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ABSTRAK 

Nama :    Irfan 

NIM : 90100117039 

Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Pagae Antara Pinggawa, Paerang dan Sawi Di 

Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 

                                                                                                                       

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang bagaimana sistem kerjasama bagi 

hasil antara Pinggawa, Paerang dan Sawi di Desa Pajukukang Kabupaten Maros Sulawesi 

Selatan. Pokok masalah tersebut kemudian di jadikan beberapa rumusan masalah yaitu: 1) 

Bagaimana sistem kerjasama antara Pinggawa, Paerang, dan Sawi di Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan?, 2) Apakah pola sistem bagi hasil 

antara Pinggawa, Paerang dan Sawi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pinggawa, Paerang dan Sawi. 

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian diolah menggunakan teknik pengolahan dan 

analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana sistem perjanjian kerja 

sama yang dilakukan antara Pinggawa, Paerang dan Sawi di Desa Pajukukang Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi didasari oleh rasa saling membutuhkan dimana 

Pinggawa membutuhkan Paerang dan Sawi untuk melakukan proses menangkap ikan di 

laut, serta Paerang dan Sawi yang membutuhkan modal melaut, kapal, dan alat tangkap 

dari Pinggawa. Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pinggawa, Paerang dan Sawi di 

Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sudah sesuai 

dengan ketentuan syariat islam dimana rukun dan syarat akad serta shigat yang dilakukan 

sudah terpenuhi. Pola sistem bagi hasil yang dilakukan antara Pinggawa, Paerang dan Sawi 

di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan itu termasuk 

dalam jenis sistem bagi hasil Mudharabah mutlaqah karena prinsipnya adalah pembagian 

hasil keuntungan antara  Pinggawa selaku pemilik modal (sahibul maal) dengan Paerang 

dan Sawi selaku pengelola modal (Mudharib) dimana keuntungannya dibagi berdasarkan 

kesepakatan yang sebelumunya ditentukan dalam akad dan tidak dibatasi oleh waktu, dan 

juga Paerang bebas menentukan di wilayah mana mereka ingin menangkap ikan. 

Kata kunci: Bagi hasil, Pagae, Pinggawa, Paerang, Sawi, Desa Pajukukang 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nelayan masuk dalam kelompok ekonomi lemah. Menurut Badan Pusat 

Statistika (BPS), persentase penduduk miskin itu sebesar 10,14% pada Maret 2021, 

mengalami sedikit penurunan sebesar 0,05% poin pada September 2020, tetapi 

meningkat sebesar 0,36%  poin pada Maret 2020. Sesuai data tersebut, jumlah 

kemiskinan di pedesaan sebesar 13,10% dibanding pada bulan September 13,20% 

(BPS, 2021). Mayoritas penduduk miskin tersebut adalah nelayan yang tinggal di 

wilayah pesisir. Akibatnya, wilayah pesisir yang dihuni oleh kelompok nelayan 

merupakan  kelompok yang sangat terancam kemiskinan (Silmi et al., 2018). 

Kesejahteraan masyarakat nelayan tentu di pertanyakan, sebab indonesia 

terkenal sebagai negara maritim karena luas perairan yang ada di Indonesia seluas 

6,32 juta km2 (Pusat data statistik dan informasi-KKP, 2018). Indonesia juga 

merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah (Kobesi et al., 2019). 

Apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, tentu dapat meningkatkan 

kesejahteraan para nelayan. Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan para nelayan kurang mampu memaksimalkan potensi yang ada, 

faktor tersebut ialah faktor internal diantaranya kurangnya modal usaha, keterbatasan 

sumber daya nelayan, dan teknologi penangkapan (Silmi et al., 2018). Faktor lain 

yang juga berpengaruh dalam 
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memaksimalkan potensi terbseut yakni faktor eksternal yang mencakup 

kondisi alam, seperti stok ikan dan kondisi musim (Putra, 2017). 

Berdasarkan kedua faktor tersebut, untuk memanfaatkan potensi kelautan 

Indonesia di bidang perikanan maka masyarakat pesisir melakukan hubungan 

kerjasama dalam proses kegiatan penangkapan ikan. Kerjasama adalah sebuah  

perilaku yang diharuskan dalam Islam yang telah disyari’atkan karena dari kerjasama 

dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat (Nurhayati & Wasilah, 2018). 

Terdapat banyak sekali rahmat Allah yang diejalskan dalam al-Qur’an. Salah satunya 

tentang pemanfaatan sumber daya laut. Sebagaimana dalam QS al-Fatir 35:12 

 وَمِه كُلّّٖ حأَۡكُلىُنَ لحَۡم  
زَا مِلۡحٌ أجَُاجٞۖٞ زَا عَزۡبٞ فشَُاثٞ سَائِٓغٞ شَشَابهُُۥ وَهََٰ ا وَمَا َسَۡخىٌَِ ٱلۡبحَۡشَانِ هََٰ ا َشََِّ 

 حشَۡكُشُونَ  وَحسَۡخخَۡشِجُىنَ حِلُۡتَ  حلَۡبَسُىوهَاَۖٞ وَحشََي ٱلۡفلُۡكَ فُِهِ مَىَاخِشَ لخِبَۡخغَُىاْ مِه فضَۡلِهۦِ وَلعََلَّكُمۡ 

Terjemahnya: 

Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan 

yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan 

daging yang segar dan  kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu 

memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar 

membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu 

bersyukur (Al-quran dan Terjemahnya, 2022). 

