia wafat maka 

bagi hasil tersebut dilanjutkan oleh anaknya . 

 Terkadang si penggarap sendiri yang merubah perjanjian tersebut tanpa 

konfirmasi ke ahli warisnya sehingga menurut beliau bahwa akad antara lisan ke  

lisan sudah tidak relefan lagi  dilakukan pada zaman ini. Bukan karena 

ketidakpercayaan, akan tetapi untuk menghindari kesalahpahaman antara petani 

penggarap dan pemilik tanah. 8 Contoh akad secara lisan  yang di ugkapkan oleh 

salah satu pemilik tanah dan k epala desa Pambusuang yang di amalkan pada 

masyarakatnya ( Karman S. IP). 

1. Akad yang dilakukan apabila pemilik tanah yang mencari tenaga penggarap 

sawah adalah:  
Pemilik tanah: “Saya mempunyai sawah di samping jalan sana, tetapi saya 
tidak mempunyai waktu yang cukup u ntuk menggarap sawah itu . Selain itu, 
tenaga saya juga tidak kuat seperti dulu, apakah bapak bersedia untuk 
menggarap sawah saya, nanti setelah sawah itu panen maka akan dibagi dua 
akan tetapi benih dan biayanya dari penggarap” 

 
8 Abdul Majid, Mantan Hakim Makassar dan sekarang menjadi salah satu Dosen Stain 

Majene, Wawancara Majene, 23 Maret 2021  
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Petani penggarap “Iye bu, saya siap dan bersedia menggarap tanah bapak 
kebetulan saya juga masih kekurangan dalam faktor ekonomi jadi saya 
mencari berbagai usaha untuk menambah penghasilan.  

2. Akad yang dilakukan apabila petani penggarap yang mencari pekerjaan atau 

menawarkan diri atas kesanggupannya untuk menggarap sawah orang lain 

adalah: 

Petani penggarap “ pak saya ingin menggarap sawah bapak yang ada di jalan 

sana, karena saya masih kekurangan dalam hal ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga dan tenaga saya masih kuat untuk men ggarap sawah bapak. 

Pemilik tanah “ iya pak tidak mengapa silahkan digarap, kebetulan saya tidak 

mempunyai waktu yang cukup untuk menggarap sawah tersebut. Akan tetapi 
benih dan biaya dari bapak.9 

Perjanjian bagi hasil di atas merupakan perjanjian yang se ring dilakukan 

masyarakat Pambusuang. Dalam pemilihan bibit tidak ada kesepakatan, akan 

tetapi bibit atau benih semua dari petani penggarap . Ada juga salah satu pemilik 

tanah yang ikut andil dalam pembelian bibit , namun hanya sebahagian kecil saja. 

Sedangkan jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan luasnya 

lahan yang akan digarap dalam pemilihan benih pemilik sawah mengikuti petani 

penggarap.   

Dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat Pambusuang sudah 

menggunakan mesin untuk membajak sawah  walaupun hewan ternak seperti 

kerbau masih ada tetapi kerbau tidak dipergunakan lagi . Sedangkan pengairan 

sawah masih mengandalkan air hujan dan menggunakan pompa air yang 

dilakukan dari aliran sungai terdekat. Panen padi pada masyarakat Mandar ini 

terjadi dua kali dalam setahun dari mulai proses penyeberangan bibit hingga 

panen membutuhkan waktu sekitar empat bulan. Dalam sistem seperti ini jika 

biaya benih, pupuk, obat-obatan serta peralatan pertanian lainnya dibiayai oleh 

 
9Mardawiyah, salah satu pemilik  tanah sekaligus seorang guru Madrasah Aliah, 

wawancara Pambusuang Kab. Polewali Mandar 8 April 2021. 
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pemilik tanah maka hasil pertan iannya tersebut dipotong biaya benih bibit dan 

obat-obatan. 

Begitu pula sebaliknya apabila petani penggarap yang menyediakan biaya 

pengadaan pertanian maka hasil pertanian tersebut dibagi dua setelah dipotong 

biaya pengadaan. Umpanya, jika bibit yang dikel uarkan oleh pemilik tanah atau 

penggarap 20 kg maka ketika panen bibit yang 20 kg tersebut disisihkan atau 

dipisahkan terlebih dahulu kemudian dipotong biaya obat -obatan dan pupuk 

kemudian lebihnya dibagi dua (pemilik tanah dan petani penggarap).  

Muamalah bagi hasil pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain 

pada dasarnya bermula pada zaman nabi Muhammad saw. sampai kepada 

khilafah Rasyidin, proses penyewaan lahan pertanian ini hingga sekarang masih 

dipraktikkan oleh masyarakat muslim terutama pada masy arakat Mandar 

khususnya di desa Pambusuang, kec. Balanipa, kab. Polewali Mandar yang mana 

sifat dan sistem pengelola an lahan seperti ini pernah di praktikkan pada sahabat 

di masa Rasulullah saw. Sudah barang tentu sesuai dengan prinsip dasar hukum 

Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi 

berdasarkan kesepakatan pengelola dan pemilik lahan tanpa menimbulkan 

kerugian dan tidak hanya memberi keuntungan sepihak.  

Kerja sama pada masyarakat Pambusuang, kecamatan Balanipa 

merupakan kerja sama kedua belah pihak baik pemilik lahan maupun penggarap 

dan kerja sama bagi hasil seperti ini layak untuk dijadikan usaha dalam 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan mempunyai tingkat keuntungan 

yang lebih tinggi dibanding dengan kegia tan usaha lainnya. 

Kerja sama pengelola lahan di Pambusuang, kecamatan Balanipa 

didasarkan pada dasar tolong -menolong dan kepercayaan sehingga pola kerjanya 

antara pemilik lahan dan pengelola dapat menguntungkan kedua bela pihak.  
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Dengan latar belakang kepentingan yang saling membutuhkan dan 

menguntungkan yaitu pengelola membutuhkan modal untuk bekerja sedangkan 

pemilik membutuhkan tenaga dan keahlian untuk mengelola lahan persawahan 

miliknya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka kerja sama merupakan 

alternatif yang baik dalam kegiatan pengelola lahan pertanian.  

Sistem bagi hasil seperti ini tanpaknya telah di praktikkan pula sebahagian 

masyarakat desa Pambusuang, kec. Balanipa, kab. Polewali Mandar. 

Menurut salah satu ahli sejarah mandar yang bernama Ridwan  Alimuddin  

mengatakan bahwa:  

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Mandar khususnya di 
kecamatan Balanipa, tidak jauh berbeda dengan sistem bagi hasil yang terjadi di 
zaman Nabi saw. yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang 
berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak -hak berbagai pihak dan tidak juga 
timbul rasa takut akan adanya penindasan terhadap perbuatan yang melampaui 
batas. Hal ini karena antara keduanya sudah terikat untuk menjalankan kerja 
sama.10 

Melihat semua dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa masyarakat Pambusuang melakukan sistem bagi hasil karena 

mengamalkan sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana defenisi sunnah yang 

mengatakan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang d ilakukan atau di tetapkan 

nabi saw. Maka itu adalah sunnah  atau ketetapan nabi saw. , juga mereka 

melakukan sistem bagi hasil karena kebanyakan pemilik lahan tidak bisa 

mengurus lahannya masing-masing dan yang terpenting adalah sistem bagi hasil 

memiliki unsur tolong menolong dalam hal pekerjaan.  

Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil di Desa Pambusuang, Kec. 

Balanipa, Kab. Polewali Mandar 

Tanah merupakan suatu faktor produksi yang dapat mempengaruhi hasil 

dari pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yan g baik terkait dengan 

 
10 Ridwan Alimuddin, Salah seorang Pemilik Lahan, wawancara Pambusuang Kab. 

Polewali Mandar, 8 April 2021. 
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beberapa faktor yang mendukung yaitu tanah, modal, dan tenaga kerja . 

Pentingnya faktor produksi tanah bukan hanya dilihat dari segi kesuburan tanah, 

macam-macam lahan, dan lahan pertanian berdasarkan pada tinggi tempat yaitu 

dataran pantai, rendah, dan dataran tinggi.  

Seorang muslim yang memiliki tanah pertanian maka dia harus 

memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam karena Rasulullah saw. 

melarang menyia-nyiakan harta. Dengan mengosongkan tanah pertanian sama 

halnya dengan menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta. 

