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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa s es (dengan titik di  atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha h ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha kh kadan ha خ

 Dal d De د

 Zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy Es dan ye ش

 Sad s es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad d de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta t te (dengan titik di bawah) ط

 Za z zet (dengan titik di ظ

bawah)  

 ain „ Apostrop terbalik„ ع
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 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah , Apostop ء

 Ya y Ye ي

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

 

2. Vokal 

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

atau monof tong dan vocal rangka p atau dif tong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

Fathahdanya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

Fathahdanwau 

 

Au 

 

a dan u 

 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

 

Harkat danHuruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 

  

Fathah dan 

alifatauya 

 

a 

 

 

a dan garis di 

atas 

  

Kasrah dan ya 

 

I 

 

i dan garis di 

atas 

 

  

Dammah dan 

wau 

 

U 

 

u dan garis di 

atas 

 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat  fathah, kasrah, dan dammah, yang  transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. Jika huruf         

 ,(ـِ)ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

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

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

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun  huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, 

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

yang sudah lazim dan menja dibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), 
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sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Adapun ta marbutah  di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri di dahului 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 referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 

baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 

CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

 

Nama :Nur Reyztafrigi Andayani 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah 

Nim  : 11000116012 

Judul : Tinjauan Hukum Islma Terhadap Bagi Hasil Perjanjian 

Kerja Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong 

Kabupaten Sinjai 

 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap 

bagi hasil perjanjian kerja sama peternakan sapi di Kecamatan Sinjai Borong 

Kabupaten Sinjai. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa 

sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil 

peternakan sapi pada masyarakat  di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai? 

2) Bagaimana sistem bagi hasil yang diatur dalam fiqh Islam (Ekonomi Syariah)?. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis 

penelitian lapangan (field research) deskriptif  kualitatif, adapun pendekatan yang 

dilakukan yaitu pendekatan teologis dan pendekatan sosiologis, kemudian sumber 

data primer yaitu wawancara yang dilakukan di Kecamatan Sinjai Borong. Kedua 

sumber data sekunder yaitu dari buku, skripsi dan sumber lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu obervasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak 

sapi pada dua bela pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pemilik modal dan 

pemelihara sapi. Pemilik modal adalah orang yang memiliki sapi sedangkan 

pemelihara adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi 

untuk memelihara sapi. 2) Praktek bagi hasil perjanjian kerja sama peternakan 

sapi dari pandangan hukum Islam ini pada pelaksanaanya terdapat konsep kerja 

sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara‟ selama kegiatan tersebut tidak 

bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antar 

individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama ternak sapi tersebut 

terjalin ikatan ijab qobul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni 

pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyatakan modalnya 

berupa hewan sapi kepada orang yang biasa menjalankan kerja sama ternak sapi 

tersebut. Kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari 

perjanjian perikatan terhadap objeknya. Bentuk perjanjian dibagi dua macam yaitu 

perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. 

Kata Kunci: Peternakan Sapi, Bagi Hasil, Hukum Islam 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam telah mengajarkan dalam hidup manusia untuk saling tolong-

menolong,  jamin-menjaminkan, dan bekerjasama dengan penuh rasa tanggung 

jawab. Dan disertai dengan nilai-niai keadilan bahkan menghindari praktik-praktik 

penindasan dan pemerasan. 

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek 

kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu 

ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishady (ekonomi islam).
1
 

Muhammad Saw, lebih dulu telah melakukan transaksi-transaksi 

muamalah dalam hal perdagangan secara jujur, adil dan tidak pernah membuat 

pelanggannya kecewa. Beliau selalu menepati janjinya bahkan mengantarkan 

barang dagangannya yang berkualitas sesuai permintaan pelanggannya. Jadi 

begitu pentingnya bertransaksi yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung 

jawab.
2
 

Didalam perekonomian yang marak digunakan adalah sistem bagi hasil, 

dimana sistem ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara kedua belah 

pihak yakni pihak pertama sebagai pihak penyedia dana dan pihak kedua sebagai 

pengelolah yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan apabila ada

                                                           
1
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2006) hal.5 

2
 Muhamad, Bisnis Syariah (Depok : Rajawali Pers, 2018)  
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keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan 

diawal antara kedua belah pihak. Bagi hasil didalamnya memiliki banyak 

ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perihal mengikat jalinan kerja 

sama dilingkup hukum. 

Mudharabah merupakan salah satu akad dalam transaksi ekonomi. 

Dimana yang telah kita ketahui bahwa akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan 

oleh salah satu pihak yang mengadakan kontrak ) dengan kabul (yang diucapkan 

pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak.
3
 

Menurut Mazhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur 

yang paling penting adalah ijab dan kabul. Tidak hanya Mazhab Hanafi tetapi 

mazhab lain pun mengajukan unsur-unsur dalam bagi hasil (mudharabah) 

meskipun terdapat perbedaan.
4
 

Bagi hasil dalam agama Islam, salah satunya adalah mudharabah. 

Dimana mudharabah adalah kerjasama bagi hasil yang berakad dilakukan oleh 

kedua belah pihak, pihak pertama penyedia dana dan pihak kedua adalah 

melakukan usaha produktif dimana keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. Dasar 

hukum bagi hasil berdasarkan pada Al-Qur‟an, Al-Hadis, dan Ijma‟. Sebagaimana 

firman Allah swt dalam Q.S An-nisa/4:29: 

يآَيُّهاَ الَّذِيْهَ أمََىىُْا لََ تؤَكُْلىُْا أمَْىَالكَُمْ بيَْىكَُمْ باِلْباَطِلِ إلََِّ أنَْ تكَُىْنَ تجَِارَةً عَهْ 

 تزََاضٍ مِىْكُمْ وَ لََ تقَْتلُىُْا اوَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيْمًا

 

                                                           
3
Muhamad, Sistem Keuangan Islam ( Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) h. 61 

4
Muhamad, Bisnis Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2018) hal. 165 
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kamu 

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”.
5
 

Menurut ulama fiqh dalam mudharabah ada resiko kerugian terjadi dalam 

transaksi, yakni apabila sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan  pemilik 

modal habis, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri. 

Sedangkan penerima modal atau pengelola usaha sama sekali tidak menanggung 

ataupun mengganti kerugian atas modal yang hilang itu.
6
 

Peternak merupakan salah satu profesi yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat di perkotaan bahkan masyarakat pedesaan, baik itu dikelolah sendiri 

ataupun bekerja sama dengan orang lain. Dan bagi hasil keuntungannya dibagi 

sesuai dengan perjanjian diawal antara kedua belah pihak, tetapi cara membagi 

hasil kerja samanya apakah telah sesuai dengan  ketentuan-ketentuan yang telah 

diatur dalam Syariah Islam atau belum. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat 

Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yang melakukan bagi hasil 

peternakan sapi secara tradisional. 

Peternakan sapi yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan sinjai borong 

kabupaten sinjai tidak melalui perjanjian kerja sama secara tertulis tapi sekedar 

saling percaya satu sama lain. Dimana pihak A menitipkan sapinya kepada pihak 

B untuk dirawat, jika sapi yang dirawat adalah sapi betina maka pembagian 

                                                           
5
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2008) 

h.83 
6
Tria Kusumawardani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama 

Pengembangbiakan Ternak Sapi, Lampung : hal.19 
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hasilnya anak sapi yang pertama menjadi milik pihak B dan setelah itu kelahiran 

selanjutnya milik pihak A. Tapi jika sapi yang dirawat merupakan sapi jantan, 

pembagian hasilnya dilihat dari sisi harga sapi pada saat akan dirawat, contohnya : 

sapi jantan pada saat dirawat seharga Rp7.000.000 dan ketika 3 atau 4 tahun 

kemudian terjual Rp12.000.000 maka Rp7.000.000 tetap menjadi milik pihak A 

dan lebihnya Rp5.000.000 ini yang akan dibagi ½ antara kedua belah pihak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “TinjuanHukum Islam TerhadapBagi 

Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai 

Borong Kabupaten Sinjai”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok skripsi ini adalah 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam perjanjian kerja sama 

peternakan sapi, untuk memudahkan dalam membahas masalah pokok tersebut, 

maka di rumuskan sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil peternakan sapi 

pada masyarakat  di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai? 

2. Bagaimana sistem bagi hasil yang diatur dalam fiqh Islam (Ekonomi 

Syariah)? 
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian terhadap penulisan karya ini yakni bagi Hasil dalam 

Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi Ditinjau dari Hukum Islam Di Kecamatan 

Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. 

Adapun deskripsi Fokus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Bagi hasil (mudharabah) adalah perjanjian (kontrak) antara pemilik modal 

dengan pengelola dana untuk digunakan secara produktif dimana hasil 

keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama.
7
 

2. Perjanjian kerjasama adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau 

dua pihak, berdasarkan hubungan tersebut, pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan tersebut.
8
  

3. Peternakan adalah pengusahaan/pembudidayaan/pemeliharaan/ternak 

dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak.
9
 

4. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 

sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berupa interaksi sesama 

manusia
10

, dalam kaitan ini yang ingin dikaji lebih dalam adalah seperti apa 

hukum Islam berbicara tentang pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil 

peternakan sapi pada masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 

Sinjai. 

