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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث
 Jim J Jc ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain „ Apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ؼ

 Qof Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wau W We ك

 Ha H Ha ق
 Hamzah _‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء )yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 
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2. Vokal  

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Kasrah I I اَ  fatḥah A A اَ 

 ḍammah U U اَ 

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  

      
 
 
 
 
Contoh: 

 kaifa:     كَيْفَ  

كْؿَ قَ        :haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

 

 

 

 

Contoh:    

 māta : مَا تَ 

 ramā : رَ مَى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan Yāʼ Ai a dan i ىَيْ 

 fatḥah dan Wau Au a dan u ىػَوْ 

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yāʼ ᾱ a dan garis di atas ا |  َى

 kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di bawah و
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 qīla : قػَيْلَ 
 yamūtu : يََوُْ تُ 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah , kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

 Rauḍah Al-Aṭfᾱl:        رَكْضَةُ الَْ طْفَاؿ 

  Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah:    ا لْمَدِ يػْنَةُ الَفَا ضِلَةُ  

 Al-ḥikmah :             ا لِْكْمَةُ  

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd  ّا) ),  dalam trasliterasi ini di lambangkan  dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

ابػَّنَ رَ َ    : Rabbanᾱ    

نَا  Najjaīnā :    نَََّيػْ

 al-ḥaqq :  الَْْق  

 nuʼʼima :  نػُعِّمَ 

 ʻaduwwun :   عَدُ ك  

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

kasrah )ْى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,)س 

Contoh: 
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ىَ   ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :     ع ل 

 ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :    ع ر َبٌّى

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال 

(alif lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung  yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :       الَزَّ لْزلََةُ 

 al-falsafah : الْفَلْسَفَةُ 

 al-bilād :            الَْبِلَادُ 

7. Hamzah  

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

hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 

diawal kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

تَأْ مُرُكْفَ          : ta’murūn 

            al-nauʽ :            الَْنػَّوْءُ 
 syaiʼ:           شَيْء  

 umirtu :           أمِرْتُ  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
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sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah  )الله( 

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

huruf  lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), transliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

وِ  وِ     dἷnullāh  دِيػْناُ للّّٰ  billāh   باِللّّٰ

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitersi dengan hurf  (t). Contoh:   

وِ                   .hum fī raḥmatillāh  هُُْفِيػْرَحَْْةِاللّّٰ

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

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

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

Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 

a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 
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SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa 

Arab: 

 صفحة =   ص 
 بدكف مكاف =   دـ 
 صلى الله عليو ك سلم =   صلعم 
 طبعة =   ط 
 بدكف ناشر =   دف 
=  الخ  الَ اخره          \ الَ  اخرىا   
 جزء =   ج 
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ABSTRAK 

Nama   : Nurlaila Amir 

Jurusan  : Hukum Ekonomi Syariah 

Nim   : 11000116013 

Judul   :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen 

                          Padi Di   Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupaten  

                           Sidrap 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah, bagaimana tinjauan hukum Islam 

mengenai sistem upah buruh panen padi di desa ajubissue kecamatan pituriawa 

kabupaten sidrap. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa 

sub masalah, yaitu, 1) Bagaimana sistem upah buruh panen padi di Desa 

Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupten Sidrap? 2) Bagaimana ketentuan 

hukum Islam mengenai sistem upah buruh? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) deskriptif 

kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis empiris 

dan teologis normatif, kemudian sumber data primer yaitu wawancara yang 

dilakukan di Kecematan Pitu riawa Kedua sumber data sekunder yaitu bersumber 

dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Sistem upah buruh panen padi yang ada 

di Desa Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yaitu 8:1 pemilik 

sawah mendapatkan 8 karung dan buruh mendapat 1 karung buruh kombet 7 orang 

yang mempunyai tugas masing- masing apabila dalam sehari buruh mendapat 200 

karung akan dikalikan 4000 dan jumlahnya dibagi 6 maka setiap buruh mendapat 

133000 per hari beda dengan operator yang mendapat 400.000 per hari karena 

hitungannya 2000 dikali 200 upah diberikan setelah penjualan padi. sistem 

pemgupahan ini berdasarkan adat masyarakat setempat yang keberadaannya telah 

dipertahankan dengan alasan bahwa upah buruh panen padi tersebut telah 

seimbang. 2) Ketentuan hukum Islam mengenai sistem upah buruh dilihat dari 

sistem pelaksanaanya sudah jelas yaitu dilihat dari akadnya, orang yang 

melakukan akad di desa ajubissue sudah sama-sama dewasa dan berakal sehat, 

kemudian ijab dan qabulnya sudah jelas antara pemilik sawah dan buruh, dan 

obyek ijarah telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis pekerjaannya telah 

dijelaskan. maka dapat dikatakan sudah sah karena didalamnya terdapat unsur 

tolong-menolong, saling percaya, dan kerelaan diantara kedua belah pihak. 

Implikasi penelitian ini, 1) Kepada pemilik kombet (mobil pemanen padi) 

hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan 

secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian yang dilakukan 

kepada para buruh terutama tentang pemenuhan hak-hak buruh harus diperhatikan 

lagi dan nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah buruh. 2) kepada para 

buruh hendaknya dalam melakukan pekerjaan dengan baik harus bersungguh-

sungguh dan bekerja dengan ikhlas juga amanah dengan tidak menyianyiakan 

kepercayaan pemilik komber, agar tidak terjadi perselisihan antara buruh dan 

pemilik kombet dengan modal kepercayaan tersebut pemilik kombet akan terus 

mengontrak buruh untuk bekerja di mobilnya setiap kali musim padi telah tiba. 

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Sistem Upah, Buruh 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Islam sebagai way of life mengatur segala aspek kehidupan manusia secara 

komprehensif sehingga harus dilaksanakan secara kaffah, termasuk dalam hal 

upah mengupah. Persoalan upah-mengupah tidak pernah lepas dari kehidupan 

muamalah dan menjadi masalah yang penting serta berdampak luas. Apabila 

pekerjaan tidak memperoleh upah yang adil dan pantas, maka akan berpengaruh 

terhadap standar penghidupan mereka dan lebih luas sampai kepada Negara. Islam 

menawarkan suatu penyelesaian yang tepat atas masalah upah dengan 

mengunggulkan dimensi duniawi dan ukhrowi, tanpa harus melanggar hak-hak 

yang seharusnya diterima oleh para pelaku
1
 Makna syariat sesungguhnya 

mengandung dua arti pertama, seluruh ajaran agama yang mencakup aqidah, 

ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dengan Allah dan mencakup 

juga urusan keluarga, masyarakat, umat bahkan negara.
2
 

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Quran dan hadis, 

yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Produk 

pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi- materi hukum berdasarkan 

kebutuhan masyarakat.
3
 

 

 
 

1
A.Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 256. 

2
Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia”, Jurnal Qadau, Vol 4, no. 

2(2017): h. 316. 
2
Supardin, “Produk Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal Al-Qadau, Vol 4, no. 

2 (2017): h. 224. 
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Hukum Islam mengenal akad ijarah, yaitu akad untuk mengambil manfaat 

dengan kompensasi dan dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk 

barang atau upah mengupah dalam bentuk tenaga atau jasa Besaran upah yang 

diberikan kepada pekerja harus diketahui dengan jelas sehingga tidak merugikan 

pihak manapun dan memenuhi prinsip pengupahan dalam Islam 
4
 

Islam adalah agama yang universal menganjurkan umatnya dengan 

keyakinan untuk selalu berusaha dan tidak terus berpangku tangan demi 

mengharapkan rezeki dan ridhonya Manusia diharapkan untuk terus berikhtiar 

mencari karunia Allah Swt dimuka bumi ini, karena sejatinya manusia adalah 

makhluk sosial yang saling membuthkan satu sama lain.
5
 Manusia sebagai 

makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antara manusia lainnya inilah yang biasa 

disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status dan kedudukan sebagai 

tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.
6
 

Manusia secara kuadrati mempunyai kebutuhan untuk hidup bertahan dan 

berkesinambungan. Untuk itu tuhan yang maha luas kebaikannya (Al-Barru) 

dengan penuh kasih sayang menganugrahkan segala nikmat yang bermanfaat 

melalui rahmatnya.
7
 Untuk itu manusia harus berbuat baik dengan memanfaatkan 

sebaik mungkin segala apa yang dianugrahkan tuhan.
8
 

 

 
4
Sayid.Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h.203. 

5
Gusnar Zain, Manusia dan Agama Dalam Persfektif Islam (Yogyakarta: Imam Bonjol 

Press, 2017), h.123. 
6
Nila Sasrawati, “Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat”, Jurnal 

Iqtishady Vol 2, no. 1(2020), h. 22. 
7
Dudung Abdullah, “Al-Qur’an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term “Al-Bir”)”, 

Jurnal Al Daulah Vol 6, no.1(2017), h. 1. 
8
Dudung Abdullah, “Al-Qur’an dan Berbuat Baik (Kajian Tematik Term “Al-Bir”)”, 

Jurnal Al Daulah Vol 6, no.1(2017), h. 3. 
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Manusia diberikan amanah untuk berperan ganda sebagai khalifah Allah 

dan sebagai hamba Allah yang harus mampu disinerjikan secara seimbang dalam 

hubungan vertikal kepada sang pencipta (habl min Allah) dan hubungan 

horizontal kepada sesama manusia (habl min al nas) serta makhluk lainnya di 

alam raya ini.
9
 

Kenyataan hidup bahwa manusia itu sesungguhnya tidak sendiri, manusia 

hidup berdampingan dan bahkan berkelompok dan sering melakukan hubungan 

antara sesamanya. Hubungan tersebut berkenaan dengan kebutuhan hidup 

manusia yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri, selain itu kebutuhan hidup 

manusia bermacam-macam tergantung dari hasil yang di peroleh melalui daya dan 

upaya yang dilakukan. Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya 

dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan baik di bidang pendidikan, hukum, 

politik, keamanan, kesehatan, ekonomi dan lainnya. seperti pada bidang ekonomi 

banyak hubungan yang dapat terjadi seperti jual beli, bagi hasil, pinjam 

meminjam, gadai, utang piutang, sewa menyewa atau upah mengupah.
10

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap individu 

memerlukan bantuan dari individu lainnya untuk bertahan hidup, berkembang 

biak, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Setiap 

individu memiliki perannya masing-masing sebagian dari mereka menjadi orang 

yang memberi pekerjaan dan memberi upah sebagian lagi menjadi pekerja atau 

buruh yang menerima hasil setelah memberi bantuan tenaga yaitu upah. 

