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ABSTRAK 

Nama  : Ahmad Pujiono 

Nim  : 90100117075 

Judul  : “Tinjauan  Sistem  Upah  Buruh Tani Dalam Islam (Studi  

   Kasus  Di  Desa  Sumber  Makmur,   Kec. Kalaena, Kab.     

   Luwu Timur)”       

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang 

diterapkan dan bagaiamana analisisnya dalam Islam dilihat dari perspektif 

kemaslahatan dan keadilan. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui seperti apa sistem pengupahan serta untuk mengetahui dalam perspektif 

kemaslahatan dan keadilan sistem upah tersebut di Desa Sumber Makmur, Kecamatan 

Kalaena, Kabupaten Luwu Timur.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengunakan 

pendekatan normatif dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilaksanakan dengan wawancara 

langsung kepada informan, kemudian pengolahan data dan analisis data dilakukan 

dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah buruh tani di Desa Sumber 

Makmur belum semua memenuhi prinsip kemaslahatan secara nyata karena masih 

tidak hakikat atau dalam menentukan dan memberikan upah masih menduga-duga. 

Selain itu sistem upah buurh tani di Desa Sumber Makmur juga belum bisa dikatakan 

menggunakan perinsip keadilan karena masih mengandung unsur ketidakjelasan dan 

tidak proposional. 

 

Kata kunci :   Upah, buruh, kemaslahatan, keadilan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hubungan yang saling membantu untuk menciptakan barang dan jasa yang 

dibutuhkan adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau dapat juga disebut 

sebagai buruh. Buruh berperan dalam menangani modal yang dimiliki visioner bisnis 

sebagai uang tunai atau tenaga kerja dan produk yang kemudian diubah menjadi tenaga 

kerja dan produk yang dibutuhkan, salah satu desain hubungan yang sering terjadi 

adalah hubungan antara pekerja dan visioner bisnis dalam hal dengan metode 

pembayaran kepada buru. Masalah upah sering muncul karena tidak adanya 

pemenuhan hak kompensasi yang sah dan jelas. Metode pembayaran upah yang 

dilakukan harus adil oleh bisnis atau manajer. Jika tenaga ahli atau buruh tidak 

mendapatkan upah yang layak sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan, hal ini akan 

mempengaruhi upah mereka dan mengurangi tingkat kemahiran dan tingkat daya beli 

yang mungkin terjadi. Upah yang diberikan memainkan peran yang berbeda-beda baik 

bagi pengusaha maupun pekerja dengan titik keseimbangan dalam rencana pengupahan 

harus dilihat dari segi keadilan baik dari sisi visioner usaha dan pekerjaan (Syamsiar 

dan Abdurrohman, 2020). 

Informasi yang berguna adalah informasi yang dapat menjawab persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan upah dan asuransi kerja, khususnya melalui metode 

syariah, suatu kerangka kerja yang aturan dasarnya bergantung pada al-Qur'an dan 



2 

 

 
 

hadits. Islam ada di dunia ini dengan memiliki struktur sosial yang adil dan terhormat, 

salah satunya Islam adalah sistem bisnis yang menggabungkan hubungan antara kepala 

pekerjaan dan upah. Islam telah memutuskan bahwa arah hubungan kerja sama antara 

manajer dan buruh termasuk norma keseimbangan (musawah) dan nilai. 

Baik al-Qur'an maupun hadits Nabi tidak secara jelas menetapkan jaminan 

upah, namun Nabi Muhammad Saw. menyebutkan bahwa upah harus disinggung 

sebelum mulai bekerja dan upah harus dibayarkan setelah pekerjaan selesai. 

Kompensasi dalam Islam memasukkan akad ijarah, khususnya pengaturan untuk 

mengambil manfaat dan imbalan, berapa upah yang diberikan kepada buruh harus 

disebutkan dengan jelas agar tidak merugikan berbagai pihak dan memenuhi pedoman 

pengupahan dalam Islam. 

Hasil dari peneliti sebelumnya yang meneliti tentang tindakan ganti rugi bawon 

di Desa Pagersari Kabupaten Magelang bahwa praktek pengupahan bawon di desa 

tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Islam, dengan alasan sistem penimbangan 

yang tidak terbuka sehingga buruh merasa ada tidak ada kesesuaian antara pekerjaan 

dan hasil. Hal yang sama juga terjadi pada tindakan pengupahan di wilayah 

Pagerjurang Barat, Pagerjurang Timur dan Tanggulangin yang belum sepenuhnya 

sesuai dengan syariat Islam sehingga harus dipikirkan dan berhati-hati dalam 

menimbang agar tidak terjadi pihak-pihak yang dirugikan. 

Desa Sumber Makmur yang merupakan salah satu kawasan pedesaan yang 

terletak di Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur. Jumlah penduduk di 

Desa Sumber Makmur sebanyak 1.889 orang, terdiri dari 985 laki-laki dan 931 
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perempuan. Desa Sumber Makmur sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

petani, terbukti dari informasi pekerjaan masyarakat Desa Sumber Makmur di bawah 

ini. 

Gambar 1. 1 

Pekerjaan/Mata Pencaharian 

 

   Sumber : Profil Desa Sumber Makmur, 2021 

 Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai peteni, ini karena sebagian 

besar wilayah di Desa Sumber Makmur merupakan persawahan dan terdapat budaya 

tani yang diturunkan secara turun-temurun dari orang-orang dulu. Jadi lapangan buruh 

untuk buruh peternakan juga sangat besar, akibat dari persepsi awal menunjukkan 

bahwa tidak sedikit orang yang mengisi sebagai buruh tani di Desa Sumber Makmur 

cukup banyak di angka 106 dengan jenis pekerjaan yang sedikit, buruh serabutan 

lapangan , pekerja penggali sawah, pekerja pemanen padi dan pekerja ojek gabah 

dengan berbagai kerangka kompensasi borongan, harian dan hasil kerja. 

5%
4%

21%

2%

58%

0%
10%

JUMLAH PENDUDUK

Karyawan PNS Pedagang Swasta Petani Peternak lainnya
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Ada beberapa permasalahan yang terjadi pada upah buruh tani di Desa Sumber 

Makmur, justru upah yang diberikan tidak sesuai dengan upah minimal yang berkisar 

Rp.50.000/harinya, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan upah 

buruh tani dan buruh pertukangan naik 0,11% pada bulan september 2021 upah naik 

dari Rp. 56.902 menjadi Rp. 56.962 perhari (KOMPAS.Com, 2021), demikian juga 

adanya penundaan dalam penyerahan pengupahan, dan kadang-kadang juga terjadi 

upah yang akan serahkan tidak sesuai dengan upah yang didapat (pekerjaan yang 

diberikan bertambah sedangkan upah tetap), dalam hal terhadap berbagai kasus 

keuangan dan sosial di masyarakat terhadap kepentingan buruh yang belum 

diperhatikan oleh pemberi kerja, terutama tentang sistem kompensasi yang belum adil 

dan seimbang, sehingga menimbulkan kezaliman, penganiayaan, kemudarotan dan 

lain-lain. 

Metode kompensasi yang terjadi di Desa Sumber Makmur tidak semua 

dilakukan oleh pemilik lahan dengan memberikan upah berupa uang, ada juga 

kerangka pembayaran dengan cara menyerahkan berupa gabah basah kepada setiap 

buruh menjelang akhir panen, banyak yang benar-benar menggunakan sistem ini 

walaupun kenyataannya bahwa tidak ada kesepakatan yang mengikat mungkin telah 

ada kesepakatan kesepahaman. Besaran upah yang diberikan ditentukan dari sistem 

upah sehari-hari dan bergantung pada tingkat produktifitas pekerja dalam pekerjaan 

sehari-hari, sehingga masih terdapat kerentanan dalam kompensasi gabah, mengingat 
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gabah yang menjadi kompensasi ketika itu memasuki mesin pengolahan akan 

menimbulkan penyusutan dan tidak semua menghasilkan beras yang bagus. 

Penulis juga akan mengungkap pelaksanaan upah lain yang terjadi di Desa 

Sumber Makmur dengan jumlah buruh tani yang sangat lengkap dengan jenis pekerjaan 

yang berbeda dan sistem kompensasi yang berbeda-beda, kemudian apakah itu terkait 

dengan ide Islam. Dimulai oleh para mujtahid dengan alasan masih ada beberapa 

masalah yang dilihat oleh buruh tani, khususnya bayaran yang akan diterima pekerja 

belum sesuai dengan yang telah diselesaikan, dan biasanya terdapat penundaan  dalam 

mendapatkan kompensasi kerja mengingat fakta bahwa keadaan ini sangat penting dan 

memberikan inspirasi untuk di laksanakan penelitian tentang sistem upah pekerja 

pertanian dalam Islam di Desa Sumber Makmur. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas lebih lanjut untuk meneliti 

sistem upah buruh tani dalam Islam dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Tinjauan Sistem Upah Buruh Tani Dalam Islam” (Studi Kasus Tani di Desa 

Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur). 

B. Fokus Penelitian 

Titik fokus peneliti adalah pembatasan untuk memperjelas ruang lingkupnya 

yang akan diteliti, maka peneliti memusatkan penelitian terkait sistem upah buruh tani. 

C. Deskripsi Fokus 

Pembayaran gaji merupakan hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan uang 

tunai sebagai ganti rugi dari pemberi kerja kepada pekerja yang telah menyelesaikan 
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pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kerja yang dibuat bersama 

Buruh pertanian merupakan individu yang bekerja di bidang budidaya dengan 

mengawasi tanaman dengan tujuan penuh untuk menciptakan dan memelihara tanaman 

dengan keinginan untuk mendapatkan hasil dari tanaman tersebut untuk penggunaan 

mereka sendiri atau orang lain. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur, Kecamatan 

Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur? 

2. Bagaimana tinjauan Islam terhadap sistem upah buruh tani dari dalam 

perspektif kemaslahatan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena Kiri 

Kabupaten Luwu Timur? 

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap sistem upah buruh tani dari dalam 

perspektif keadilan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena Kiri 

Kabupaten Luwu Timur? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Dari definisi masalah di atas, dibuat beberapa tujuan penelitian, antara lain: 

a. Untuk memahami sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur 

Kecamatan Kalaena Kiri Kabupaten Luwu Timur. 

b. Untuk memahami tinjauan Islam terhadap sistem buruh pertanian di Desa 

Sumber Makmur Kecamatan Kalaena Kiri Kabupaten Luwu Timur 
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c. Untuk memahami tinjauan Islam terhadap sistem upah buruh pertanian dari 

dalam perspektif keadilan di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena 

Kiri, Kabupaten Luwu Timur? 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka upah buruh pertanian di Desa 

Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur. 

b. Sebagai kontribusi terhadap metode pengupahan, khususnya bagi buruh 

tani dan sebagai pemahaman tentang pengupahan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Islam. 