                                                           
7
 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2017) hal.2 

8
 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Poko-Pokok Hukum Bisnis (Jakarta, 

Salemba Empat, 2011) hal. 21 
9
 I Putu Sampurna, Ternak Besar, (Jakarta, Salemba Empat, 2018) hal.1 

10
 Supardin, Materi Hukum Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2001), hal. 22 



6 
 

 
 

D. Tinjauan Pustaka Terdahulu 

1. Bima Maulana Ibrahim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018 

dengan judul skripsi“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian 

Kerjasama Kelompok Kambing Bergulir di Desa Ngengor Kabupaten 

Madiun”
11

. Dalam skripsi ini membahas tentang proses pemeliharaan 

kelompok kambing bergulir menyerahkannya sebagai tanggung jawab 

resiko kepada pengelola atas pemilik kambing jantan. Sedangkan penulis 

lebih terfokus kepada penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi 

Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai 

Borong Kabupaten Sinjai” sehingga dijamin kedua karya ini tidak sama 

dikarenakan objek yang diteliti berbeda. 

2. Skripsi Epi Yuliana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2008 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil 

Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi 

Banyuasin Sumatera Selatan”
12

 dalam skripsi ini membahas tentang bagi 

hasil penggarapan kebun karet sedangkan penulis lebih terfokus terhadap 

penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian 

Kerja Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 

Sinjai” jadi dijamin bahwa kedua karya ini sangat berbeda dari segi objek 

penelitiannya. 

                                                           
11

Bima Maulana Ibrahim,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama 

Kelompok Kambing Bergulir Di Desa Ngengor Kabupaten Madiun, skripsi (Surabaya: fakultas 

Syari‟ah Dan Hukum,2018) h. 1. 
12

Epi Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet 

Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, skripsi (Yogyakarta: fakultas 

Syari‟ah,2008) h. 1. 
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3. Ratih Apriliana Dewi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2017 dengan judul skripsi“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Bagi 

Hasil Antara Pemilik  Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi”
13

 dalam 

skripsi ini membahas tentang bagi hasil antara pemilik dan penggarap 

kebun pada petani kopi sedangkan penulis lebih terfokus terhadap 

penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian 

Kerja Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 

Sinjai” jadi dijamin bahwa kedua karya ini sangat berbeda dari segi objek 

penelitiannya. 

4. Dwi Cahya Puspitawaty, Universitas Lampung, 2018 dengan Judul 

Skripsi“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara 

PT.Paloma Shopway Dengan Departemen Store”
14

 dalam skripsi ini 

membahas tentang perjanjian kerjasama antara PT.Paloma dengan 

Departemen Store sedangkan penulis lebih terfokus terhadap penelitian 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja 

Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” 

jadi dijamin bahwa kedua karya ini sangat berbeda dari segi tinjauan dan 

objek penelitian. 

5. Ahmad Saiful Umam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 

2019 dengan judul skripsi“Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi 

                                                           
13

Ratih Apriliana Dewi,Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara 

Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi,skripsi (Lampung: fakultas Syari‟ah,2017) h. 1. 
14

Dwi Caya Puspitawaty, Tinjauan Yuridis Teradap Perjanjian Kerjasama Antara 

PT.Paloma Shopway Dengan Departemen Store, skripsi (Bandar Lampung: fakultas Hukum, 

2018) h. 1. 
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Ditinjau Dengan Akad Mudharabah”
15

 dalam skripsi ini membahas tentang 

implementasi sistem bagi hasil ternak sapi sedangkan penulis lebih terfokus 

terhadap penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam 

Perjanjian Kerja Sama PeternakanSapi Di Kecamatan Sinjai Borong 

Kabupaten Sinjai” jadi dijamin bahwa kedua karya ini berbeda. 

6. Yuriza Ahmad Gustina Munthe, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 

2018 dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah 

Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhan Batu Utara”
16

 dalam skripsi ini membahas tentang 

penerapan bagi hasil belah sapi sedangkan penulis lebih terfokus terhadap 

penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian 

Kerja Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 

Sinjai” jadi kedua karya ini berbeda. 

7. Miti Yarmunida dan Wulandari, dengan judul Journal “Penetapan Nisbah 

Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliaraan Hewan Ternak Perspektif 

Ekonomi Syariah”.
17

 Dalam Journal ini hanya membahas tentang 

bagaimana proses penetapan nisbah atas bagai hasil dari kerja sama 

pemeliharaan hewan ternak sedangkan penulis lebih terfokus kepada 

peneletian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Perjanjian 

                                                           
15

Ahmad Saiful Umam, Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan 

Akad Mudharabah, skripsi (Surabaya: fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2019) h. 1. 
16

Yuriza Ahmad Gustina Muthe, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi 

Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu 

Utara, skripsi (Medan: fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 2018) h. 1. 
17

Miti Yarmunida dan Wulandari, Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama 

Pemeliharaan hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah,(2018): h.1 
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Kerja Sama Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten 

Sinjai” jadi dijamin kedua karya ini berbeda. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mengutip tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja 

sama bagi hasil peternakan sapi pada masyarakat  di Kecamatan Sinjai 

Borong Kabupaten Sinjai 

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perjanjian kerja sama bagi 

hasil peternakan sapi pada masyarakat  di Kecamatan Sinjai Borong 

Kabupaten Sinjai  

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan perjanjian 

kerja sama bagi hasil peternakan sapi pada masyarakat di Kecamatan Sinjai 

Borong Kabupaten Sinjai 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Bagi Hasil (mudharabah) 

1. Pengertian Bagi Hasil (Mudharabah) 

Mudharabah berasal dari kata; al-dharb, yang berarti memukul atau 

berjalan, pengertian al-dHarb ini dapat diartikan sebagai proses seseorang dalam 

melangkahkan kakinya dalam melaksanakan usahanya.  

Mudharabah atau qirad bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerja 

sama. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan orang Irak.
18

 

Untuk lebih memahami pengertian mudharabah secara istilah, berikut 

akan dikemukakan oleh para Ulama: 

a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti 

setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang 

berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan 

kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka 

mudharabah ialah: 

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik 

jasa”

                                                           
18

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok : Rajawali Pers,2017) hal.2 
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c. Meunurut Malikiyah, mudharabah ialah: 

“Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang 

lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan 

perak)” 

d. Menurut Imam Hanabilah, mudharabah ialah: 

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada 

orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”. 

e. Menurut Imam Syafi‟iyah, mudharabah ialah: 

“Akad akan menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain 

untuk ditijarahkan”. 

f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah, mudharabh ialah: 

“Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan 

keuntungan bersama-sama”. 

g. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk 

salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan, dengan 

syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian. 

h. Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah: 

“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.
19

 

Defenisi teknis keuangan itu sendiri mengenai mudharabah  yakni akad 

kerja sama antara bank sebagai pihak pertama pemilik dana (Shahib al maal) 

                                                           
19

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hal. 136-138 
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dengan nasabah sebagai pihak lainnya yang memiliki keahlian atau kemampuan 

untuk mengelola usaha yang produktif bahkan halal. Hasil keuntungannya dibagi 

bersama berdasarkan perjanjian yang disepakati. 

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

mudharabah adalah kerja sama antara pemilik  dana dengan pengelola modal 

untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan 

nisbah. 

Setelah diketahui beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa mudharabah adalah kerjasama bagi hasil yang berakad dimana dilakukan 

oleh kedua belah pihak, pihak pertama penyedia dana dan pihak kedua adalah 

melakukan usaha produktif di mana keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. 

2. Dasar Hukum Bagi Hasil ( Mudharabah) 

Islam tidak pernah memberatkan umatnya dalam beribadah bahkan 

bermuamalah, justru Islam memberikan banyak keringanan. Melakukan 

mudharabah adalah mubah (boleh), dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh ibnu majah dari Shuhaib RA, bahwasanya Rasulullah saw, 

bersabda: 

“ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi 

modal dan campur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual” 

(HR.IbnuMajah). 

Dasar hukum dari mudharabah yang lazim digunakan oleh para ulama 

yakni berdasarkan Al-Qur‟an, Hadis dan Ijma sebagai berikut: 
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a. Al-Qur‟an 

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang menyangkut dengan pembahasan mudharabah 

antara lain: 

لىةُ  فاَوْتشَِزُوْا فىِ الْْرْضِ وَ ابْتغَُىْا مِهْ فضَْلِ اللهِ وَ فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ

 اذْكُزُوا اللهَ كَثيِْزًا لعََلَّكُمْ تفُْلحُِىْنَ 

Terjemahnya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”(QS. Al-JumU‟at/62:10). 

    Pada ayat di atas allah Swt berfirman ( ِلىةُ فاَوْتشَِزُوْا فى فإَذَِا قضُِيتَِ الصَّ

 apabila telah di laksanakan sholat maka bertebaranlah kamu di muka‟„ (الْْرْضِ 

bumi‟‟  untuk berniaga dan memenuhi kebutuhaan kalian .( ِوَ ابْتغَُىْا مِهْ فضَْل

-dan ingatlah allah banyak ,(وَ اذْكُزُوا اللهَ ),dan carilah karunia allah swt (اللهِ 

banyak  maknanya dengan melakukan keta‟atan, berzikir dengan lisan,  dan 

bersyukur atas apa yang telah ada, dengan taufik kemudaahan untuk menunaikan 

segala kewajiban. ( َلعََلَّكُمْ تفُْلحُِىْن) maknanya  supaya kamu beruntung.
20

 

b. Al-Hadis 

1) HR. al-Nasa‟i No.3867 

“Telah mengabarkan kepada kami „Amru bin Zurarah telah 

memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun, dia 

                                                           
20

Imam Al-Qurtubi Jami’ Li Ahkamil Qur’an, Pengtahqiq Muhammad Ibrahim Al-Hifwani 

Pengtarjih, Mahmud Hamid Ustman, Tafsir Al-Qur’tubi Tafsir Ayat-Ayat Hukum fii Zilalil 
Qur’an hlm.564 
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berkata: Muhammad pernah berkata, tanahku seperti harta mudharabah (kerja 

sama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk 

harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta 

mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa 

jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh 

pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta 

sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikit pun, dan pembiayaannya 

semua dari pemilik tanah” (HR. al-Nasa‟i No.3867). 