9
Dudung Abdullah, “Konsep Manusia Dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis tentang Makna 

dan Eksistensi)”, Jurnal Al Daulah Vol 6, no.2(2017), h. 341. 
10

Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam ,Edisi 
Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11. 
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Upah di dalam Literatur fikih disebut dengan ajarah yang dengan syarat- 

syarat yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan 

tidak merugikan salah satu pihak baik pemilik sawah maupun buruh agar tercipta 

kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari 

adanya ketentuan ini karena sistem upah buruh harus sesuai dengan ketentuan 

ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan pada kenyataannya sering 

terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma 

tersebut sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para 

buruh terhadap upah yang diterimanya 
11

 

Upah dalam Islam yang dikenal dengan sebutan imbalan atau yang 

diistilahkan sebagai ijarah. Namun istilah tersebut juga dapat diartikan sebagai 

sewa menyewa. Tetapi yang dimaksud ijarah disini bukan hanya pemanfaatan 

branng saja melainkan juga pemanfaatan tenaga/jasa yang disebut upah 

mengupah. Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadhu (pengganti) dan 

tsawab (pahala) dan disebut juga dengan ajru (upah). Dalam syara’ ijarah 

merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dan kopensasi
12

 

Tujuan diisyaratkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan 

kepada umat dalam pergaulan hidup seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat 

bekerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang, 

dengan adanya ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang yang 

tidak memiliki kombet (mobil pemotong padi) tapi memerlukannya, dipihak lain 

 

 
 

11
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:Raja Grapindo Persada, 2002), h. 50. 

12
Sabiq Sayid, Fiqh Muamala (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), h. 16. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

ada yang mempunyai kombet dan memerlukan uang. Dengan transaksi ijarah 

kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. 

Setiap orang yang bekerja pada prinsipnya akan mendapat imbalan dari 

apa yang dikerjakannya dan masing- masing tidak akan dirugikan. Hukum dalam 

konteks hukum Islam berarti mencegah atau menolak. Hukum Islam harus 

mencegah ketidakadilan, kedzoliman dan segala bentuk penganiyayaan.
13

 

Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Allah swt. berfirman dalam 

QS al-Jatsiyah/45:22 

 

                            

 

Terjemahnya: 
 

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar 

dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak 

akan dirugikan.
14

 

 

Ayat tersebut menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja 

sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada 

pengurangan dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika 

ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsi 

mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat diatas juga 

memperjelas bahwa upah setiap orang harus berdasarkan kerjanya dan 

 

 

 

 

 

 

 
13

Abdi Wijaya, “Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi Konstitusi 

Indonesia”, Jurnal Al Daulah Vol 7, no. 2(2018), h. 235. 
14

Kemenrtian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 
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2015), h. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

sumbangsinya dalam kerjasama.Untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak 

lebih dari apa yang telah dikerjakannya.
15

 

Tidak adanya keterampilan dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan 

yang lebih layak membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seorang pekerja 

(buruh). Pengertian buruh yang berkembang dalam masyarakat itu lebih sempit, 

buruh berdasarkan pemahaman masyarakat pekerjaan kasar yang hanya 

mengandalkan kekuatan otot mereka dalam mencari sesuap nasi. Bagi para buruh, 

upah merupakan sumber utama penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

keluarganya. Besar kecilnya upah akan sangat menentukan kelangsungan hidup 

sekaligus ukuran kepuasan dan kesejahteraan mereka. Pencapaian kepuasan dan 

kesejahteraan mereka tercermin kemampuan daya beli dari upah yang mereka 

terima dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka.
16

 

Desa ajubissue merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam dan 

berpenghasilan dari hasil pertanian (sawah). Tetapi, tidak semua penduduknya 

memiliki lahan untuk pertanian mereka, melainkan hanya bekerja jika pemilik 

lahan mengundangnya untuk menanam atau pada saat memanen saja. Adapun 

akad mattarima gaji merupakan sebutan kebiasaan masyarakat suku bugis untuk 

menyebut akad ijarah (upah). 

Ketika musim panen tiba dan pemilik sawah tidak mampu memanen padi 

sendiri, maka pemilik sawah sangat membutuhkan tenaga kerja untuk 

memudahkan memanen padinya tersebut. Dalam masyarakat desa Ajubissue 

 

15
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 1 

(Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 45. 
16

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
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seiring berkembangnya zaman dimana dulunya masyarakat ketika panen hanya 

menggunakan cara tradisional saja yakni mulai dari massangking, massampa, 

maddaros, candu, sampai pada akhirnya sekarang sudah menggunakan 

kombet/mobil pemanen padi atau yang biasa disebut oto passangking. Jadi, 

pekerja lebih dimudahkan dengan bantuan alat canggih tersebut sehingga padi 

bisa langsung dikemas kedalam karung. 

Berdasarkan pengamatan awal penulis upah yang diterima hanya berupa 

gabah namun seiring berjalannya waktu kini upah yang diterima sudah berupa 

uang. Setelah selesai memanen padi, pemilik kombet mengambil beberapa karung 

dari hasil panen setiap sawah yang dipanennya misalkan setiap 9 karung yang 

dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka keluar 1 karung sebagai upah kombet 

yang dalam suku bugis dikenal sebagai (saro oto) dan dari hasil itulah yang 

dikumpulkan dan dijual kepada pemilik pabrik gabah dan nantinya akan menjadi 

upah para pekerja kombet (mobil pemanen padi) dalam bentuk uang. Sistem 

pengupahannya yaitu tergantung dari kebijakan pemilik kombet (mobil pemanen 

padi) 

Sistem pengupahannya yaitu tergantung dari kebijakan si pemilik kombet 

apakah pengupahannya perhari, perminggu atau perbulan. Namun dalam sistem 

pengupahan buruh kombet(mobil pemanen padi), biasanya tidak merata misalnya: 

upah pekerja yang dibagian mesin atau operator kombet lebih tinggi daripada 

buruh lainnya. Karena buruh mobil panen padi tidak banyak hanya kisaran 5 

sampai 7 orang dengan tugas berbeda beda banyak sedikitnya upah yang diterima 

oleh para buruh tergantung banyaknya upah kombet (saro oto) yang dihasilkan. 
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Jika sawah yang mereka panen luas dan menghasilkan banyak dengan jumlah 

buruh yang sedikit maka upah yang akan didapatkan cukup banyak. Melihat 

kejadian tersebut kombet(mobil pemanen padi seharusnya lebih memperhatikan 

mengenai pembagian upah para pekerja pada saat penentuan upah harus 

disepakati kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa 

dirugikan, oleh karena itu pemberian upah haruslah yang adil dan seimbang 

karena upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi kebutuhan 

hidup para buruh dan keluarganya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik lebih lanjut untuk 

melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah 

Buruh Panen Padi Di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupaten 

Sidrap. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

 

1. Fokus Penelitian 

 

Fokus Penelitian dalam karya tulis ini adalah tinjauan hukum Islam 

terhadap sistem upah buruh panen padi di desa ajubissue kecamatan pituriawa 

kabupaten sidrap. 

2. Deskripsi Fokus 

 

a. Tinjauan 
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tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara 

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dan memiliki arti.
17

 

b. Hukum Islam 

 

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini 

berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk 

mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal 

maupun horizontal.
18

 

c. Upah merupakan imbalan yang diberikan terhadap jasa seseorang yang 

telah digunakan untuk suatu pekerjaan tertentu dan jumlah dari 

imbalannya tersebut telah disepakati bersama.
19

 

d. Buruh pada dasarnya manusia yang menggunakan tenaga dan 

kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik 

berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau 

pengusaha.
20

 

C. Rumusan Masalah 

 

Masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa 

 
 

17
Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 

10. 
18

Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang rasi Aksara Books, 2016), h. 4. 
19

Achmad S. Rucky, Menejemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan 

Perusahaan, Cet, II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 7. 
20

Ilham Ramathan Ismail, Statistik Upah Buruh Tani di Pedesaan (Jakarta: Badan Pusat 
Statistik, 2009), h. 34. 
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Kabupaten Sidrap. Untuk memudahkan dalam menjawab masalah pokok tersebut 

maka dirumuskan dua sub masalah, yaitu : 

1. Bagaimana sistem upah buruh panen padi di Desa Ajubissue Kecamatan 

Pitu Riawa Kabupaten Sidrap ? 

2. Bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai sistem upah buruh ? 

 

D. Kajian Pustaka 

 

Ariansyah Jaya Saputra, dalam skripsinya yang berjudul “Kerjasama 

Pengelola Lahan Pertanin Dalam Persfektif Ekonmi Islam” Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
21

 Penelitian 

ini membahas mengenai kerjasama masyarakat desa ngulak kecamatan 

sanggadesa kabupaten musi banyuasin yang dikenal dengan istilah paroan ialah 

kerjasama dalam bidang pertanian yakni padi yang rata-rata penduduknya 

sebagian besar pekerjaannya sebagai petani sawah. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah kerjasama pengelolaan lahan pertanian di desa ngulak 

kecamatan sangadesa kabupaten musi banyuasin sesuai dengan perfektif ekonomi 

Islam. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memfokuskan 

penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah buruh panen padi” dengan 

berpusat kepada sistem upah buruh tani setelah panen yang memfokuskan 

Tinjauan Hukum Islam di masyarakat desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa 

Kabupaten Sidrap. 

Ahamad Nur AlFarizi “Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Kotasari 
 

Kecamatan Pustaka Negara Kabupaten Subang” Fakultas Ekonomi Yogyakarta 
 

21
Ariyansyah Jaya Saputra, “Kerjasama Pengelola Lahan Pertanian Dalam Persfektif 

Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Ngulak, Kecamatan Sanggdesa, Kabupaten Musi 
Banyuasin”, Skripsi (Palembang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2016), h. 3. 
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Universitas Islam Indonesia.
22

 Pada penelitian ini membahas tentang upaya untuk 

meningkatkan hasil pertanian padi yang dilakukan oleh masyarakat desa kotasari. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap pendapatan petani di desa kotasari kecamatan 

pustakanegara kabupaten subang serta menentukan besar kecilnya pendapatan 

bersih yang akan diterima petani, yaitu luas lahan sawah, jumlah penggunaan 

pupuk, penggunaan pestisida cair, penggunaan tenaga kerja dalam satu musim 

tanam. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memfokuskan 

penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi” 

dengan analisis kasus di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap, 

sehingga kedua karya ini tidak sama. 