Ayat ini menjelaskan tentang berbagai macam karunia yang telah Allah 

turunkan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam tafsir Jalalain yang menjelaskan 

tentang bagaimana kita  dapat menyaksikan perahu  yang dapat membelah air karena 

dapat melaju di atasnya, baik maju atau pun mundur hanya dengan satu arah angin, 

supaya kalian dapat berupaya mencari karunia Allah swt (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 

n.d.). Manusia dalam menjalankan aktifitas perekonomiannya perlu adanya jalinan 
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kerjasama dengan manusia lainya untuk mencari karunia Allah swt seperti misalnya 

kerjasama antara para nelayan unutk mencari ikan dilaut. 

Salah satu daerah di provinsi Sulawesi Selatan yang dimana rata-rata 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan ialah di kabupaten Maros 

tepatnya di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa. Desa Pajukukang merupakan 

daerah pesisir yang memiliki luas 15,11 km². Jumlah penduduk di Desa Pajukukang 

berdasarkan data administratif pemerintah desa berjumlah 4,142 jiwa yang terdiri 

2,112 orang laki-laki dan 2,030 orang perempuan (Desa Pajukukang, 2022). 

Kegiatan masyarakat nelayan di desa pajukukang dalam melakukan 

pekerjaannya mencari hasil kekayaan laut salah satunya adalah sebagai “pagae”, yaitu 

kegiatan mencari ikan di laut menggunakan jaring yang biasa di sebut “gae”  oleh 

masyarakat di desa pajukukang, dimana kegiatan ini berlangsung kurang lebih satu 

sampai dua minggu lamanya. Pada umumnya jenis usaha tersebut dilakukan secara 

tradisional menurut sistem pengetahuan dan peralatan yang masih terbilang 

sederhana. Pengetahuan dan teknologi tersebut diwarisi dari generasi terdahulu, yang 

kemudian ditransformasikan kepada generasi yang lebih muda melalui proses 

sosialisasi (Irfan, 2018). 

Pagae dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil laut, nelayan pagae 

melibatkan banyak orang yang di kelompokkan dalam tiga bagian yaitu  Pinggawa 

Paerang dan Sawi. Dimana Pinggawa adalah pemilik kapal sekaligus pemilik modal, 

Paerang adalah seseorang yang ditunjuk sebagai nahkoda kapal sedangkan Sawi 

adalah anak buah kapal atau buruh.  
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Umumnya, dalam hal merekrut  Paerang  dan Sawi biasanya Pinggawa mencari 

dan merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung yang merupakan nelayan 

individu tapi kurang terpenuhi dalam hal permodalan untuk dijadikan Sawi atau 

buruhnya dengan menggunakan sistem kepercayaan  secara lisan. Semua pihak inilah 

yang terlibat dan memainkan peran penting dalam kegiatan usaha penangkapan ikan 

sehingga menjadi sebuah tradisi turun menurun (Sofia & Lengga Sari Munthe, 2021). 

Terjadinya jalinan ikatan kerjasama pada Pinggawa, Paerang, dan Sawi sangat 

terikat pada pembagian hasil tangkapan. Pembagian hasil tersebut antara Pinggawa, 

Paerang dan Sawi dilakukan setelah mengeluarkan seluruh biaya operasional yang 

telah dihabiskan selama kegiatan menggae. Pembagian hasil upah ditentukan oleh 

nelayan dengan si pemilik kapal. Sehingga seringkali terjadi persentase pengupahan 

nelayan dengan pemilik kapal tidak menguntungkan nelayan. Penghasilan dan upah 

yang di dapat kurang mencukupi kebutuhan hidupnya (Tanjung et al., 2021). 

Adapun bagi hasil pada kelompok kerja nelayan dalam hal ini pagae, tentunya 

bergantung dari hasil tangkapan ikan selama dilaut yang nantinya akan menentukan 

besar kecilnya bagian yang diperoleh setiap anggota, dimana dalam sistem bagi 

hasilnya itu berdasarkan pada pola bagi hasil yang sudah turun temurun, dimana 

biasanya dilakukan dengan pembagian 50% untuk pemilik modal dan 50% lagi 

diberikan kepada Paerang dan Sawi dengan pembagian upahnya  Paerang dua kali 

lipat dari Sawi. Hal ini justru menjadi permasalahan yang membuat para Sawi dan 

Paerang mempertanyakan upah yang diperolehnya yang terkadang tidak sesuai 

dengan hasil yang didapatkan.  
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Konsep mudharabah sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem bisnis 

Islam, sangat menarik bila konsep ini di jadikan sebagai rujukan untuk 

mengkomperasikan sistem kerja sama pada masyarakat nelayan khususnya dalam 

pembagian hasil penangkapan ikan antara Paerang dan Sawi sebagai mudharib  dan 

Pinggawa sebagai  shahibul maal (Rakhmat Ardhyanto et al., 2020). 

Kerjasama dalam melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain 

dalam Islam disebut Muamalah.  Syari’at Islam telah memberikan aturan-aturan di 

dalam diri kita untuk melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong 

menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan yang lain. 

Maka dengan demikian, cara pembagian yang menjadi konsekuensinya pun harus 

adanya bagian yang diterima oleh masing-masing pihak harus sesuai dengan 

pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya (Widihastuti & Rosyidah, 2018). 