F. Kajian Pustaka 

Peneliti terdahulu terkait sistem upah buruh pertanian telah banyak diselesaikan 

oleh banyak peneliti, diantaranya: 

1. Yuni Hidhayatun Nisa dan M. Chairul Hadi Al-Asy'ari dengan Judul Analisis 

Konsep Islam Tradisi Pengupahan Petani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa 

Suko Kabupaten Jember). Menariknya, petetani di sini 80% buruh properti dan 

10% pemilik lahan. Pemilik tanah (musta'jir) dan buruh tani (ajir) memiliki 

hubungan yang  baik karena adanya kebutuhan bersama. Namun, masalahnya 

adalah bahwa cara sistem pengupahan angsuran masih kurang. Titik 

permasalahan mendasar adalah bagaimana kompensasi dilakukan di kota 

Mandigu? Kedua, apakah pemikiran liberal tentang upah dan bagaimana 
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kaitannya dengan pemikiran Islam? Pembenaran untuk pemeriksaan ini adalah 

untuk mengetahui upah apa yang diterapkan dan apakah itu berlaku untuk 

pemikiran Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu 

langsung ke objek eksplorasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan 

oleh para ahli. Objek penelitian ini adalah Dusun Ismandarin. Subyek yang 

dimaksud adalah pemilik lahan, buruh pertanian dan pemerintah daerah 

setempat. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada empat konsep 

pemikiran mengenai pengupahan yang diterapkan namun orang pada umumnya 

akan memilih pemikiran yang signifikan tentang bahwa sistem yang signifikan 

telah diperoleh dari nenek moyangnya dan sejauh mana manfaat yang dapat 

diperoleh antara dua. dua pertemuan (Nisa dan Al-Asy'ari, 2019). 

2. Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa Safitri, Lu'lu'ul Jannah mengenai judul Praktik 

Pengupahan Buruh Panen Padi di Magelang Dalam Perspektif Syariat Islam, 

Upah buruh tani padi disebagian besar kelompok cenderung masih terlihat 

secara turun temurun. Konsep ini dilakukan secara konsisten sehingga jelas 

seolah-olah menjadi kebenaran dalam praktik kompensasi dengan kondisi 

penduduk tidak sepenuhnya memahami standar pengupahan menurut Islam. 

Kondisi yang terjadi saat ini mirip dengan yang terjadi di beberapa lokasi di 

Kabupaten Magelang. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang tindakan pengupahan buruh di berberapa lokasi di Kabupaten Magelang 

tersebut menurut perspektif peraturan Islam. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Strategi pengumpulan data 
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menggunakan pengumpulan, wawasan, dan dokumentasi. Sistem pemeriksaan 

data melalui tahapan penentuan data, pengenalan data, dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini ditujukan kepada penebas dan buruh pertanian yang 

mempraktekkan pengupahan pertanian padi. Hasil survei menunjukkan bahwa 

pengupah tersebut sudah sesuai rukun-rukunnya ini. Berdasarkan lapangan, 

upah yang diperoleh buruh adalah gabah dengan perbandingan 13:1 dan 14:1 

dari hasil panen dalam kilogram. Upahnya disebut ajrul misli karena jumlah itu 

pada dasarnya bergantung pada kecepatan para pekerja mengumpulkannya. 

Kompensasi dilakukan setiap kali ada pekerjaan menane atau ditabung lebih 

dulu. Hal ini sesuai dengan tindakan untuk memperoleh imbalan dalam 

pedoman Islam yang harus dibayarkan setelah menyelesaikan pekerjaan atau 

sesuai pemahaman. Berdasarkan dengan pengaturan Islam sejauh pedoman 

kompensasi, tindakan upah telah memenuhi kelayakan dan dapat dipercaya, itu 

hanya harus dipusatkan disekitar bagian nilai sebagai keterbukaan dalam 

sosialisasi upah dalam perkiraan (Yanti dkk, 2019). 

3. Aprilia Risma Yanti, Khoirunisa, Lu'lu'ul Jannah, & Nurodin Usman dengan 

judul Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis 

Hukum Islam). Kompensasi untuk buruh perkebunan dimasyarakat tersebut 

sebagian besar didasarkan pada kecenderungan turun-temurun. Latihan ini bisa 

diandalkan dalam latihan muamalah, misalnya di Desa Pagersari Mungkid, 

Magelang. Penelitian ini berencana untuk menganalisis upah buruh hewan di 

Desa Pagersari dengan melihat kondisi masyarakat yang belum memahami 
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kewajaran pengaturan syariat Islam tentang pengupahan. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah memaknai penilaian dengan prosedur 

emosional. Strategi pengumpulan data menggunakan wawancara, studi 

lapangan, dan studi dokumentasi. Sedangkan strategi pemeriksaan data 

meliputi pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Pemeriksaan ini didorong oleh orang-orang yang mempraktekkan remunerasi 

buruh peternakan. Hasil audit menunjukkan bahwa karya-karya ini sesuai 

dengan standar Islam yang dibebankan dalam fiqh muamalah; Ijarah khusus 

dilihat dari kegiatan (ijarah ala al a'mal) yang telah memenuhi kesepakatan 

pokok (rukun akad). Upah yang diperoleh berupa gabah dengan perbandingan 

12:1, 13:1, dan 14:1 dari tol pekerja dan pengangkat dalam kilogram. 

Kompensasi diatur sebagai ajrul misli; setara dengan pekerjaan dan keadaan 

kerja. Ditawarkan perbedaannya dalam pedoman Islam, demonstrasi 

kompensasi telah memenuhi bagian dari toleransi dan kebaikan. Hanya saja 

belum memenuhi bagian pemerataan sebagai kualitas tegas dalam sosialisasi 

perubahan remunerasi (Yanti et al., 2019). 

4. Fuad Riyadi dengan Judul Sistem dan Strategi Pengupahan Menurut Perspektif 

Islam, penelitian ini melihat metode dan rencana permainan upah buruh 

menurut sudut pandang Islam. Kompensasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

regularisasi politik humanistik dengan menggunakan strategi penilaian 

emosional yang wajar. Rencana sosialisme usaha swasta sebenarnya tidak 
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memberikan respon terhadap masalah upah dan pekerjaan. Hasil eksplorasi ini 

menunjukkan bahwa Islam memberikan pedoman dan kegiatan tentang upah 

dan pekerjaan. Regulasi Islam berarti memahami bantuan pemerintah manusia, 

bukan hanya bantuan keuangan pemerintah, keselarasan dan kebahagiaan jiwa, 

dan kesepakatan keluarga yang damai (Riyadi, 2015). 

5. Penelitian yang diarahkan oleh Armansyah Waliam dengan judul “Ekuitas 

Upah Dalam Tinjauan Menurut Perspektif Islam” masuk akal bahwa dengan 

asumsi bahwa upah yang disepakati diberikan dalam jangka waktu tertentu, itu 

harus disampaikan oleh pemahaman yang telah dibuat. Karena tergantung pada 

standar kesetaraan dan kualitas etika, potongannya adalah upah asli yang berada 

diantara upah pokok dan paling ekstrem sambil tetap mempertimbangkan 

kebutuhan pekerja dan kapasitas organisasi. Mengingat standar pemerataan dan 

kemungkinan yang diharapkan dapat mengatasi masalah mendasar, pelatihan, 

dan menjamin kekuatan buruh dan keluarganya secara layak dan baik sesuai 

kecenderungan menang, sehingga upah dibatasi (Waliam, 2007).
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Upah 

1. Pengertian Upah 

Upah yang dimaksud dengan istilah adalah uang tunai yang digunakan sebagai 

kompensasi atau imbalan atas pekerjaan yang telah didedikasikan untuk menyelesaikan 

tanggung jawab. Menurut Undang-Undang tenaga kerja No.13 Tahun 2000, “Upah 

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

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

dan dibayarkan menurut suatu pernjanjian kerja, kesempatan atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan atau usaha jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Upah merupakan ganti rugi atau balas jasa dari pemberi kerja untuk sesuatu 

pekerjaan atau pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh penerima kerja yang 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah disepakati atau ditetapkan dalam 

perjanjian kerja antara pemilik sawah dengan pekerja  (Pamungkas, 2015). Pembayaran 

tenaga kerja berupa upah dimaksudkan  sebagai pembayaran untuk pekerja kasar yang 

memiliki pekerjaan berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, 

buruh kasar dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Upah adalah biaya pekerjaan yang 

dikompensasikan untuk atas jasanya. 
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2. Kriteria dan Prinsip Penentuan Upah 

Dalam menetapkan upah tenaga kerja atau buruh biasa dilakukan berdasarkan 

kriteria-kriteria berikut ini: 

a. Biaya hidup. 

b. Produktivitas. 

c. Kapasitas untuk membayar. 

d. Skala kompensasi yang berlaku. 

e. Pengaturan pemerintah. 

Demikian pula beberapa standar kompensasi bagi buruh yang harus diperhatikan, 

sebagai berikut: 

a. Kompensasi yang diberikan harus memadai. 

b. Kompensasi yang diberikan harus adil. 

c. Kompensasi yang diberikan harus tepat waktu, 

d. Besarnya ganti rugi seharusnya tidak sulit mengikuti kenaikan harga pokok 

barang yang diwaspadai. 

e. Sistem pembayaran cicilan harus mudah dan dijalankan. 

f. Desain gaji harus dinilai damungkin harus diubah dengan asumsi bahwa 

kondisi berubah. 

3. Jenis-Jenis Upah 

Tenaga yang dikeluarkan dianggap sebagai biaya yang harus dibayarkan dari 

pengusaha kepada para pekerja dengan kata lain pemberian upah kerja, upah 

diebedakan menjadi dua jenis yaitu:  
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a. Upah nominal, yaitu kompensasi dalam bentuk uang tunai kepada pekerja atau 

buruh sebagai imbalan untuk administrasi sesuai dengan pengaturan atau 

pengaturan yang terkandung dalam kesepakatan kerja. 

b. Upah riil, kemampuan pembayaran nyata yang diperoleh pekerja dengan 

menukar barang dan jasa berdasarkan pada jumlah barang atau jasa yang 

diperoleh pekerja.  