Anton Satria, “sistem upah buruh panen padi dalam persfektif hukum 

Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku 

Selatan, Sumatera Selatan)’’.
23

 Hasil penelitian ini menunujjukkan bahwa sistem 

pengupahannya adalah dengan padi/gabah. Adapun sistem pengupahannya yaitu 

yang pertama setiap Sembilan karung gabah yang dipenen maka buruh mendapat 

1 karung gabah dan apabila makan,minum,dan rokok ditanggung oleh pemilik 

sawah, kedua apabila makan, minum ,dan rokok dibawah sendiri oleh buruh maka 

buruh mendapat tambahan 1 karung upah gabah sebagai pengganti makan. Praktik 

pelaksanaan pengupahan buruh panen padi dengan sistem 9:1 yang terjadi di desa 

pagar dewa ini apabila dilihat dan dianalisis dari al-quran dan hadis, urf dan 

 

22
Ahmad Nur Al Farizi, “Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Kotasari Kecamatan 

Pustakanegara Kabupaten Subang”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2018), h. 9. 
23

Anto Sartia “Sistem upah buruh panen padi dalam perspektif hukum Islam studi kasus 

di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan, Sumatera Selatan” Skripsi 

(Yogyakarta: Fakultas Syariah, 2009), h. 8. 
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maslaha mursalah dengan sistem pengupahan buruh panen padi maka, sistem 

upah buruh panen padi di desa pagar dewa dapat dikategorikan sah dan dapat 

dibenarkan beda halnya dengan penulis yang akan diteliti yang lebih 

memfokuskan ke “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen 

Padi” dengan analisis kasus di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupaten 

Sidrap, sehingga kedua karya ini tidak sama. 

Siti Saroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Praktik Ijol 

Garapan (Studi Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten 

Tegal). Fakultas Syariah Universitas UIN Walisongo. penelitian ini membahas 

tentang praktik ijol garapan terjadi disebabkan karena petani yang meyewakan 

sawahnya untuk pembuatan batu-bata merah tidak mau menyewakan sawahnya 

kecuali dengan pembayaran sewa atau upah yang berupa manfaat (garapan sawah) 

yang bersifat sementara, dan tambahan uang yang telah disepakati guna 

mengganti kerugian tanah yang sudah berkurang.
24

 Beda halnya dengan penelitian 

yang dilakukan penulis yang memfokuskan penelitian “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Di Desa Ajubissue Kecamatan 

Pituriawa Kabupaten Sidrap” agar tidak terjadi kezoliman antara petani dan buruh 

sawah, sehingga kedua karya ini tidak sama. 

Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah 

Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten 

Purbalingga” Fakultas Syariah Universitas IAN Purwekerto penelitian ini 

membahas tentang sistem upah menurut borongan dan menurut waktu. Jumlah 
 

24
Siti Saroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sewa Praktik Ijol Garapan Studi 

Kasus di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, Skripsi (Fakultas Syariah, 
2016), h. 5 



13 
 

 

 

 

 

 

 

tenaga kerja pada PT Royal Korindah sebanyak 748 orang dengan besaran upah 

Rp. 52.500,-/hari. Upah yang diterima oleh tenaga kerja dalam waktu kerja 21 hari 

Rp. 1.102.500,-/ bulan melebihi ambang batas ketetapan upah minimum provinsi 

Jawa Tengah.
25

 Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yang 

memfokuskan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh 

Panen Padi Di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap” sehingga  

kedua karya ini tidak sama. 

Lahuda, “Tinjauan Fikih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen 

Padi Studi Kasus Desa Sumuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten 

Banyuasin” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang penelitian ini membahas tentang sistem pengupahan yang dilakukan 

oleh mayoritas penduduk desa semuntul yaitu 8:1 untuk para buruh satu 

sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Namun dalam keadaan tertentu atau padi 

yang akan dipanen ambruk masyarakat desa semuntul membayar upah buruh 

dengan uang berdasarkan kesepakatan.
26

 Beda halnya dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yang memfokuskan penelitian “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Di Desa Ajubissue Kecamatan 

Pituriawa Kabupaten Sidrap” sehingga kedua karya ini tidak sama. 

Aminatun, “Derep Sistem Upah Panen Padi Pada Masyarakat Desa 

Wundombolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari 

Hukum Islam” fakultas Syariah dan Hukum   IAN Kendari penelitian ini 
 

25
Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja 

Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga” Skripsi 

(Purbalingga:Fakultas Syariah, 2015), h. 6. 
26

Lahuda, “Tinjauan Fikih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi”, Skripsi 

(Palembang: Fak. Syariah dan Hukum IAIN Raden Fatah, 2017), h. 1. 
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membahas tentang sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun 

temurun setiap kali musim panen. Derep dimulai dengan adanya panggilan dari 

pemilik sawah kepada buruh, ngeret, ngedos, pengayaan, pengemasan 

penjumlahan, pembagian upah, dan pengangkutan. Pembagian upahnya 

menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh dengan upah 

gabah (padi) diawal akad pemilik sawah menyebutkan bahwa pembagian upahnya 

yaitu 1:8.
27

 Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan penulis yang 

memfokuskan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh 

Panen Padi Di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap” sehingga  

kedua karya ini tidak sama. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan diatas, penulis menentukan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

a. Untuk mengetahui sistem upah buruh panen padi di desa ajubissue kecamatan 

pituriawa kabupaten sidrap. 

b. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai sistem upah buruh. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun 

secara akademis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Praktis 
 

 

 

27
Aminatun, “Derep Sistem Upah Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundombolo 

Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam “, Skripsi (Kendari: 
Fak. Syariah dan Hukum IAIN Kendari, 2017), h. 2. 
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Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompoten dibidang hukum 

khususnya Hukum Ekonomi Syariah terutama bagi masyarakat dalam 

menyelesaikan masalah pada sistem pengupahan. 

b. Kegunaan Teoritis 

 

Sebagai sarana memperluas wawasan bagi pembaca terkhusus juga bagi 

penulis mengenai sistem pengupahan. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

 

A. Hukum Islam 

 

1. Pengertian Hukum Islam 

 

Hukum syara‟ menurut ulama ushul adalah doktrin (kitab) syari‟ yang 

bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau 

diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama 

fikih hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh Kitab syari‟ dalam perbuatan 

seperti wajib, haram dan mubah 
1
. Hukum Islam adalah aturan yang dibuat oleh 

Allah swt. Untuk hamba-hambanya baik yang berhubungan dengan kepercayaan 

maupun perbuatan untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Semua yang 

halal merupakan hal yang telah dinyatakan dan ditur sesuai syariat islam.
2
 

Hukum dan Islam merupakan sesuatu yang esensial yang mengendalikan 

sikap hidup penganutnya. Bila seseorang memeluk agama Islam maka secara ia 

otomatis mengakui hukum Islam dan ia wajib melaksanakannya dalam kehidupan 

pribadi maupun masyarakat.
3
 Islam jika dilihat dari pribahasa adalah muamalah, 

perhubungan hidup yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan 

ekonomi.
4
 

 

 
 

1
Barzah Latupono, Buku Ajar Hukum Islam, Edisi Revisi Islam (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2020), h. 2. 
2
Musyfika Ilyas, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Persfektif Maslahat”, Jurnal Al-Qadau 

Vol 4 no. 2 (2017), h. 362. 
3
Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam Di Indonesia” ,Jurnal Al-Qadau, Vol 4, no 2 

(2017), h. 318. 
4
Sohrah, “Prinsip Ekonomi Dalam Islam”, Jurnal Al-Qadau, Vol 1, no. 2 (2014), h. 80. 
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Hukum Islam telah mengatur format muamalah pada pembinaan hubungan 

sesama melalui pemenuhan segala macam kebutuhan, baik primer maupun 

sekunder. Aneka kebutuhan yang dipertukarkan melalui proses perdagangan dapat 

terealisasi baik dalam bentuk jual beli ataupun barter.
5
 

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi 

Muhammad saw. Membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. 

Hal tersebut dapat dilihat dan dibaca dalam Alquran dan Sunnah
6
 

2. Fungsi Hukum Islam 

 

Adapun fungsi hukum Islam antara lain: 

 

1. Fungsi Ibadah, fungsi utama hukum islam adalah untuk beribadah 

kepada Allah swt. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus 

dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang 

sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. 

2. Fungsi Amar Ma‟ruf Nahi Munkar sebagai hukum yang ditunjukkan 

untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam 

praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, 

proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya 

keterkaitan penetapan hukum Allah dengan subyek dan obyek hukum 

(perbuatan mukallaf). Penetap hukum tidak pernah mengubah atau 

 

 

 
 

5
Subehan Khalik, “Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Tentang Pemanfaatan Media Sosial Dalam Bermuamalah” , Al-Daulah, Vol 7, no. 1(2018): h. 40. 
6
Abdi Wijaya, “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syaria‟ah (Telaah UU No. 3/2006 

dan UU No. 50/2009)”, Jurnal Al-Daulah, Vol 7 no 1 (2018), h. 129. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau 

khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.
7
 

3. Fungsi Zawajir, fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan 

berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. 

Qishash, Diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/badan, 

hudud untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinahan, qadhaf, 

hirabah, dan riddah), dan ta‟zir untuk tindak pidana selain kedua 

macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan 

fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga 

masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang 

membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan 

Zawajir. 

4. Fungsi tanzhim wa islah al-ummah, adalah sebagai sarana untuk 

mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, 

sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. 

Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup 

rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan 

dengan masalah yang lain, yakni masalah muamalah, yang pada 

umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan 

pokok dan nilai-nilai dasarnya.
8
 

 

 

 

 

 

7
Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Jakarta: Panamedia Group, 2011), h. 416. 

8
Amir Syarifuddin, Ushul Fikih, h. 418. 
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B. Konsep Upah Secara Umum 

 

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan 

sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayar 

tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu 
9
 

Upah juga dapat diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan kepada orang- 

orang yang bekerja dengan melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak 

mengandalkan kekuatan otot dan sifatnya tidak tetap 
10

 

Upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti 

luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa 

tenaga kerja. Dalam artian sempit, upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah 

uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang 

diaberikan. Pada umumnya, di dalam ilmu ekonomi istilah upah digunakan dalam 

arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang 

bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk 

seorang majikan 
11

 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

 
 

9
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

2016. h. 52. 
10

Akifa P. Nayla, Panduan Lengkap Sistem Administrasi Gaji Dan Upah (Yogjakarta: 

Laksana, 2014), h.18-19. 
11

Muhammad Sharif Chaudy, Sistem Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Kencana,2012), h. 

197. 
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perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12

 

Secara umum pengertian upah sama dengan gaji, yaitu sama-sama dapat 

disebut penghasilan. Namun jika dilihat konteksnya upah dan gaji ini berbeda. 

Menurut KBBI, gaji adalah dibayar dalam waktu yang tetap, atau balas jasa yang 

diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu.
13

 

Para ahli juga mengemukakan definisi dari gaji antara lain: 
 

1. Menurut Mulyadi, gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa 

yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan 

manajer.
14

 

2. Soemarso mengemukakan gaji adalah imbalan kepada pegawai yang 

diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya 

biasanya tetap secara bulanan.
15

 

Pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji adalah sejumlah 

uang yang diberikan atas jasa yang diberikan yang bersifat tetap setiap bulannya. 