2) HR. Nasai No. 3874 

“Telah mengabarkan kepada kami „Amru bin Zurarah telah menceritakan 

kepada kami Isma‟il dari Ayyub dari Muhammad, dia berkata; Aku tidak tahu 

bahwa Syuraih memutuskan mengenai seseorang yang melakukan mudharabah 

kecuali dengan dua keputusan, suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana 

mudharabah, berikanlah bukti terhadap musibah yang dengannya engkau 

mendapat uzhur, atau suatu ketika dia mengatakan kepada pemilik harta; berikan 

bukti bahwa orang kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat, jika tidak maka 

dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu” (HR. Nasai 

No. 3874). 

3) HR. Ibn Madjah No. 2280 

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 

Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda; Tiga hal yang didalamnya 

terdapat barakah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran 

gandum dengan jelas untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual” 

(HR. Ibn Madjah No. 2280). 

c. Ijma‟ 

Dasar hukum mudharabah yang diterapkan dalam ijma adalah sebuah 

riwayat bahwa sahabat telah menyetujui terhadap legitimasi menggunakan harta-

harta anak yatim  untuk kegiatan mudharabah. Dan perilaku seperti itu tidak ada 

yang mempertanyakan.
21

 

 

 

 

                                                           
21

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer  (Depok, Rajawali Pers, 2017)hal.4-

6 
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3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil (Mudharabah) 

Islam telah mengatur rukun dan syarat pada tiap kegiatan muamalah 

begitupun dengan mudharabah, berikut ini penjelasan mengenai rukun dan syarat 

yang ada dalam mudharabah: 

a. Rukun Bagi Hasil (Mudharabah) 

Dalam perihal menentukan rukun mudharabah ini para fuqaha berbeda 

pendapat, menurut Ulama Hanafiyah bahwa rukun  mudharabah itu ada 2 (dua), 

yakni ijab (pernyataan dari pihak pemberi modal/saham), dan qabul (pernyataan 

penerima modal/saham/pekerja).  

Jadi apabila kedua belah pihak telah melafalkan ijab dan qabul, maka 

perjanjian ini telah memenuhi rukunnya dan bahkan dinyatakan sah. 

Menurut Ulama kedua ini yakni Jumhur Ulama bahwa rukun 

mudharabah ada 3 (tiga): 

1) „Aqidayni, yakni pihak-pihak yang melakukan perjanjian; 

2) Ma‟qud „alay, yakni dana/modal/saham; 

3) Sighat, yakni pernyataan atau lafal ijab dan qabul dari kedua belah pihak;
22

 

Menurut Ulama ketiga ini yakni Ulama Shafi‟iyah  

1) Pihak yang memiliki barang/dana/modal; 

2) Pihak yang bekerja, yaitu yang mengelolah barang/dana/modal yang di 

terima dari sang pemilik; 

3) Aqad mudharabah, yaitu yang dilakukan oleh pemilik dengan sang 

pengelola; 

                                                           
22

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok, Rajawali Pers, 2017) hal.3 
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4) Mal, yaitu harta/barang/modal; 

5) Amal, yaitu pekerjaan atau pengelolaan yang menghasilkan laba;
23

 

6) Al-Ribhu, yaitu keuntungan; 

7) Sighat, yaitu pelafalan ijab qabul dari dua belah pihak;
24

 

b. Syarat Bagi Hasil (Mudharabah) 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan rukun 

mudharabah diatas adalah sebagai berikut: 

1) Al-„Aqidayn (dua orang yang melaksanakan perjanjian) 

Pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian haruslah orang yang cakap baik 

cakap dalam bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Karena 

posisi salah satu pihak bertugas untuk mengelolah saham atau modal dari 

pihak lainnya. Itu sebabnya, syarat ini berlaku bagi pengelolah saham atau 

modal dalam transaksi mudharabah. 

2) Mal (saham atau modal) 

Saham atau modal harus diketahui dengan sangat jelas, agar dapat dengan 

mudah dibedakan saham atau modal yang dikelolah dengan keuntungan 

dari pengelolaan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk persyaratan jenis saham 

atau modal boleh berupa harta atau barang yang tidak bergerak, seperti 

tempat usaha namun tidak boleh berupa utang. 

 

                                                           
 

24
Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer  (Depok, Rajawali Pers, 2017) hal.3 
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3) „Amal (usaha yang dikelolah) 

Usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti 

menjual obat-obat terlarang, narkotika atau usaha tempat judi dan jenis 

lainnya usaha yang merugikan bagi hidup dan kehidupan sesama manusia.  

4) Al-Ribhu (laba atau keuntungan) 

Laba atau keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai 

kesepakatan perjanjian bersama. 

5) Sighat  

Sighat adalah pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk 

melaksanakan usahanya.
25

 

c. Ketentuan Umum Mudharabah 

Bagi hasil (mudharabah) memiliki beberapa ketentuan umum, yakni 

adanya pembatasan waktu. Ada beberapa ulama yang berpandangan bahwa boleh 

melakukan pembatasan terhadap mudharabah pada periode tertentu. 

Ketentuanselanjutnya adanya larangan untuk membuat kontrak yang bergantung 

pada masa yang akan datang, dikarenakan mengandung unsur ketidakpastian.
26

 

d. Jenis-jenis Bagi Hasil (Mudharabah) 

1) Mudharabah Muthlaqah 

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk 

kerjasama antara shahibul mall dan mudharib yang cakupannya sangat 

                                                           
25

Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok, Rajawali Pers, 2017) hal. 

3-4 
26

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta, Sinar Grafika,2012) hal. 176 
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luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah 

bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus Saleh sering kali 

dicontohkan dengan ungkapan if Al Ma Syi‟ta (lakukanlah sesukamu) dari 

shahibul mall ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
27

 

Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), 

basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal 

tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito 

Mudharabah Mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo
28

. 

2) Mudharabah muqayyadah 

Mudharabah muqayyadah atau biasa disebut juga dengan istilah retricted 

mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah 

mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan 

tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan 

kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia 

usaha.
29

 

Adapun bentuk mudharabah dalam fiqh tradisional juga melibatkan 

kontrak kedua belah pihak antara pemodal dan mudharib untuk 

menginvestasikan uang dalam batas-batas yang dibuat oleh pemodal. 

Pihak ketiga tidak bisa bergabung sebagai pemodal dan mudharib juga 

tidak bisa mencampurkan dana tersebut. Pemodal tidak bisa 

                                                           
27

Muammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah:dari Teori dan Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), hal.91 
28

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Depok: Raja 

Grafindo Persada, 2017) hal. 364 
29

Hamsir, Teori dan prospek  sistem mudharabah pada perbankan syariah. 
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mencampurkan dana tersebut. Pemodal tidak bisa mengizinkan mudharib 

menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai modal mudharabah.
30

 

4. Berakhirnya Mudharabah 

 Menurut Zuhayli, pada prinsipnya kontrak kerja sama dalam pemodalan 

(Mudharabah) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, 

meninggal atau modal yang ditanamkan mengalami kerugian ditangan 

pengelola modal (mudharabah). Akad kerjasama dalam permodalan 

(mudharabah)  juga akan batal ketika pemilik modal (shahibul maal) murtad, 

begitu juga dengan pengelolaan modal (mudharib). Selain itu, Zuhayli 

mengatakan, musharabah akan dikatakan fasid  jika salah satu syarat yang tidak 

terpenuhi, diantara bentuk mudharabah fasid, misalnya seseorang yang 

memiliki alat perburuan sebagai pemilik (shahibul maal) menawarkan kepada 

orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama kemudian 

keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad mudharabah ini 

fasid, mudharib tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan 

ini semua milik shaibul maal mudharib hanya berhak mendapatkan upah atas 

pekerjaan yang dilakukan.
31

 

 Dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang 

dimiliki sahibul maal, ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam 

                                                           
30

Kamal Khir,dkk. (2008), op.cit., hlm.194-195. Setengah ahli ekonomi Islam seperti 

Muhammad Baqir al-Sdar, menganjurkan supaya bank menerima tanggung jawab jaminan ini 

secara sukarela, demi memelihara kepentingan pendeposito, karena bank hanya sebagai pengantara 

antara pemodal dan rekan kongsi aktif. Silahkan lihat al-Sadr (1990), al-Bank al-La Ribawi Fi al-

Islam, Beirut: Dar al-Ta‟ruf li al-Matbu‟at, hal.32-33 
31

Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012) hal. 148 
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akad ini mudharib diposisikan sebagai ajir (orang yang disewa tenaganya) dan 

ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun 

menderita kerugian.
32

 

B. Bagi Hasil Hewan Ternak Menurut Hukum Islam 

Bagi hasil hewan ternak dalam Islam diqiyaskan kepada al-musyaqah 

(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain itu diantara manusia, ada 

yang miskin dan juga yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak 

mengusahakan hartanya. Disisi lain, banyak orang miskin yang mau bekerja tetapi 

tidak memiliki modal. Dengan demikian, dengan adanya bagi hasil ditujukan 

antara lain untuk memenuhi kebutuhan dua golongan diatas demi kemaslahatan 

manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dimana dapat dipadukan sehingga 

menghasilkan keuntungan. 