4. Sistem Upah 

Upah dapat dibayarkan menggunakan beberapa metode kompensasi yang telah 

dikumpulkan sebagai berikut: 

a. Upah Sistem Waktu, seberapa besar upah yang akan diberikan kepada penerima 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan memperhatikan prinsip waktu melalui 

hitungan jam, hari, jangka waktu yang lama, jadi berapa upah yang diberikan 

dalam kerangka waktu tergantung pada lamanya pekerjaan bukan pada 

pelaksanaan pekerjaan. 

b. Sistem Hasil Upah, berapa upah yang diperoleh penerima yang tidak dibayar 

penuh atas satuan yang diserahkan oleh buruh misalnya perpotong, permeter, 

perliter, dan perkilogram. Banyaknya upah yang dibayarkan selalu didasarkan 

pada berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan, bukan pada waktu yang 

dialokasikan untuk menyelesaikannya. 

c. Upah Sistem Masal, hasil yang diperoleh penerima kerja melalui kompensasi 

yang tidak seluruhnya ditetapkan atau dilihat dari volume pekerjaan dan jangka 
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waktu yang diperpendek. Jaminan dengan cara ini sangat membingungkan dan 

menghabiskan sebagian besar hari untuk diproses. 

B. Upah dalam Perspektif Islam 

Menurut bahasa, ijarah berarti "upah" atau "pembayaran kembali" atau 

kompensasi, dengan alasan bahwa lafadz ijarah memiliki implikasi umum yang 

mencakup imbalan untuk pemanfaatan sesuatu, sebagai pembayaran untuk 

menyelesaikan suatu kegiatan (Setiawan (2015). Menurut yang dimaksud dengan 

syara' ijarah adalah kesepakatan tentang pemanfaatan kinerja/hasil manusia, benda, dan 

binatang.  

1. Landasan Hukum Upah dalam Perspektif Islam 

Upah dalam sudut pandang Islam disebut ijarah sesuai dengan penjelasan tegas di 

atas. Berikut dasar hukum ijarah dalam prespektif islam: 

a. Landasan al-Qur’an 

1) Surah Az-Zukhuf ayat 32: 

يٰوةَِا َ عِيْش ت هُمَْفِىَالْح  َن حْنَُق س مْن اَب يْن هُمَْمَّ ب كِ َۗ َر  ت  حْم  َر  هُمَْي قْسِمُوْن 

ب عْضُهُمَْب عْضًاَ جٰتٍَلِ ي تَّخِذَ  َب عْضٍَد ر  هُمَْف وْق  ف عْن اَب عْض  ر  نْي اَۙو  الدُّ

حَْ ر  عوُْنَ سُخْرِيًّاََۗو  اَي جْم  مَّ يْرٌَمِ  َخ  ب كِ  تَُر  م   
Terjemahannya:  

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menetukan penghimpunan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 

meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 

agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 



32 

 
 

Berdasarkan ayat tersebut Allah Swt menganugrahi waktu semata-mata 

adalah kekuatan-Nya. Allah Swt sudah telah memberi pemikiran untuk pekerjaan 

manusia di dunia, karena manusia tidak bisa melakukan sendiri dan Allah Swt telah 

memperoleh beberapa diantaranya kekayaan, penetahuan, pengaruh, dan 

sebagainya. Sehingga mereka dapat saling membantu yang lainnya sepanjang 

kehidupan sehari-hari mereka dengan mengatasi kekhawatiran mereka. Akibatnya, 

setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam mencari dan mengatur 

hidupnya dan kemampuan Allah Swt baik dari apa yang mereka kumpulkan 

meskipun semua limpahan dan kekuatan bersama, sehingga manusia bisa mencapai 

kepuasan bersama dan kemudian beberapa. 

2) Surah Ali-Imran ayat 57 : 

 ُ
ه

مْ ۗ وَاللّٰ
ُ
جُوْرَه

ُ
يْهِمْ ا

ِّ
يُوَف

َ
لِحٰتِ ف وا الصّٰ

ُ
مِل
َ
وْا وَع

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ا ال مَّ

َ
وَا

 َْ لِمِي ْ
ه
 يُحِبُّ الظ

َ
 لَ

Terjemahnya :  

Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebijakan, maka dia akan 

memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak 

menyukai orang zalim. 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Upah maupun gaji wajib dibayarkan sesuai dan 

bahwa setiap pekerjaan seseorang harus diberi kompensasi atau balas jasa. Perilaku 

tidak memenuhi upah para pekerja dikatakan sebagai kezaliman.  
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b. Landasan Sunnah 

H.R Ibnu Majjah: 

 
ُ
ه
ُ
 يَجِفَّ عَرَق

ْ
ن
َ
بْلَ أ

َ
جْرَهُ ق

َ
َ أ جِي 

َ
وا الأ

ُ
عْط

َ
 أ

Artinya :  

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. 

(HR.Ibnu Majah, shahih). 

 Hadist diatas mengisyaratkan bagi kita untuk tidak lupa memberikan balas jasa 

kepada seseorang (upah) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, tidak melewati 

maupun menunda waktu pemberiannya.   

2. Rukun dan Syarat Upah Dalam Perspektif Islam 

a. Rukun Upah 

Rukun merupakan unsur-unsur pembentuk yang menjadi pelengkap 

terwujudnya suatu hal. Dalam Yanti (2019), Menurut jumhur ulama rukun upah  

dibagi menjadi empat antara lain:  

1. Aqid (orang yang berakad) 

Seseorang yang melakukan perjanjian mengenai sewa atau upah. Seseorang 

pemberi gaji atau penyewa disebut mu'jir dan yang memperoleh upah atau yang 

menyewa disebut musta'jir. Kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa individu 

berpendapat bahwa yang melakukan akad harus seseorang yang dewasa dan bukan 

sekedar mumayyiz. 
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2. Sighat 

Penegasan dari tindakan yang umumnya disebut sighat akad (sigatul-'aqd), 

terdiri dari ijab dan qabul. Dalam aturan perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat 

dilakuakan melalui: 

1) lisan atau ucapan  

2) seseorang yang diutusan atau tulisan,  

3) isyarat 

4) secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi,  

5) diam semata  

Situasinya setara dengan keadaan ijab dan qabul sebagai gantinya, hanya saja ijab 

dan qabul dalam ijarah harus mengacu pada periode atau waktu yang telah 

ditentukan dalam akad sebelumnya. 

3. Upah (Ijarah) 

Upah merupakan sesuatu yang diberikan musta'jir untuk seseorang/kelompok 

atas pekerjaan atau jasa yang telah diberikan oleh mu'jir, dengan memperhatikan 

syarat sebagai berikut: 

a. Jumlahnya jelas/pasti diketahui. Ijarah dikatakan tidak sah apabila jumlah upah 

tidak diketahui.  

b. Karyawan khusus misalnya seorang guru tidak diperbolehkan mengambil uang 

atau meminta imbalan dari siswa atas jasa yang diberikan karena ia telah 

menerima gaji dari pemerintah.  
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c. Untuk sewa, uang harus diterima bersamaan dengan pemberian barang yang 

disewakan.  Jika manfaat sewa habis, akad harus diakhiri.  

4. Manfaat  

Untuk memperoleh jasa musta'jir, jenis pekerjaan, waktu, upah dan pekerjaan 

harus ditentukan sebelumnya. Pekerjaan yang harus dilakukan harus dijelaskan 

secara rinci dan tidak abu-abu, Karena hukum ijarah yangtidak jelas atau kabur 

adalah fasid.  

b. Syarat Upah 

Perspektif Islam mengatur berbagai persyaratan yang berhubungan dengan 

ijarah, sebagai berikut: 

1. Penetapan upah harus dilakukan melalui diskusi atau musyawarah secara 

terbuka, agar dapat menimbulkan kepercayaan, kewajiban moral dan loyalitas 

dalam diri masing-masing individu terhadap kepentingan umum.  

2. Upah harus dalam bentuk mal mutaqawwin dan harus dinyatakan dengan jelas, 

bersamaan dengan menyebutkan kualifikasinya. Upah merupakan pembayaran 

atas nilai manfaat, maka nilai tersebut harus diketahuai dengan jelas.  

3. Upah tidak boleh sama dengan jenis objeknya dengan kata lain membayar suatu 

pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, karena secara tidak langsung dapat 

menyebabkan riba. 

4. Upah dari akad sewa menyewa sebaiknya tidak merupakan bagian manfaat dari 

sesuatu yang dijadikan objeck akad. Dan tidak sah apabila membayar upah 
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orang lain yang membantu kita dengan memberikan bantuan yang sama, karena 

adanya persamaan jenis manfaat.  

5. Upah yang dijadikan perjanjian tidak boleh berupa harta tetap, karena nilainya 

tidak jelas sehingga dapat mnimbulkan perselisihan. Akad dikatakan tidak sah 

karena ketidakjelasan dapat menghalangi serah terima sehingga maksud dari 

akad tersebut tidak tercapai.  

3. Jenis-Jenis Upah Dalam Perspektif Islam 

Dalam sudut pandang Islam, upah dibedakan menjadi dua jenis: 

a. Ujrah al-misli, upah yang sepadan 

Jenis upah ini adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan dan jenis pekerjaan, 

menurut besarnya tunjangan yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak 

yaitu pemberi kerja dan penerima pekerjaan. 

b. Ujrah al-musamma, upah yang telah di sebutkan 

Merupakan upah yang mempunyai syarat ketika henda disebutkan wajib 

dibarengi adanya kerelaan yang diterima kedua belah pihak yang sedang berada 

dalam transaksi ini. 

C. Kemaslahatan   

1. Pengertian Maslahah 

Secara etimologi maslahah berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam 

bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang memiliki arti mendatangkan manfaat 

atau menghilangkan kerusakan (mafsadah). Manfaat adalah pernyataan tentang 
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keseluruhan nilai atau kenikmatan yang diperoleh dari suatu benda maupun dari apa 

yang telah dilakukan, sedangkan kerusakan merupakan semua kondisi yang merugikan 

atau dapat juga menyakitkan atau segala keadaan yang dapat merusak. Maslahah 

merupaka segala kondisi yang akan kembali terhadap kokohnya kehidupan orang-

orang, kehidupan sempurna dan membuang segala hal yang akan merusak sebuah 

kehidupan di bumi untuk menuju kehidupan di akhirat.  

2. Jenis-Jenis Maslahah  

1. Maslahah Mu’tabarah, maslahah yang secara kuat dibenarkan dan diakui oleh 

ketentuan-ketentuan hukum dan syariat dalam penerapannya dan seperti yang 

di sampaikan dari Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, yang dimana maslahah 

mu’tabarah ialah maslahah yang memiliki dalil yang kuat dan di akui syara’ 

untuk memeliharanya. 