Jadi perbedaan antara upah dan gaji terletak pada waktu dan bentuk imbalan yang 

diberikan. Jika gaji diberikan setiap bulan sesuai dengan perjanjian awal atau 

tidak diberikan langsung setelah pekerjaan selesai dan dalam bentuk uang 

sedangkan upah diberikan setelah pekerjaan itu selesai, bisa dalam bentuk uang 

atau yang lainnya. 

 
12

Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab X, pasal 1 ayat 30. 
13

Tim Penyusun Kamus  Pusat Pembinaan dan Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), h. 25. 
14

Mulyadi, Sistem Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.373. 
15

Soemarso,S.R, Akuntansi:Suatu Pengantar (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.307. 
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Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 

persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, 

baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.
16

 

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang 

Perlindungan Upah, juga dianut  asas no work no pay, yakni upah tidak dibayar 

apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.17 

 

1. Upah dalam Islam 

 

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. al-Ijarah secara etimologi 

berasal dari kata al-Ajru yang berarti al- Iwad yang dalam bahasa Indonesia 

berarti ganti atau upah
18

. sebab itulah dalam konteks ats-Tsawabu al-ajru juga 

dinamai pahala berarti imbalan atau upah untuk sebuah pekerjaan makna Al-ajru 

pada dasarnya adalah pengganti baik itu yang bersifat materi maupun immateri. 

Secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang 

atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Karenanya, Hanafiyah 

mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
19

 

 

16
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, ed. Revisi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h.144. 
17

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.145. 
18

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 13 (Bandung: PT Alma‟arif, 1987), h. 15. 
19

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 

h. 387. 
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Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (mu‟ajjir) 

oleh orang yang menyewakan (musta‟jir), serta pemilikan harta dari pihak 

musta‟jir oleh seorang mu‟ajjir. Dengan demikian, ijarah merupakan transaksi 

terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula. 
20

 

Ijarah pada konsep awalnya yang sederhana ialah akad sewa sebagaimana 

yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah 

ini ialah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat 

yang telah dia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad ijarah manfaat itu 

sendiri, bukan bendanya. Benda-benda bukanlah objek akad ini meskipun akad 

ijarah kadang kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. 

Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan 

tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah didalam artian ini dapat 

disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.
21

 

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad kontrak perjanjian kerja. 

Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan 

atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing- masing pihak. Hak 

dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya 

kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Dengan adanya akad 

dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya 

yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan 

bahwa akad ialah sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan-kehidupan 

bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan    ini    menunjukkan bahwa 
 

20
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 387 

21
M. Yazid Affandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 

Syariah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 180. 
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betapa di kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjamjian), yang dijakan sarana 

dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami 

bahwa betapa pentingnya akad perjanjian.
22

 

Beberapa ulama fikih memiliki perbedaan pendapat tentang definisi kata 

al-ijarah seperti berikut: 

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah yaitu suatu akad yang 

dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja 

dari barang yang disewakan dengan cara penggantian atau bayar. 
23

 

2.  ulama Syafi‟iyah al-ijarah ialah suatu jenis akad atau transaksi suatu 

manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, 

dengan cara memberi imbalan tertentu.
24

 

3. Defenisi Amir Syarifuddin al-ijarah secara sederhana adalah dapat 

diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan 

tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari 

suatu benda disebut ijarah al-Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk 

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari 

tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, 

contohnya upah mengetik laporan. Sekalipun objeknya berbeda keduanya 

dalam konteks fiqh disebut al-ijarah 
25

 

 

 

 

 

 
22

Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 110. 
23

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114. 
24

Al-Syarbaini al- Khathib, Mugni al- Muhtaj, Jilid II (Bairut: Dar al- Fikr, 1978), h. 233. 
25

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 216. 
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Al-Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa ataupun dalam bentuk upah 

mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Adapun 

dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah: 

a. QS. al-Talaq/65:6 
 

 

           

 

Terjemahnya: 

 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya.
26

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa disyaratkan al-ijarah itu untuk memberi 

keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai 

uang, tetapi tidak dapat bekerja. secara Dipihak lain banyak orang yang 

mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al- 

ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan-keuntungan dan kedua belah 

pihak saling mendapatkan manfaat. 

Perlu dipahami bahwa tujuan disyaratkan al-ijarah tersebut sebagai 

pemberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, banyak orang yang 

mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang 

mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al- 

ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling 

mendapatkan manfaat.
27
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2. Rukun dan Syarat-Syarat al-Ijarah 
 

Adapun rukun-rukun ijarah ada empat menurut Jumhur Ulama yaitu: 

 

1. Dua orang yang berakad 

 

2. Sighat (ijab dan Kabul). 

 

3. Manfaat 

 

4. Upah 

 

Berikut Syarat-syarat al- ijarah menurut Jumhur Ulama yaitu : 

 

1. terkaid dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah balik dan 

berakal. 

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad 

ijarah. 

3. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui sehingga tidak 

muncul perselisihan dikemudian hari 

4. Upah atau sewa dalam Al-Ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi.
28

 

3.  Macam-macam Ijarah 

 

Ijarah ada dua macam yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan 

sebagai berikut : 

1. Ijarah atas manfaat (Ijarah ala al manfa‟ah), Disebut juga sewa-menyewa. 
 

Obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda, misalnya sewa-menyewa 

rumah untuk tempat tinggal, ruko dan kios untuk berdagang, mobil untuk 

kendaraan dan lain-lain. 
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2. Ijarah atas pekerjaan (Ijarah ala al a‟mal), disebut juga upah mengupah. 

 

Obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang misalnya 

membangun rumah, menjahit pakaian, memperbaiki elektronik, dan lain- 

lain.
29

 

4. Jenis-jenis Upah (Ijarah) 

 

Upah di dalam fiqih muamalah dapat diklasifikasikan menjadi dua macam 

yaitu sebagai berikut: 

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) merupakan upah itu yang 

telah disebutkan syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua 

belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. 

pihak ajir tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan yang lebih kecil dari 

apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang 

wajib mengikuti ketentuan syara dan sebaliknya pihak musta‟jir tidak 

boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. 

2. Upah yang sepadan (ujrah al-misli) adalah upah yang sepadan dengan 

kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya atau jenis pekerjaannya 

sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua 

belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat transaksi 

pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua 

belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa tetapi, belum 

menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah 

yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi 
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normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan jenis tingkat pekerjaan 

tersebut. tujuannya ialah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak 

dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang 

terjadi akan dapat terselesaikan dengan adil.
30

 

Adapun akad ijarah di lihat dari segi objeknya yang mana terbagi dibagi 

menjadi dua sebagai berikut: 

1. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa‟ah) misalnya sewa-menyewa 

rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini mu‟ajjir 

mempunyai benda-benda tertentu dan musta‟jir butuh benda tersebut dan 

terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu‟ajjir mendapatkan 

imbalan tertentu dari musta‟jir dan mustajir mendapatkan manfaat dari 

benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara‟ untuk 

dipergunakan maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan 

akad sewa-menyewa. 

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala al a‟mal) ialah dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti 

ini menurut ulama fiqih hukumya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas 

seperti buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, dan buruh tani. 

mu‟ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tenaga, jasa, dan 

lain-lain. Sedangkan musta‟jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, 

tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. mu‟ajjir mendapatkan 
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upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta‟jir mendapatkan tenaga 

atau jasa dari mu‟ajjir.
31

 

Awalnya jenis upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah 

terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnyapun 

mulai sangat beragam diantaranya: 

1. Upah mengerjakan Al-Qur‟an 
 

Pada saat ini para fukaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah 

dari pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru 

membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang 

berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk 

kepentingan pengajaran al-Qur‟an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari 

itu diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari 

pengajaran tersebut.
32

 

2. Upah sewa-menyewa tanah 
 

Diperbolehkan kepada pemilik tanah untuk menyewakan tanahnya 

dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa saja yang 

ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengisinkan 

ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat- syarat ini tidak dipenuhi, 

maka ijarah dinyatakan fasid tidak sah.
33

 

3. Upah sewa-menyewa kendaraan 
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Boleh meyewakan kendaraan baik hewan, atau kendaraan lainnya, 

dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula 

kegunaan penyewaan untuk mengtangkut barang atau ditunggangi, apa yang 

diangkut dan siapa yang menunggangi.
34

 

4. Upah sewa menyewa rumah 

 

Menyewakan rumah untuk tempat tinggal penyewa, tau si penyewa 

menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara meminjamkan atau 

menyewakan kembali diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak 

merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai 

kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan keadaan yang 

berlaku ditengah-tengah masyarakat.
35

 

5. Upah menyusui anak 
 

Al-Qur‟an berisi ayat yang menyatakan bahwa diperbolehkan 

memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak sebagaimana yang 

tercantum dalam QS al-Baqarah/2:233 

 
 

                            

                     

 

Terjemahnya: 

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan.”
36
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6. Perburuhan 

 

Disamping sewa menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan 

tersebut. Maka adapula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. 

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk 

dikaryakan berdasarkan kemampuannya.
37

 

5. Pembatalan dan Berakhirnya Al-Ijarah 

 

Al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal yang terjadi 

sebagai berikut: 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa. 
 

2. Rusaknya barang yang disewakan seperti runtuhnya bangunan gedung dan 

ambruknya rumah. 

3. Barang yang diupahkan rusak seperti, bahan baju yang diupahkan untuk 

dijahitkan. 

4. Telah dipenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan. 

5. Menurut Hanafia salah satu pihak yang berakat boleh membatalkan al- 

ijarah jika ada kejadian kejadian yang luar biasa seperti, tercurinya barang- 

barang dagangan, kehabisan modal, dan terbakarnya gedung. 

Jika akad ijarah telah berakhir, maka penyewa memiliki kewajiban 

mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat 

dipindah, (barang bergerak) seperti,binatang, kendaraan, dan sejenisnya, penyewa 
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berkewajiban menyerahkan langsung pada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang 

yang tidak dapat berpindah (barang yang tidak bergerak) seperti, rumah, 

bangunan, tanah, penyewa berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam 

keadaan yang seperti keadaan semula atau kosong.
38

 

C. Pengelompokan, Obyek, Persyaratan dan Hukum Ijarah dalam Islam 

 

1. Pengelompokan Ijarah 

 

Berdasarkan obyek pembahasan ijarah, maka ijarah terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu ijarah „ala manafi‟i artinya sewa atas manfaat barang dan ijarah 

„ala a‟mal artinya sewa atas sesuatu pekerjaan. 