Mengacu pada gambaran sebelumnya kemudian membuat penulis tertarik 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pagae 

Antara Pinggawa, Paerang dan Sawi Di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa 

Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dalam penelitian ini, adalah sistem bagi hasil Antara 

Pinggawa, Paerang, dan Sawi di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten 

maros Sulawesi Selatan. Pinggawa merupakan pemilik kapal sekaligus pemilik 

modal. Paerang adalah orang yang diamanahkan oleh Pinggawa untuk menjadi 
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nahkoda dalam pelaksanaan kegiatan melaut, dan Sawi merupakan orang yang 

direkrut oleh Paerang atau Pinggawa untuk dijadikan anak buah kapal yang 

merupakan salah satu bagian terpenting dalam terlaksananya kegiatan mencari ikan 

dilaut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem kerjasama antara Pinggawa, Paerang, dan Sawi di Desa 

Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan? 

2. Apakah pola sistem bagi hasil antara Pinggawa, Paerang dan Sawi sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam? 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang bagi hasil tentunya sudah pernah diteliti oleh para peneliti 

sebelumnya. Menggunakan metode penelitian yang bervariasi dari hasil survey yang 

dilakukannya, yang menunjukkan bahwa ada beberapa hasil penelitian sebelumnya 

yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan judul yang kami angkat. Penelitian 

yang dimaksud yaitu: 

1. Hananah Wardana dengan judul skripsi Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa 

Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, menggunakan jenis Penelitian 

Kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, praktik perjanjian kerjasama bagi hasil 

antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan, tidak adanya 



7 

 

 

 

perjanjian tertulis yang mengikat. Pembagian keuntungannya dibagi dua 50% 

untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dipotong biaya-biaya 

keperluan saat melaut. Apabila bagian ABK (Anak Buah Kapal) dibagi menjadi 40 

bagian, maka yang didapat ABK tidak seberapa jika dibandingkan dengan tenaga 

maupun risiko yang mereka terima. Bagian masing-masing nelayan berbeda-beda 

sesuai dengan kesepakatan saat perjanjian di adakan(Wardah, 2019). Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yang pertama, wilayahnya berbeda 

dimana wilayah di penelitian tersebut di Desa Morodemak Kecamatan Bonang 

Kabupaten Demak sedangkan penelitian peneliti di Desa Pajukukang Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Penelitian ini berfokus pada sistem 

bagi hasil nelayan berdasarkan perspektif  Undang-Undang Dasar dan  sedangkan 

penelitian peneliti berfokus pada sistem bagi hasil berdasarkan perspektif ekonomi 

Islam 

2. Sari Multazam dengan judul Skripsi Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi 

Unit Pukat Cincin (purse seine) di PPI Lonrae, kecamatan Tanete Riattang Timur, 

Kabupaten Bone, menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Berdasarkan penelitian 

bahwa pola hubungan antara punggawa dengan Sawi dapat dilihat dari segi bentuk 

kerjasama baik pada saat turun melaut maupun tidak melaut yang dibalut dengan 

kejujuran, ketekunan, rasa kekeluargaan dan rasa tanggung jawab yang besar. 

Pembagian hasil yang dilakukan yakni juragan memiliki jumlah pendapatan yang 

lebih besar dengan jumlah Rp.16.153.300, juragan laut memperoleh sebesar Rp. 

813.000, kemudian Sawi dengan tugas tambahan pada bagian mesin atau pa’bas 
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memperoleh bagian sebesar Rp.572.000,begitupula dengan posisi pakkaca, 

pembuang jaring, dan penjaga lampu, memperoleh bagian sama 

banyak(Multazam, 2018). Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti 

yaitu pada penelitian ini nelayan yang diteliti berada di di PPI Lonrae, kecamatan 

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone sedangkan skripsi peneliti berada di 

wilayah Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 

3. Ahmad Ghozali Syafi’i dengan judul Skripsi Analisis Sistem Bagi Hasil pada 

Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan, 

menggunakan jenis penelitian Kualtitatif. Berdasarkan penelitian bahwa 

menunjukkan bahwa 1. Sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan antara toke 

dengan nelayan di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan yaitu 

dengan menggunakan sistem bagi hasil yang perjanjian tersebut sudah dilakukan 

secara turun-temurun yaitu dengan menggunakan cara yang hanya dilakukan 

secara lisan dan saling percaya satu sama lain. 2. Pelaksanaan sistem bagi hasil 

yang dilakukan oleh para toke dengan nelayan yaitu ada 2 jenis pembagian, jenis 

bagi hasil yang pertama yaitu sistem bagi hasil antara toke dengan nelayan yang 

hasil laut harus dijual dengan toke yang bersangkutan dan dilakukan dengan cara 

bagi lima yaitu toke mendapat 1 bagian dan nelayan mendapat 4 bagian dan sudah 

termasuk pemotongan uang sewa sampan dan uang minyak saat melaut atau dalam 

hitungan persentasenya yaitu 80% untuk nelayan dan 20% untuk toke. Sedangkan 

jenis sistem bagi hasil yang kedua adalah sistem bagi hasil dengan cara bagi tiga 

yaitu 2 bagian untuk nelayan dan 1 bagian untuk toke atau dalam hitungan 
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persentasenya yaitu 65% untuk nelayan dan 35% untuk toke (Syafi`i, 2020). 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi peneliti yang pertama, wilayahnya 

berbeda dimana wilayah di penelitian tersebut di Kelurahan Bagan Deli 

Kecamatan Medan Belawan sedangkan penelitian peneliti di Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Nelayan yang di teliti 

dalam penelitian ini yaitu nelayan kecil yang hanya pergi seorang diri sedangkan 

skripsi peneliti adalah nelayan yang beranggotakan 10  orang bahkan sampai 20 

orang. 