2. Maslahah Mulghah ,ialah maslahah yang memiliki pengertian kebalikan dari 

maslahah mu’tabarah, maslahah ini tidak di akui melaui nash-nash oleh syara’.  

3. Maslahah mursalah, dalam al-Qur’an maslahah ini tidak ditetapkan dan juga 

tidak bertentangan dengan kedua maslahah sebelumnya, kemudian dapat di 

ambil kesimpulan bahwa maslahah mursalah tidak di sebutkan oleh dalil dan 

syara’. 
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3. Tingkatan Maslahah 

Kemaslahatan juga memiliki beberapa tingkatan, yaitu: 

a. Maslahah dharurriyah, yaitu maslahah yang begitu di butuhkan oleh manusia 

dan meliputi lima prinsip, yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.  

b. Maslahah hajiyyah, merupakan maslahah dimana tingkat kebutuhan hidup 

manusia kepadanya bukan berada pada tingkat dharurryah, kemslahatan ini 

secara tak langsung bagi pemeneuhan yang lima, kemudian menuju kearah sana 

seperti hal memberi kebutuhan hidup manusia.  

c. Maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya koplempenter 

(pelengkap), mengenai keleluasan serta kepatutan yang bisa melengkapi 

kemaslahatan sebelumnya. 

4. Syarat Penetapan Maslahah 

Dalam menerapkan masalah sebagai prinsip dalam pemberian upah, terdapar 

syarat-syarat maslahah yang telah disusun oleh oleah para ulama, sebagai dasar dalam 

pembentukan hukum: 

a. Bentuk Maslahah harus sesui dengan tujuan-tujuan syariat. 

Kemasalahan sesuai dengan prinsip dasar dan tidak bertentangan pada prinsip islam 

dan sesuai dengan dalil-dalil yang qai’t. Kemasalahatan harulah sesuai dengan 

syariat-syariat islam. 
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b. Maslaha harus berlaku umum. 

Maslaha berlaku umum memiliki maksud bahwa maslahh tidak bisa hanya berada 

pada satu pihak saja atau pihak tertentu. Hal ini sesuai denga syariat islam yang 

juga belaku untuk semuanya, apabilah penetapan hukum atas dasar masalah yang 

menetapkan kepada kalangan tertentu maka dikatakan tidak sah karena tidak sesuai 

dengan prinsip islam. 

c. Maslahah Harus Hakikat, bukan dugaan 

Maslahah harus hakikat dan bukan dugaan memiliki arti bahwa penetapan hukum 

tertentu harus berdasarkan pada maslahah al-haqiqiyah, yang dapat menarik 

manfaat untuk manusia dan menolak bahaya pada diri mereka. 

D. Keadilan 

1. Keadilan dalam pengupahan 

Prinsip pengupahan menurut Islam tidak terlepas dari dasar aktivitas 

pergerakan keuangan (muamalah) sebagai aturan umum, khususnya pedoman 

pemerataan dan aturan kualitas yang mendalam. Berapa banyak kompensasi atau 

upah dalam Islam tidak sepenuhnya diatur melalui pengaturan antara buruh dan 

kepala buruh dalam pedoman keadilan. Islam berfokus pada pengaturan upah 

terendah yang diizinkan oleh tingkat hukum untuk buruh atau pekerja dengan 

berfokus pada kenaikan upah yang masuk akal. Upah yang adil adalah upah yang 

sungguh-sungguh yang mengacu pada jasa dari kepala buruh atau buruh yang bisa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya berapa banyak uang tunai yang 
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diperoleh, dampak dari pembelian yang merupakan alat untuk pemenuhan biaya 

hidup. Hal ini menunjukkan bahwa upah harus diimbangi dengan jasa yang 

kemudian diserahkan untuk buruh. Dalam menentukan upah, Islam tidak 

memberikan pedoman yang tegas, namun penerapannya harus dapat dipahamkan 

melalui pemahaman dan penerjemahan al-Qur'an dan hadits yang mencontohkan 

karakteristik keseluruhan seperti norma keadilan, kewajaran, dan kebenaran. 

2. Jenis-Jenis Keadilan 

a. Keadilan Distributif 

Pemberian upah atu gaji kepada karyawan dengan upah atau gaji yang sama 

tanpa mempertimbangkan atau melihat kebutuhan individu terkait kondisi 

keluarga. 

b. Keadilan Harga Kerja 

Pemberian upah atau gaji kepada karyawan dengan upah atau gaji yang 

seimbang atas jasa yang diberikan, tanpa dipangaruhi oleh hukum penawaran 

atau permintaan. 

3. Prinsip Keadilan dalam Pengupahan 

a. Transparan dan Jelas 

Transparan dan jelas dalam pengupahan memiliki maksud bahwa adanya 

kejelasan terhadap semua transaksi yang dilakukan tekait dengan pengupahan, 

waktu, upah dan jenis upahnya agar proses pengupahan sesuai dengan prinsip 

keadilan. 
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b. Proporsional 

Proporsional dalam pemberian upah memiliki maksud bahwa pekerja akan 

menerima upah sesuai dengan apa yang dikerjakan atau kontribusi terhadap 

pekerjaan. Sehingga semua pekerja akan memperolah upah yang adil. 

E. Buruh Tani 

1. Buruh  

a. Pengertian  buruh 

Pekerja buruh merupakan setiap individu yang bekerja dan akan mendapat upah 

kerja sebagai imbalan balas jasa. Buruh juga bisa diartikan sebagai pekerja, tenaga 

kerja, atau karyawan yang pada dasarnya individu yang menggunakan tenaga dan 

kemampuannya untuk mendapatkan kompensasi sebagai upah atau imbalan balas 

jasa dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya yang diserahkan pemilik kerja. 

b. Jenis-Jenis Buruh 

Ada beberapa macam buruh, antara lain: 

1. Buruh harian, buruh yang mendapat kompensasi sesuai hari kerjanya. 

2. Buruh kasar, Buruh yang menggunakan tenaga yang sebenarnya karena tidak 

memiliki keahlian di bidang tertentu. 

3. Buruh paruh waktu merupakan pekerja yang bekerja pada waktu tertentu atau 

musim tertentu (misalnya ahli tebang tebu). 

4. Buruh perakitan, pekerja yang profesinya kerja di pabrik. 

5. Buruh tambang, pekerja yang lokasi kerjanya di pertambangan. 
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6. Buruh pertanian, pekerja yang mendapat imbalan dengan bekerja di 

pembibitan atau di lahan orang lain. 

7. Buruh berbakat, tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang tertentu. 

2. Tani 

a. Pengertian usaha tani 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tani merupakan usaha atau mata 

pencarian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian pekerjaan dengan 

bercocok tanam atau usaha dengan mengembangkan tanah dengan bermacam-

macam tumbuhan atau tanaman. Tani juga dicirikan sebagai pengelolaan sumber 

daya alam, pekerjaan, modal, dan kemampuan lain untuk membuat produk 

pertanian dengan benar dan efektif. Dengan demikian, pertanian adalah bagian dari 

permukaan bumi, dimana seorang tani, keluarga budidaya atau elemen bisnis 

lainnya mengembangkan panen atau memelihara hewan peliharaan, budidaya pada 

dasarnya mengembangkan sebidang tanah atau lahan. 

b. Tipe usaha tani 

Penggambaran ini bergantung pada jenis dan strategi tindakan tanaman, ikan 

atau makhluk yang diciptakan. Pada tumbuhan, kita melihat beberapa macam 

perkembangan usaha tani: 

1. Budidaya padi; 

2. Budidaya Palawija; 

3. Usaha budidaya spesifik; 

4. Usaha budidaya non spesifik; 
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5. Budidaya campuran; 

6. Budidaya tanaman ganda; 

3. Buruh Tani 

Setelah melihat uraian di atas, maka secara umum bisa disimpulkan dimana 

tenaga kerja buruh merupakan suatu kelompok atau individu yang bekerja dengan 

menawarkan berbagai bantuan kepada pemilik sawah untuk mendapatkan imbalan 

berdasarkan kerja harian atau borongan. Demikian pula, buruh tani digambarkan 

sebagai buruh tani yang memiliki lahan atau tidak memiliki tanah sendiri, yang 

sebagian besar bekerja di lahan pemilik atau pemberi kerja dengan tujuan 

mendapatkan bayaran, dalam bentuk uang atau hasil tani, misalnya beras atau 

makanan yang lain. 

Seorang ahli buruh tani juga dapat digambarkan sebagai seseorang yang ikut 

serta dalam bercocok tanam, pada dasarnya dengan mengelola tanah yang masih 

ada untuk dibuat dan ditanami tanaman (seperti padi, jagung, buah, dan lain-lain), 

adanya keinginan untuk mendapatkan hasil dari tumbuhan untuk dimanfaatkan 

sendiri atau sebaliknya. Kemudian pada saat itu menawarkannya lagi kepada 

orang lain, sehingga seorang ahli buruh bisa diartikan sebagai buruh yang bekerja 

untuk pemilik lahan baik secara terus-menerus atau sementara dengan tujuan 

membantu petani untuk menangani masalah tersebut serta buruh akan 

mendapatkan imbalan atau bayaran dalam bentuk uang atau hasil panen lainya.  
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F. Kerangka Konseptual 

Dengan mempertimbangkan konstruksi yang diterapkan yang telah 

dikonseptualisasikan di bawah ini oleh pembuatnya, khususnya kajian utama pada 

buruh tani tentang upah yang diberikan dengan melihat jenis-jenis sistem upah yang 

diberikan serta pemberian upahnya, maka pada saat itu sistem pengupahan akan 

dianalisis dalam upah tinjauan Islam merujuk pada al-Qur'an dan hadits terkait 

kemaslahatan dan keadilan menurut Yusuf Qardhawi. Pemikiran Yusuf Qardhawi 

adalah bahwa dalam memutuskan upah, dikoordinasikan oleh jalannya tindakan antara 

kedua belah pihak. Bagaimanapun tidak pantas bagi pihak yang memberikan pekerjaan 

dengan persetujuan untuk mengeksploitasi kebetuhan pihak yang bekerja dan 

memberinya upah yang tidak sesuai. Selain itu juga tidak boleh mengeksploitasi 

kebutuhan darurat pekerja untuk membeli usaha keras dan keringat mereka dengan 

upah kecil. Karena buruh tidak boleh meminta imbalan diatas hak-hak istimewa 

mereka atau melewati batas kemampuan pengguna jasa mereka. Dari analisis ini 

dengan tujuan bahwa hasil dalam penelitian ini dapat ditentukan. 