 

Ijarah „ala manafi‟i adalah ijarah yang menjadikan manfaat dari barang 

sebagai obyek akad, misalnya rumah, kendaraan dengan remunerasi yang akan 

diterima pemilik obyek berupa ujroh, sedangkan ijarah „ala a‟mal adalah ijarah 

yang berkaitan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa al-ajr yang 

berarti upah.
39

 

2. Obyek ijarah dalam Islam 

 

Ijarah terbagi dua yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, ijarah 

dalam pengertian ini ialah obyek akadnya adalah manfaat benda. Sedangkan ijarah 

atas pekerjaan upah-mengupah. Obyek akad jenis ijarah ini adalah amal atau 

pekerjaan seseorang. 

1. Hukum Sewa-Menyewa 

Dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, 

tetapi dilarang iajarah terhadap benda-benda yang diharamkan. 
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2. Hukum ijarah Atas Upah-Mengupah (pekerjaan) 

 

Upah-mengupah atau ijarah ala al-a‟mal, yakni jual beli jasa, biasanya 

berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangunkan rumah, 

dan lain-lain ijarah „ala al-a‟mal terbagi dua yaitu: 

a. Ijarah khusus 

 
Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumya, orang yang 

bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. 

b. Ijarah Musytarik 

 

Yaitu ijarah dilakukan secarah bersama-sama atau melalui kerja sama. 

 

Hukumya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.
40

 

 

Beberapa defenisi yang disampaikan dapat digaris bawahi bahwasanya 

ijarah sesungguhnya merupakan sebuah transaksi suatu manfaat dalam hal ini, 

manfaat menjadi obyek transaksi. Dari segi ini ijarah dapat dibedakan menjadi 

dua. Pertama ijarah yang mentrnsaksikan manfaat harta-benda yang lazim disebut 

persewaan, misalnya menyewa pertokoan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. 

Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim 

disebut perburuhan. 

Berikut beberapa bersyaratan harta benda yang boleh diakadkan sebagai 

ijarah yaitu : 

1. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. 
 

2. Obyek ijarah dapat diserah terimahkan dan dimanfaatkan secara langsung 

dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. 
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3. Obyek ijarah dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan 

hukum syar‟a. 

4. Obyek yang disewakan adalah manfat langsung dari sebuah benda. 

 

5. Harta benda yang mejadi obyek ijarah haruslah harta benda yang bersifat 

isti‟maliy. Yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa 

mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya.
41

 

3. Persyaratan Ijarah dalam Islam 

 

Adapun syarat-syarat Al-ijarah adalah sebagaimana yang ditulis Nasrun 

Haroen sebagai berikut: 

1. Yang terkait dengan 2 orang yang berakat. Menurut ulama syafiiyah 

dan Hanbalih diisyaratkan telah baliq dan berakal, oleh sebab itu, 

apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan 

orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiah dan 

Malikiah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus 

mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun 

boleh melakukan akad Al-ijarah, hanya pengesahannya perlu 

persetujuan walinya. 

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan 

akad Al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan 

akad ini, maka akad Al-ijarahnya tidak sah. 

3. Manfaat yang menjadi objek Al-ijarah harus diketahui, sehingga tidak 

muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi 
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objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat 

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa 

lama manfaat itu ditangan penyewanya. 

4. Objek Al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung 

dan tidak ada catatannya. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat, 

bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan 

dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seorang penyewa 

rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat 

langsung boleh ia manfaatkan. 

5. Objek Al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Oleh sebab 

itu, para ulama fiqih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa 

seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk 

membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewa rumah 

untuk dijadikan tempat maksiat. 

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa misalnya, 

menyewa orang untuk melaksanakan solat untuk diri penyewa atau 

menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. 

Para ulama fiqih sepakatmengatakan bahwa akad sewa menyewa 

seperti ini tidak sah, karena sholat dan haji merupakan merupakan 

kewajiban penyewa itu sendiri. 

7. Objek Al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti 

rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak 

boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang 

 

 

 

 

 

akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena 
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pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti 

itu. 

8. Upah atau sewa dalam Al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 

memiliki nilai ekonomi.
42

 

4. Hukum Ijarah dalam Islam 

 

Dasar hukum ijarah terdapat dalam al-quran dan sunnah 

 

a. Al-Qur‟an 

 

QS al-Talaq/65:6 
 

 

 

                          

                                

                        

 
 

 

 

Terjemahnya : 

 

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 

hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
43
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QS al-Qashas/28:26 

 

                             

 

Terjemahnya: 

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya”.
44

 

b. Hadis 

 
Hadis riwayat Ibnu Majah dan at-Thabrani bersabda: 

 

 

 

ا وطعْ      ْ  أ مْ   هلسو هْ   يْ   ْ  لع ْ  ْ للاْ   ىهلص ْ  ْ للاْ   لوسر لْ    اْ  ق لْ    اقْ    رْ    مْ   ع هب ْ  ْ للاْ   دْ   بْ   ع هْ   ع

 هاور) .ْ  هْ  قرْ    عف جْ  ي نْ   ْ  أ لْ    بْ   ْ  ق ْ  هرْ    جْ    ْ  أ رْ    يجْ  ْ لْ   ا

 براويطلاو اجةم هبإ

Artinya: 

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah 

upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field research) deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang berupaya mengalaisis kehidupan sosial dengan menggambarkan 

dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar 

alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana 

seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. 

Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosial.
1
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Upah 

Buruh Panen Padi yang akan dilaksankan di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa 

Kabupaten Sidrap adapun waktu penelitian akan dilakukan 1 bulan setelah ujian 

proposal 

C. Pendekatan Penelitian 

 

ada dua model yang akan digunakan dalam pendekatan ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan Yuridis Empiris 

 

Yuridis empiris penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang 

sebenarnya terjadi di lapangan lalu akan dihubungkan dengan peraturan 
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Sungguno Bambang, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 75. 

 

 

 

 

 

 

 

perundang-undangan yang berlaku dan teori, baik itu hukum islam maupun 

hukum yang ada.
2
 

2. Pendekatan Teologis Normatif 

 

Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan kewaahyuan atau 

pendekatan keagamaan dengan melandaskan pada sumber hukum-hukum islam. 

Pendekatan ini dirangkai dengan melihat permasalahan yang ada dan menariknya 

kedalam perspektif hukum sesuai dengan sumber hukum islam. 

D. Sumber Data 
 

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

 

Sumber data primer adalah sumber data pokok untuk mendapatkan data. 

Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode wawancara atau interview pada masyarakat guna 

memperoleh informasi tentang Sistem Upah Buruh Panen Padi di desa Ajubissue 

Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap 

2. Sumber Data Sekunder 

 

Sumber data sekunder ialah sumber data yang didapatkan dari beberapa 

kajian pustaka berupa buku, jurnal, dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan 

dengan materi-materi penelitian yang dilakukan di desa ajubissue kecamatan pitu 

riawa kabupaten sidrap. 
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E. Metode Pengumpulan Data 
 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya sebagaiberikut : 

1. Wawancara atau Interview 

 

Wawancara merupakan metode utama yang didalam mengumpulkam 

data kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai yaitu 

masyarakat yang melakukan praktik Upah mengupah dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
3
 

2. Dokumentasi 
 

Dokumentasi adalah salah satu metode-metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam meotodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi yang 

dilakukan dengan pengambilan gambar selama proses penelitian berlangsung 

F. Instrumen Penelitian 

 

instrumen yang digunakan meliputi peneliti sendiri, pedoman wawancara 

yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data dari informan secara 

sistematis sedangkan dokumentasi peneliti akan menggunakan alat perekam suara 

dan menangkap gambar untuk mendokumentasikan bukti lapangan. 

G. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data 

 

1. Tekhnik Pengelolaan 
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Editing suatu kegiatan untuk memeriksa data-data mentah yang telah 

dikumpulkan, meliputi, melengkapi data-data yang kurang atau kosong 

memperbaiki kesalahan-kesalahan atau ke kurang jelasan dari pencatatan 

data memeriksa konsistensi data sesuai dengan data-data yang diinginkan, 

memeriksa keseragaman hasil pengukuran (misalnya keseragaman satuan) 

dan memeriksa reliabilitas data misalnya, membuang data-data yang 

ekstrim. 

2. Analasisi Data 
 

Analisis data suatu proses klasifikasian, pengkategorian, penyusunan dan 

elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberi makna untuk 

menjawab masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan untuk 

mencapai tujuan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan langkah- 

langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 

Proses pencarian tema dan pola dari data kasar yang muncul dari catatan- 

catatan tertulis dilapangan, mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal 

pokok, mengfokuskan pada sesuatu yang lebih penting dari berbagai macam hal 

yang muncul. Hasil reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas kepada 

peneliti, selain itu mempermudah peneliti jika suatu saat mencari data-data yang 

diperlukan 

b. Penyajian Data 

 

Setelah data direduksi, tahapan selanjutnya adalah penyajian data, dimana 

data yang disajikan terdapat sekumpulan informasi-informasi yang telah 
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terorganisir sehingga akan lebih mudah dipahami. Tahapan ini dibuat dalam 

bentuk teks atau uraian singkat sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik 

kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah 

sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 

akibat suatu fenomena dan norma-norma yang terjadi. 

H. Pengujian Keabsahan Data 
 

Dalam uji keabsahan data peneliti menggunakan 3 kategori, yaitu: 

 

1. Triangulasi waktu, yakni pengumpulan data berdasarkan waktu yang 

dilakukan peneliti. Di dalam kasus ini, peneliti melihat situasi dan 

kondisi informan berdasarkan waktu sebelum melakukan wawancara. 

Biasanya proses wawancara yang dilakukan di pagi hari lebih akurat 

dibandingkan siang hari. 

2. Triangulasi teknik, yakni metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik berupa wawancara, dokumentasi dan 

observasi. 

3. Triangulasi sumber, yakni peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa informan yang berbeda-beda tetapi dengan menggunakan 

pertanyaan yang sama, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang lebih akurat yang terjadi pada lokasi penelitian 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Gambaran umum geografis kabupaten Sidrap 

 

Secara geografis, Kabupaten ini terletak di sebelah Utara Kota Makassar, 

tepatnya diantara titik koordinat : 3
o
43’–4

o
09’ Lintang Selatan dan 119

o
41’ – 120

o
 

10’ Bujur Timur. Secara umum luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 

kurang lebih 1.883,25 km2 dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 11 

Kecamatan dan 106 Desa /Kelurahan 

Posisi Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan : 

Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Enrenkang. 

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Wajo. 

Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Soppeng. 

Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare. 

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m -1500 

m dari permukaan laut. Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi 

berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² 

(15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km2 (37.85%). Secara garis besar 

masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mayoritas suku Bugis. 
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Sumber data : Kantor Desa Ajubissue, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambaran Umum Desa 

 

a. Letak Geografis 

 

Desa Ajubissue merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pitu 

Riawa Kabupaten Sidereng Rappang. Desa Ajubissue memiliki 3 dusun yaitu, 

dusun I Lokabatue, dusun II Ajubissue dan dusun III Kandiawang. Desa 

AJjubissue mempunyai luas ± 110.000,000000. 