4. Danu Wiki Widiantoro, dengan judul jurnal Analisis Perjanjian Bagi Hasil 

Perikanan Antara Pemilik Kapal dengan Anak Buah Kapal di Kabupaten Batang, 

menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. Berdasarkan penelitian bahwa 

perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian bagi hasil keuntungan bersih 

penjualan ikan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian bagi hasil perikanan 

antara pemilik kapal dengan anak buah kapal di Desa Pabean, Kecamatan Batang, 

Kabupaten Batang, dan problematika apa yang timbul serta penyelesaian masalah 

dari perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis-empiris. Sumber 

data yang digunakan yakni data primer berupa keterangan langsung dari lokasi 

penelitian, dengan disertai data sekunder untuk menjelasakan data primer. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan 

masyarakat nelayan Desa Pabean telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 
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Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, yang mengatur mengenai besaran 

pembagian hasil yang diterima pemilik kapal dan anak buah kapal, serta mengatur 

bagaimana penyelesaian masalah dalam perjanjian bagi hasil 

perikanan(Widiantoro, 2019). Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi 

peneliti pertama, metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris 

sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. Perspektif pada penelitian ini 

mengacu pada Undang-Undang Dasar nomor 16 tahun 1964  

5. Trischa Relanda Putra dengan judul jurnal Analisis Upah Sistem Bagi Hasil Anak 

Buah Kapal pada Perahu Penangkap Ikan di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus 

Perahu Jenis Ijon-Ijon Payangan pada Masyarakat Nelayan di Kelurahan 

Brondong dan Kelurahan Blimbing) dengan menggunakan metode kualitatif. 

Persentase pembagian upah melalui sistem bagi hasil yang diterima ABK ≥ 40 % 

dari total pendapatan bersih, namun pendapatan ABK masih dibawah UMK 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dan jam kerja masih diatas 8 jam tanpa ada 

besaran kompensasi secara pasti, sebagai kompensasi masyarakat nelayan 

memiliki kearifan lokal dalam bentuk uang jaban dan kacer(Putra, 2017). Adapun 

perbedaan jurnal ini, yaitu berfokus pada upah bagi hasil anak buah kapal (ABK) 

sedangakm skripsi peneliti yaitu bagi hasil antara Pinggawa, Paerang, dan Sawi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  
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a. Tujuan Akademis penelitian diharapkan untuk menambah wawasan mengenai 

sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan  

b. Tujuan Praktis, untuk memahami sistem bagi hasil pada nelayan di Desa 

Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dan untuk mengetahui 

apakah sistem bagi hasil yang digunakan sudah sesuai dengan perspektif 

ekonomi Islam 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan tambahan literatur yang diharapkan dapat berguna bagi sistem 

bagi hasil yang sesuai dalam perspektif ekonomi Islam. 

b. Kegunaan secara umum, penelitian ini diharapkan bias memberikan sumbangsi 

pemikiran bagi universitas, mahasiswa dan semua pembaca dalam menambah 

ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama dalam hal sistem bagi 

hasil  dalam perspektif ekonomi Islam.
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Profesi Nelayan  

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut (Harumy & 

M.Z.N, 2018). Menurut  perstatistikaan perikanan perairan umum, nelayan adalah 

orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan di perairan umum (Departemen 

Kelautan dan Perikanan, 2002).  

Nelayan pagae adalah orang yang dimana mata pencahariannya ialah 

menangkap ikan menggunakan perahu dan alat tangkap berupa jaring. Umumnya para 

nelayan membentuk suatu kelompok kerja bersama orang-orang yang begitu gigih, 

kehidupan yang keras dan memiliki pengetahuan tentang menangkap ikan yang 

bersifat turun temurun. 

Struktur oraganisasi nelayan pagae terdiri atas Pinggawa, Paerang dan Sawi 

yang membentuk pola hubungan kerja yang berpengaruh satu sama lain dan memiliki 

pola interaksi yang saling menguntungkan antara masing-masing pihak. Pinggawa, 

Paerang dan Sawi juga merupakan suatu sistem yang saling membutuhkan satu sama 

lain, dimana Pinggawa  memiliki modal dan kapal yang membutuhkan tenaga kerja 

sedangkan Paerang dan Sawi membutuhkan modal dan memiliki keahlian 

menangkap ikan di laut. 

Masyarakat nelayan dilihat dari aspek ekonomi memiliki beberapa stratifikasi 

sebagai berikut:
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1. Nelayan Pinggawa yang memiliki kapal dan mempekerjakan nelayan lain 

sebagai nahkoda dan abk tanpa dia terlibat dalam kegiatan pencarian ikan. 

2. Nelayan Pinggawa yang memiliki kapal yang dia sendiri sebagai nahkoda dan 

mmempekerjakan nelayan lain sebagai ABK 

3. Nelayan sedang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari bekerja sebagai 

nelayan yang memiliki perahu yang ABK nya dari keluarganya sendiri. 

4. Nelayan Paerang dan Sawi yang tidak memiliki kapal, sehingga memilih 

bekerja menjadi awak kapal. 

B. Sistem Bagi Hasil 

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam 

yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola 

(mudharib) (Rakhmat Ardhyanto et al., 2020).  