Dengan demikian bagi hasil dalam mukhabarah merupakan suatu bentuk 

pengelolaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil antara pemilik lahan 

pertanian dan petani penggarap yang pembagiannya sesuai kesepakatan be rsama 

(pemilik lahan dan petani penggarap). 11 

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik lahan 

terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan 

dia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah dan  tidak mempunyai 

kemampuan bercocok tanam maka dari itu Islam mensyariatkan kerja sama 

seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua bela pihak.  

Sistem bagi hasil yang ada di masyarakat Mandar khususnya di 

Pambusuang adalah sistem bagi hasil mukhaba rah dan muzara’ah yang dimana 

terkadang ada pemilik lahan yang menyediakan bibit kepada penggarap dan 

terkadang juga ada penggarap yang menyediakan bibit untuk dikelola. Sedangkan 

hasil dari pada garapan tersebut akan dibagi dua dari hasil panen tersebut . Hal 

tersebut tidak membatalkan akad karena sudah menjadi kesepakatan kedua bela 

pihak pada awal akad. 

 
11Rahmat Syafi’i, Fikhi Muamalah, h. 207. 
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Sedangkan dalam hukum Islam terdapat salah satu kaidah fiqhi yang 

dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan muamalah yaitu:  

لُ فِي الأمُع   َصأ تي الْأ لَ    12اللَباحة الا يدل علي تحري  ام 

Artinya: 

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”.13 

Dari kaedah diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya manusia diberi 

kelonggaran dalam melakukan segala bentuk transaksi selama tidak bertentangan 

dengan ketentuan hukum Islam, termasuk dalam hal ini adalah kerja sama 

mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat desa Pambusuang.  

Selain itu , Islam juga mengajarkan ummatnya untuk saling tolong -

menolong dan meringankan beban antara sesama manusia yang merupakan salah 

satu prinsip dalam muamalah termaksu k dalam hal ini adalah tolong-menolong 

dalam memenuhi kebutuhan hidup, sesuai dengan firman Allah swt. QS. Al-

Maidah/5: 2 sebagai berikut: 

ئيد  و   لَ  الأق لَ  ي  و  لَ  الأه دأ ام  و  ر  هأر  الأح  لَ  الشذ ي و  ائير  اللَّذ ع  لهوا ش  نوُا لَ  تُحي ين  أ م  ي أَيُّه ا الَّذ ين   يَ  لَ  أ م ي

ام    ر  مٍ أَنأ الأب يأت  الأح  ن آ نُ ق وأ نذكُُأ ش   ريم  أ لَ  يَ  ادُوا و  ط  ل لأتُُأ ف اصأ ا ح  ذ 
ِ
ا انًا و  و  ضأ ري مأ و  ي بّ ي نأ ر  لَا مي ي بأت غُون  ف ضأ

 
ِ
نوُا ع لَ  الَأ لَ  ت ع او  ى و  التذقأو  نوُا ع لَ  الأبي ي و  او  ت ع  ت دُوا و  امي أَنأ ت عأ ر  دي الأح  جي سأ وكُُأ ع ني الأم  ده ا ص  ي و  اني  ثْأ و  لأعُدأ

ق ابي  يدُ الأعي دي نذ اللَّذ  ش 
ِ
اتذقُوا اللَّذ  ا  و 

Terjemahnya: 

.......Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan 
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa -Nya.14 

 
12 Ali bin Abi Bakr bin Abdil al-Jalil al-Gfar al-Qhani> al-Maqrayna>ni>, al-Hida>yah fi Sarh 

Bidayah al-Mubtadi, Juz. IV Baerut; Da>r Ihya> al-Tura>s} 569 H. 294. 
13Wali>d bin Rasyid al-Saidan, Talqih al -Ifha>m al-Aliyyah bi Syahrh Qawa>id al-Fiq

 hiyyah, Juz. II ( T.th Baer ut; Dar al-Islamiyyah 1180), h. 1. 
14Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al -Quran, 2019), h. 106. 
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Berdasarkan ayat tersebut maka kerja sama merupakan hal yang penting 

agar dapat saling membantu meringankan beban, seperti halnya kerja sama bagi 

hasil dalam bidang pertanian (mukhabarah) yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Pambusuang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.  

Dalam Islam kegiatan muamalah telah diatur dalam al -Qur’an dan sunnah 

akan tetapi hal -hal yang belum diatur dalam al -Qur’an atau hadis, maka Islam 

mempunyai sumber-sumber yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam 

bermuamalah, antara lain ijtihad, ijma, qiyas, maslahah mursalah, urf, syar’u man 

qablana ( ajaran agama sebelum Islam). 

Dari beberapa sumber pelengkap diatas, salah satu yang sering digunakan 

diatas adalah urf, yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku pada s uatu 

masyarakat.15 Suatu adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum selama 

tidak bertentangan dengan syarah dan membawa kemaslahatan sebagaimana 

disebutkan dalam kaidah fiqhi sebagai berikut:  

 16العادة محكمة

Artinya: 

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” 

Para ulama sepakat bahwa Urf dapat diajadikan sebagai sumber hukum 

untuk dijadikan pertimbagan dalam menetapkan hukum. Bahkan dikalangan 

imam Mazhab Urf telah mendapat pengakuan. Sehingga terdapat sejumlah 

pendapat yang berbeda karena disebabkan ada t kebiasaan mereka. 17 Seperti 

halnya masyarakat Pambusuang kerja sama mukhabarah berdasarkan adat yang 

berlaku di masyarakat.  
 

15Uhammad Tahmid Nur, Realitas Urf dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam 
di Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Duta Media, 2017) h. 21.  

16 Muhammad Hasan Abdul Gaffa>r, Qawa>id al-Fikhiyyah Baiyna al-Asha>lah wa al-
Tauhi>d, Juz. XXI; (Baerut: Maktabah al -Islamiyyah, t.th,  ( h. 9. 

17 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikhi (Cet. II; Semarang; Dina Utama, 201 4), h. 
151. 
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Salah satu rukun dalam melakukan kerja sama mukhabarah adalah akad, 

yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebi h (aqidain) untuk 

mencapai suatu kesepakatan.  

Dilakukannya suatu kegiatan kerja  sama mukhabarah tentu mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai oleh karena itu tujuan akad mempunyai kedudukan 

yang penting dalam menentukan apakah suatu akad yang dilakukan sah ata u 

tidak. Tujuan akad dipandang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut; 18 

1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak yang 

bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan baru diadakan setelah akad 

dilakukan. 

2) Tujuan harus berlangsung adanya sampai pelaksanaan akad telah berakhir  

3) Tujuan harus dibenarkan syarah’  

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dalam praktik kerja  sama 

mukhabarah di desa Pambusuang sudah memenuhi syarat dari tujuan 

diadakannya akad yaitu memanfaatkan lahan yang menganggur serta orang 

yang menganggur dapat pekerjaan.  

Dalam hukum Islam terdapat beberapa cara dalam melakukan akad seperti 

yang diungkapkan oleh Ahmad Azhar dalam bukunya yang berjudul asas -asas 

hukum muamalat yaitu 19 : 

a) Akad dengan tulisan 

b) Akad dengan perantara 

c) Akad dengan bahasa Isyarat  

d) Akad dengan lisan 

e) Akad dengan perbuatan 

 
18 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, (Cet. I; Youkyakarta: UII Press 

2000), h.  
19Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h. 68-70.  
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Dari kelima cara tersebut masyarakat Pambusuang melakukan perjanjian 

kerja sama mukhabarah dengan lisan. Hal ini dikarenakan para pihak sudah saling 

percaya sehingga para pihak merasa tidak perlu untuk melakukan perjanjian 

secara tulisan.  

Dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Pambusuang tidak dilaksanakan secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak yaitu pemilik tanah dan penggarap melainkan perjanjian 

dilakukan dengan mengikuti adat yang telah berlaku di tengah masyarakat 

dimana dalam perjanjian bagi hasil hanya menyebutkan besarnya bagian yang 

diterima oleh masing-masing pihak. 

Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai perjanjian awal kerja sama 

mukhabarah di Desa Pambusuang yang sudah menjadi adat kebiasaan  sehingga 

hal tersebut merupakan kesepakatan dari masing -masing pihak yang melakukan 

akad, selanjutnya jika kesepakatan telah tercapai maka akan menimbulkan hak 

dan kewajiban kepada masing-masing pihak. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan, menerangkan bahwa hak dari 

pemilik lahan adalah mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan awal dan 

kewajiban dari pemilik lahan adalah menyerahkan manfaat tanah dan 

mengeluarkan setengah dari biaya bibit.   