Kerangka pikir penelitian ini diharap untuk dapat memudahkan arah penelitian, 

agar pola pikir yang ditetapkan penulis bisa diterapkan dan dipahami. Adapun struktur 

kerangka konseptualnya sebagai berikut: 
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Gambar 1. 2 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif, penelitian kualitatif menekankan terhadap pemahaman pada realitas sosial . 

Penelitian kualitatif merupakan sebuah riset yang memiliki sifat deskriptif serta 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dengan kata lain, 

penelitian kualitatif lebih dapat memungkinkan untuk mengupas prob lematika secara 

lebih jelas, karena penelitian ini dilakukan secara lebih jelas karena penelitian 

dilakukan secara lebih mendalam dan secara langsung terhadap objek yang diteliti.  

 Sifat dari jenis penilitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yakni penulis akan memiliki tujuan untuk mempelajari serta memhami secara intensif 

mengenai keadaan latar belakang saat ini dalam interaksi langsung sesuai unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian  

 Tempat penelitian ini yang akan diselesaikan berlokasi di Desa Sumber Makmur, 

Kecamatan Kalaena Kiri, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai terhadap penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatis, kemudian penalitian ini menggunakan prosedur pendekatan normative dan 

sosiologis: 

1. Penulis menerapkan metode pendekatan normatif dalam penelitian ini karena 

didasari dengan pedoman Islam, baik yang di dapat dari al-Qur'an, hadis, 

kaidah-kaidah fikih serta menurut ulama.  

2. Metode kedua, penulis memakai metode pendekatan sosiologis dikarenakan 

penulis turun langsung ke lapangan untuk melakukan interaksi dengan 

lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat pemilik 

sawah dan buruh panen di Desa Sumber Makmur dengan struktur gejala sosial 

yang saling berkaitan. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data primer dan data 

sekunder: 

a. Data Primer 

Jenis data yang dipakai dalam pengujian ini merupakan data utama. Data primer 

adalah data yang diambil atau dikumpulkan langsung oleh para penulis dari 

sumber datanya. 
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b. Data Sekunder 

Satu lagi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dengan tidak langsung  

melaui perantara media. 

2. Sumber data 

Data penting yang dipakai  penelitian ini didapat secara langsung dari informan 

yang ada, khususnya pekerja buruh tani di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena, 

Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan data pendukung dalam penelitian ini diperoleh 

melalui buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, atau data pendukung lainnya yang 

diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis dan menggambarkan suatu data yang ada secara baik, 

dibuthkan data yang akurat serta terarah agar hasil yang diambil bisa secara tepat 

menggambarkan keadaan suatu objrk yang sedang teliti dengan baik. Berawal dari hal 

tersebut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Observasi 

Observasi atau yang disebut pengamatan termasuk aktivitas keterpusatan 

perhatian pada suatu obyek dan memanfaatkan salah satu dari lima panca indera, 

khususnya indera penglihatan. Observasi bisa lebih efesien jika data yang akan 
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diambil adalah sebagai keadaan atau kenyataan yang alami, perilaku dan hasil kerja 

responden dalam keadaan alami. 

2. Wawancara.  

Wawancara dipakai untuk metode pengambilan data jika peneliti 

berkeinginan melakukan studi pendahuluan untuk melihat masalah yang wajib 

diteliti dan selain itu, jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan hingga 

dasar. Penerapan wawancara yang dipakai penulis merupakan indepth interview 

sehingga peneliti memakai pedoman wawancara yang sudah dibuat. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data dari berbagai 

sumber atau catatan yang ada di responden atau tempat. Metode 

mendokumentasikan data penelitian merupakan hal untuk membackup data yang 

telah diperoleh. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan salah satu prose dimana peneliti mengumpulkan 

informasi pendukung dari bermacam sumber yang kuat. Informasi ini dapat bisa 

didapatkan dari jurnal penelitian, karya pendek, buku-buku atau sumber lain yang 

dipandang terkait penyelidikan. 

5. Internet searching 

Merupakan pengumpualan data yang diselesaikan dengan mengumpulkan 

bermacam-macam referensi tambahan yang diperoleh dari internet untuk 



50 

 
 

melengkapi referensi tambahan dalam penentuan fakta dan teori sesuai dengan 

masalah penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik ini adalah cara untuk menganalisi data dari eksplorasi, mengingat alat yang 

dapat diverifikasi terkait untuk digunakan untuk penelitian. Sistem pengecekan data 

pada penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Hubermen. Miles dan 

Hubermen mengungkap bahwa pengecekan data alam kulalitatif dilakukan dengan 

cermat dan terus dilakukan hingga data tersebut diturunkan. Praktik-praktik dalam 

pengecekan data meliputi reduksi data, penyajian data, mengambil kesimpulan dan 

verifikasi seperti berikut: 

 

 

1. Reduksi Data 

Menentukan data adalah suatu pendekatan untuk memilih, memusatkan 

perhatian pada penguraian, penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan lapangan. Cara untuk melakukan hal ini adalah mempertajam 

pemeriksaan, menggambarkan atau mencirikan kedalam setiap masalah melewati 

sketsa singkat, mengkoordinasikan, membuang apa yang tidak diperlukan dan 
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menggabungkan data yang ditentukan untuk dapat ditarik dan ditegaskan secara tepat. 

Data yang dikurangi merupakan data yang terkait dengan masalah eksplorasi. 

Pengurangan data akan memberikan gambaran yang semakin mendalam dan 

memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencari data 

tambahan jika diperlukan. Semakin luas ahli di bidangnya, semakin banyak data yang 

akan diperoleh, semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu penting untuk 

mengurangi data agar data tidak terkumpul dan tidak menghambat penilaian lebih 

lanjut. 

2. Penyajian Data 

Setelah tahap reduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian 

data disusun sehingga data yang berkurang difasilitasi, dikoordinasikan, dalam rencana 

koneksi sehingga langsung. Penyajian data ini sendiri seharusnya dapat dibayangkan 

sebagai catatan penjelasan, kerangka, serta asosiasi antar kelas dan diagram alur. 

Penyajian data dalam desain ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang 

sedang terjadi. 

Penyajian data yang luar biasa merupakan tahap penting dalam mencapai 

pemeriksaan analis yang baik dan kuat. Dalam menyampaikan data ini, tidak hanya 

digambarkan dalam sebuah cerita, tetapi juga bergabung dengan siklus penilaian 

konstan ke pendekatan paling populer untuk memutuskan kesimpulan. 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu pekerjaan untuk 

menemukan atau mengetahui makna, tuntutan, rencana, penjelasan, keadaan dan hasil 

logis strategi atau derajatnya. Sebelum membuat kesimpulan, harus lebih dulu 

melakukan reduksi serta penyajian kemudian pada saat itu, sekitar itu penarikan atau 

pemeriksaan dibuat menggunakan aktivitas masa lalu. Seperti yang dikatakan Miles 

dan Huberman, bahwa melakukan anilisi tida sekali rampung, melainkan intraktif, 

bolak-balik antara kegiatan proses reduksi, penyajian dan mengambil kesimpulan 

selama pebelitian berlangsung. Kemudian pada saat itu, setelah mengkonfirmasi data 

maka bisa mengambil kesimpulan sesuai hasil dari eksplorasi yang disajikan dalam 

bentuk naratif. Penarikan ini sendiri merupakan tahap terakhir dari pengolahan data. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan alat eksplorasi/rekaman (recording gadget) yang 

digunakan untuk menyimpan hasil pembicaraan sumber dan juga dipaka dalam 

mengambil bukti narasi penulis, yang setiap kali mereka akan melaksanakan penelitian 

atau wawancara penulis memakai instrumen ini untuk bekerja lebih mudah untuk 

menyelesaikan penyelidikan. 

G.  Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah dimana data yang benar-benar terjadi tidak bertentangan 

dengan data yang diperoleh peneliti. Untuk menentukan keabsahan data diperlukan 

suatu teknik pemeriksaan dimana teknik pemeriksaannya didasarkan pada kriteria-
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kriteria tertentu. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kebenaran 

yang ditemukan penulis di lapangan dengan menggabungkan uji kredibilitas data atau 

reliabilitas data penelitian kualitatif. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Sumber Makmur 

Desa Sumber Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalaena, 

Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Sumber Makmur terbentuk 

pada tahun 2011, dengan arah garis bujur 2o28'54'' lingkar selatan, lingkup 120o54'42'' 

bujur timur. Desa Sumber Makmur merupakan salah satu dari 7 kelurahan di kelurahan 

Kalaena dengan kode desa pada tahun 2006. Desa Sumber Makmur dulunya adalah 

Desa Sumber Agung, namun pada tahun 2011 Desa Sumber Agung dimekarkan dan 

terdiri dari 5 dusun, khususnya Dusun Sumberejo, Dusun Sidorejo, Dusun Wonodadi, 

Dusun Wonosari, Dusun Wonomulyo. 

2. Letak Geografis 

Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, secara 

geologis terletak ± 5 Km dari pusat pemerintahan daerah, ± 582 Km dari pusat 

pemerintahan daerah, ± 60 Km dari ibukota kota/daerah dan ± 582 Km dari ibukota 

bersama, dengan batas desa sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 Batas-Batas Wilayah Desa Sumber Makmur 

No Batas Desa/Kelurahan Kecamatan 

1 Utara Desa Mantadulu Angkona 

2 Selatan Desa Argomulyo Kalaena 

3 Barat  Desa Sumber Agung Kalaena 

4 Timur Desa Wanasari   Angkona 
  Sumber: Profil Desa Sumber Makmur 2021 

3. Letak Demografis 

a. Jumlah Penduduk 

Kelurahan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh sekitar 1908 laki-laki, 

970 laki-laki dan 938 perempuan. Untuk lebih jelas lagi, ini dipaparkan dalam tabel 

terlampir: 

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa Sumber Makmur  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jumlah Penduduk Jumlah 

1 Laki-Laki 970 Jiwa 

2 Perempuan 938 Jiwa 

  Sumber: Profil Desa Sumber Makmur 2021 

Jika dilihat dari tabel cenderung terlihat bahwa penduduk pada tahun 1908 

terdiri dari 970 laki-laki dan 938 perempuan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk 

laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. 

b. Mata Pencaharian 

Mata pencarian Desa Sumber Makmur secara keseluruhan memiliki berbagai 

posisi, namun yang paling dominan adalah sebagai petani. Tentang individu yang 

profesinya sebagai karyawan, PNS, pedagang, swasta, peternak, petani, dan lain-

lain. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel terlampir: 
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Tabel 4. 3 Mata Pencarian Masyaratkat Desa Sumber Makmur 

No Pekerjaan/Mata Pencaharian Jumlah 

1 Karyawan 24 Orang 

2 PNS 16 Orang 

3 Pedagang 120 Orang 

4 Swasta 8 Orang 

5 Petani 348 Orang 

6 Peternak 2 Orang 

7 Lainnya 53 Orang 
 Sumber: Profil Desa Sumber Makmur 2021 

Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk di Desa Sumber Makmur pada umumnya 

memiliki pekerjaan yang beragam, namun yang paling dominan adalah sebagai petani. 