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian kerja 

sama dalam melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan diperjanjikan 

adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak 

atau lebih. Bagi hasil merupakan ciri khusus yang ditawarkan pada masyarakat, dan 

didalam aturan syariah yang berikatan dengan pembagian hasil usaha harus 

ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad. Besarnya porsi bagi hasil antara 

kedua bela pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan  

adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan 

(Muchtasib, 2006)
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Konsep bagi hasil pada umumnya di asumsikan bahwa para pihak yang 

bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (joint 

venture) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap 

menjadi mitra usaha sampai usaha selesai pada waktu semua aset di likuidasi. Jarang 

sekali di temukan konsep usaha yang terus berjalan (running business) ketika mitra 

usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalan nya usaha. Namun 

demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak bisa diterapkan untuk 

pembiayaan satu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada 

beberapa prinsip dasar. Selama prinsip prinsip dasar ini di penuhi, detail dari 

aplikasinya akan bervariasi dari masa ke masa. 

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh 

sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah memiliki konsep bagi hasil dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang 

bertindak sebagai pengelola modal. 

2)  Pengelola mengelola modal-modal tersebut dalam sistem yang dikenal dengan 

sistem pool of fund (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan 

menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang 

layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. 

3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, 

jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. 
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Jenis- jenis akad bagi hasil Bentuk kerja sama bagi hasil dalam ekonomi 

syariah secara umum dapat dilaksanakan dengan empat akad, yaitu Musyarakah, 

Mudharabah, Muzara’ah dan Musaqah. Namun pada pelaksanaannya prinsip yang 

digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya mengunakan perjanjian kerja sama 

pada akad Musyarakah dan Mudharabah. 

Akad Mudharabah  

1. Pengertian Mudharabah  

Mudharabah bersal dari kata al-dharab yang berarti secara harfiah adalah 

bepergaian atau berjalan. Selain al-dharab, disebut juga qiradh yang berasal dari al-

qardhu, berati potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk 

diperdagangkan dan memperoleh sebagaian keuntungan.  

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak(orang) asing 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk 

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti 

setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Jadi, mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak 

berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk 

dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk 

mendapatkan untung. Sedangkan definisi mudharabah secara terminologi menurut 

beberapa mazhab sebagai berikut: 

a. Definisi mazhab Maliki: Telah disebutkan sebgaaimana persayaratan dan 

batasan yang harus dipenui dalam mudharabah dan cara pembagian 
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keuntungan yaitu dengan bagian jelas yang tertentu sesuai dengan 

kesepakatan antara kedua orang yang berserikat. Namun definisi ini 

menegaskan kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad kontrak, melainkan 

ia menyebutkan bahwa mudharabah adalah pembayaran (penyerahan modal) 

itu sendiri.  

b. Definisi mazhab Syafi’i : Kategorisasi mudharabah sebagai suatu akad, namun 

ia tidak menyebutkan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan kedua belah 

pihak yang melakukan akad, sebagaimana ia juga tidak menjelaskan cara 

pembagian keuntungan. 

c. Definisi mazhab Hambali: Menyebutkan bahwa pembagian keuntungan 

adalah kedua orang yang berserikat menurut yang mereka tentukan, namun ia 

tidak menyebutkan persaratan yang harus dipenuhi pada diri kedua orang yang 

melakukan akad. 

Jadi, definisi yang perspentif bagi mudharabah sebagian jalan tengah kelengkapan 

definisi dari berbagai mazhab diatas, mudharabah adalah suatu akad kontrak yang 

memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dengan jumlah, jenis 

dan katrakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta(jaiz attas) 

kepada oranglain yang aqil,mumayyiz, dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk 27 

berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah 

pembagiannya dalam kesepakatan. 

2. Dasar Hukum Mudharabah  
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Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Al-Quran maupun sunnah 

karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan 

sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam ekonomi 

Islam. Mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan 

usaha.Dasar hukum akad mudharabah adalah sebgaimana firman Allah SWT 

dalam  QS.Al-Baqarah:283 dan QS. Aljumuah:10 

ا فلَۡ   فاَنِۡ أمَِهَ بعَۡضُكُم بعَۡض 
ٞۖ
قۡبىُضَتٞ هٞ مَّ ا فشَِهََٰ ًَٰ سَفشَّٖ وَلمَۡ حجَِذُواْ كَاحِب  ُإَُدِّ ٱلَّزٌِ ٱؤۡحمُِهَ ۞وَئنِ كُىخمُۡ عَلَ

ذَةََۚ وَمَه َكَۡخمُۡهاَ فاَوَِّهُٓۥ ءَاثمِٞ قَلۡبهُُۗۥ وَ  هََٰ َ سَبَّهُۗۥ وَلََ حكَۡخمُُىاْ ٱلشَّ ىخَهَُۥ وَلُۡخََّقِ ٱللََّّ ُ بِمَا حعَۡمَلىُنَ عَلُِمٞ  أمَََٰ  ٱللََّّ

Terjemahnya 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 

(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

 

ا لَّعَلَّ  َ كَثُِش  ِ وَٱرۡكُشُواْ ٱللََّّ ةُ فٱَوخشَِشُواْ فٍِ ٱلۡۡسَۡضِ وَٱبۡخغَُىاْ مِه فضَۡلِ ٱللََّّ لىََٰ كُمۡ فاَرَِا قضُُِجَِ ٱلصَّ

 حفُۡلحُِىنَ  

Terjemahnya  

apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan 

carilah karunia Allah. 