C. Perjanjian Kerjasama 

1. Pengertian Perajanjian 

Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur prihal 

hubungan hukum yang sama dan tidak bersumber pada perjanjianya itu prihal 

perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum. Adapun perikatan yang 

dimaksud adalah “suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan hubungan tersebut, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari   

pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

tersebut.”
33
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Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 143 
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Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-pokok Hukum Bisnis (Jakarta, 
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Menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad yang dikutip dalam buku 

Dasar-Dasar Hukum Bisnis bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan 

mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melakukan suatu hal dalam 

lapangan harta kekayaan.
34

 

Menurut pendapat Sudikno Martokusumo yang dikutip dalam buku 

Dasar-Dasar Hukum Bisnis “Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak 

atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”, 

dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan antara 

hak dan kewajiban yang mengikat untuk ditaati dan dijalankan.
35

 

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri 

terhadap satu orang atau lebih. Selain dari berbagai pengertian yang telah 

dikemukakan maka dapat dilihat pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung kelemahan-kelemahan 

sebagai berikut: 

a. Hanya menyangkut sepihak saja; 

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus; 

c. Pengertian perjanjian terlalu luas; 

d. Tanpa menyebut tujuan; 

2. Unsur-Unsur Perjanjian 

Dalam suatu perjanjian dikenal ada tiga unsur, yakni: 

                                                           
34

H. U. Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013) 

hal. 31 
35

H. U. Adil Samadani, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013) 
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a. Unsur Esensialia 

Unsur ensesialia merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian 

karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsure esensial ini maka tidak 

ada perjanjian. 

b. Unsur Naturalia 

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-

undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, 

undang-undang yang akan mengaturnya. 

c. Unsur Accidentalia 

Unsur accidentalia merupaka nunsur yang nanti ada atau mengingat 

para pihak jika para pihak memperjanjikan.
36

 

3. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian 

Menurut Mariam Darus Budrul zaman, menjelaskan bahwa hukum perjanjian 

mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak 

dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut sebagai berikut: 

a. Asas Konsensualisme 

  Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang didalamnya terdapat istilah “semua”. Kata-kata “semua” 

menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan 

keinginannya yang rasanya baik untuk menciptakan perjanjian. 

Asas konsensualisme sangat erat hubungannya dengan asas 

kebebasan mengadakan perjanjian. 
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Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta, Raja Grafindo 
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b. Asas kepercayaan 

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang atau pihak 

lain, perlu menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama 

lain dapat memenuhi prestasinya dikemudian hari. 

c. Asas kekuatan mengikat 

Asas kekuatan mengikat ini dimana terikatnya para pihak pada apa 

yang diperjanjikan dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang 

dikehendaki oleh kebiasaan serta kepatuhan, dan kebiasaan yang akan 

mengikat para pihak. 

d. Asas persamaan hak 

Dalam asas ini menjelaskan bahwa dimana masing-masing pihak 

wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk 

menghormati satu sama lain atas hak yang dimiliki. 

e. Asas keseimbangan 

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan 

melaksanakan perjanjian tersebut. 

f. Asas moral 

Dimana seseorang yang melakukan perbuatan sukarela (moral) 

yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan 

menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam pasal 1339 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 
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g. Asas kepatuhan 

Asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi 

perjanjian. 

h. Asas kebiasaan 

Asas kebiasaan dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi 

juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti. 

i. Asas kepastian hukum 

Perjanjian merupakam figure hukum yang didalamnya harus    

mengandung kepastian hukum.
37

 

 

4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 

Syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sebagai berikut: 

a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dimaksud dengan 

kesepakatan adalah adanya persesuaian pernyataan kehendak antara satu 

orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kata sepakat harus diberikan secara 

bebas dan tegas baik dengan lisan maupun tulisan. 

b. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan 

perbuatan hukum. Perbuatan hokum adalah perbuatan yang menimbulkan 

akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah 

orang-orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum 

                                                           
37
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sebagaimana yang dikemukakan dalam undang-undang. Orang yang tidak 

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai berikut: 

1. Anak dibawah umur 

2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuhan 

3. Istri (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), tetapi dalam 

perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana 

diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. SEMA 

no.3 tahun 1963. 

c. Adanya objek perjanjian, didalam berbagai literature disebutkan bahwa 

yang menjadi objek suatu perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). 

Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi 

hak kreditur. Prestasi terdiri atas: 

1. Memberikan sesuatu 

2. Berbuat sesuatu 

3. Tidak berbuat sesuatu 

d. Adanya causa yang halal 

Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan  

pengertian Causa yang halal, didalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah 

terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum.
38
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5. Wanprestasi, Keadaan Memaksa, dan Risiko 

a.     Wanprestasi 

 Dalam bahasa inggris untuk wanprestasi sering disebut dengan “default” atau 

“non ful fill me” yang berarti tidak dilaksanakan suatu prestasi atau kewajiban 

sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang disebut 

dalam kontrak yang bersangkutan.
39

 

b. KeadaanMemaksa (Overmacht) 

 Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan dimana pihak debitur dalam 

suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan suatu prestasinya karena keadaan 

atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kotrak tersebut, keadaan 

atau peristiwa dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.
40

 

 Keadaan memaksa merupakan suatu pembelaan bagi seorang debitur yang 

dituduh lalai, yang mengandung suatu beban pembuktian kepada debitur untuk 

membuktikan adanya peristiwa yang dinamakan memaksa. 

 Wujud dari tidak memenuhi perikatan ada tiga macam yaitu: 

1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan 

2) Debitur terlambat memenuhi perikatan 

3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
41
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Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung, Citra Bakti Bandung, 2002) hal.17 
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c. Risiko 

 Risiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan Karena 

satu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda seperti 

yang dimaksud dalam perjanjian. 

6. Hapusnya Perjanjian 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1383 telah ditetapkan 

beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sebagai berikut : 

a.  Pembayaran 

Pembayaran adalah pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi 

oleh debitur kepada kreditur. 

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan 

(konsinyasi) 

 Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus perikatan. Hal ini karena 

pada saat debitur hendak membayar utangnya, pembayarannya ditolak oleh 

kreditur sehingga debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan 

pengadilan negeri setempat. 

c.  Novasi 

 Novasi adalah perjanjian antara debitur dengan kreditur saat perikatan 

yang suda ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan yang baru. 

d.  Kompensasi 

 Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat 

ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur. 

 



28 
 

 
 

e. Pencampuran utang 

 Pencampuran utang adalah pencampuran kedudukan antara orang yang 

berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu. 

f. Pembebasan Utang 

 Pembebasan utang adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur 

bahwa debitur dibebaskan dari utang. 

g. Musnahnya barang yang terutang 

 Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai perikatan hapus 

dengan musnahatau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi 

yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. 

h. Batal atau pembatalan 

 Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian yang dapat 

dimintakan sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat 

sahnya perjanjian. 

i. Berlakunya suatu syarat batal 

 berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat yang apabila 

dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada 

keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada perjanjian. 
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j.  Lewat waktu atau kadaluarsa 

Kadaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh hak atas atau untuk dibebaskan 

dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-

syarat yang ditentukan undang-undang.
42

 

D. Peternakan 

1. Pengertian Peternakan 

 Pada Undang-Undang Pokok Kehewan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1967, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

pada Bab I Pasal 1, dikemukakan beberapa Istilah salah satunya adalah 

Peternakan yang diartikan sebagai pengusahaan/pembudidayaan/pemeliharaan 

ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak.
43

 

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem 

manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak 

tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan 

karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan merupakan suatu bagian 

dari kehidupan manusia yang juga memegang peran penting kebutuhan manusia. 

Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan 

untuk kedepannya. Dari fakta yang ada sangat banyak manusia yang 

mengkosumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses 

mengkombinasi faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan 

juga modal untuk menghasilkan produk peternakan. 
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Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-

prinsip manejemen pada faktor-faktor yang telah dikombinasikan secara optimal. 

Kegiatan dibidang peternakan dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu peternakan 

hewan besar sepertisapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu 

peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.
44

 

E. Tinjauan Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Dalam bahasa Indonesia, istilah syariat Islam berarti hukum syariat atau 

hukum syara‟, sedangkan istilah fikih Islam berarti hukum fikih atau kadang-

kadang hukum Islam. Dalam praktik seingkali kedua istilah itu dirangkum 

menjadi hukum Islam. Syariat merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan 

pemahaman orang yang memenuhi syarat tentang syariat. Oleh karena itu, 

seseorang yang akan memahami hukum Islam dengan baik dan benar harus dapat 

membedakan antara fikih Islam dengan syariat Islam.
45

 

Istilah “hukum islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 

terjemahnya al-fiqh al-islamiah atau dalam konteks tertentu dari al-syari‟ah al-

islamiah. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic law. 

Dalam al-qur‟an maupun al-sunnah, istilah al-hukum al-islami tidak dijumpai. 

Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir 

istilah fiqh.
46
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Hukum Islam adalahhukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 

sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berupa interaksi sesama 

manusia, selain jinayat (pidana islam). Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa 

hukum islam (Indonesia) atau hukum syara‟ ialah peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur‟an.
47

 

2. Istilah-istilah Dalam Hukum Islam 

a. Syariah 

Menurut istilah, perkataan syariah pada mulanya mempunyai arti yang 

luas, tidak hanya berarti fiqih dan hukum, tetapi mencakup pula aqidah dan segala 

yang diperintahkan Allah SWT. Menaatinya, beriman kepada rasul-rasulnya, 

kitab-kitabnya dan hari pembalasan.
48

 

b. Fikih 

Kata fikih berasal dari kata Arab al-fiqh berarti mengerti, tahu ataupun 

paham. Sebagaimana istilahnya, fikih dipakai dalam dua arti yaitu: dalam arti 

Ilmu hukum (yurisprudence) dan dalam arti hukum itu sendiri yaitu (Law). 

c. Hukum Syar‟i 

Hukum Syar‟I (Hukum syara‟), hukum syariah secara harfiah berarti 

ketentuan norma atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah. 
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Kumpulan dari satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti 

sempit atau fikih (dalam arti hukum Islam) seperti dijelaskan diatas.
49

 

d. Qanun 

Qanun dasarnya adalah ra‟yu (produk manusia) yang dibuatnya 

berdasarkan ikut campurnya kekuasaan Negara. Qanun adalah peraturan yang 

dibuat oleh pihak yang berkuasa diperuntukkan untuk masyarakat, atau untuk 

menata yangbetul segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. 

3. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan perumusan hukum islam menurut syar‟i adalah memelihara 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal pokok tersebut wajib 

diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang 

berbahagia didunia dan diakhirat. Segala bentuk upaya mewujudkan dan 

memelihara lima pokok tersebut merupakan amalan shaleh yang harus 

dipelihara.
50

 

4. Perjanjian Menurut Hukum Islam 

a. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian menurut Prof. Dr. H. Tahir Azhary adalah seperangkat kaidah 

hukum yang bersumber dari al-quran, as-sunnah (Al-hadis), dan ar-Ra‟yu atau 
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(ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai 

suatu benda yang di halalkan menjadi objek suatu transaksi.
51

 

b. Perjanjian dalam Hukum Islam 

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau 

simpulan baik ikatan yang nampak (hissyy) maupun tidak nampak (ma‟nawy).
52

 

Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-„Aqd sebagai contract and agreement atau 

kontrak dan perjanjian.
53

 Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah 

suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan 

antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk 

melaksanakannya.
54
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis  dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitan  

Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis  

penelitian lapangan (fiel research) deskriptif  kualitatif,  yaitu jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara kualifikasi lainnya. 

Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalilasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan 

kekerabatan. 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian kualitatif maka tentunya penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yang dilakukan di kabupaten Sinjai, terkhusus di kecamatan 

Sinjai Borong itupun hanya satu desa yang menjadi sampel karena ada hal-hal 

signifikan di Desa Bonto Sinala sehingga dijadikan sampel. 

B. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini ada dua macam pendekatan yang digunakan yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pendekatan Teologis 
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Teologis merupakan pendekatan yang bersumber dari ketentuan Tuhan 

dan perintahnya, pendekatan ini sering dirangkaikan dengan keagamaan yang 

berlandas dari sumber-sumber hukum islam yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. 

Pendekatan ini digunakan dengan melihat permasalahan yang ada kemudian 

menghubungkannya dengan perspektif hukum-hukum Islam.  

b. Pendekatan Sosiologis 

Sedangkan secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada 

dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. 

C. Sumber data  

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber utama untuk mendapatkan data. 

Semua data-data tersebut diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian lapangan 

yang dilakukan dikantor Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai kepada 

karyawan atau staf yang di tempat tersebut dan terhadap warga yang sebagai 

pelaku kerjasama peternakansapi. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan sebagai pendukung data 

primer yang berasal dari berbagai literature, seperti buku, jurnal, artikel, maupun 

skripsi yang berkaitan dengan topic penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun dan meneliti melalui pengamatan dan penginderaan. Dalam 

melakukan observasi, pengamat harus selalu ingat dan memahami betul apa yang 

hendak diamati agar tidak mengganggu objek pengamatan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode utama didalam mengumpulkan data 

kualitatif. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai yakni masyarakat yang 

melakukan praktik peternakan sapi.
55

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dikenal dengan metode dokumenter adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, 

dilakukan dengan pengambilan gambar dalam proses penelitian yang sedang 
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berlangsung dan sering dilakukan dalam proses wawancara ataupun dalam proses 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer 

sebagai sumber data dari sebuah penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi penelitian sendiri, pedoman wawancara ( interview 

guide ) yang berisi daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, atau jawaban bebas, 

penggunaan kamera dan tape rekorder sebagai instrumen yang berfungsi untuk 

menyimpanbahan penelitian atau observasi, serta alat tulis yang gunakan untuk 

mencatat hal-hal yang penting dalam proses pengumpulan data.  

F. Teknik Pengolaan Dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing adalah kegiatan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, 

melengkapi data-data yang masih kurang ataupun kosong, memperbaiki 

kesalahan atau ketidakjelasan data yang diperoleh. 

b. Coding, yaitu kegiatan pemberian kode terhadap data-data sehingga dapat 

dipermudah dalam proses analisanya. 

G. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengklarifikasi, mengkategorikan, menyusun 

serta memadupadankan data sehingga data yang telah dikumpulkan dapat 

disatukan untuk menjawab permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam 
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rumusan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya. Analisis data dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah, yaitu : 

a. Reduksi Data 

Yaitu penyederhanaan, pengabstrakan, pemilihan, dan pemetaan 

(persamaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan 

integral.
56

Dapat disimpulkan reduksi data merupakan pengurangan data yang 

tidak penting sehingga data yang terpilih dapat dilanjutkan untuk diproses. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan untuk menampilkan data yang diperoleh 

dari informan agar lebih mudah untuk dimengerti.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dari seluruh rangkaian 

analisis data setelah dilakukan reduksi dan penyajian data. Kesimpulan dapat 

memudahkan dalam penjelasan alur dari suatu penelitian 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kabupaten Sinjai 

Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian timur provinsi 

Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Sinjai Utara. Berada pada posisi 50˚ 19‟ 

30” sampai 5˚ 36‟ 47” LS dan 119 ˚ 48‟ 30” sampai 120 ˚ 0‟0” BT. Yang 

dimana letak georafis terdiri atas dataran rendah di kecamatan Sinjai 

Utara,Tellulimpoe dan Sinjai Timur. Selanjut nya daerah dataran tinggi dimulai 

dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan Sinjai Borong. Selain itu 

terdapat pula satu kecamatan unik yaitu kecamatan pulau sembilan yang berupa 

hamparan 9 pulau yang berderet sampai mendekati pulau buton. 

a. Letak Geografis Dan Administrasi 

Secara geografis, wilayah kabupaten Sinjai terletak di bagian timur 

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya alam yang cukup 

menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang 

relatif luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 5˚2‟ 56”- 5˚ 21‟ 16” 

(LS) dan antara 119˚ 56‟ 30”- 120˚ 25‟ 33” (BT), yang berada di Pantai Timur 

Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone;
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2) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bulukumba; danSebelah 

barat berbatasan dengan kabupaten Gowa; 

Secara administratif, kabupaten Sinjai mencakup 9 kecamatan, 13 

kelurahan, dan 67 desa. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

a) Kecamatan Sinjai Utara, 5 kelurahan 

b) Kecamatan Sinjai Tengah, 1 kelurahan dan 10 desa 

c) Kecamatan Sinjai Barat, 1 kelurahan 8 desa 

d) Kecamatan Sinjai Selatan. 1 kelurahan 10 desa 

 Kecamatan Sinjai Borong, 1 kelurahan 7 desa 

1) Kecamatan Buluppoddo, 7 desa 

2) Kecamatan Tellu Limpoe, 1 kelurahan dan 10 desa 

3) Kecamatan Pulau Sembilan, 4 desa yang merupakan wilayah kepulauan.  

b. Kondisi Fisik Dasar Wilayah 

Tinjauan terhadap aspek fisik wilayah dimaksudkan untuk mengetahui 

potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan 

wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian 

meliputi: aspek fisik wilayah, kependudukan dan sumber daya manusia, aspek 

perekonomian, potensi bencana alam, potensi sumber daya alam, dan berbagai 

aspek lainnya. 

2. Kecamatan Sinjai Borong 

a.  Letak strategis dan Administrasi Kecamatan Sinjai Borong 
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Kecamatan Sinjai Borong merupakan salah satu dari 8 kecamatan di 

Kabupaten Sinjai. Luas daerahnya 50,94 km
2
 dengan ketinggian dari 

permukaan air laut ± 750-1000. 