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Ajubissue 

 

Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Utara Otting/ Dongi Pitu Riawa 

Sebelah Selatan Sumpang Manggo/ padang loang Dua Pitue 

Sebelah Timur Tanrutedong/ Salobukkang Dua Pitue 

Sebelah Barat Lasiwala Pitu Riawa 

Sumber data : Kantor Desa Ajubissue, 2021 

 

Tabel 4.2 Orbitas Tempat Tempuh 

 

Jarak Ibukota ke Kacamatan 3,00 Km 

Jarak Ibukota ke Kabupaten/Kota 0,00 Km 

Jarak Ibukota ke Provinsi 0,00 Km 
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Sumber data : Kantor Desa Ajubissue, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

b. Keadaan Demografi 

 

Jumlah penduduk di Desa Ajubissue sebanyak 3.121 orang. Secara umum 

jumlah Laki-laki 1.576 orang dan jumlah Perempuan 1.545 orang. Jumlah 

Laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Perempuan. Adapun 

jumlah penduduk Desa Ajubissue, yaitu: 

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Desa 

 

Ajubissue 

 

Jumlah Laki-laki 1.576 Orang 

Jumlah Perempuan 1.545 Orang 

Jumlah Keselurahan Penduduk 3.121 Orang 

Jumlah Kepala Keluarga 934 KK 

Sumber data : Kantor Desa Ajubissue, 2021 
 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selisi antara Laki-laki dan 

Perempuan sebanyak 31 orang. Adapun jumlah kepala keluarga yang ada di 

Desa Ajubissue sebanyak 934 KK. 

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama/Kepercayaan 

 

Agama Laki-laki Perempuan 

Islam 1.397 Orang 1. 419 Orang 

Kristen 3 Orang 4 Orang 

Hindu 176 Orang 122 Orang 

Budha - - 

Jumlah Penduduk 1.576 Orang 1. 545 Orang 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Ajubissue memiliki 

beberapa agama yaitu Islam berjumlah 2.816 orang, Kristen berjumlah 7 

orang, hindu berjumlah 298 orang. Diliat disini di desa Ajubissue Mayoritas 

penduduknya beragama Islam 

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Ajubissue, 2021 
 

No Pendidikan Jumalah 

1 SD 718 Orang 

2 SMP 451 Orang 

3 SMA 369 Orang 

4 SARJANA 80 Orang 

Sumber data: Kantor Desa Ajubissue, 2021 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan Masyarakat 

Ajubissuse paling banyak yaitu sekolah tingkat SD. 

Tabel 4.6 Ketenangakerjaan di Deaa Ajubissue 
 

No Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Petani 611 25 636 

2 Buruh Tani 130 0 130 

3 Pegawai Negeri Sipil 6 6 12 

4 Perawat Swasta 1 4 5 

5 Guru Swasta 2 7 9 
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6 Pedangan Keliling 25 0 25 

7 Wiraswasta 150 37 187 

8 Tidak mempunyai pekerjaan tetap 267 466 733 

9 Belum Bekerja 104 739 843 

10 Pelajar 279 261 540 

11 Purnawirawan/ Pensiunan 1 0 1 

 Jumlah Total 1.576 1.545 3.131 

Sumber data : Kantor Desa Ajubissue, 2021 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di   Desa Ajubissue banyak 

yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. 

B. Sistem Upah Buruh Panen Padi di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa 

Kabupaten Sidrap 

Desa Ajubissue merupakan salah satu desa yang tanahnya cukup subur di 

desa Ajubissue mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, buruh tani,buruh 

bangunan,dll.dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki lahan persawahan 

maka dari itu banyak dari mereka yang memilih untuk menjadi buruh tani. Cukup 

banyak masyarakatnya yang masih dalam kondisi menengah kebawah. 

Setiap melakukan aktivitas kegiatan manusia tidak lepas dari bantuan orang 

lain. Sebagai mahluk sosial maka setiap individu membutuhkan bantuan dari 

individu lainnya. Seperti dalam masyarakat desa Ajubissue ketika panen padi 
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telah tiba pemilik sawah meminta bantuan kepada para buruh untuk membantu 

memanenkan padinya seperti yang telah dijelaskan oleh ibu hj.Murni eko eloni 

mala ase isappakenni oto passangking pura maneppi jammanna nappa yarenggi 

gajinna ako si cocok ii lao ni na jama. Kalau waktu panen telah tiba saya mencari 

kombet yang mau membantu memanen setelah pekerjaannya selesai baru saya 

memberikan upahnya, kalau upahnya sudah cocok maka si buruh 

mengerjakannya.
1
 

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa jika panen padi telah tiba, 

maka si pemilik sawah mencari bantuan kepada tetangga atau orang yang sedang 

membutuhkan pekerjaan untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya di sawah. 

Sehingga buruh juga merasa terbantu dengan adanya panggilan dari si pemilik 

sawah karena zaman sekarang banyaknya penggangguran dikarenakan kurangnya 

lowongan kerja seperti yang dikatakan bapak H. Latang Pekerjaan kita disini ya 

cuman sebagai buruh tani saja jadi kalo panen mi itu kita biasanya dipanggil untuk 

bekerja di sawahnya orang, karena kebiasaan juga di desa ini masyarakat saling 

membutuhkan satu sama lain jadi kita lakukan suka sama suka dengat ikhlas dan 

kerelaan untuk membantu kerja sawahnya orang.
2
 

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa buruh tani juga merasa 

terbantu atas pengajakan pemilik sawah dari sini kita dapat melihat bahwa si 

pemilik sawah dan buruh tani sama-sama menguntungkan dimana si pemilik 

sawah merasa terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya dan si buruh tani juga 

 

1
Murnia (50 Tahun), Petani, Wawancara, di Desa Ajubissue, Kecamatan Pituriawa, 07 

Juli 2021. 
2
Latang, (57 Tahun), Petani, Wawancara, di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa, 07 

juli 2021. 



48 
 

 

 

 

 

 

 

merasa diuntungkan karena bisa mendapatkan keuntungan lebih dari buruh 

bangunan. 

Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman yang semakin 

modern alat alat pertanian yang bersifat mekanis atau menggunakan tenaga mesin 

menjadi suatu kebutuhan bagi petani dalam menunjang aktivitas pertaniannya dan 

adanya perubahan pemakaian alat pertanian tersebut merupakan implikasi 

masuknya moderenisasi disektor pertanian. Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa moderenisasi adalah proses perubahan ke cara- cara yang lebih maju petani 

padi di desa Ajubissue pada awalnya menggunakan alat pemanen padi deros atau 

alat perontok padi. Yang dijalankan oleh beberapa buruh tani, namun 

moderenisasi tidak dapat dihindarkan sehingga untuk mempermudah suatu 

pemanenan padi terciptalah suatu alat pemanen padi yang lebih modern. Yaitu 

kombet atau mobil perontok padi. 

Kombet atau mobil perontok padi adalah mesin pemanen padi “mini 

combine harves” tahap kerja yang dilakukan oleh mesin pemanen ini yaitu 

memotong, merontok, membersihkan, dan mengarungkan. Sehingga gabah tinggal 

dibawah ke tempat pengeringan. Alat yang memudahkan para buruh, jumlah 

buruh yang ikut di kombet atau mesin perontok padi berjumlah 7 orang yang 

memiliki peran masing- masing. seperti yang dikatakan oleh Faisal selaku buruh 

kombet bagian bak yang mengontrol padi buruh yang ikut di kombet atau mesin 

perontok padi ada 7 orang 1 orang sebagai operator dan 1 orang dibagian bak 

yang mengontrol masuknya padi kedalam karung 2 orang dibagian menjahit dan 2 
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orang mengarit/memotong padi yang tidak dapat dijangkau oleh kombet 1 orang 

yang menunggu padi diturunkan dari kombet.
3
 

Wawancara tersebut dapat dipahami bahwa buruh yang ikut dimesin kombet 

 

normalnya ada 7 orang yang memiliki tugas masing- masing 

 

Adapun sistem yang digunakan di desa Ajubissue yaitu dengan sistem bagi 

hasil 8:1 dimana jika hasil dari sawah tersebut 9 karung. maka pemilik sawah 

mendapat 8 karung sedangkan si buruh tani mendapat 1 karung setelah pekerjaan 

selesai sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Ambo sagena bahwa 

mereka menggunakan Sistem bagi hasil untuk upah buruh karena sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat Ajubissue yaitu 8:1 dimana si pemilik sawah mendapatkan 

8 sedangkan si buruh mendapat 1 mereka sama- sama diuntungkan karena buruh 

tani hanya membantu memanen saja sedangkan si pemilik sawah dia yang 

membiayai semua dari mulai menanam sampai padi siap panen . 
4
 

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dengan sistem bagi hasil 

pemilik sawah dan buruh sama sama merasa untung karena si pemilik sawah yang 

merawat padi dari mulai digarap sampai siap panen mendapatkan 8 sedangkan 

buruh mendapat 1 karung karena hanya membantu pada saat panen saja. 

Sistem upah bagi hasil merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih 

pihak dimana pemilik sawah mempercayakan kepada buruh untuk memanen 

padinya. Karena pada dasarnya pemilik sawah tidak mampu menyelesaikan 

 

 

 
3
Faisal (32 Tahun), Buruh Tani, Wawancara, di Desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa 09 

Juli 2021. 
4
Ambo sagena (45), Petani, Wawancara, di Desa Ajubissue, Kecamatan Pituriawa 9 juli 

2021 
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sendiri tanpa bantuan buruh Dimana upah diberikan setelah pekerjaan si buruh 

selesai dengan kesepakatan 8:1. 

1. Dalam pelaksanaan upah buruh tani ada dua belah pihak yang terlibat 

yaitu: 

a. Pemilik sawah dimana pemilik sawah merupakan orang yang memiliki hak 

penuh atas sawahnya pada saat sawah siap untuk ditanami ataupun siap 

panen, pemilik sawah biasanya meminta bantuan kepada buruh tani untuk 

membantu menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Karena pemilik sawah 

tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan buruh tani. 

b.  Buruh tani merupakan orang yang melakukan pekerjaan yang kemudian 

diberi upah oleh pemilik sawah. Dalam hal ini memanen padi, pada saat padi 

siap untuk panen pemilik sawah mulai mencari buruh untuk membantunya 

memanen. Biasanya untuk memanen padi, itu tergantung dari luas lahannya. 