 

Maksud ayat tersebut ialah diperintakan kepada manusia untuk bertebaran ke 

muka bumi dengan tujuan mencari karunia Allah sebanyak-banyaknya dengan cara 

yang di halakan. Tidak ada indikasi yang jelas dan tegas dalam Al-qur’an maupun 
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Hadis, namun karena mudharabah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan 

menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap dipertahankan dalam 

ekonomi Islam. Mudharabah lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha 

perekonomian dengan cara yang benar dan adil sehingga menguntungkan antar kedua 

belah pihak yang melakukan kerjasama denmgan menggunakan akad mudharabah ini. 

3. Rukun Dan Syarat Mudharabah  

Adapaun rukun mudharabah adalah:  

a. Pelaku 

1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.  

2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan non 

muslim. 

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia 

boleh mengawasi. 

b. Objek mudharabah (modal kerja)  

1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya(dinilai 

sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya.  

2)  Modal harus tunai dan tidak utang.Tanpa adanya setoran modal. Pemilik 

dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus 

bekerja.  

3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan 

dari keuntungan.  
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4) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada 

orang lain dan apabila terjadi maka dianggap menjadi pelanggaran kecuali 

atas izin pemilik dana. 

c. Kerja  

1) Kontribusi mengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, skill 

dan lain lain.  

2) Kerja adalah hak pemgelola dana dan tidak boleh diintervestasikan oleh 

pamilik dana.  

3) Pengelola dana harus menjalakan usaha sesuai dengan syariah.  

4) Pengelola dana harus mengetahui semua ketetapan yang ada dalam 

kontrak. 

5) Pemilik dana tidak melakaukan jewajiban atau melakukan pelanggran 

terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah 

bekerja maka pengelola berhak mendapatakan imbalan/ganti rugi/upah. 

d. Ijab Kabul  

Ijab kabul adalah pernyataan dan eksprsi yang digunakan saling rela /ridha 

diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, 

melaluiki korespondensi ataumenggunakan cara komunikasi moderan. 

e. Nisbah keuntungan  

1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, 

mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang 

bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh dan mendapatkan imbalan 
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atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan 

modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua 

belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan kedua 

belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.  

2) Perubahan nisbah yang harus berdasarkan kesepakatan bersamakedua 

belah pihak.  

3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan 

menyatakan nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba 

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, rukun mudharabah ada enam yaitu :  

a. Ada Akad (akad mudharabah), dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 

b. Maal, yaitu harta pokok atau modal  

c. Pemilik barang yang menyerahkan harta atau barangnya  

d. Orang yang bekerja, yaitu pengelola harta yang diterima dari pemilik barang.  

e. Ijab qabul yaitu pernyataan dan ekspresi yang digunakan saling rela/ridha 

diantara pihaqk-pihak pelaku akad, yang dilakukan secara verbal, tulis dan 

memiliki respondensi yang baik.  

f. Laba (keuntungan/ isbah keuntungan).  

Adapun syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah 

itu sendiri, syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut : 

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang/tunai, apabila barang 

tersebut berbentuk mas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang 

dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.  
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2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka 

dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang 

berada dibawah pengampunan.  

3) Modal diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang 

diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang 

akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.  

4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan milik pemodal harus jelas 

persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat 

5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalkan aku serahkan uang ini kepadamu 

untuk dagang jika ada keuntunga akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.  

6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta 

untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang barang tertentu, 

pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang 

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. 

Dalam melakukan suatu kerjasama bagi hasi/ mudharabah maka hendaknya kedua 

belah pihak yang menjalani kerjasama tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat 

yang telah ada di atas. 

4.  Macam-Macam Mudharabah  

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, mudharabah mutlaqah dan 

mudharabah muqayyadah yaitu:  
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a. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan 

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi 

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.  

b. Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari akad mudharabah 

mutlaqah dimana didalam kerjasamanya dibatasi dengan batasan jenis 

usaha,waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 

mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memsuki jenis 

usaha. 

Sistem Bagi Hasil Menurut Ekonomi Islam 

Sistem bagi hasil menurut ekonomi Islam menggunakan mekanisme 

penghitungan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan dua macam pendekatan, 

yakni: profit sharing dan revenue sharing. 

1) Pendekatan Profit Sharing  

Profit Sharing dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. 

Namun secara istilah profit yakni perbedaan yang timbul akibat total 

pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Sistem profit sharing 

dalam pengaplikasiannya adalah bentuk dari perjanjian kerja sama antara 

pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana 

kedua belah pihak akan terikat perjanjian bahwa apabila di dalam kegiatan 

usaha tersebut mendapatkan laba maka akan di bagi kepada kedua belah pihak 

sesuai perjanjian di awal dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung 

bersama sesuai porsi saat melakukan perjanjian. 
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2) Pendekatan Revenue Sharing  

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari Bahasa 

inggris. Revenue berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Sedangkan kata 

sharing merupakan bentuk kata kerja dari kata share yang memiliki arti yakni 

bagi. Jadi revenue sharing adalah pembagian hasil atau pendapatan. Prinsip 

ekonomi revenue dapat di artikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha 

dalam kegiatan produksi, revenue meliputi total harga pokok penjualan (modal) 

di tambah keuntungan dari hasil penjualan (profit). 