Hal ini sesuai dengan hukukm Islam yang mengatur tentang objek akad 

yaitu manfaat dari tanah dan pekerjaan penggarap sedangkan syarat dari objek 

akad yang berkaitan dengan tanah adalah: 20 

1) Harus jelas, mengeyangkan digarap 

2) Layak ditanami  
 

20 Herdi Suhendi, Fikhi Muamalah (Cet. I; Jakarta: Kencna Prenada Media Grup, 2005), 
h. 158. 
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3) Harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap sehinggga ia mempunyai 

kebebasan untuk menggarapnya. 

Dalam tanaman yang akan ditanam menurut jumhur ulama harus jelas 

dari segi akad. Sama halnya dalam hasil panelitian bahwa dalam akad tidak 

dijelaskan tentang tanaman apa yang akan ditanam karena masyaraka t 

Pambusuang hanya menanam padi, kacang, atau bawang, sehingga harus 

dijelaskan dalam akad. 

Selain akad dan objek akad (manfaat tana h dan pekerja penggarap ) rukun 

mukhabarah yang lainnya adalah aqid yaitu orang -orang yang, melakukan akad  

dalam mukhabarah yaitu pemilik lahan dan penggarap syarat yang berkaitan 

dengan aqid adalah berakal.21 

Dalam praktik mukhabarah yang terjadi di Pamb usuang, syarat dan rukun 

mukhabarah sudah terpenuhi hal ini terbukti debgan berjalannya perjanjian dan 

pelaksanaan dengan lancar sampai pada pembagian hasil saat panen tanpa adanya 

suatu masalah.  

Selanjutnya, mengenai jangka waktu yang digunakan dalam kerja sama 

mukhabarah dalam hukum Islam harus dijelaskan secara pasti sedangkan yang 

terjadi di desa Pambusuang dalam perjanjian kerja sama tidak menyebutkan 

berapa lama perjanjian dilakukan apakah satu musim atau satu tahun. Hal ini 

dilakukan oleh masyarakat karena dinilai terlalu susah jika harus melakukan akad 

kerja sama lagi setelah waktu kerja samanya habis . Selain itu , jika ingin 

mengakhiri kerja sama mukhabarah maka dapat dilakukan oleh salah satu pihak 

baik dari pemilik tanah maupun petani pe nggarap setalah selesai penggarapannya 

(panen). 

 
21Hendi Suhendi, Fikhi Muamalah, h. 158. 
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Dalam perjanjian kerja sama mukhabarah menurut Ahmad Wardi akad 

yang berlangsung bersifat ghairu lazim (tidak mengikat). 22 Sehingga setelah 

pihak yang melakukan akad dapat membatalkannya, tentu hal ini dengan  

memperhatikan keadaan tanaman yang sudah siap panen. Jika salah satu pihak 

meninggal dunia padahal sawah belum siap panen maka perjananjian dieteruskan 

kepada ahli warisnya sampai tanam telah siap untuk dipenen. Baik dari pihak 

penggarap atau pemilik tana h. 

Selanjutnya, dalam hal pupuk atau peralatan dalam kerja sama 

mukhabarah, masyarakat desa Pambusuang mempunyai suatu kebiasaan yang 

berkaitan dengan hal tersebut. Dimana pemilik lahan ikut menanggung biaya 

pupuk atau peralatan yang dilakukan pada saat pe mbagian hasil panen hal ini 

dilakukan dengan cara mengambil beberapa bagian belum dibagi sebelum dibagi 

kedua pihak. 

Dalam penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam hal 

penggantian biaya pupuk sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan kese pakatan 

awal. Tetapi hal itu terjadi ketika mendapatkan hasil panen yang maksimal 

sedangkan ketika terjadi gagal panen penggantian biaya pupuk tidak berhasil 

dilaksanakan padahal hal itu merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dipenuhi oleh pemilik lahan yang merupakan hutang kepada petani penggarap. 

Sehingga masalah ini bertentangan dengan salah satu prinsip dalam kegiatan 

muamalah yaitu prinsip keadilan.  

Sesuai dengan firman Allah saw. Dalam surah al -Nahl ayat 90 sebagai 

berikut: 

 
22 Ahmad Wardi Muslich, Fiqhi Mualamat, ( Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 396.  
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ي آمُْرُ   نذ اللَّذ  
ِ
ظُكُُأ ا ي عي الأب غأيي  و  الأمُنأك ري  و  اءي  ش  الأف حأ ع ني  ي نْأ ى   و  بَ   الأقُرأ ي  يت اءي ذي

ِ
ا و  اني  س  حأ

ِ
الَأ و  لي  لأع دأ باي

كذرُون   لذكُُأ ت ذ   ل ع 

Terjemahnya: 
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan memberi kepada kamu kerabat d an Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. 23" 

 

Prinsip keadilan ini berarti bahwa segala bentuk transaksi yang 

mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Prinsip ini menuntut para pihak 

yang melakukan akad untuk malakukan kerja sama sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati. Karena hal itu meru pakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

masing-masing pihak yang melakukan akad.24 

Dari penjelasan tersebut maka perjanjian kerja sama bagi hasil pertanian 

(mukhabarah) yang dilakukan masyarakat Pambusuang menjadi tidak sempurna. 

Karena tidak sesuai dengan salah satu prinsip dalam bermuamalat yaitu prinsip 

keadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban dari pihak 

lahan dalam hal penggantian biaya pupuk ketika gagal panen merupakan suatu 

adat kebiasaan yang tidak baik (Urf Fasid).  

Dalam suatu bentuk kerja sama sesuai dengan salah satu prinsip dalam 

kegiatan muamalah, tujuan dilakukan suatu tranksaksi adalah atas dasar 

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudaharat dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam bentuk suatu akad haruslah me ngandung manfaat 

bagi kedua belah pihak yang melakukanya. Manfaat yang dimaksud dalam hal ini 

adalah manfaat yang tidak dilarang dalam hukuim Islam jadi semua bentuk 

 
23Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al -Quran, 2019), h. 278. 
24Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h. 10.  
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muamalah yang merusak tatanan kehudupan masyarakat sangat dilarang oleh 

Islam. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa terdapat salah satu kegiatan muamalah yaitu kerja sama 

bagi hasil pertanian (mukhabarah) kerja sama mukhabarah lebih diminati oleh 

masyarakat daripada sewa menyewa (ijarah) maupun jual b eli (al-Bai) dalam 

pengelolaan tanah hal ini karena pemilik tanah masih membutuhkan  hasil panen 

untuk kehidupan sehari hari dan juga keternatasan uang yang dimiliki oleh para 

petani penggarap. Selain itu kerja sama mukhabarah dinilai lebih baik daripada 

perjanjian sewa menyewa kaena dalam kerja sama bagi hasil mempunyai perinsip 

profil and loss sharing yaitu keuntungan dan kerugian ditanggun bersama.  

Dalam kerja sama mukhabarah di desa Pambusuang terdapat kegiatan 

saling tolong menolong dan meringankan beban antara s esama manusia dalam 

hal ini adalah tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga 

kerja sama bagi hasil merupakan hal penting agar dapat saling membantu dan 

saling bertuklar keperluan. 

Dengan dilaksanakannya kerja sama mukhabarah di Desa Pambusuang 

maka hubungan baik antar pihak harus dijaga serta harus saling mempercayai 

demi lancarnya suatu hubungan kerja sama. Jadi kerja sama mukhabarah 

merupakan salah satu cara untuk mempereerat tali persaudaraan dan menaikkan 

taraf hidup masyarakat desa Pambu sang. 