Sebelum buruh tani bekerja, kedua belah pihak melakukan perjanjian awal 

dimana perjanjian ini dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan dimana 

sipemilik sawah menaruh kepercayaan kepada si buruh tani dan begitupun 

sebaliknya. Kesepakatan atau perjanjian kerja ini tidak memakai surat resmi 

karena memang tidak ada kesepakatan atau perjanjian kerja yang rumit, hanya 

sebuah kesepakatan dan saling percaya untuk melakukan pekerjaan saat panen 

tiba. Bagi masyarakat desa Ajubissue akad padi sudah menjadi keharusan yang 

ada pada setiap kali masa panen tiba. Memakai jasa buruh tani sangat membantu 

bagi pemilik sawah untuk menyelesaikan panen padi yang dimilikinya dan 

sebagai buruh tani mempunyai keuntungan menikmati beras atau padi tanpa 
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mempuyai lahan sawah dan juga buruh dapat menjual kembali padi atau beras 

sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih. 

2. Adapun mekanisme buruh tani yang ikut di kombet (mobil perontok padi). 

 

a. Operator kombet 

 

Operator kombet yaitu orang yang mengoperasikan kombet secara benar dan 

aman. Melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dan 

pembuat laporan operasi 

b. Bagian bak kombet 
 

Pada bagian ini hanya satu orang saja karena dibagian ini tugasnya yaitu 

mengontrol padi masuk ke karung. 

c. Penjahit karung 

 
Dibagian ini terdapat 2 orang karena dibagian ini membutuhkan kelincahan 

tangan 

d. Bagian pengarit atau pemotong padi 

 

Dibagian ini hanya satu orang karena tugas dari pemotong padi ini ketika 

 

kombet ada yang tidak dapat dijangkau oleh kombet. 

 

3. Tata cara pengupahan buruh tani di desa Ajubissue kecamatan 

Pituriawa yaitu mengikuti peraturan upah buruh tani yang lain yang sudah 

ditentukan sejak lama yaitu dimana yang melakukan akad ialah operator kombet 

itu sendiri dengan pemilik sawah seperti yang dikatakan oleh puang Jamaluddin 

pemilik sawah Jika padi sudah siap panen kita memberitahukan operator kombet 

bahwa padi saya telah siap untuk di panen dan memberitahukan luas sawah yang 
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siap panen contohnya seperti tanahku 1 hektar, kapan kira- kira bisanya untuk 

memane, lalu kapan saya bisa menyiapkan karung dan tali rapia.
5
 

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ketika padi siap panen 

pemilik sawah menemui operator kombet untuk memberitahukan bahwa padinya 

telah siap dipanen dan memberitahukan luas sawahnya dan kapan ia bisa 

menyiapkan perlengkapannya seperti karung dan tali rapiah. 

Adapun cara pembagian upah untuk para buruh tani di combet yaitu 

hitungan 8:1 dimana si pemilik sawah mendapat 8 karung sedangkan 1 karungnya 

ini disetor kepemilik kombet yang diikuti buruh. Adapun sistem pembagian upah 

buruh pada kombet yaitu hitungan 1 karung 4000 dibagi menjadi 6, sedangkan 

operator dari kombet sendiri mendapatkan 2000/karung tanpa dibagi. Upah 

diterima setelah penjualan padi. Seperti yang dikatakan oleh ibu Fira bahwa kalau 

gaji buruh itu dihitung 4000/karung, itu yang na bagi 6 kalau 6 buruh, kalau 

sopirnya dia hitungan 2000/karung tanpa dibagi, misalnya dapatki 200 karung/hari 

maka disitu dihitung 4000 x 200 karung yang kemudian dari hasil tersebut di bagi 

ke 6 jika buruhnya ada 6 orang. Jadi kalau di totol jumlahnya buruh mendapatkan 

133.000/hari dan sopir kombet mendapatkan 400.000/hari kalau cuaca bagus. 

Tetapi kalau cuaca tidak bagus kadang juga kita tidak mendapatkan gaji dalam 

sehari. 
6
 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa gaji buruh 
 

kombet dan sopir kombet tidak sama, dimana gaji operator (sopir) lebih besar 
 

 

5 Jamaluddin (52 Tahun), Petani, Wawancara, di desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa, 

10 juli 2021. 
6 Fira (33 Tahun), Petani, Wawancara, di desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa, 10 juli 

2021. 
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dibanding gaji buruh lainnya, dimana gaji sopir 2000/karung sedangkan gaji 

buruh lainnya mendapatkan 4000/karung yang kemudian dibagi keburuh-buruh 

lainya. 

Mengenai upah buruh kombet (mobil pemanen padi) berbeda dengan upah 

operator karena operator kombet memiliki skill atau keahlian untuk menjalankan 

kombet dan pekerjaan operator kombetpun lebih rajin dibandingkan para buruh 

dibelakang jadi upahnyapun berbeda dan pembagian sistem upah yang ada di desa 

Ajubissue sudah menjadi kebiasaan atau tradisi sejak dahulu sampai sekarang. 

Dan sistem upah dilakukan masyarakat desa Ajubissue disebut „urf karena sistem 

upah tersebut sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama dan sampai sekarang 

tidak berubah meskipun perkembangan zaman semakin pesat masyarakat tetap 

melaksanakan akad seperti dulu yaitu tanpa menulis perjanjian tersebut dan hanya 

diucapkan dengan lisan dan mengandalkan kepercayaan antara masyarakatnya. 

Pembagian upah buruh panen padi di desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa 

yaitu setelah selesai tahap penjumlahan keseluruhan karung padi yang kemudian 

ditotal jika setiap mencapai 9 karung maka 1 karungnya dipisahkan untuk upah 

buruh yang kemudian dibagi ke buruh lainnya. Dan kemudian 1 karung Itu 

sebagai gaji kombet (saro oto) dimana sekarung itu dijual ke tukang pabrik lalu 

hasil itulah yang dijadikan upah para buruh 

C. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Sistem Upah Buruh 

 

Allah telah menciptakan makhluk hidup untuk saling tolong menolong 

antara mahluk hidup satu dengan yang lainnya. Allah swt. mengatur semua 

perbuatan mahluknya, baik ibadah maupun tingkah laku sosialnya, dengan aturan 
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yang dibuat agar manusia dapat hidup dengan sejahtera dalam koridor-koridor 

hukum yang Allah Swt buat. Kegiatan social seperti tolong menolong antara 

manusia satu dengan yang lainnya, salah satunya dalam aspek bermuamalah. 

Prinsip muamalah ialah menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang sebagai mahluk sosial. Oleh sebab itu dalam 

bermuamalah manusia haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan didalam 

koridor-koridor hukum Islam yang disebut Fikih Muamalah. Sebab Fikih 

muamalah merupakan sebuah hasil penggalian hukum dari al-Qur’an, Sunnah, dan 

Ijma atau kesepakatan para ulama. 

Muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat desa Ajubissue 

Kecamatan Pituriawa ialah upah mengupah atau yang disebut dalam hukum Islam 

yaitu ijarah. Ijarah (upah mengupah) ialah suatu imbalan yang diberikan kepada 

musta‟jir (buruh atau pekerja) sebagai bayaran kepada seseorang yang telah 

diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu 

diberikan menurut kesepakatan yang telah disepakati. Jadi upah yang dimaksud 

disini adalah sebuah imbalan atas jasa yang telah ia lakukan atau kerjakan. 

Menurut fikih muamalah ijarah ini dikategorikan dalam akad al ijarah ala al 

a‟mal yakni jual beli jasa. Menurut para ulama diperbolehkan sebab upah 

mengupah ini yang biasanya dilakukan seperti buruh, buruh tani,buruh bangunan 

dan lain-lain upah mengupah ini memang harus diberikan dalam bentuk pekerjaan 

yang jelas dan tidak menimbulkan kemudhoratan antara kedua belah pihak. 

Menurut hukum Islam, pekerjaan atau buruh disebut dengan musta‟jir 
 

yaitu orang yang mempunyai keahlian tenaga kerja yang menerima upah atas 
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suatu pekerjaannya sedangkan mua‟jir adalah orang yang memberikan pekerjaan 

atau upah. Musta‟jir dengan mua‟jir telah memenuhi suatu syarat yaitu sudah 

baliq, berakal dan bercakap dalam melakukan suatu perikatan atau kerjasama dan 

dapat mengendalikan harta. Karena dalam melaksanakan ijarah ini harus saling 

meridohi antara mua‟jir dan musta‟jir 
7
 

Menurut fikih muamalah, upah atau ijarah dapat di klarifikasi dua macam 

yaitu upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) dan upah yang sepadan 

(ajrun mistli). Ajrun musammah ( upah yang telah disebutkan ) merupakan upah 

yang telah disebutkan syaratnya, pada saat ketika upah disebutkan harus disertai 

kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad.
8
 Dari pengertian tersebut dalam 

pengupahan ini pihak Mua‟jir tidak dapat dipaksa untuk melakukan pekerjaan. 

Memberikan upah dari apa yang telah disebutkan dan sebagai pihak mua‟jir tidak 

diperbolehkan mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang telah disepakati, 

karena upah yang telah disepakati tersebut adalah upah yang sesuai dengan 

ketentuan syar‟i. jika upah tersebut disebutkan pada saat sebelum pekerjaan itu 

dimulai maka upah tersebut dinamakan upah ajrun mussammah ( upah yang telah 

disebutkan ). Jika dalam upah mengupah tersebut telah disebutkan besaran upah 

dengan jelas dan apabila terdapat perselisihan antara kedua belah pihak tersebut, 

maka dalam pengupahan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

pengupahan sepadan (ajrun mistli). 

 

 

 
7
Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 122 

8
Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam (Bandar Lampung: Arjasa 

Pratama, 2020), h.32 
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Upah sepadan atau yang disebut dengan ujrah al-mistli merupakan upah 

yang sepadan dengan kerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, jika 

akad ijarah telah menyebutkan jasa (manfaat kerjanya), yang sesuai dengan 

jumlah upah yang telah disebutkan dan disepakati antara pihak mu‟ajir (pemberi 

pekerjaan/jasa) dengan musta‟jir (penerima jasa) maka pada saat melakukan upah 

mengupah ini menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.
9
 

Praktek upah mengupah yang terdapat di Desa Ajubissue menggunakan 

sistem pengupahan sejak dulu. Dalam sistem upah mengupah panen padi, pemilik 

sawah dan buruh tani melakukan perjanjian diawal dimana si pemilik sawah 

mendatangi rumah buruh sawah dan menawarkan padinya untuk membantu 

memanen dengan perjanjian upah diberikan setelah panen. Upah yang diberikan 

tergantung perjanjian bisa diuangkan dan bisa bentuk gabah (padi). Kalau 

misalnya dalam bentuk uang, si buruh tani diberikan setelah gabah tersebut dijual 

tetapi kalau si buruh mau gabah (padi) dia langsung di berikan dengan sistem bagi 

hasil yaitu 8:1 dimana kalau misalnya hasil dari sawah it 9 karung si pemilik 

mendapatkan 8 sedangkan si buruh tani dapat 1. 