Sedangkan untuk yang lainnya, vokasi yang dominan sebagai petani adalah 348 orang 

dan yang terkecil adalah peternak, 3 orang. 

c. Karakteristik Informan 

Berikutnya merupakan tabel yang berisi informasi sumber yang menggabungkan nama, 

usia, pendidikan dan pekerjaan: 

Tabel 4. 4 Karakteristik Informan Penelitian 

No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 

1 Sahrulam 28 S1 Pemilik Sawah 

2 Eka 27 SMA Pemilik Sawah 

3 Kholil 37 SMA Buruh Tani 

4 Iwan Sahdi 37 SMP Buruh Tani 

5 Ahmad Yasir 26 SMP Buruh Tani 

6 Hari Irawan 27 SMA Buruh Tani 

5 Suher 44 SMA Sekertaris Desa 
Sumber: Profil Desa Sumber Makmur 2021 
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1. Umur 

Usia para informan berkisar antara 27 sampai dengan 44 tahun. 

2. Pendidikan  

Tabel di atas menginformasikan bahwa informan pernah mengenyam 

pendidikan dengan alumni SMP, SMA dan S1, kemungkinan di Desa Sumber 

Makmur kurangnya sosialisasi dari organisasi pertanian. 

3. Pekerjaan 

Pada tabel sebelumnya, penulis dapat melihat bahwa ada empat saksi, dua di 

antaranya adalah pemilik sawah dan dua lainnya adalah pekerja buruh tani. 

B. Sistem Upah Buruh Tani Di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kalaena Kiri, 

Kab. Luwu Timur 

Upah yang dalam Islam diimplikasikan sebagai ijarah yang mengandung 

pengertian bahwa upah atas penggunaan sesuatu atau hadiah untuk pekerja sebagai 

balas jasa karena telah melakukan suatu kegiatan. Menurut definisi, ijarah adalah 

semacam persetujuan untuk mengambil manfaat melalui penggantian. Allah Swt. telah 

menunjukkan dalam al Qur'an Surah Ali Imran: 57. Bahwa setiap pekerjaan seorang 

harus diberi imbalan tanpa henti atau upah. 

Struktur upah buruh pertanian yang terjadi di Desa Sumber Makmur Kecamatan 

Kalaena Kiri Kabupaten Luwu Timur akan dipusatkan pada beberapa segmen yang 

berhubungan dengan sistem upah buruh tani, terkait akad dan yang berhubungan 

dengan pembagian waktu dan pembagian upah. 
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1. Akad  

Pekerja buruh tani sebelum melakukan pekerjaan dan pemilik ladang sebelum 

memberikan pekerjaan pada awalnya akan melewati suatu perjanjian yang disebut 

akad, dalam kesepakatan tersebut meliputi pembahasan jam kerja, tempat dan lain-lain 

sebagaimana adanya kesepahaman antara kedua belah pihak pemilih sawah dan pekerja 

sebelum masing-masing dari mereka melakukan hak dan kewajibannya. 

(Iwan Sahdi-Buruh Tani 2): 

“Sebelum kita kerja disawahnya orang, kita ketemu dulu dengan yang punya 

sawah yang sebelumnya sudah datang panggil ki untuk kerja disawahnya, untuk 

bicara-bicara dan kalau perjanjian tidak ada yang tertulis hanya lisan saja” 

 

       Jawaban informan Iwan Sahdi ternyata senada dengan  informasi buruh tani 

lainnya dengan ungkapan mengenai akad atau kesepakatan : 

 (Ahmad Yasir-Buruh Tani 3) 

Biasanya itu dia yang datang kerumah datang kasih tahu bilang mau di kerja 

sawahnya, datang dirumah itu, dibahas mi yang mana mau dikerja sawahnya, 

biasa juga kita pergi disawahnya juga langsung disana baru ki bicara bilang 

kapan mulai di kerja 

 

Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara 

kedua belah pihak melaksanakan atau tidak melakukan hukum tertentu. Rukun dalam 

berakad adalah, adanya Al-Aqid, Shighat al-aqd, Al-Ma’qud tujuan pokok akad dan 

kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dideketahui bawah dalam 

sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur diawali dengan sebuah pernjanjian 

atau akad namun dalam perjanjian tersebut tidak berbentuk tulisan hanya berupa lisan.  
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Sistem upah baru tani di Desa Sumber Makmur pada dasarnya telah memiliki 

sebuah perjanjian atau akad yang jelas, akad tersebut dilakukan sebelum pihak pekerja 

melakukan pekerjaannya dengan pembahasan waktu pengerjaan, lokasi pengerjaan 

sistem pembayaran dan upah yang akan diberikan, walaupun akad yang dilakukan di 

Desa Sumber Makmur tidak berbentuk tertulis hanya berbentuk lisan tetapi telah sesuai 

dengan rukun akad. Akad ijarah yang digunakan oleh pemilik sawah dan buruh tani di 

desa sumber makmur menggunakan akad ijarah yang bersifat pekerjaan (al-ijarah ala 

al-a’mal). 

2. Waktu Pembayaran 

Pemilik sawah di Desa Sumber Makmur berdasarkan hasil wawancara bahwa 

pembayaran upah buruh tani biasa dilakukan dengan cara memberikan upah kepada 

buruh tani setelah mereka melakukan pekerjaannya atau pada saaat setelah padi 

dipabrik untuk dipisahkan dari kulitnya barulah upah mereka dibayarkan. 

(Sahrulam -Pemilik Sawah 1) 

“Biasanya kita kasih gajinya atau upahnya kemereka pada saat selesai semua 

pekerjaannya mulai dari awal sampai terakhir sampai padi dibawa di pabrik 

baru kita kasih uangnya atau yang sudah kita sepakati,” 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan pemilik sawah 2 tentang kerangka 

angsuran upah buruh tani di Desa Sumber Makmur. 

 (Eka Saputra- Pemilik Sawah 2) 

“Biasanya terakhir pi, sudah pi dibawa di pabrik, biasa, 2 hari setelah dipabrik 

baru pi biasa kita kasih, karena baru pi juga bisa ada di kasihkan kalau dari mi 

di pabrik itu gabah” 
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Sistem pengupahan buruh tani di desa sumber makmur menggunakan sistem 

dengan waktu pembayaran upah dilakukan diakhir kerja. Sistem upah yang diterapkan 

di desa sumber makmur dengan pembayar upah yang dilakukan diakhir kerja telah 

sesuai dengan akad yang digunakan di desa sumber makmur, karena ijarah merupakan 

suatu pekerjaan, sehingga upah yang dibayarkan diakhir atau setelah pekerjaan selesai.  

3. Upah 

Buruh tani di Desa Sumber Makmur secara dominan menerima upah mereka 

setelah masa panen atau setelah padi berada di jalur produksi, sehubungan dengan 

berapa besaran upah yang diberikan ditentukan dengan menggunakan sistem sehari-

hari atau menghitung jumlah hari kerja buruh pertanian dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

(Eka Saputra – Pemilik Sawah 2) 

“Saya cara ku menghitung upah itu berdasarkan jumlah hari kerjanya, berapa 

hari dikerja tapi sudah ada mi target yang kita kasih, dan itu juga sistem yang 

dipake sama semua orang di desa sumber makmur, dihitung harinya.” 

 

Sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur pada dasarnya dipengaruhi 

dari kebiasaan (adat) yang terjadi di desa tersebut. 

(Suher – Sekertaris Desa) 

“Kalau secara tertulis tidak ada, namun sistem pengupahan di desa sumber 

makmur yang kita amati ini dari kebiasaan atau adat orang-orang dulu. 

Kemudian dalam pemberian upah tidak ada unsur paksaan atau bersifat adil 

antara buruh dan petani, jadi secara tidak langsung sudah sesuai agama. 
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C. Tinjauan Islam terhadap Sistem Upah Buruh Tani dalam Perspektif 

Kemaslahatan Di Desa Sumber Makmur, Kec. Kalaena Kiri, Kab. Luwu Timur 

Metode pengupahan buruh pertanian di Desa Sumber Mamur yang memberikan 

upah kepada buruh tani berupa hasil pertanian (gabah), yang diberikan mengingat 

jumlah hari kerja dan dibayarkan sebelum akhir pekerjaan sehingga penerapan 

maslahah adalah sesuatu yang harus dipikirkan. Upah adalah nilai yang harus 

dibayarkan kepada pekerja (buruh pertanian) untuk pekerjaan yang dilakukan beberapa 

ketentuan yang berhubungan dengan upah telah diatur dalam Islam. Rasulullah Saw. 

melarang mempekerjakan tanpa menetapkan kompensasi sebelumnya. 

Pedoman maslahah dalam masalah ekonomi Islam bukan hanya sekedar teori 

sehingga harus dijalankan dengan cara yang benar. Pelaksanaan maslahah harus terlihat 

dari dalam kegiatan perekonomian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hidup 

manusia. Dari hasil tinjauan, untuk memutuskan kerangka kompensasi bagi buruh 

pertanian dari sudut pandang kemaslahatan, para ulama menyusun syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Maslahah harus selaras dengan tujuan-tujuan syariat 

Kemaslahatan harus sesuai standar prinsip dasar dan tidak bertentangan dan tidak 

melewati pengaturan nash dan qat'i. Seperti menetapkan upah pekerja buruh tani, dan 

seorang bisnis tidak diizinkan untuk menghilangkan hak keseluruhandari pekerja dan 

tidak menganiaya pihak mana pun. 
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(Iwan Sahdi - Buruh Tani 2) 

“Gaji ta ini yang sudah kita kerja  biasanya dibayar kalau sudah selesaimi semua 

pekerjaan ta sampai padi dibawa dipabrik jadi kadang cepat kadang lambat tapi 

pasti ji diterima itu upah ta,” 

 

Terkait dengan waktu pembayaran upah dan kondisi terkadang cepat atau 

lambat yang disampaikan oleh informan buruh tani dua juga di perjelas dengan buruh 

tani empat.  