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerja sama mukhabarah 

yang dilakukan oleh masyarakat Pambusuang ditinjau dari segi manfaatnya 

merupakan kerja sama yang dibenarkan dalam hukum Islam karena terdapat 

sejumlah manfaat yang bisa  didapat dalam kerja sama tersebut. 
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C. Praktik Bagi Hasil pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa 
Kab. Polewali Mandar 

Pembagian hasil pengelolahan pertanian pada masyarakat  kec. Balanipa 

kab. Polewali Mandar dilakukan khususnya di Desa Pambusuang, yaitu hasil 

panen tersebut separuh u ntuk penggarap dan separuh untuk pemilik lahan 

pertanian dengan banding ½ secara umum. Hal ini sesuai dengan yang dianjurkan 

Nabi saw. pembagian hasil panen tersebut ketentuan -ketentuan kebiasaan dan 

adat setempat merup akan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan 

dan kedamaian masyarakat. Perbandingan bagi hasil pada umumnya adalah 1/8, 

1/4 dan ½. Namun, besaran bagi hasil yang berlaku pada masyarakat Mandar  

ialah umumnya memakai 1/2 yaitu 50% untuk pemilik  tanah dan 50% para 

penggarap dengan ketentuan semua biaya penggarapan telah dikeluarkan kecuali 

biaya traktor yang ditanggung oleh penggarap.  

Proses pembagian pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh 

petani penggarap (bukan pemilik lahan) khusu snya di desa Pambusuang dengan 

memiliki beberapa jenis. Salah satu penggarap dari Hj. Hasnawiyah yang 

bernama Abdurrahman mengemukakan bahwa: 

“Hasil pertanian atau hasil produksi yang dilakukan, sistem bagian 1/2  (satu 
banding dua) , 1/3 (satu banding tig a), 1/4 ( satu banding empat), berdasarkan 
kesepakatan antara kedua belah pihak dan umumnya pembayaran diberikan 
dalam bentuk hasil bumi.”25 

Pembagian ½ yang dimaksudkan adalah pembagian yang dilakukan 

dengan cara bagi hasil yakni penggarap mendapatkan ½ (seperdua) dan pemilik 

tanah mendapatkan 2/3  (dua pertiga). Sedangkan sistem bagi hasil yang 

menerapkan 1/3 sistem pembagiannya mengacu pada 1/3 (sepertiga) untuk 

pengelola dan 2/3 (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Dari ketiga sistem bagi hasil 

tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak.  

 
25Abdurrahman, salah satu penggarap, wawancara Pambusuang kec. Balanipa Kab. 

Polewali Mandar, 8 April 2021. 
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Biaya yang dibutuhkan dalam pengelola kebun yang digarap petani 

bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan mengikuti sistem bagi 

hasil produksi sebagaimana yang diungkapkan di atas.  

Berbeda halnya denga salah satu penggarap dari pemilik tanah Hj. Kalsum 

sebagaimana petikan wawancara dengan Jabal Nur selaku penggarap lahan 

pertanian: 
“Awalnya, masyarakat Pambusuang menggunakan bagi  hasil 1/4 atau 40 % bagi 
penggarap dan 60% bagi pemilik lahan karena dulu para penggarap dari keluarga 
pemilik tanah itu sendiri . Jadi, pemilik lahan rela-rela saja. Akan tetapi , sekarang 
sudah banyak pemilik lahan pertanian berasal dari luar kampung jadi meminta 
kalau besaran bagi hasilnya disamakan, berhubung karena kebanyakan 
masyarakat mata pencahariannya hanya bertani , jadi kami penggarap rela-rela 
saja. Itu pun kami sudah bersyukur dijadikan penggarap oleh tanahnya karena 
bertani sumber kehidupan kami. 26 

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam  masyarakat Pambusuang 

memiliki dua bentuk yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk padi dan 

bentuk yang kedua adalah dengan cara padi dijual terlebih dahulu kemudian uang 

hasil jualannya akan dibagi. Tetapi pada umu mnya, masyarakat Pambusuang 

menggunakan bentuk pembagian hasil yang kedua yaitu dengan sistem padi yang 

didapat terlebih dahulu dijual kemudian uangnya akan dibagi bersama . 

Contohnya ialah apabila sebidang tanah dengan hasil mendapatkan 4.000 Kg. 

Padi dengan harga padi per kilogram adalah 3000 kemudian setelah dijumlah 

mendapatkan 12.000.000 maka hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya 

tertentu yang ditanggung bersama yang telah disepakati antara pemilik lahan  dan 

petani penggarap hingga panen yang biasa nya berupa pestisida dan pupuk, 

misalnya biayanya adalah 2.000.000 maka setelah panen tadi dikurangi biaya 

12.000.000-2.000.000 maka jumlah yang akan dibagi adalah 10.000.000 itulah 

yang akan dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan, 5.000.000 pemilik  

lahan dan 5.000.000 lagi bagi penggarap. 

 
26Jabal Nur, salah satu penggarap, wawancara Pambusu ang kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar, 8 April 2021. 
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Jika dalam pengelolaan lahan pertanian mengalami gagal panen maka 

biaya kerugian juga dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan dan biaya 

kerugian akan dibayarkan setelah panen berikutnya.  
Sedangkan menurut penggarap pada lahan Hj. Kalsum berikut petikan 

wawancara dengan salah satu penggarap lahan pertanian  yang bernama Syuda: 
“Gagal panen total tanpa hasil sama sekali itu jarang sekali terjadi tapi biasanya 
kalau gagal panen total dan tidak ada hasil sama se kali atau gagal panen, 
kerugian itu ditanggung bersama kecuali biaya kontraktor, semuanya ditanggung 
penggarap sendiri dan akan dibayarkan ketika panen selanjutnya. ”27 

Sedangkan menurut salah satu pengg arap beliau:  
“Kalau terjadi gagal panen, maka saya da n penggarap tidak mendapatkan apa -
apa. Biaya penggarapan ditanggung berdua antara pemilik lahan dan petani 
penggarap. Jadi, saya baru mendapatkan hasil panen kedua atau ketiga dan 
biasanya hasilnya untuk menutupi hutang musim panen yang kedua karena gagal 
panen yang pertama.”28 

Petikan wawancara di  atas memperjelas bahwa dalam sistem kerja sama 

pengelola lahan pertanian yang diterapkan masyarakat Pambusuang , kecamatan 

Balanipa, kabupaten Polewali Mandar apabila terjadi gagal panen maka biaya -

biaya tertentu yang telah disepakati sebelumnya akan ditanggung bersama antara 

pemilik lahan dan petani pengg arap. Berikut langkah-langkah pelaksanaan sistem 

bagi hasil di desa Pambusuang kec. Balanipa kab. Polewali Mandar 

1. Akad 

a) Pengertian akad  

Akad dalam bahasa Arab berasal dari kata ‘aqada-ya’qid-‘aqdan. Secara 

bahasa kata akad mempunyai beberapa pengertian sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Wahbah Zuhaili bahwa akad dalam bahasa Arab mem punyai arti ikatan 

(atau penguat dan ikatan) antara ujung -ujung sesuatu, baik ikat an nyata maupun 

maknawi, dari satu segi maupun dua segi. 29 Sedangkan menurut Abu Zahrah 

 
27Syuda’, Hasil Wawancara kepada salah seorang penggarap, Matakali Polewali Mandar, 

10 April 2021. 
28،Kama Uding’, Hasil Wawancara kepada salah seorang penggarap, Mapilli Polewali 

Mandar, 10 April 2021. 
29Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz IV (Damaskus: Da>r al-Fikr, 

1986), h. 80. 
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sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mengartikan akad secara 

bahasa untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya 

adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan 

memperkuatnya.30 

Menurut ulama Syafi’iyah, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan 

oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti 

wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya 

membutuhkan dua orang, seperti jual -beli, sewa-menyewa, perwakilan, dan 

gadai.31 Menurut Hasbie as-Siddieqy, akad merupakan perikatan ijab dan kabul 

yang dibenarkan syara’ yang menetakan kerelaan kedua belah pihak.32 Sama 

halnya menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa akad merupakan suatu perikatan 

antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetakan 

adanya akibat-akibat hukum ada objeknya. 33 

Di sisi lain istilah dalam al -Qur’an yang berhubungan dengan konsep 

perjanjian (akad) adalah kata al-‘aqdu (akad) dan al-ahdu (perjanjian). Istilah 

‘aqdu yang dijelaskan pada surah al-Maidah ayat 1 mengacu pada terjadinya dua 

perjanjian atau lebih. Dalam hal ini , apabila seseorang mengadakan janji 

kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyataka n suatu 

janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua 

buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan 

yang lain. Sedangkan istilah ‘ahdu dalam al-Qur’an mengacu kepada kenyataan 

seseorang untuk tidak mengerjakan sesuatu atau tidak ada sangkut  pautnya 

 
30Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 110.  
31Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh, Juz IV, h. 80. 
32Hasbie as-Siddieqy, Pengantar Fiqh Muamalat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 

h. 26. 
33Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam  

(Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 65. 
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dengan orang lain. Dalam hal ini, perjanjian yang dibuat sesorang tidak 

memerlukan persetujuan pihak lain. 34 

b) Rukun Akad 

Rukun merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, 

peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu  perbuatan 

hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi 

rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut :35 

1) ‘Aqid 

‘Aqid adalah orang yang berakad. Terkadang masing -masing pihak yang 

berakad terdiri dari satu orang atau b eberapa pihak. Seseorang yang berakad 

terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki 

hak. 