Kecamatan Sinjai Borong memiliki batas-batas sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Selatan 

b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba 

No. Desa/Kelurahan Luas (km
2
) Persentase (%) 

1 Batu Belerang 9,05 13,51 

2 Kassi Buleng 5,30 7,91 

3 Pasir Putih 10,12 15,11 

4 Bonto Sinala 3,09 4,61 

5 Biji Nangka 3,00 4,48 

6 Barambang 14,03 20,95 

7 Bonto Katute 15,63 23,34 

8 Bonto Tangnga 6,75 10,08 

    

 Jumlah 66,97 100 
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c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Selatan 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Barat Kecamatan 

Sinjai Borong terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan, yaitu: 

b. Sosial dan kependudukan 

Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2017 sebanyak 16.133 jiwa, 

keseluruhan penduduk tersebut tersebar di 8 desa/kelurahan. Mayoritas 

masyarakat Kecamatan Sinjai Borong adalah petani, dengan kondisi tanah yang 

mendukung tanaman-tanaman seperti jagung, kopi, cengkeh, tembakau dan 

sayur-sayuran akan tumbuh dengan mudah. Adapun rincinya sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk di rinci per Desa/Kelurahan tahun 

2017 

No. Desa/Kelurahan Penduduk 

   

1 Batu Belerang 1.776 

2 Kassi Buleng 1.966 

3 Pasir Putih 2.280 

4 Bonto Sinala 1.361 

5 Biji Nangka 2.042 

6 Barambang 2.480 
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7 Bonto Katute 2.802 

8 Bonto Tangnga 1.426 

 Jumlah 16.133 

   

Sumber: Profil kecamatan Sinjai Borong Tahun 2018 

c. Sarana dan Prasarana 

1) Sarana 

Kecamatan Sinjai Borong memiliki beberapa sarana meliputi 

sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana olahraga, dan sarana 

pendidikan. Sarana peribadatannya terdiri dari 29 buah bangunan 

mesjid. Sarana kesehatan terdiri dari 2 puskesmas dan 7 pustu pada 

masing-masing desa. Sarana olahraga terdiri dari 7 buah lapangan 

sepak bola, 19 buah lapangan bola volly, 4 buah lapangan bola tangkis, 

25 buah tennis meja, dan 35 buah takraw. Adapun Sarana pendidikan 

terdiri dari 12 unit TK, 8 unit SD, 3 unit SMP, 3 unit Madrasah 

Tsanawiyah,1 unit SMA, dan 2 unit Madrasah Aliyah. Sarana 

perdagangan terdiri dari 4 unit pasar, 303 unit toko, dan 1 KUD 

(koperasi unit desa). 

2) Prasarana 

Prasarana adalah sistem banguann yang diperlukan terlebih 

dahulu agar sistem transportasi, teknik penyehatan, perairan, 
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telekomunikasi dapat berfungsi. Adapun prasarana yang ada di 

Kecamatan Sinjai Borong terdiri dari jalan, drainase, air bersih, listrik, 

telekomunikasi, dan persampahan. 

3. Desa Bonto Sinala 

Salah satu kecamatan di kabupaten Sinjai adalah Kecamatan 

Sinjai Borong dimana desa Bonto Sinala berada. Wilayah Desa Bonto 

Sinala adalah merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian dari 

permukaan laut kurang lebih 800 m, dan shu rata-rata 180
0 C.

 Dengan 

jumlah penduduk 1299 jiwa yang terdiri dari laki-laki 637 jiwa dan 

perempuan 622  jiwa dengan jumlah kepala keluarga 375 dengan luas 

wilayah 390 ha. Desa bonto Sinala terbentuk pada tahun 1992 yang 

merupakan hasil pemekaran dari Desa Biji Nangka dengan batas-batas 

sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan desa Biji Nangka 

sebelah timur berbatasan dengan Palangka sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kelurahan Pasir Putih dan Sebelah barat berbatasan dengan 

Desa Batu Belerang. 

Adapun kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa 

Bonto Sinala di dua tahun terakhir adalah bantuan dana yang diperoleh 

dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Pembangunan 

dilaksanakan dengan semangat, gotong royong untuk menjadian Desa 

Bonto Sinala dapat mau dan berkembang masyarakat yang mandiri. 

Sumber daya alam yang dimiliki Desa Bonto Sinala yang potensial 
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dikelola dengan konsep ramah lingkungan. Salah satunya dengan 

adanya Posyantek pengelolaan biogas dari kotoran sapi. 

Adapun visi dan misi Desa Bonto Sinala antara lain yaitu : 

a. Visi 

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan 

bersih guna mewujudkan kehidupn masyarakat desa yang adil, 

makmur dan sejahtera. 

b. Misi 

1) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa guna 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat 

dan benar. 

2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi 

serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. 

3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan 

bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa 

penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani. 

5) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf 

kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju 

dan mandiri. 
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6) Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah 

desa Bonto Sinala periode lalu sebagaimana yang tercantum dalam 

RPJM desa Bonto Sinala. 

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi  Di 

Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai 

Manusia merupakan makhluk sosial  yang tidak bisa hidup tanpa bantuan 

oranglain. Dalam pemenuhan kebutuhan banyak hal yang dilakukan manusia 

untuk salah satunya dengan bermuamalah. Salah satu kegiatan muamalah yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong tepatnya Desa 

Bonto Sinala pada bidang peternakan sapi. Praktik ini membantu masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan merawat sapi yang dititipkan warga 

kepadanya. 

Peternakan sapi di Bonto Sinala dapat mewujudkan nilai-nilai 

kebersamaan dan sikap saling membantu antar sesama, selain itu juga bisa 

membantu program pemerintah yaitu setiap warga Negara berhak mendapat 

penghidupan yang layak. Dalam Q.S al-maidah/5 :2 

ِييََ اٱلَّذ َُ يُّ
َ
أ ََيََٰٓ َْشَعََٰٓئرَِ اِ َتُُنُِّ َْلََ اِ ٌُ َِءَاوَ ََٱللّذ رَٱلَۡۡرَامََوَلََ ُۡ ََٱلشذ دۡيََوَلََ َُ ۡ ََٱل وَلََََٓٱمۡلَلََٰٓئدََِوَلََ

اًاَۚوَإِذَاَحَننَۡتُهَۡفَََٱلَۡۡيۡتَٱلَۡۡرَامََءَاوّٓيَِنَ َٰ ُِهَۡوَرضِۡوَ ِ بّ َوِّيَرذ
َْۚيبَۡتَغُِنََفضَۡلٗا ذٌكُهَۡشَنَََلَََوَََٱصۡطَادُوا انََََُٔيََۡروَِ

وكُهَۡعَيَِ نَصَدُّ
َ
مٍَأ ِۡ ََٱلىَۡسۡجِدِٱلَۡۡرَامَِكَ اَِْعََلَ َوَتَعَاوًَُ ْْۘ نَتَعۡتَدُوا

َ
َِأ َِىَٰ َوَََٱمبِّۡ ََٱلتذلۡ َْعََلَ اِ ثهَِۡوَلَََتَعَاوًَُ َٱلِۡۡ

َ َوَََٱمۡعُدۡوََٰنَِ وََ اِٱْللّذ لُ ََٱتذ ََإنِذ  ٱمۡعِلَابَِشَدِيدََُٱللّذ
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Terjemahnya: 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ( Q.S Al-

Maidah/5: 2). 

Oleh karena itu Islam menganjurkan agar hubungan kehidupan dalam 

satu individu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai keadilan, 

sehingga terhindar dari segala yang dilarang dalam islam.  

Pada umunya sistem bagi hasil di desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai 

Borong dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong untuk kerja sama 

berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak 

kedua kekurangan modal namun memiliki skil sehingga mereka dapat melakukan 

kerja sama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan kerja sama ini 

diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah 

pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kerja sama seperti ini 

bersifat tolong menolong dalam hal berbuat kebaikan.  

Pelaksanaan kerjasama bagi hasil ternak sapi ada dua bela pihak yang 

terlibat didalamnya, yaitu pemilik modal dan pemelihara sapi. Pemilik modal 

adalah orang yang memiliki sapi sedangkan pemelihara adalah orang yang 

melakukan pekerjaan untuk membantu pemilik sapi untuk memelihara sapi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sapi dan pemilihara sapi diperoleh 

suatu data bahwa ada beberapa alasan terjadinya kerjasama bagi hasil ternak sapi, 

yaitu: 
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a) Pemilik sapi 

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak  

Bahar, ia mengemukakan bahwa “bagi hasil merupakan kerjasama untuk 

memperoleh keuntungan satu sama lain. Saya memiliki banyak sapi 

sehingga membutuhkan orang lain yakni pengelola untuk memelihara sapi 

saya. Dari kegiatan ini saya berharap sapi yang diberikan kepada 

pengelola yang tidak memiliki modal bisa membantu kebutuhan sehari-

hari mereka” (wawancara dengan Bahri) 

Dari pernyataan beliau peneliti dapat memahami bahwa bagi hasil 

yang beliau lakukan tidak hanya untuk penambahan penghasilan dan 

meringankan bebannya dalam meawat sapi, tetapi juga untuk menolong 

masyarakat sekitar yang kurang mampu dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 

b) Pengelola sapi 

Menurut ibu Marina “usaha bagi hasil dari kerja sama peternakan 

sapi ini sudah dari turun temurun, dari orang tua terdahulu hingga 

sekarang. Maka dari itu di daerah kami ini banyak  yang bekerja sebagai 

pengelola sapi meskipun  penghasilannya tidak begitu banyak tetapi cukup 

membantu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari”  (wawancara dengan 

Marina). 

Berdasarkan pernyataan dari pengelola peneliti dapat simpulkan 

bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil di Kecamatan Sinjai Borong 

Kabupaten Sinjai terkhusus pada Desa Bonto Sinala sebagai salah satu 
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sample, merupakam kerjaan yang turun temurun dilakukan oleh sebagian 

masyarakat disana. 

Dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti, 

masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong dalam menjalankan sistem bagi 

hasil merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan. 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam kerja 

sama ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang memberikan 

keuntungan bagi masyarakat. 

C. Sistem bagi hasil yang diatur dalam  fiqh Islam 

Pada dasar keuntungan  merupakan hal yang sangat penting karena 

manusia selalu mencari keuntungan kerena dalam keadaan apapun manusia 

ingin mendapat semua yang menyangkut timbal balik dari apa yang dilakukan. 

Prinsip perhitungan yang digunakan adalah persentasi dari hasil 

sebagaimana Nurhayati Wasilah (2009:71) menjelaskan bahwa usaha yang 

belum jelas hasilnya di masa depan atau tidak dapat dipastikan maka dilarang 

meminta hasil yang besarnya dan ditentukan terlebih dahulu.  

Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah 

pihak. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan maka porsi 

pembagiannya menjadi 50:50 

1) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; 

2) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. 
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a. Pembagian nisbah/keuntungan dari pengelolaan sapi jantan 

Menurut Sarina “Pembagian dilakukan dengan menghitung modal 

dan harga jual sapi, selanjutnya dari harga jual itu dikurangi dengan 

modalnya. Sisanya itu merupakan keuntungan dari penjualan sapi yang 

akan dibagi 50:50” (wawancara dengan Sarina).  

Misalnya harga beli sapi Rp8.000.000 lalu dibutuhkan proses 

pemeliharaan  selama 3 tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga 

Rp18.000.000. Disinilah dihitung berapa modal pemilik sapi Rp8.000.000 

berarti tersisa Rp10.000.000 yang menjadi keuntungan antara pemilik sapi 

dan pengelola yang dibagi 50:50. 

b. Pembagian keuntungan dari pemeliharaan sapi betina 

Menurut Rostina, “pembagian dari sapi betina berbeda dengan sapi 

jantan, pembagian keuntungan dilakukan jika sapi betina melahirkan anak 

pertama selama dirawat oleh pengelola. Dalam perjanjian diawal antara 

pengelola dan pemilik sapi menyetujui jika kelahiran sapi pertama 

diberikan kepada pemilik sapi kemudian kelahiran kedua diberikan kepada 

pengelola begitupun kelahiran selanjutnya seperti itu” (wawancara dengan 

Rostina). 

Dalam proses pemeliharaan pada seekor sapi jantan, tata caranya sama 

seperti sapi betina, namun yang menjadi pembedanya adalah pada 

keuntungannya. Pada seekor sapi jantan, apabila sapi tersebut dijual maka 

modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi akan dikembalikan terlebih 

dahulu, kemudian sisanya yang menjadi keuntungan dibagi dua antara 
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pemilik sapi dan pengelola sedangkan pada seekor sapi  betina 

keuntungannya pada anak sapi yang lahir. 

Kerja Peternakan Sapi  Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai 

Kegiatan usaha bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Bonto Sinala adalah bagian hukum Islam dibidang muamalah yang mengatur 

perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan ekonominya, sedangkan 

kegiatan dalam bentuk Islam kerja sama dalam  kegiatan usaha. Dalam hal 

kerja sama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur‟an yang berhubungan 

dengan perjanjian, yaitu Al-Aqdu‟ (akad) dan al-ahdu‟ (janji).  

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonto Sinala dilakukan 

secara lisan dengan cara musyawarah antara pemodal dan pengelolah, awalnya 

pemodal yang menawarkan kepada pengelolah untuk dirawat sapinya atau 

pengelola yang meminta kepada pemodal untuk diberikan sapi agar dikelola lalu 

salah satu menyetujuinya, hal ini sudah sesuai dengan syarat Mudharabah yaitu 

ijab dan qabul. Dalam hal tersebut juga dijelaskan tentang presentasi bagi hasil 

yang didapat dikemudian hari dan juga menjelaskan tanggungan masing-masing 

mulai dari tanggungan pemodal menanggung biaya obat dan suntik sapi jika 

terkena penyakit dan tanggungan pengelola atas perawatan sapi.   

Kegiatan ternak sapi ini pada pelaksanaanya terdapat konsep kerja sama 

yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara‟ selama kegiatan tersebut tidak 

bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antar 

individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama ternak sapi tersebut 

terjalin ikatan ijab qobul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni 
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pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyatakan modalnya 

berupa hewan sapi kepada orang yang biasa menjalankan kerja sama ternak sapi 

tersebut. Kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari 

perjanjian perikatan terhadap objeknya. Bentuk perjanjian dibagi dua macam yaitu 

perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-

Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 282: 

ِييََ اٱلَّذ َُ يُّ
َ
أ ََيََٰٓ سَمّّا جَلَٖوُّ

َ
َأ ِٓاَْإذَِاَتدََاينَتُهَةدَِييٍَۡإلَََِٰٓ ٌُ َۚفََءَاوَ هُِ ََٱكۡتُتُ ٌَكُهَۡكََتبُُِۢ وَلَۡۡكۡتُبَةذيۡ

َِ ََٱمۡعَدۡلِ َة ٍُ نَيكَۡتُبََكَىَاَعَنذىَ
َ
بََكََتبٌَِأ

ۡ
َۚوَلَََيأَ ُ ِيفنَۡيَكۡتبَُۡوَلُۡۡىۡنلََِِٱللّذ ََوَلۡۡتَذقََِٱلَۡۡقَُّعَنيٍَََِۡٱلَّذ َٱللّذ

ٍَُ َشَيََۡۥرَبذ ٍُ ٌۡ يِاَۚفنَنَِكََنَََٔاَوَلَََيَتۡخَسَۡوِ ََٱلَۡۡقَُّعَنيٍَََِۡٱلَّذ َِ َُ َ نَيىُِلذ
َ
وَۡلَََيسَۡتَطِيعَُأ

َ
وَۡضَعيِفًاَأ

َ
اَأ ًُ سَفيِ

ٍَُ ََِۥفنَۡيُىۡنلَِۡوَلُِّۡ َْوَََٱمۡعَدۡلِ َة ُِدُوا فنَنَِمذََٱسۡتشَۡ ُِيدَييَِۡوِيَرجَِّامكُِهَۡ  َفَرجَُلَٞوَََهَۡشَ تاَنَِيكًَُِاََرجَُنيَۡنِ
َ
َٱمۡرَأ

نََوِيََ ِۡ يَترَۡضَ دَاءَِٓمِىذ َُ ىَاََٱلشُّ ُُ َٰ َإحِۡدَى ىَاَفَتُذَكّرَِ ُُ َٰ َإحِۡدَى نَتضَِلذ
َ
خۡرَىََٰۚأ

ُ
بَََٱلۡۡ

ۡ
دَاءَُٓوَلَََيأَ َُ َوَاََٱلشُّ إذَِا

َوَلَََتسََۡ ْۚ اِ أَََدُعُ ًً َكَتِ وۡ
َ
َأ ا ًً َصَغِ هُِ نَتكَۡتُتُ

َ
َْأ ِٓا جَنٍََِِإلََََِٰٓىُ

َ
َأ ََۚۦ كۡسَطَُعٌِدَ

َ
َأ َٰمكُِهۡ َِذَ هََٰدَةََِٱللّذ َلنِشذ مَُِ كۡ

َ
وَأ

دۡنَََٰٓ
َ
ََوَأ لَذ

َ
َأ ٌَاحٌ َعَنيَۡكُىۡجُ َفنََيۡسَ ٌَكُهۡ َةيَۡ ا َُ َتدُِيرُونَ ةا َحَاضَِِ َتجََِٰرَةً َتكَُِنَ ن

َ
َأ ٓ َإلَِذ ْ ِٓا َترَۡتاَةُ لَذ

َ
أ

ُِدُوٓاَْإذَِاَتَتَايَعۡتَُ شۡ
َ
اَۗوَأ ََ ٍََُهَۚۡتكَۡتُتُِ اَِْفنًَِذ ُِيدَٞۚوَإًِتَفۡعَنُ َكََتبَِٞوَلَََشَ َةكُِهََۡۗۥوَلَََيضَُآرذ َ َوَََفُسُِقُُۢ اِٱْللّذ لُ َٱتذ

َۗوَيُعَنّىُِكُهَُ ُ َُوَََٱللّذ ءٍَعَنيِهََٞٱللّذ َشََۡ َةكُِلِّ
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282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali 

jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu 

 

Firman disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia 

hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, yang dihadiri oleh beberapa 

orang atau saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan 

perikatan. Kemudian dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilakukan tidak 

secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai barang jaminannya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Bonto Sinala, penulis 

mendapat data bahwa pelaksanaan kerja sama ternak sapi pada prinsipnya semata-

mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat pada umumunya 
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melakukan kerja sama tersebut dengan perjanjian lisan yang dilakukan oleh kedua 

belah pihak mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai sebagai berikut: 

a) Asas kejujuran, dalam melaksanakan kegiatan kerjasama ternak sapi 

tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab 

antara kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. 

b) Asas keadilan, keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik 

moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam 

pengungkapan kehendak dan kedaan. 

c) Asas kerelaan, kegiatan ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela 

tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

d) Asas kebebasan, kegiatan ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela 

tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Bonto 

Sinala modal yang diberikan berupa sapi, kemudian membagi keuntungan 

dengan perjanjian membagi anak dari hewan tersebut, atau dapat juga berupa 

dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi. Kegiatan seperti ini tentu tidaklah 

melanggar Syari‟ah Islam sebab banyak sisi manfaatnya yang dapat diperoleh 

dari transaksi tersebut, diantaranya tolong menolong antar sesama (ta‟awanu) 

dan nilai-nilai persaudaraan (ukhuwah). Dalam pelaksanaan perjanjian  juga 

dijelaskan bahwa misalkan hewan yang dipelihara sakit dan mati maka 

kerugiannya ditanggung pemilik hewan tersebut. 
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Melihat dari uraian diatas menurut penulis pelaksanaan kerjasama 

ternak sapi di Desa Bonto Sinala sesuai dengan ajaran Islam. 