(Hari Irawan - Buruh Tani 4) 

“kalau bicara soal waktu pembayaran upah itu tidak menentu, karena keuangan 

pemilik sawah juga tidak menentu jadi kita buruh  ya mengikut saja kapan upah 

diberikan terkadang juga habis panen pi baru di kasih kan ki, karena gajinya 

disini biasa langsungki na bayar harian biasa juga tungu selesai panen,” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa para pemilik sawah memberikan 

upah kepada buruh tani pada saat semua pekerjaan buruh tani telah selesai, waktu 

pembayaran terkadang cepat dan lambat diterima oleh buruh tani, karena tergantung 

dari proses cepatnya gabah yang dibawa ke pengolahan selesai, namun terkadang ada 

pihak pemilik sawah yang juga langsung melakukan pembayaran upah buruh tani lebih 

cepat namun pastinya semua upah buruh tani tetap dibayarkan berdasarkan 

kesepakatan pemilik sawah dan buruh tani. 

Buruh pertanian setelah melaksanakan tanggung jawabnya berhak atas upahnya 

sesuai dengan perjanjian, selama para buruh mendapatkan upah penuh, maka 

kewajiban juga penuh. Dalam hal ijarah merupakan tugas, maka komitmen untuk 

membayar ganti rugi pada jam kerja. Kompensasi layak didapatkan dengan syarat, 

salah satunya pekerjaan telah selesai. Jika akadnya atas jasa, mereka harus membayar 
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upahnya ketika jasa telah selesai dan opsi untuk mendapatkan kompensasi pekerja 

adalah titik dimana pekerjaan selesai, mempercepat pembayaran upah sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak sesuai yang telah disepakati. 

Sistem upah diburuh tani di Desa Sumber Makmur pada dasarnya telah 

menerapkan prinsip maslahah dalam sistem upah buruh tani dengan indikator selaras 

dengan tujuan-tujuan syariat, dimana dalam sistem upah buruh tani, pemilik sawah 

selaku pemberi kerja akan memberikan hak bagi buruh tani selaku pekerja sesuai 

dengan yang menjadi kesepakatan kedua pihak sebelum pekerjaan dimulai, walapun 

terkadang lambat dan terkadang cepat dalam memenuhi kewajiban atau menerima hak 

namun pihak pemilik sawah tetap akan memenuhi kewajibannya dengan lambat 

tidaknya juga sudah menjadi kesepakatan dan pemahaman kedua bela pihak. 

2. Maslaha harus belaku umum 

Maslahah bersifat umum memiliki makna bahwa kemaslahatan tidak berpihak 

kepada individu tertentu saja, melainkan bersifat umum sehingga dalam aktivitas 

ekonomi sistem upah buruh tani di desa sumber makmur harus memberikan manfaat 

kepada buruh tani selaku pekerja dan pemilik sawah selaku pemberi kerja dan tidak 

ada yang merasa salah satuya di untungkan dan salah satunya dirugikan (Ilyas, 2015). 

(Kholil -Buruh Tani 1) 

“Saya ini tidak ada pekerjaan lain ku, terus tidak ada juga sawah ku,makanya 

saya kerja jadi buruh, dengan itu mi saya biasa dapat uang, bisa makan keluarga 

ku biar tidak cukup yang jelas ada mi” 

 

Terkait dengan pilihan bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang digunakan 

untuk kehidupan sehari-hari juga di perjelas dengan informan buruh tani lainnya. 
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(Ahmad Yasir-Buruh Tani 3) 

“sudah rezeki ku mi mungkin jadi buruh tani, sudah ini mi juga pekerjaan yang 

saya mengerti tanpa keluar modal uang, jadi kalau ada suruhka kerja sawah atau 

bantu-bantu ya saya kerjakan” 

Berdasarkn hasil wawancaran dengan buruh tani di atas bahwa masyarakat di 

Desa Sumber Makmur yang memutuskan menjadi buruh pertanian meyakini bahwa 

pekerjaan ini dapat membantu keluarga mereka dalam hal ekonomi, bagi maereka yang 

tidak memiliki gaji mereka hanya memfokuskan bekerja sebagai buruh pertanian 

dengan bergantung pada upah mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga upah 

yang diberikan memberikan keuntungan bagi semua kalangan, bagi buruh pertanian 

mendapatkan upah untuk mengatasi kebutuhan hidup dengan pemilik sawah atau 

pengelola merasa terbantu dengan adanya buruh pertanian untuk bekerja di sawahnya. 

Syariat Islam berlaku untuk semua orang, sehingga prinsip kemaslahatan 

menunjukkan sifat yang diakui secara umum. Akibatnya, penetapan hukum atas dasar 

berdasarkan mashlahah tidak bisa condong ke kalangan tertentu karena tidak sah dan 

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam berlaku untuk semua orang. Jadi sesuatu 

yang berhubungan dengan kepastian komitmen itu sifatnya umum dan semua pihak 

diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. 

Sistem upah buruh tani yang diterapkan di Desa Sumber Makmur pada 

dasarnya telah menujukan prinsip maslahah dengan indikator bersifat umum, karena 

telah memberikan manfaat kepada buruh tani selaku pekerja yang menerima upah 

cukup ataupun tidak tetap bermanfaat untuk kebutuhan hidup dan pemilik sawah 
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sebagai pemberi kerja menerima keuntungan dengan hasil kerja buruh tani yang 

tentunya untuk kebutuhan hidup juga. 

3. Maslahah harus hakikat, bukan dugaan 

Maslahah harus bersifat fakta dan benar adanya serta bukan dugaan (Susanto et 

al., 2020). Pendudukan hukum harus diselesaikan dalam kerangka mashlahah al-

haqiqiah, misalnya kerangka ganti rugi bagi buruh pertanian yang dilakukan di Desa 

Sumber Makmur, secara khusus berusaha mengambil manfaat dan menghilangkan 

kerusakan atau kerugian agar tidak terjadi kemalangan antar buruh pertanian dan 

pemilik sawah. Kerangka pembayaran ini memandu pemberi kerja untuk 

mempertimbangkan terlepas dari apakah upah yang diberikan sesuai, yang artinya 

perilaku tersebut bukan dugaan atau tidak termasuk kemaslahatan dan memungkinkan 

kerugian pada salah satu pihak. 

(Iwan Sahdi-Buruh Tani 2) 

“Pernah juga saya rasakan kalau tidak sesuai yang saya dapat sama yang saya 

kerja, tidak ku tahu juga itu disengaja atau tidak tapi selama inikan kita-kita 

disini sudah paham mi yang mana bagus mana tidak” 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan buruh tani di Desa Sumber Makmur, 

dapat dilihat dengan sistem upah buruh tani seperti ini akan berpotensi dan tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi kezaliman yang dilakukan pemberi kerja atau 

pemilik sawah baik disengaja atau tidak sehingga bisa memicu kerugian terhadap pihak 

buruh. 



47 

 
 

Struktur pengupahan pada tingkat ini mencakup maslahah dharurriyah, yang 

dimana kemslahatan ini sangat dibutuhkan keberadaannya didalam kehidupan 

manusia. Metode pengupahan yang dilakukan di Desa Sumber Makmur tidak dapat 

dikatakan menerapkan bagian maslahah dharurriyah dengan alasan sistem pengupahan 

tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka yang tidak 

berkelanjutan mengingat upah yang diperoleh buruh. tampaknya rendah, selain 

pekerjaan ini bergantung pada musim. 

Maslahah dalam pelaksanaannya memiliki perluasan yang luas aktivitas 

ekonomi dibandingkan dengan penerapan di berbagai bidang. Nash-nash yang 

berhubungan dengan ekonomi pada umumnya bersifat mendunia sehingga memiliki 

cakupan gerak yang lebih besar. Berbeda halnya dengan bidang yang berbeda, 

misalnya bidang agama, yang digambarkan dengan kecenderungannya sehingga 

mashlahah menjadi acuan dan tolak ukur yang signifikan dalam perekonomian. 

Sistem upah buruh pertanian di Desa Sumber Makmur masih ada potensi untuk 

terjadinya kezaliman sehingga untuk pelaksanaan prinsip kemaslahatan melalui 

indikator hakikat bukan dugaan belum terpenuhi, dengan alasan masih ada unsur atau 

tindakan di mana para pemberi kerja dalam pemberian upah yang diberikan terhadap 

pekerja tidak sesuai dengan hasil pekerjaan yang mereka selesaikan yang mungkin 

disengaja atau tidak. Meskipun sistem pengupahan yang dilaksanakan di masyarakat 

Desa Sumber Makmur merupakan sistem yang dipahami semua orang secara umum. 
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D. Tinjauan Islam terhadap sistem upah buruh tani dalam persepektif Keadilan Di 

Desa Sumber Makmur, Kec. Kalaena Kiri, Kab. Luwu Timur 

Kata keadilan selalu dirujuk dalam al-Qur'an, dan itu mempunyai makna bahwa 

keadilan bersifat sangat mendalam dan kritis dalam Islam serta mencakup semua 

bagian kehidupan. Dengan demikian keadilan merupakan pemerataan yang mendasar 

sekaligus tujuan dari semua kegiatan sepanjang kehidupan sehari-hari. Islam 

memberikan solusi yang tepat terkait metode pengupahan yang berdasarkan pada 

prinsip keadilan dan kejujuran yang kemudian akan melindungi kedua belah pihak 

pekerja dan pemberi kerja. Islam menginstruksikan bahwa metode pembayaran harus 

dijalankan dan diputuskan dengan jelas, sesuai, patuh dan tidak saling merugikan dan 

harus menunjukkan prinsip adil dan baik. 

Keadilan dalam sistem pengupahan memiliki dua makna yang bisa digunakan 

sebagai tolak ukur bagaimana metode tersebut dapat dianggap adil, khususnya: 

1. Adil bermakna jelas dan transparan 

Adil berarti jelas dan lugas menyiratkan bahwa keadilan terletak pada kejelasan 

pengaturan antara semua pihak dan komitmen untuk menjalankannya. Sistem upah 

untuk buruh pertanian yang dilaksanakan atau diselesaikan di Desa Sumber Makmur 

adalah pemilik ladang sebelum mempekerjakan buruh pertanian untuk mengadakan 

kesepakatan. 

(Sahrulam-Pemilik Sawah 1) 

“Kalau sudah mau mi dikerja padi ku saya pergi dulu panggil buruh tani yang 

mau kerja datang kerumah untuk bicara-bicara bialng disini ditempatnya, kapan 
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mau dikerja terus masalah gajinya biasanya kita sepakati itu yah kita hitung 

harinya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama dengan pemberi kerja atau 

pemilik sawah bahwa sebelum para buruh tani bekerja kedua belah pihak sudah 

bertemu untuk membicarakan atau melakukan akad atau perjanjian mengenai waktu 

dan lokasi buruh akan bekerja. Dan terkait dengan kompensasi, kedua belah pihak 

sepakat untuk menggunakan sistem upah pekerja pertanian dengan sistem harian. 