2) Ma’qu>d ‘alaih 

Ma’qu>d ‘alaih adalah benda-benda yang diakadkan. Benda yang 

diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah 

(pemberian), akad dalam gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad 

kafalah. 

3) Maudu’ al-‘aqd 

Maudu’ al-‘aqd adalah tujuan atau maksud utama dalam mengadakan 

akad. Berbeda dalam hal akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Misalnya 

tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan barang dari penjual kepada 

pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah adalah memindahkan 

barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti.  

 

 
34Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 45  
35Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalah (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), h. 96.  



103 
 

 

4) Sighat al -‘aqd 

Sighat al -‘aqd adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan 

yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya 

mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, 

yang diucapkan setelah adanya ijab.  

c) Syarat-syarat Akad 

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang 

wajib disempurnakan. Adapun syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam . 

Pertama, syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang wajib semp urna 

wujudnya dalam berakad. Kedua, syarat-syarat yang bersifat khusus yakni syarat 

yang wujudnya wajib dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut 

sebagai syarat tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat umum. Adapun 

syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, sebagai berikut :36 

1) Orang yang melakukan akad harus berakal. Apabila orangnya tidak 

berakal (gila) maka akadnya tidak sah.  

2) Yang dijadikan objek akad saat menerima hukumnya.  

3) Akad itu diizinkan oleh syara’ dilakukan oleh orang yang berhak 

melakukannya. 

4) Akad bukan jenis akad yang diharamkan.  

5) Akad dapat memberi faedah.  

2.  Penggarapan 

1) Pembibitan 

2) Dipindahkan kelahan besar 

3) Perawatan 

4) Pembibitan 

 
36Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 32.  
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3. Panen 

4. Bagi hasil 

Hukum Islam terhadap Praktek Bagi Hasil di Desa Pambusuang, Kec. 

Balanipa, Kab. Polewali Mandar 

   Menurut hukum Islam bahwa prakt ik bagi hasil yang dilakukan mulai 

dari zaman nabi sampai pada masa sekarang banyak terjadi perubahan, oleh 

karena berbeda dari segi pelaksanaan dan kebutuhan -kebutuhan yang di tanam, 

kebanyakan bagi hasil yang di dapatkan di  zamah nabi saw, adalah sistem bagi 

buah-buahan sehingga hadis yang di dapatkan adalah tentang bercocok tanam 

dengan buah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai 

berikut: 

ي بأنُ   دُ اللَّذ بأ ث ن ا ع  دذ ابير  بأن   ح  ع  ج  ي اءٍ، سَ  يأجٍ، ع نأ ع ط  ، ع ني ابأني جُر  ث ن ا ابأنُ عُي يأن ة  دذ دٍ، ح  مذ مُح 

ي  اق ل  المحُ  و   ، ةي اب ر  المخُ  ع ني  لَّذ   س  و  ع ل يأهي  اُلله  لَذ  ه ص  النذبِي »نَ  ى   ا  ُم  نْأ ع   ُ اللَّذ ضِي   ر  ي  اللَّذ بأدي  ، ع 

عي  ع نأ ب يأ ، و  اب ن ةي ع ني المزُ  لَذ و 
ِ
ي، ا هَ  رأ ي ال  ين اري و  ي ل  لَذ باي

ِ
أَنأ لَ  تبُ اع  ا لَ حُُ ا، و  تَّذ ي بأدُو  ص  ري ح   الثذم 

اي   ر   ا37الع 

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah 
menceritakan kepada kami Uyaynah, dari Ibnu Jurair dari Atha, dia 
mendengar dari Ja>bir bin Abdillah r.a bahwa Rasulullah saw. melarang 
jual beli Mukhabarah, Muhalaqah, dan dari Muzabanah, dan dari jual beli 
buah-buahan hingga iya nampak baunya, dan tidak boleh jual beli selai 
menggunakan dinar dan dirham. 

Hadis di atas membukt ikan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di  zaman 

nabi saw. berbeda yang dilakukan masa sekarang di lihat dari segi kebutuhan 

hidup. Akan tetapi dari segi bagi hasilnya tetap mengacu kepada sistem yang di 

ajarkan nabi saw. Apathlagi masyarakat P ambusuang memahami bahwa 

mengikut kepada nabi saw. Merupakan nikmat terbesar atau bahasa sederhannya 

 
37Abu Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al -Qhaitabi> 

al-Hanafi> Badaruddin al-Ayni>, Umdatul Qa>ri’ Syarah Sahih al-Bukhari, h. 115.  
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adalah mengambil berkah dari setiap muamalah yang di  lakukan ketika selalu 

mengikut kepada nabi saw. 

Sedangkan menurut tokoh masyarakat bahwa sistem bagi hasil yang 

dilakukan pada masyarakat Pambusuang ada beberapa yang masih mengikut 

kepada sistem setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik lahan 

karena mereka memahami bahwa yang terpenting dalam sistem bagi hasil adalah 

kesejahteraan bersama, dan rasa k eadilan di junjung tinggi masyarakat dan yang 

terpenting adalah selalu percaya bahwa a pa yang dilakukan nenek moyang 

terdahulu pasti sesuai dengan hukum Islam karena ulama -ulama dulu sangat hati -

hati dalam melakukan suatu Ibadah apa lagi pelaksanaan sepert i ini yang dapat 

memutuskan silatirrahmi ketika terjadi sistem ketidak adilan.  

Berbeda halnya dengan tokoh agama yang mengungkapkan bahwa sistem 

bagi hasil yang dilakukan masyarakat Pambsuang ada yang masih konsisten 

melakukan sistem yang dilakukan nenek moyan mereka dan ada juga yang sudah 

melenceng di sebabkan karena kebutuhan kehidupan semakin tinggi sehingga  

salah satu dari keduanya lebih mementingkan keadilan . sebab defenisi adil tidak 

selamanya sama rata  akan tetapi keadilan itu ketika mendapatkan sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan misal petani penggarap me geluarkan uang untuk benih 

maka hasil yang didapatkan penggarap lebih banyak dari apa yang didapatkan 

pemilik lahan sebab pemilik lahan hanya menunggu hasil dari garapan tersebut.  

Dari sinilah sehingga ketika d itarik pada konteks hukum Islam maka 

sangat sesuai karena masyarakat Mandar khususnya Desa Pambusuang 

melakukan sistem bagi hasil dengan akad lisan ke lisan ada yang melakukan 50% 

bagi pemilik lahandan 50% bagi petani penggarap dan ada juga 70% petani 

penggarap dan 30 % bagi pemilik lahan. 
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Maka menunut hemat peneliti dari melihat hasil wawancara diatas bahwa 

ketika para penggrap maupun pemilik lahan sesuai dalam melakukan sistem bagi 

hasil maka di perbolehkan selama unsur keadilan masih tetap ditegakkan dan 

manfaat yang di dapatkan dari kedua pihak sama -sama menginginkan 

kesejahteraan dan yang terpenting adalah sifat tolong melolong atar sesama 

maka hal ini sesuai dengan hukum Islam, hal ini didukung beberapa dalil dalam 

QS. Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut:  

ئيد  و   لَ  الأق لَ  ي  و  لَ  الأه دأ ام  و  ر  هأر  الأح  لَ  الشذ ي و  ائير  اللَّذ ع  لهوا ش  نوُا لَ  تُحي ين  أ م  ي أَيُّه ا الَّذ ين  الأب يأت  يَ  لَ  أ م ي

ضأ  ري مأ و  ي بّ ي نأ ر  لَا مي ام  ي بأت غُون  ف ضأ ر  وكُُأ  الأح  ده مٍ أَنأ ص  ن آ نُ ق وأ نذكُُأ ش   ريم  أ لَ  يَ  ادُوا و  ط  ل لأتُُأ ف اصأ ا ح  ذ 
ِ
ا انًا و  و 

الأ  ي و  ثْأ
ِ
نوُا ع لَ  الَأ او  لَ  ت ع  ى و  التذقأو  نوُا ع لَ  الأبي ي و  او  ت ع  ت دُوا و  امي أَنأ ت عأ ر  دي الأح  جي سأ اتذقوُا  ع ني الأم  اني و  و  عُدأ

نذ اللَّذ  
ِ
ق ابي اللَّذ  ا يدُ الأعي دي   ش 

Terjemahnya: 

.......Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan 
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa -Nya.38 

Berdasarkan ayat tersebut maka kerja sama merupakan hal yang penting 

agar dapat saling membantu meringankan beban, seperti halnya kerja sama bagi 

hasil dalam bidang pertanian (mukhabarah) yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Pambusuang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. 