C. Akad Perjanjian 

Akad secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau 

menghubungkun (ar-rabt) (Fordebi & Adesy, 2016). Menurut Syamsul Anwar 

perjanjian didefenisikan sebagai pertemuan ijab dan qabulyang dibenarkan oleh 

syara’ yang menimbulkan akibat hokum terhadap objeknya (Fordebi & Adesy, 2016). 

Rumusan akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian 

kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan 

dalam suatu hal yang khusus. Akad ini di wujudkan pertama dalam ijab kabul. Kedua, 

sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.  

Secara umum Akad dalam istilah fiqih menurut fuqaha (ahli hokum fiqih) 

berarti perikatan antar ijab dan qabul dengan cara-cara yang disyariatkan dan 

mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut (Fordebi & Adesy, 2016). 
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Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan/penawaran/ 

pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan/ penerimaan kepemilikan) dalam 

lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. 

Syarat-syarat akad  

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad: 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) tidak sah akad orang 

yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah 

pengampuan(mahjur) karena boros atau yang lainnya 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya 

3) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 

melakukannya walaupun dia bukad aqid yang memilki barang  

4) Akad dapat memberikan faidah atau manfaat 

5) Ijab terus berjalan, tidak dicabut sebelum terjadi qabul, maka apabila ada orang 

yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijab nya  

6) Ijab dan qabul harus bersambung sehingga bila seorang yang berijab sudah 

berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal (Suhendi, 

2016). 

Rukun – rukun akad  

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur 

asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah :  

1) Al- Aqidani atau pihak-pihak yang berakad adalah orang-orang yang atas 

keinginan pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian 
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2) Formula akad (shigat al- aqad: ijab dan qabul) adalah  

3) Objek akad (ma’qud `alaih/mahal al-aqd) adalah barang atau jasa yang 

dihalalkan dan dibutuhkan masing-masing pihak. Syarat objek akad yaitu objek 

dapat diserahkan, objek akad tertentu atay dapat ditentukan, dan objek akad 

dapat ditransaksikan. 

4) Tujuan akad (madhu`al-àqd) adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh pihak 

yang membuat akad, diakui syara’ dan tujuan akad itu terkait dengan berbagai 

bentuk yang dilakukan (Fordebi & Adesy, 2016) 

Jenis – jenis akad 

1) Akad tabarru yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata- 

mata karena mengharapkan rida dan pahala dari Allah Subhannahu’wataalla, 

sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang 

termasuk dalam kategori ini adalah: hibah, wakaf, wasiat, ibra’, wakalah, 

kafalah, hawalah, Rahn dan Qirad. 

2)  Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan 

keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang 

termasuk dalam kategori ini adalah: murabahah, salam, istishna’ dan ijarah 

muntahiya bittamlik serta mudharabah dan musyarakah. 

Berakhirnya akad 

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Akad jual beli 

misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada 

pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, 
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akad di pandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir 

waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab – sebab sebagai berikut 

1) Di fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 

syara’seperti yang di sebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang 

yang tidak memenuhi syarat kejelasan. 

2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis 

3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal 

atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut iqalah. 

4) Karena kewajiban yang di timbulkan, oleh adanya akad tidak di penuhi oleh 

pihak- pihak yang bersangkutan. 

5) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa – menyewa berjangka waktu 

tertentu dan tidak dapat di perpanjang. 

6) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang. 

7) Karena kematian. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka Teoriis merupakan desain praktis dalam memahami sebuah 

penelitian, agar pembaca secara cepat memahami isi dari penelitian tersebut. 
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Pagae di Desa Pajukukang Kec. Bontoa Kab. 

Maros Sulawesi Selatan 

Mudhrib 

(pengelola 

modal) 

Shahibul Mal 

(Pemilik 

Modal) 

Mengetahui Sistem Bagi Hasil Pagae di Desa 

Pajukukang Kec. Bontoa Kab. Maros Sulawesi Selatan 

 

Gambar 2.1 

Berdasarkan kerangka teori penelitian di atas. Penelitian ini meneliti nelayan 

Pagae di Desa Pajukukang Kec. Bontoa Kab. Maros Sulawesi Selatan, yang objeknya 

adalah mudharib (pengelola modal/ Paerang dan Sawi) yang bekerja sama dengan 

pemilik kapal shahibul al-mal (pemilik modal/Pinggawa) di Desa Pajukukang Kec. 

Bontoa Kab. Maros Sulawesi Selatan, dan sekaligus untuk mengetahui sistem bagi 

hasil kelompok nelayan Pagae Desa Pajukukang Kec. Bontoa Kab. Maros Sulawesi 

Selatan serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang 

pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka jenis penelitian yang 

diguanakan yaitu jenis penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan jenis 

penelitian ilmiah yang berupya mencari esensi atau hakikat dibalik suatu fenomena 

(Mahmudin, 2021)  

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pajukukang Kec. Bontoa Kab. Maros 

Provinsi Sulawesi selatan. Pemilihan lokasi dilandasi karena masyarakat di Desa 

Pajukukang yang sebagaian besarnya bekerja sebagai nelayan baik itu nelayan kecil 

maupun nelayan besar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan 

penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

manusia (Hafinuddin et al., 2019). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jika dilihat dari jenisnya, makakita dapat membedakan data kualitatif seagai 

data primer dan data sekunder: 

1. Data primer: data ini berupa teks hasil wawancara yang dapat direkam atau 

dicatat yang diperoleh melalui wawancara dengan Pinggawa, Paerang dan
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Sawi  yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data dapat 

direkam atau dicatat oleh peneliti. Sumber data primer ini adalah 

wawancara peneliti dengan narasumber pihak yang terkait (Tanjung et al., 

2021) 

2. Data Sekunder: data ini berupa data yang sudah yang bersumber dari buku 

maupun sumber pustaka 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah sebuah pencatatan yang sistemastis berdasarkan pengamatan 

yang terjadi dilapangan 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara 

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengumpulkan data 

dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan 

dengan metode pengumpulan data yang lain. 