Perjanjian kedua belah pihak antara pemilik sawah dan buruh tani menunjukkan 

sebuah tanggung jawab sehingga kedua belah pihak memiliki komitmen masing-

masing dimana buruh tani memiliki kewajiban untuk mengelolah dilahan pemilik 

sawah hingga pekerjaan mereka selesai dan pemilik sawah memiliki kewajiban dalam 

penyerahan gaji bekerja sesuai amanah tanpa merugikan pihak manapun. Meski 

demikian, dalam pengupahannya kedua belah pihak tersebut tidak menyebutkan upah 

yang sebenarnya harus dibayar atau diperoleh buruh karena di Desa Sumber Makmur 

para buruh pertanian sebelumnya sudah memahami bagaimana sistem kompensasi 

yang diterapkan di Desa Sumber Makmur. 

Kejujuran dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam memperlakukan setiap 

orang, baik kompensasi maupun dalam hal apa pun, seperti halnya Qs. An-Nisa':/58 

yang membaca: 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat” 

 

Arti penting dari ayat di atas adalah bahwa Allah Swt. memberi perintah agar kita 

menunaikan amanah kemudian diteruskan kepada orang yang mempunyai hak untuk 

memperolehnya dan jangan melalaikan itu. Allah Swt selain itu juga memerintahkan 

untuk memutuskan perkara diantara orang-orang melalui prinsip dasar keadilan yang 

memiliki sifat objektif, sehingga dalam metode pengupahan untuk buruh pertanian, 

pemilik pekerjaan memiliki komitmen untuk memberikan hak istimewa kepada buruh 

dengan prinsip keadilan. 

Bisa dikatakan bahwa sistem pengupahan untuk pekerja pertanian di Desa 

Sumber Makmur dikatakan belum menerapkan sistem pengupahan yang berdasar 

prinsip keadilan dengan indikator jelas dan terbuka, hal ini berdasarkankarena didalam 

akad atau perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak belum dilakukan dengan 

transparan mengenai hal penyebutan jumlah nominal upah karena metode pengupahan 

di Desa Sumber Makmur adalah motode upah yang diturunkan secara turun-temurun 

dan cenderung menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan seolah-olah mereka telah 

mengerti dengan upah yang akan diberikan nanti. 

2. Adil Bermakna Proposional 

Adil bermakna proposional mempunyai makna bahwa upah yang diberikan 

kepada buruh harus sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukannya dan tidak ada 
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kekacauan dalam pemberian kompensasi karena pekerjaan telah menjadi salah satu 

komponen pokok sehingga buruh harus diberikan imbalan atau balas jasa. 

(Kholil -Buruh Tani 1) 

“Jadi saya juga pernah merasa dirugikan ketika saya kerja disawahnya orang, 

karena padi ku yang dikasih ka begitu saya bawa dipabrik sedikit ji hasilnya 

jadi kaya tidak sesuai ki dengan apa yang saya kerja belum lagi biasa tidak 

bagus ki juga berasnya” 

 

Mencermati hasil wawancara diatas bahwa dalam pemberian upah kepada 

buruh tani di Desa Sumber Makmur memungkinkan unsur ketidakadilan ketika 

pengusaha memberikan upah kepada pekerja, terlepas dari apakah disengaja, misalnya 

pemberian upah kepada buruh berupa beras atau gabah yang memungkinkan beras 

yang setelah di produksi memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga tidak sesuai 

dengan tenaga yang dikeluarkan buruh. 

Standar keadilan menurut agama Islam juga dapat ditemukan dalam ungkapan 

Allah Swt. Al-Jaatsiyah: 45/22 yang isinya sebagai berikut: 
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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” 
 

Ayat di atas menerangkan bahwa upah yang dibayarkan kepada setiap pekerja 

harus layak sesuai dan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, jika ada perbedaan 
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kompensasi yang diperoleh oleh para pekerja tanpa alasan yang tidak jelas, maka hal 

itu dianggap tidak masuk akal dan akan menimbulkan ketidakadilan. Ayat tersebut juga 

menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja yang mendapat upahnya harus disesuaikan 

dengan hasil pekerjaannya dan harus dibayar tidak kurang dan sama dengan apa yang 

telah dilakukannya. 

Adil selalu dikaitkan dengan kebebasan seseorang sehingga harus diperlakukan 

dengan pedoman keadilan karena semua hak dan kewajiban juga terkait dengan 

amanah, sementara itu harus diteruskan kepada individu yang memiliki kebebasan, 

karena itu bagian dari keseluruhan amanah yang harus diterapkan secara adil. 

Sistem pengupahan bagi buruh pertania di Desa Sumber Makmur di dominasi 

dengan melibatkan sistem pengupahan yang sudah cukup lama berlaku, tepatnya 

dengan memberikan upah berupa gabah yang akan diolah dan kemudian dijual atau 

dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. 

(Iwan Sahdi-Buruh Tani 2) 

“Berbicara adil, disini ada yang adil ada yang tidak, karena masih ada biasa kita 

dapat upah yang tidak sesusai, tapi yah sudah begitumi kita juga sudah terbiasa 

mi juga dengan hal yang seperti itu” 

 

Sesuai hasil dari wawancara diatas dengan buruh tani bahwa metode atau sistem 

upah buruh tani di Desa Sumber Makmur masih ada kemungkinan terjadinya ketidak 

adilan yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pemilik sawah yang kemudian 

menyerahkan upahnya kepada buruh tani baik disengaja maupun tidak, seharusnya para 

pemberi kerja harus mempertimbangkan serta memperkirakan bahwa kompensasi yang 
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diserahkan kepada pekerja sudah sesuai dengan energi yang dikeluarkan dalam 

melakukan pekerjaan. Upah yang diterima pekerja juga harus seimbang dan tentunya 

pemilik sawah sudah paham porsi dalam memberikan upah terhadap pekerja 

Sistem pengupahan yang terapkan oleh pemberi kerja (pemilik sawah) dan 

pekerja (buruh tani) masih dapat dikatakan belum menerapkan prinsip keadilan dengan 

indikator proporsional, hal ini dikarenakan terkadang dalam pemberian upah buruh tani 

merasa belum menerima upah yang sesuai atas yang telah dikerjakan dan ini 

dikategorikan dalam bentuk ketidak adilan.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyelesaikan penelitian melalui wawancara di lapangan 

dengan pemilik sawah dan buruh pertanian, maka penulis dapat menyimpulkan: 

1. Sistem pengupahan oleh pemilik sawah di Desa Sumber Makmur adalah 

menghitung hasil kerja harian dengan cara memberikan upah dalam bentuk 

uang ketika pekerjaan telah di selesaikan buruh tani atau dengan memberikan 

hasil panen berupa gabah kepada buruh ketika diakhir panen. 

2. Sistem upah buruh tani di Desa Sumber Makmur masih berpotensi terjadi 

sebuah kezaliman, sehingga untuk penerapan prinsip kemaslahatan dengan 

indikator hakikat bukan dugaan tersebut tidak terpenuhi karena adanya unsur 

ketidak sesuaian upah buruh tani dengan hasil kerja yang dilakukan secara 

sengaja atau tidak. 

3. Sistem pengupahan buruh tani di Desa Sumber Makmur juga belum 

menerapkan sistem upah yang berprinsip keadilan dengan indikator jelas dan 

transparan, hal ini berdasarkan pada akad atau perjanjian yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak tidak menyebutkan jumlah nominal secara jelas. 

B. Saran 

Masalah dalam pembayaran antara pemilik sawah dan buruh tani mungkin saja 

dapat menimbulkan terjadinya ketidak adilan dan justru dapat merugikan kedua belah 
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pihak (pemberi kerja dan pekerja), maka dari itu kedua belah pihak baik pemberi kerja 

dan pekerja di harapkan kesadaran masing-masing. Adanya kesadaran dari pemilik 

sawah yang tidak semena-mena memberikan upah kepada buruh tani agar tidak ada 

pihak yang terzalimi dan tidak merugikan kedua belah pihak. Begitu juga dengan 

pekerja tani dalam mengurus sawah orang lain harus mengerjakan sesuai tanggung 

jawab dan kesepakatan yang sudah disepakati bersama sehingga upah yang didapat 

sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan kemudian perlu ada sosialisasi atau penyuluhan 

kepada masyarakat yang kurang mengerti tentang pengupahan yang layak dan dapat 

diterapkan oleh lembaga-lembaga petani. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 
A. Pertanyaan untuk Pemilik Sawah 

1. Bagaimana mengontrak buruh tani?  

2. Siapakah yang menentukan upah?  

3. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah? 

4. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?  

5. Apakah ada imbalan selain upa, jika ada. Apa bentuknya? 

6. Apabila ada kerja tambahan (ekstra) apakah diberikan upah tambahan?  

7. Apa biaya upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda?  

8. Apakah saudara merasa dirugikan oleh buruh, kalau merasa dirugikan dalam hal 

bagaimana dan langkah apa yang akan dilakukan? 

B. Pertanyaan untuk Buruh Tani 

1. Bagaimana Perjanjian dengan Pemilik Sawah? 

2. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh buruh tani? 

3. Kapan pembayaran upah dilaksanakan? 

4. Siapa yang menetapkan upah? 

5. Upah jenis apa yang saudara terima? 

6. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda? 

7. Apakah pemilik sawah selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah? 

8. Apakah tidak ada perasaan dirugikan oleh petani, kalau merasa dirugikan dalam 

hal bagaimana dan langkah apa yang saudara akan lakukan? 
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9. Apakah dengan upah yang biasa anda dapatkan sudah cukup atau mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

C. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa 

1. Apa yang anda tau tentang sistem pengupahan? 

2. Menurut anda, apakah ada ketentuan agama/adat yang mengatur tentang sistem 

pengupahan buruh tani di desa sumber makmur? 

3. Apakah tarif upah di suatu desa sama dengan di desa lainnya? 

4. Menurut anda, apakah sistem pengupahan seperti ini sesuai dengan hukum islam? 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1: Wawancara dengan pemilik sawah (Bpk. Sahrulam, 28 tahun) 

  

Gambar 2 : Wawancara dengan pemilik sawah (Bpk. Eka, 26 tahun) 
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Gambar 3 : Wawancara dengan Buruh Tani (Bpk. Iwan Sahdi, 37 tahun) 

 

Gambar 4 : Wawancara dengan buruh tani (Bpk. Kholil, 37 tahun) 
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Gambar 5 : Wawancara dengan Sekretaris Desa Sumber Makmur (Bpk. Suher, 44 tahun) 

 

 