Juga sesuai dengan firman Allah saw. Dalam surah al -Nahl ayat 90 

sebagai berikut:  

الأب   و  الأمُنأك ري  و  اءي  ش  الأف حأ ع ني  ي نْأ ى   و  بَ   الأقُرأ ي  يت اءي ذي
ِ
ا و  اني  س  حأ

ِ
الَأ و  لي  لأع دأ باي ي آمُْرُ  نذ اللَّذ  

ِ
ظُكُُأ ا ي عي غأيي 

كذرُون   لذكُُأ ت ذ   ل ع 

Terjemahnya: 
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan memberi kepada kamu kerabat dan Allah melarang dari 

 
38Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019), h. 106. 
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perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar dapat mengambi l pelajaran.39" 

 

Prinsip keadilan ini berarti bahwa segala bentuk transaksi yang 

mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Prinsip ini menuntut para pihak 

yang melakukan akad untuk malakukan kerja sama sesuai dengan perjanjian yang 

telah disepakati. Ka rena hal itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

masing-masing pihak yang melakukan akad.40 

 
D. Pandangan Tokoh Masyarakat menurut hukum Islam terhadap Sistem Bagi 

Hasil Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar 

Sifat alamiyah manusia bahwa dalam berbagai lapangan kegiatan kerja 

sama pertanian yang dilakukan bertujuan untuk meraih penghasilan. Begitu juga 

halnya dengan kegiatan praktik bagi hasil mukhabarah di desa Pambusuang kec. 

Balanipa kab. Polewali Mandar tent unya pihak yang terlibat yait u petani 

penggarap dan pemilik lahan tidaklah ingin mengalami kerugian.  

Terhadap praktik mukhabarah di desa Pambusuang kec. Balanipa kab. 

Polewali Mandar tersebut terutama faktor penyebabnya dan akibatnya maka 

dalam hal ini ada beberapa pandangan terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh adat  terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan masyara kat Pambusuang 

sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara pada pembahasan 

sebelumnya.   

Permasalahan yang terjadi pada sistem bagi  hasil khususnya pada 

masyarakat Pambusuang yang pertama adalah akad transaksinya yang dilakukan 

secara lisan dan bagi hasil yang berbeda-beda. 

 
39Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al -Quran, 2019), h. 278. 
40Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah, h. 10.  



108 
 

 

Pada permasalahan di atas menurut tok oh Agama yang bernama Abdul 

Majid Jalaluddin, hal tersebut   tampak sekali bahwa kesepakatan yang dibuat 

tidak mempunyai kekuatan hukum karena akad yang dilakukan tidak tercatat 

sehingga memudahkan terjadinya ketidakadilan, selain itu memperhatikan 

tindakan pemilik tanah yang tidak memperhatikan bagaimana susahnya pe tani 

penggarap mengerjakan apalagi belum tentu hasilnya. 41 Padahal tujuan utama 

disyariatkan kegiatan bagi hasil adalah sebagai sarana tolong menolong dalam 

kebaikan untuk mencari rezeki yang halal sebagaimana firman Allah dalam QS 

al-Maidah ayat 2  

أَيُّه    لَ  أ  يَ  ئيد  و  لَ  الأق لَ  ي  و  لَ  الأه دأ ام  و  ر  هأر  الأح  لَ  الشذ ي و  ائير  اللَّذ ع  لهوا ش  نوُا لَ  تُحي ين  أ م  ي ين  الأب يأت   ا الَّذ م ي

نذكُُأ ش    ريم  أ لَ  يَ  ادُوا و  ط  ل لأتُُأ ف اصأ ا ح  ذ 
ِ
ا انًا و  و  ضأ ري مأ و  ي بّ ي نأ ر  لَا مي ام  ي بأت غُون  ف ضأ ر  وكُُأ  الأح  ده مٍ أَنأ ص  ن آ نُ ق وأ

الأ  ي و  ثْأ
ِ
نوُا ع لَ  الَأ او  لَ  ت ع  ى و  التذقأو  نوُا ع لَ  الأبي ي و  او  ت ع  ت دُوا و  امي أَنأ ت عأ ر  دي الأح  جي سأ اتذقوُا  ع ني الأم  اني و  و  عُدأ

ق ابي  يدُ الأعي دي نذ اللَّذ  ش 
ِ
 اللَّذ  ا

Terjemahnya: 

.......Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan 
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa -Nya.42 

Menurut beliau bahwa pada dasarnya ketika pemilik tanah yang 

memperoleh hasil past i tanpa menunggu hasil panen tersebut jelas dilarang oleh 

Islam. Apa lagi jika di dasari faktor, misal pemilik tanah tidak ingin beresiko 

gagal panen maka jelas mengeksploitasi pihak petani penggarap.  

Larangan Islam melakukan demikian karena tanah  yang di garap itu 

kadang-kadang hanya menghasilkan sebayak yang ditentuka n dan terkadang 

sama sekali tidak menghasilkan. Berarti, pihak pemilik tanah mengeruk  hasil 

yang pasti dan di lain pihak petani penggarap terkadang merugi. Cara 

 
41 Abd Majid Jalaluddin, Tokoh Agama, wawancara Pambusuang kec. Balanipa Kab. 

Polewali Mandar, 8 April 2021. 
42Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al -Quran, 2019), h. 106. 
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mukhabarah demikian jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.  

Bisa dikatakan pula, alasannya ketidakbolehan melakukan praktik demikian 

karena ada persamaan dengan riba dan spekulasi. 

Berbeda halnya dengan pandangan salah satu toko Masyarakat (Kepala 

desa Pambusuang) yang mengungkapkan bahwa kegiatan sistem bagi hasil 

mukhabarah dengan bagi hasil sepertiga, seperempat itulah yang di benarkan 

dengan maksud agar terwujud keadilan secara merata dalam masyarakat serta 

menjauhkan semua hal yang menyebabkan pertentangan dan perkelahian dalam 

masyarakat Islam. 43 Oleh karena itu Islam menetapkan pembagian y ang adil 

sesuai hadis nabi saw.  

Artinya: 
Dari Thawus bahwasanya Muaz bin jabal menyewakan tanahnya pada 
masa Rasulullah saw. Abu Bakar Umar dan Ustman dengan bagi hasil 
sepertiga, seperempat dan itulah yang berlaku sampai sekarang. (ibnu 
Majah) 
 

Dari hasil wawancara di atas dan di dukung oleh dalil hadis nabi saw. 