Dengan adanya kerjasama peternakan sapi cukup membantu 

perekonomian masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong, karena pekerjaan 

itu merupakan salah satu matapencaharian di sana.  

a. Seperti yang telah dikatakan oleh Bahar selaku pemilik sapi, “Saya 

memiliki beberapa sapi yang perlu dirawat, dan saya membutuhkan 

tenaga bantuan agar sapi ternak saya terurus dan paling tiba membuka 

lapangan kerja kepada msyarakat disekitar yang membutuhkan 

tambahan penghasilan di rumah tangganya. Paling tidak secara tidak 

langsung saya membantu mereka dan mereka membantu saya” 

b. Menurut Mariska, “Bagi hasil dalam perjanjian kerjasama peternakan 

sapi ini cukup membantu saya dan suami dalam pemenuhan  kebutuhan 

sehari-hari” 

Dari yang diuraikan oleh pemilik sapi dan pengelola dapat peneliti 

simpulkan bahwa bagi hasil kerjasama peternakan sapi ini membawa sedikit 

perkembangan untuk perekonomian masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari pembahasan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil: 

1. Pada umunya sistem bagi hasil di desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai 

Borong dilaksanakan dengan tujuan saling tolong menolong untuk kerja 

sama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana 

dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skil sehingga mereka 

dapat melakukan kerja sama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 

Masyarakat di Kecamatan Sinjai Borong dalam menjalankan sistem bagi 

hasil merupakan kebiasaan yang sudah lama dilakukan.Bagi hasil 

nisbah/keuntungan dari peternakan sapi: 

a. Pembagian nisbah/keuntungan dari pengeloaan sapi jantan 

Misalnya harga beli sapi Rp8.000.000 lalu dibutuhkan proses 

pemeliharaan  selama 3 tahun kemudian sapi tersebut dijual dengan harga 

Rp18.000.000. Disinilah dihitung berapa modal pemilik sapi Rp8.000.000 

berarti tersisa Rp10.000.000 yang menjadi keuntungan antara pemilik sapi dan 

pengelola yang dibagi 50:50. 

b. Pembagian keuntungan dari pemeliharaan sapi betina 

Dalam proses pemeliharaan pada seekor sapi jantan, tata caranya sama 

seperti sapi betina, namun yang menjadi pembedanya adalah pada 

keuntungannya. Pada seekor sapi jantan, apabila sapi tersebut dijual maka 



58 
 

58 
 

modal yang dikeluarkan oleh pemilik sapi akan dikembalikan terlebih 

dahulu, kemudian sisanya yang menjadi keuntungan dibagi dua antara pemilik 

sapi dan pengelola sedangkan pada seekor sapi  betina keuntungannya pada 

anak sapi yang lahir. 

2. Praktek bagi hasil perjanjian kerja sama peternakan sapi dari pandangan 

hukum Islam: 

Kegiatan ternak sapi ini pada pelaksanaanya terdapat konsep kerja 

sama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh syara‟ selama kegiatan tersebut 

tidak bertentangan kepada nilai-nilai syariat Islam. Pada konsepnya, dimana 

antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerja sama ternak sapi 

tersebut terjalin ikatan ijab qobul yang menimbulkan akibat hukum dari 

kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam 

menyatakan modalnya berupa hewan sapi kepada orang yang biasa 

menjalankan kerja sama ternak sapi tersebut. Kemudian dari perikatan tersebut 

menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya. 

Bentuk perjanjian dibagi dua macam yaitu perjanjian dalam bentuk tertulis dan 

perjanjian dalam bentuk lisan. 

B. Implikasi Penelitian 

Dengan adanya uraian diatas maka penulis dapat memberikan 

masukan atau saran untuk menjaddi bahan pertimbangan. Praktik bagi hasil 

perjanjian kerjasama peternakan sapi yang hingga sekarang ini masih dalam 

bentuk lisan, kedepannya sudah perlu dibuat dalam bentuk tertulis agar kedua 

belah pihak dalam menjalankan kerjasama ini lebih rinci menafsirkan maksud 
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dari kedua belah pihak seperti mengenai pembagian hasil, proses, tanggungan 

dan resiko bila terjadi kerugian sehingga akad kerjasama dengan konsep 

mudharabah ini membawa manfaat dan berkah bagi kedua belah pihak. 



   
 

60 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Qur’an: 

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Bandung: CV Diponegoro, 

2008. 

Buku: 

A.Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Depok: Raja 

Grafindo Persada, 2017. 

Ahmad Saiful Umam, Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau 

Dengan Akad Mudharabah, skripsi. Surabaya: fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam, 2019. 

 

Al Hadi, Azam, Abu.Fikih Muamalah Kontemporer. Depok: Rajawali Pers,2017 

Antonio, Syafi‟I, Muammad. Bank Syariah:dari Teori dan Praktik. Jakarta:Gema 

Insani Press, 2001. 

Anwar, Syamsul.Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007. 

Ashary, Tahir, M. Bahan Kuliah Hukum Perikatan Islam. Universtas Indonesia: 

16 februari 1998. 

Badrulzaman, Darus, Mariam. Aneka HukumBisnis.Bandung, Alumni Bandung, 

1994. 

Bima Maulana Ibrahim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama 

Kelompok Kambing Bergulir Di Desa Ngengor Kabupaten Madiun,skripsi. 

Surabaya: fakultas Syari‟ah Dan Hukum,2018. 

 

Bungin, Burhan. Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada media group, 

2008. 

Djamil, Fathurrahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di 

Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta, Sinar Grafika, 2012. 

Dwi Caya Puspitawaty, Tinjauan Yuridis Teradap Perjanjian Kerjasama Antara 

PT.Paloma Shopway Dengan Departemen Store,skripsi. Bandar Lampung: 

fakultas Hukum, 2018. 

Epi Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun 

Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera 

Selatan,skripsi. Yogyakarta: fakultas Syari‟ah, 2008. 

 



   
 

61 
 

Ratih Apriliana Dewi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara 

Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi, skripsi. Lampung: 

fakultas Syari‟ah, 2017. 

Yuriza Ahmad GustinaMuthe, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi 

Dalam Peternakan Sapi Di DesaLobu Rampah Kecamatan Marbau 

Kabupaten Labuhan Batu Utara, skripsi. Medan: fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam 2018. 

Hamsir, Teori dan prospek  sistem mudharabah pada perbankan syariah. 

Hasibuddin dan Akil, Materi Kuliah Syariah. Makassar,2013. 

http://id.wikipedia.org/wiki/peternakan, diunduh pada tanggal 21 juni 2020. 

Imam Al-Qurtubi Jami‟ Li Ahkamil Qur‟an, Pengtahqiq Muhammad Ibrahim Al-

Hifwani Pengtarjih, Mahmud Hamid Ustman, Tafsir Al-Qur‟tubi Tafsir 

Ayat-Ayat Hukum fii Zilalil Qur‟an. 

Khir, Kamal,dkk. (2008), op.cit., hlm.194-195. Setengah ahli ekonomi Islam 

seperti Muhammad Baqir al-Sdar, menganjurkan supaya bank menerima 

tanggung jawab jaminan ini secara sukarela, demi memelihara kepentingan 

pendeposito, karena bank hanya sebagai pengantara antara pemodal dan 

rekan kongsi aktif. Silahkan lihat al-Sadr (1990), al-Bank al-La Ribawi Fi 

al-Islam, Beirut: Dar al-Ta‟ruf li al-Matbu‟at, hlm.32-33. 

Kusumawardani, Tria. Kusumawardani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi 

Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi, Lampung. 

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta : Kencana, 2006. 

Miru, Ahmad. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2011. 

Misbahuddin, E-commerce danHukum Islam. Makassar: Alauddin University 

press: 2012. 

MitiYarmunida dan Wulandari. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerja 

sama Pemeliharaan hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah, 2018. 

Muhamad, Bisnis Syariah.  Depok : Rajawali Pers, 2018. 

Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012. 

Rahmatiah, Fiqih jinayat I. Makassar : Alauddin Universitas Press, 2014. 

http://id.wikipedia.org/wiki/peternakan


   
 

62 
 

Samadani, Adil, H.U. Dasar-Dasar HukumBisnis. Jakarta, Mitra Wacana Media, 

2013. 

Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Yogyakarta, Sinar Grafika, 

2001. 

Sampurna,I Putu, Ternak Besar. Jakarta, SalembaEmpat, 2018. 

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

Supardin, Materi Hukum Islam. Makassar: Alauddin University Press, 2001. 

Silondae, Akbar, Arus dan B. Ilyas, Wirawan. Pokok-pokok hukum Bisnis. Jakarta, 

Salemba Empat, 2011. 

Syamsuddin, Paradigma Metode Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif). Makassar 

: Shofia, 2016. 

Wahyuddin, dkk. Pendidikan Agama Islam. Surabaya:  Grasindo, 2009. 

Ya‟qub, Ibn, Muhammad, al-Din, Majd, Abadyy, Fayruz.al-Qamus al-Muhit. 

Beirut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

63 
 

RIWAYAT HIDUP 

Nur Reyztafrigi Andayani lahir di Makassar, 29 Mei 1998 dari 

Pasangan Ikhwan Bashori dan Nur Asrida Devi merupakan 

anak pertama dari tiga bersaudara yang bertempat tinggal di 

Bulukumba. Penulis pertama kali mengenyam dunia 

pendidikan di TK Teratai, kemudian melanjutkan ke tingkat 

SD Negeri 98 Bontomanai pada tahun 2004, kemudian 

melanjutkan pendidikannya di SMPN 3 Bontomanai dan tamat 

di tahun 2013 dan lanjut ke SMK Negeri 1 Bulukumba mengambil jurusan Akuntansi. 

Setelah tamat di SMK Negeri 1 Bulukumba penulis melanjutkan pendidikannya di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai tempat menuntut ilmu melalui 

jalur mandiri pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada 

Fakultas Syariah dan Hukum. 