Pelaksanaan akad upah mengupah antara buruh dengan pemilik sawah 

hanya dengan kesepakatan dan atas dasar kerelaan serta keikhlasan dalam 

menerima upah. Dalam firman Allah disinggung dalam QS al-Nisa/4:29 

 نع زاض

 ْ  ت

ةراج

  ْ 

ْ   ت   ن

 ى
 ك

 لط نا  

ْ  ا
   ْ  ْ
   ْ  ْ لْ 

 مْ   ك

  اْ  ب
 ْ

 اْ  بل

ين    ْ 

 ب  
  ْ

 م
 ك

لاى

  ْ 

  ْ  ْ  ىاْ 

 كل   مْ   ا  

 ْ ل

أْ  ت

  ْ 

ْ  نما

 اىْ   

ْ   ْ  اْ  ْ  ي هيْ 

 اْ  

 نيْ   ذْ   ْ  ْ  لا

 

 ناك .ميْ   حر

 مكْ  ب

  ْ

 ْ للاْ   
مْ   كس

   ْ 

 نْ  ا

ْ   ل  قت  ْ   ت    ْ  ىاْ 

ْ   و نف  ْ   ا    لْ 

ك

   ْ

م

   ْ 
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9
Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 245. 
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Terjemahnya: 

 

Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku suka sama suka diantara kamu.
10

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam syarat sahnya suatu 

perjanjian yang telah disepakati hendak dilakukan oleh para pihak yang berakad 

yaitu harus dilandasi hukum Islam, yang dimana artinya yaitu suatu perbuatan 

mereka tidak boleh menyalahi perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan 

syariat Islam. Kesepakatan atas perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak 

tersebut bukan perbuatan yang menyimpang ataupun melawan hukum Islam, 

sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum islam maka perjanjian tersebut 

tidak sah hukumnya. kemudian para pihak yang melakukan akad tersebut harus 

saling ridho berdasarkan kesepakatan antar pihak. Persetujuan kedua belah pihak 

menunjukkan kerelaan untuk melakukan akad tersebut, Apabila ada salah satu 

pihak yang terpaksa melakukannya maka akad tersebut tidak sah begitu juga 

dengan akad upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat desa Ajubissue 

kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap. Mereka melakukan akad tersebut atas 

dasar kerelaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

Dalam melakukan kegiatan muamalah ada banyak hal yang harus 

diperhatikan yang berkaitan dengan sah atau tidaknya akad tersebut akad yang sah 

dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat syarat akad itu. Dalam 

pemenuhan rukun dan syarat pengupahan apakah sudah sesuai dengan hukum 
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Islam oleh karena itu penlis akan menganalisis beberapa hal dalam pemenuhan 

rukun dan syarat pengupahan yaitu: 

1. Orang yang melakukan akad (pemilik sawah dan buruh) 

 

Adapun rukun yang terdapat dalam pengupahan yaitu adanya pemilik sawah 

dan buruh tani, pemilik sawah sebagai pemberi upah dan buruh tani sebagai 

penerima upah. Dalam praktek upah mengupah di desa Ajubissue pemilik sawah 

sebagai mua‟jir yang mana dia menggunakan jasa buruh untuk melakukan 

pekerjaan memanen padi sedangkan musta‟jir yaitu para buruh panen padi dalam 

prakteknya pihak yang melakukan akad upah mengupah tersebut sudah sesuai 

dengan rukun ijarah yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang 

menyewa. Adapun syaratnya yaitu harus berakal,baligh,dan saling rela tidak ada 

pihak yang terpaksa. Jadi menurut penulis hal tersebut sudah sesuai dengan rukun, 

pihak yang melakukan akad. 

2. Sesuatu yang diakad untuk diambil manfaatnya disebut ma‟jur. 

 

Dalam praktek upah mengupah di desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa 

Kabupaten Sidrap yaitu sesuatu yang diambil manfaatnya ialah para buruh tani 

karena paraktek upah merupakan ijarah yang bersifat jasa (tenaga) yang disebut 

Ajir musytarak, yaitu akad atas manfaat yang menjadi tanggungan dan sesuatu 

tertentu atau sesuatu yang disebutkan sifat sifatnya yang bisa diwujudkan berupa 

pekerjaan atau masa seperti memanenkan padi milik si pemilik sawah, menjahit 

baju, atau membuatkan alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. 
11

 Syarat dari jasa 
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yang diberikan oleh buruh kepada pemilik sawah juga harus sama sama rela. 

Buruh panen padi harus ikhlas bekerja memanenkan padi di sawah dan pemilik 

sawahpun menerima jasa yang telah ditawarkan oleh buruh. 

Menurut penulis adanya upah yang diberikan upah kepada buruh sudah 

sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad ijarah. 

3. Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujrah 

 

(upah) 

 

Sistem pengupahan di desa Ajubissue Kecamatan pituriawa yaitu berupa 

gabah (padi) sebagai upah kombet. Upah yang telah disepakati antara pemilik 

sawah dan buruh panen padi kombet telah ditentukan diawal akad pada saat 

hendak memulai melaksanakan pekerjaan disawah memanen padi upah buruh tani 

kombet di desa Ajubissue kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap ditetapkan 

sesuai kebiasaan yang berlaku yaitu 1:8 dimana setiap 9 karung padi dikeluarkan 

1 karung untuk upah buruh tani kombet. Dan dari hasil 1 karung itulah yang 

kemudian dijual ke pabrik padi dan kemudian dari hasil penjualan itu kemudian di 

bagi ke buruh-buruh kombet, dimana operator (sopir kombet) mendapatkan 

2000/karung tanpa dibagi sedangkan buruh-buruh lainnya mendapat 4000/karung, 

yang dimana kemudian 4000 ini dibagi menjadi 5 kalau buruhnya ada 5. 

4. Akad atau sighat 

 

Dalam pelaksanaan akad upah mengupah di desa Ajubissue Kecamatan 

Pituriawa   Kabupaten Sidrap   dilaksanakan   oleh   kedua   belah   pihak yang 
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melaksanakan perjanjian pemilik sawah sebagai pihak pertama mengatakan pada 

buruh tani kombet dengan meminta kepada buruh kombet untuk memanenkan 

padinya yang kemudian buruh tani kombet siap menerima tawaran dari pemilik 

sawah akad yang diucapkan menunjukkan kesepakatan antara mereka. Dengan 

demikian menurut penulis rukun dan syaratnya sah dalam praktek buruh tani 

kombet tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Adapun ketententuan pembagian upahnya telah disinggung sebelumnya 8:1 

dan pembagian upahnya pada saat setelah selesai memanen sampai mengemas 

padi dalam karung, pemilik kombet mengambil beberapa karung dari hasil panen 

setiap sawah yang dipanennya misalnya: setiap 9 karung yang dihasilkan dari 

setiap pemilik sawah maka keluar 1 karung sebagai upah kombet dan 8 karung 

untuk pemilik sawah. Dari hasil itulah yang dikumpulkan dan dijual ke pemilik 

pabrik gabah yang nantinya akan menjadi upah para buruh kombet yang dalam 

bentuk uang. 

Dalam praktek yang berlaku di masyarakat desa Ajubissue buruh tidak 

langsung mendapatkan upah setiap selesai bekerja dikarenakan upah yang 

diterima adalah sistem upah borongan. Berdasarkan upah yang diberikan oleh 

pemilik kombet, kebiasaan pemilik kombet memberikan upah setelah padi atau 

gabah terkumpul dijual. Jadi setelah pemilik kombet hasil gabah yang sudah 

dikumpulkan lansung membayar upah para buruh. Terkadang digaji per 3 hari, 

perminggu,dan bulan tergantung penjualan hasil padi, adapun jika para buruh 

menginginkan uang muka (panjar) mereka bisa meminta kepada pemilik mobil 

dan pemilik mobilpun akan langsung memberikan panjar kepada buruh tersebut. 
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Dengan adanya pemberian panjar upah menunjukkan upah buruh telah 

diberikan sebelum waktunya dengan ketentuan hasil yang mereka peroleh akan 

mengurangi panjar tersebut. Jadi secara hukum Islam sistem pengupahan yang ada 

di desa Ajubissue sudah sah karena sebelum melakukan perjanjian sudah terdapat 

persetujuan dan keikhlasan kedua belah pihak. 



62 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem upah buruh panen padi yang ada di Desa Ajubissue Kecamatan 

Pitu Riawa Kabupaten Sidrap yaitu 8:1 dimana setiap 9 karung yang 

dihasilkan dari setiap pemilik sawah maka keluar 1 karung sebagai upah 

kombet (mobil panen padi). 8 karung untuk pemilik sawah Upah buruh 

dihitung 4000/karung gabah yang kemudian dibagi ke buruh-buruh yang 

lain misalnya 5 buruh maka 4000:5 dan operator (supir kombet) itu sendiri 

mendapat 2000/karung gabah. Dan praktek sistem pengupahan yang ada di 

desa Ajubissue Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidrap berdasarkan adat 

masyarakat setempat dan keberadaannya telah dipertahankan oleh 

masyarakat dengan alasan bahwa upah buruh panen padi tersebut telah 

seimbang (adil). 

2. Ketentuan hukum Islam mengenai sistem upah dilihat dari sistem 

pelaksanaanya sudah jelas yaitu dilihat dari akadnya, orang yang 

melakukan akad di desa ajubissue sudah sama-sama dewasa dan berakal 

sehat, kemudian ijab dan qabulnya sudah jelas antara pemilik sawah dan 

buruh, dan obyek ijarah telah memenuhi syarat hukum Islam karena jenis 

pekerjaannya telah dijelaskan. maka dapat dikatakan sudah sah karena 



 

 

63 

 

 

 

 
didalamnya terdapat unsur tolong-menolong, saling percaya, dan kerelaan 

diantara kedua belah pihak. 

B. Implikasi 

 

1. Kepada pemilik kombet (mobil pemanen padi) hendaknya lebih 

memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan secara 

langsung maupu tidak langsung dalam setiap perjanjian yang dilakukan 

kepada para buruh terutama tentang pemenuhan hak-hak buruh harus 

diperhatikan lagi dan nilai upah yang harus sesuai dengan jerih payah 

buruh. 

2. Kepada para buruh hendaknya dalam melakukan pekerjaan dengan baik 

harus bersungguh-sungguh dan bekerja dengan ikhlas juga amanah 

dengan tidak menyianyiakan kepercayaan pemilik komber, agar tidak 

terjadi perselisihan antara buruh dan pemilik kombet dengan modal 

kepercayaan tersebut pemilik kombet akan terus mengontrak buruh untuk 

bekerja di mobilnya setiap kali musim padi telah tiba. 
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