Bahwa  kerjasama tersebut pada masyarakat Pambusuang masih sanggup untuk 

bertani dengan baik atau mengandalkan penghasilannya dari bertani namun tidak 

mempunyai tanah pertanian untuk digarap, begitu juga sebaliknya banyak orang 

yang memiliki tanah yang luas akan tetapi tidak  mempunyai kemampuan untuk 

menggarap. Karena itu di bolehkan dan disyariatkan bagi hasil dalam Islam agar 

tanah tidak sia -sia dan kehidupan petani dapat tertolong sesuai dengan firman 

Allah dalam surah al-Zukhruf ayat 32 sebagai berikut : 

اء هَُُ  ا ج  ل مذ رُون  )  و  في نًذ بيهي كَ 
ِ
ا رٌ و  أ ا سِي ذ  قه ق الوُا ه  أ نُ ع لَ   30الأح  ا الأقُرأ ذ  يل  ه  لَ  نُز  ق الوُا ل وأ ( و 

يٍ  ي ع ظي ي ت ينأ ن  الأق رأ جُلٍ مي  ر 

Terjemahnya: 

 
43 Acong, Kepa;a desa Pambusang, wawancara Pambusuang kec. Balanipa Kab. Polewali 

Mandar, 8 April 2021. 
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Apakah mereka membagi-bagi rahmat tuhan -Mu, kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan kami 
telah meninggikan kebahagiaan mereka atas sebagian yang lain dan 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat me mpergunakan sebagian 
yang lain, dan rahmat Tuhan -Mu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpumpulkan. (al-Zukhruf 32).44 
Kemudian ahli sejarawan Mandar yang bernama Ridwan Alimuddin 

berpandangan bahwa sistem bagi hasil yang tergambar pada pelaksanaan akad 

yang tidak tercatat bahwa pandangan beliau sangat tidak efisien karena 

kesepakatan yang dilakukan dengan hanya lisan ke lisan jelas bisa terjadi 

manipulasi. Salah satu bukti konkr it yang boleh jadi terjadi adalah petani 

penggarap menukar jenis padi yang disepakati dengan jenis lainnya yang lebih 

murah harganya.45 Sebab Allah swt. Jelas melarang contoh perbuatan demikian 

sebagaimana QS al-Taubah ayat 5:  

ه اد   الشذ لَ  ع اليمي الأغ يأبي و 
ِ
دهون  ا تُُ  س  نُون  و  مي الأمُؤأ سُولُُُ و  ر  ل كُُأ و  ُ عْ   يَ  ى اللَّذ لوُا ف س  قُلي اعْأ  ةي  و 

ئُكُُأ  لوُن  ف يُن ب ي م  ا كُنأتُُأ ت عأ   بيم 

Terjemahnya:  
Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang -
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang lebih ghaib dan nyata 
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS al-
Taubah).46 
 

Dari ketentuan ayat tersebut di   atas jelas dipahami bahwa Islam 

menggariskan dalam kegiatan mukhabarah yang dilakukan tidak boleh menyalahi 

aturan yang jelas di gariskan. Jika hasilnya pada jenis saim unus maka bagi 

hasilnya juga sain unus akan tetapi jika hasil yang diperoleh banyak maka kedua 

belah pihak ikut merasakannya dan jika sedikit maka keduanya juga 

 
44Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al-Quran, 2019), h. 491. 
45Ridwan Ali Muddin, sejarawan Mandar, wawancara Pambusuang kec. Balanipa Kab. 

Polewali Mandar, 8 April 2021. 
46Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta : Lajnah 

Pentashihan Mushaf al -Quran, 2019), h. 178. 
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mendapatkan sedikit. Dan kalau tidak menghasilkan apa -apa maka kedua-duanya 

rugi. Cara demikian jelas adil dan menyenangkan kedua belah pihak. 

Dari beberapa masalah di atas maka hukum Islam menetapkan pentingnya 

untuk berkomitmen menjaga kesepakatan bersama, jangan sampai ada 

manipulasi. Sebab menurut Sayyid Sabiq dalam mukhabarah jika pe mbagian 

dilakukan tidak tepat dan tidak adil, maka dalam keadaan seperti ini dianggap 

fasid atau dilarang karena mengandung gharar dan dapat membawa perselisihan. 

Sebab petani penggarap mendapat untung dan pemilik tanah merasa merampas 

haknya. Jadi dilarang karena merugikan salah satu piha k. Sebab kenyataannya di 

masyarakat kita  dalam bekerja sama, seperti penipuan, m anipulasi, sehingga 

tidak mempertimbang kan lagi apakah sesuatu yang hal al dan haram perbuatan 

yang di lakukannya tersebut, hal ini sama hal in i di gambarkan dalam hadis.  

نأهُ  ُ ع  ضِي  اللَّذ ة  ر  يأر  ، ع نأ أَبِي هُر  يدٌ الم قأبُييه عي ث ن ا س  دذ ئأبٍ، ح  ث ن ا ابأنُ أَبِي ذي دذ مُ، ح  ث ن ا أ د  دذ ،  ح 

يبُ الي  انٌ، لَ   م  النذاسي ز  : »ي آتِْي ع لَ   ق ال   ، لَّذ  س  هي و  لَذ اُلله ع ل يأ النذبِي ي ص  ذ  ع ني  أَخ  ا  م  ءُ   الم رأ

امي« ن  الح ر  ن  الح لَ لي أَمأ مي نأهُ، أَمي    47مي

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami 
Abi Zi’b telah menceritakan kepada kami al-Maqbu>ri> dari Abi Hurairah 
dari Nabi saw. Bersabda “Bakal datang kepada manusia suatu masa di  
mana orang tidak perduli maka apa di ambilnya apakah dari hal halal ata 
dari hal haram”(Muslim). 
 

Oleh karena itu, tidak dibenarkan semena mena mengambil hak orang 

lain, karena apa yang diperoleh dari hasil bagi hasil mu khabarah di desa 

Pambusuang kac. Balanipa kab. Polewali Mandar tersebut adalah karunia dari 

Allah. Karena itu tidak dibenarkan bertindak menyalahi aturan yang telah di 

 
47Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, al-Jami’ al-Musnad al-Sahih 

al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah saw. Wa Sunanihi wa Ayyamihi , Juz. IVV; Baerut; Da>r al-
Tuq al-Naja>, 1422 H.), 214. 
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gariskan dalam kerja sama sebab menyalahi demikian sama saja dengan 

menyalahi prinsip kejujuran bahwa semua itu karunia Allah. Sesuai firman Allah 

QS al-Waqi’ah ayat 63-64. 

رُثوُن  )  أ ا تح  أَيأتُُأ م  اريعُون  63أَف ر  نُ الزذ أ عُون هُ أَمأ نَ  ر   ( أَأَنأتُُأ ت زأ
 

Terjemahnya: 
Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang engkau tanam kamukah 
yang menumbuhkan atau Kamikah yang menumbuhka nnya.48 (al-Waqi’ah 
63-64) 
 

Pada ayat tersebut Allah swt. menisbahkan kepada hamba-hambanya 

berani dan bercocok tanam yaitu menabur benih ke  dalam tanah. Sedangkan yang 

menumbuhkan adalah Allah. Jadi dengan istilah menaburkan benih tersebut maka 

kegiatan yang demikian di bolehkan. Karena itu bagi salah satu pihak yang 

bekerja sama dilarang menyalahi aturan tersebut apalagi jika jelas merugikan 

pihak lainnya maka diharamkan sebab memperoleh hasil pertanian dengan cara 

dilarang pula. 

Dengan demikian dalam praktiknya bagi hasil pertanian da lam kerja sama 

mukhabarah tersebut ketika tidak menyalahi aturan maka di benarkan dalam 

hukum Islam untuk melindungi dari kedua bela pihak dalam hal keadilan.  

Sedangkan terkait beberapa masalah yang ketika terjadi demikian baik 

dari ketidakadilan atau manipulasi hasil kerja  sama maka hal demikian tidak 

dibenarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu menurut tinjaua n hukum Islam 

praktik bagi hasil pertanian dalam kerja sama mukhabarah tersebut ketika salah 

satu dari keduanya melakukan eksploitasi dengan keuntungan yang jelas maka 

hal ini dilarang karena merugikan salah satu pihak, sedangkan yang terjadi pada 

masyarakat Pambusuang sesuai dengan hukum Islam baik dari segi akad atau 

 
48Kementerian Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf al -Quran, 2019), h. 536. 
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pembagian hasil suka sama suka tanpa ada yang merasa ketidakadilan dan 

manipulasi dari hasil panen tersebut.  
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BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari hasil uraian yang telah penulis paparkan di atas melalui pendekatan 

hukum Islam mengenai sistem bagi ha si pada pengelola lahan di 

DesaPambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar Sulawesi 

Barat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1) Sistem bagi hasil dipraktekan di desa Pambusuang kec. Balanipa kab. 

Polewali Mandar karena memiliki beberapa nilai  atau manfaat , (a) lahan 

pertanian tidak tersia -siakan meskipun pemilik lahan ti dak mampu 

mengurusnaya (b) Pemilik lahan dapat melakukan pekerjaan lain  untuk 

lebih meningkatkan perekonomiannya.  (c) Dapat membantu petani kecil 

atau petani penggarap untuk mendapatkan pekerjaan.  (d) Sebagai sarana 

tolong-menolong karena pemilik lahan membutuhkan tenaga dan 

kemampuan petani penggarap untuk mengurus lahannya sedang petani 

penggarap membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

(e) Terjadinya silaturrahmi antara pemilik lahan  dan petani penggarap 

karena terjadinya akad kerja sama  dalam pengelolaan dan pertanian . 

2) Praktek bagi hasil yang di lakukan pada Masyarakat Pambusuang kec. 

Balanipa Kab. Polewali Mandar melakukan sistem bagi hasil yang sesuai 

dengan ketentun yang di ajarkan nabi saw. baik praktek yang dilakukan ½ , 

2/5 dan 1/3. Begitu pula dengan ketentuan -ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian 

bagi hasil hal ini sesuai dengan hukum Islam, baik pada unsur praktek 

pelaksanaannya atau pun unsur keadilan di antara kedua bela pihak.  

3) Sistem bagi hasil y ang terjadi pada zaman nabi saw. sampai saat ini masih 

menggunakan akad lisan tanpa ada pernyataan tersurat dan menggunakan 
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sistem bagi hasil yang berbeda -beda sehingga peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi pada masyarakat 

Pambusuang dari beberapa pandangan tokoh masyarakat sudah tidak sepakat 

lagi dengan akad tersebut dilihat dari fenomena -fenomena yang terjadi yang 

dapat merugikan pemilik lahan maupun petani penggarap, sehingga dari 

kalangan tokoh agama ataupun pemilik tanah mengiginkan bahwa sistem 

bagi hasil (mukhabarah) dapat mendapat perhatian lebih dari pemerintah 

khususnya di kecamatan Balanipa.  

B. Implikasi Penelitian 

Sistem bagi hasil pada pengelolah lahan di Desa Pambusuang kecamatan 

Balanipa kabupaten Polewal i Mandar sangat  penting dipahami dalam 

menjalankan suatu pekerjaan  terkhusus kepada yang memiliki lahan , karena 

dalam hal ini bukan hanya untuk mencari keuntunga n dalam pelaksanaan ini, 

akan tetapi ingin meraih keberkahan dan keridhaan Allah swt. j uga di inginkan 

agar sistem bagi hasil ini terhindar dari godaan syaithan yang membuat salah 

satu dari keduannya tidak adil. Apatahlagi salah satu tujuan di lakukannya s istem 

seperti ini adalah unsur tolong menolong.  

Dalam tesis ini tentu masih banyak hal yang perlu di kembangkan dengan 

melihat permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain itu penelitian -

penelitian tentang sistem bagi hasil masih sangat butuh p emikiran yang lebih 

mendalam terkait dengan hal ini.  

Oleh sebab itu penulis berharap agar tesis ini dapat menjadi inspi rasi 

kepada seluruh kalangan khususnya kalangan akademisi untuk terus melakukan 

kajian terhadap hukum Islam dalam segala aspek dan tidak meninggalkan aspek 

lainnya terkait dengan sistem bagi hasil karena banyak nya masalah yang terjadi 

dilapangan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Sistem Bagi Hasil pada Pengelola L ahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa 
Kab. Polewali Mandar (Tela’ah atas hukum Islam) 

Indentitas pemilik tanah pertanian  

Nama  : Hj. Kalsum 

Umur  : 50 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  

Alamat : Pambusuang 

Daftar pertanyaan  

1. Berapakah luas tanah yang dimiliki ? 

2. Bagaimana cara memilih kriteria penggrap yang baik dan memiliki SDM 

yang memadai? 

3. Bagaimana bentuk dan perjanjian pertanian sawah ini?  

4. Alasan apa yang membuat melakukan sistembagi hasil ini?  

5. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil 

penggarapan sawah? 

6. Apa saja hak dan kewajiban selaku pemilik tanah dalam sistem bagi hasil 

yang dilakukan? 

7. Apa saja keuntungan dan kerugian dalam melaku kan sistem bagi hasil?  

8. Kendala apa saja yang muncul dalam sistem bagi hasil?  

9. Bagaimana sitem pembagian hasil dagi pelaksanaan sistem bagi hasil?  

10. Alasan memilih sistem bagi hasil mukhabarah, muzaraah?   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Sistem Bagi Hasil pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa 
Kab. Polewali Mandar (Tela’ah atas hukum Islam) 

Indentitas pemilik tanah pertanian  

Nama  : Hj. Hasnawiah 

Umur  : 52 Tahun 

Pekerjaan : Kepala Sekolah MTS  

Alamat : Pambusuang 

Daftar pertanyaan  

1. Berapa lama anda menjadi penggarap sawah? 

2. Berapa kali masa tanam dalam pertanian selama satu tahun?  

3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurung waktu satu tahun ?  

4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak 

penggarap lahan? 

5. Apa saja hak dan kewajiban anda selakuk penggarap? 

6. Alasan apa saja anda mau menjadi seorang penggarap? 

7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian?  

8. Apa saja kendala yang dihadapi penggarap lahan? 

9. Pernahkan anda terjadi konflik antar a pemilik lahan? 

10. Bagaimana menghadapi pada saat cuaca buruk?  

11. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian ini bagi anda dan 

keluarga? 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Sistem Bagi Hasil pada Pengelola Lahan di Desa Pambusuang Kec. Balanipa 
Kab. Polewali Mandar (Tela’ah atas hukum Islam) 

 

Indentitas Tokoh masyar akat (Tokoh agama, Kepal desa, Ahli s ejarah) 

Nama  : Abd. Majid Jalaluddin  

Umur  : 55 Tahun 

Pekerjaan : Dosen Stain Majene   

Alamat : Majene 

Daftar pertanyaan  

1. Menurut pandagan anda bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan pada  

Masyarat Pambusuang dengan menggunakan bebrapa sistem? 

2. Bagaimana pandangan anda melihat masyarakat Mandar melakukan sestem 

bagi hasil dengan akad lisan-kelisan menurut presfektif hukum Islam ? 

3. Apa saja sarang-saran untuk sistem bagi hasil selanjutnya?  

4. Bagaimana pandangan anda tentang sistem bagi hasil yang dipraktekkan 

pada Masyarakat Pambusuang menurut presfektif hukum Islam?  
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Nomor : B- 1403 /Un.06/PPs/TL.00.9/6/2021                            Samata Gowa, 17 Juni 2021 
Lamp : -                                    
H a l : Permohonan Izin Penelitian  
   

Kepada Yang Terhormat  
Gubernur Provinsi Sulawesi-Barat 
Cq.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)         
Di –  
     Mamuju, 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 
tersebut namanya di bawah ini: 

N  a  m  a :    Rizal 
N  I  M : 80100219030 
Program Studi  : Dirasah Islamiyah 
Konsentrasi :   Syariah/Hukum Islam                                            

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul: 

SISTEM BAGI HASIL PADA PENGELOLA LADANG DI DESA PAMBUSUANG KEC. BALANIPA KAB. 
POLEWALI MANDAR 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  gelar Megister dalam bidang Ilmu Syariah/Hukum 
Islam  dengan Promotor dan Kopromotor: 

Prof. Dr. Usman Jafar, M. Ag. (Promotor) 

Dr. h. Abd. Wahid Haddade, Lc.,  (Kopromotor)                  

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan 
dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari bulan Juni 2021  s/d  Agustus 2021.   

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 

  

 

     

     
  



 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama Rizal lahir pada tanggal 10 Januari 1996 di 

Sirindu, penulis merupakan anak kesembilan dari sepuluh 

bersaudara dari pasangan Jawat dan Subayya, penulis mulai 

menjalani pendidikan SD Negri 23 Inpres Sirindu Kec. 

Pamboang Kab. Majene yang tamat pada tahun 2009 kemudian 

melanjutkan sekolah di SMP Negri 2 Pamboang yang tamat pada 

tahun 2011 dan kemudian melanjutkan pada tingkat SMA di MA  

Nuhiyah Pambusuang pada Tahun 2012 dan tamat pada tahun 2014 . Kemudian 

penulis meninggalkan kampung tercinta untuk lenjut di salah satu perguruang 

tinggi Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 dimana pada 

saat itu penulis lulus melalui jalur UMPTKIN dan lulus sebagai mahasiswa IlMU 

HADIS di fakultas Ushuluddin Filsafat dan Poilitik dan selesai pada tahun 2018 

kemudian penulis melanjutkan S2 di Univertsitas Pasca UIN Alauddin Makassar 

jurusan Syariahn Hukum Islam pada tahun 2019 dan selesai 2021.  
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