4. Studi pustaka 
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Pengumpulan data yang bersumber dari beberapa literature yang tertulis dan 

tersimpan dalam kepustakaan. 

E. Instrumen pengumpulan data 

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrument 

sekaligus pengumpul data (Alhamid & Anufia, 2019).  Instrumen utama dalam 

pengumpulan data adalah manusia, yakni peneliti sendiri yang mengumpulkan data 

dengan cara bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian yang 

bersumber dari informan. 

Panduan wawancara yang digunakan adalah panduan yang sudah disusun 

secara tertulis sesuai dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan bentuk 

intrumen wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas melakukan 

interview dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besarnya saja. 

Alat yang dapat digunakan dalam intrumen penelitian ini adalah smartphone 

yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan merekam hasil wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Di bawah ini akan 

dijelaskan tahapan-tahapan analisis data tersebut. 

1.  Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam hal ini berupa data mentah dari hasil penelitian, 

seperti: hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. 

2. Reduksi data 



31 

 

 

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci. Reduksi data 

berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Bahkan sebelum 

data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak sewaktu 

peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan 

penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya.  

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yang dimaksud dalam hal ini adalah menyajikan sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif dan biasanya dilengkapi dengan 

berbagai jenis  matriks, grafik, dan atau bagan. 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mengartikan data 

yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
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saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan 

kesimpulan yang kredibel (Saat & Mania, 2020). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum desa pajukukang yaitu menggambarkan secara umum tentang 

kondisi desa. Data-data yang disusun diambil dari semua data yang tersedia dan 

diperkaya dengan data hasil survey pemetaan sosial, data dari hasil wawancara 

maupun pengamatan secara langsung. 

1. Sejarah Desa Pajukukang 

Pada tahun 1964 Wilayah Desa Pajukukang masih menjadi Kecamatan Maros 

Utara dan kepala Desa yang Menjabat saat itu adalah Abdullah Rewa dan pada tahun 

1964 Desa Pajukukang menjadi Desa persiapan yang dipimpin Abd. Rahman Dg. 

Pasau. Dan Tahun 1965 terjadi pemilihan Kepala Desa  dan Abd. Rahman Dg. Pasau 

Masih terpilih kembali memimpin Desa Pajukukang Tahun 1972, jabatan sebagai 

Kepala Desa Pajukukang berakhir. Maka di angkat Muis Dg.Tawang menjadi pejabat 

sementara sebagai Kepala Desa sambil menunggu hasil pemilihan Kepala Desa. Pada 

Tahun 1980 pemilihan kembali dilaksanakan dan S.Syaripuddin dipercayakan oleh 

rakyat Desa Pajukukang untuk menduduki Kursi Kepala Desa dan selanjutnya 1981 

diadakan pemilihan Kepala Desa Pajukukang maka terpilih Mansyur Ahmad pada 

tahun 1982 dan berakhir di tahun 1983. Kemudian ditahun itu juga terjadi Pesta 

Demokrasi, dan kembali diadakan Pemilihan Kepala Desa pajukukang Maka yang 

terpilih pada saat itu A. Dadi Lallo hanya menjabat satu tahun, maka diadakan lagi 



34 

 

 

 

Pemilihan Kepala Desa pada tahun 1998 kemudian terpilih PJS Tajuddin menjabat 

sampai tahun 2001. selanjutnya pada tahun 2001 diadakan kembali Pemilihan Kepala 

Desa dan pada saat itu Kepala Desa Terpilih adalah Muh Sainal, S.Ag masa jabatan 

sampai tahun 2006, tahun itu juga kembali pemilihan Kepala Desa Periode 2006 

sampai 2012 dan yang terpilih adalah Abd. Hamid, S.Pi. selanjutnya bulan Oktober 

2012 kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa pajukukang untuk periode 2012-

2018 dan yang terpilih adalah Saharuddin sebagai Kepala Desa pajukukang untuk 

Periode 2012 – 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 kembali dilaksanakan pemilihan 

kepala desa serentak di Kabupaten Maros termasuk Desa Pajukukang dan kembali 

terpilih Bapak Saharudduin menjadi Kepala Desa Pajukukang peroide 2019/2025 

(Desa Pajukukang, 2022). 

2. Kondisi Geografis Desa Pajukukang 

Desa Pajukukang adalah salah satu desa dari sembilan (9) Desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, di mana letaknya berada persis 

disebelah utara kota Maros. Kondisi topografi Desa Pajukukang mempunyai 

ketinggian dari permukaan laut sekitar 0 – 10 Meter diatas permukaan laut. Kondisi 

topografi tersebut memiliki potensi untuk pengembangan beberapa kegiatan 

perekonomian masyarakat seperti, perikanan, kelautan, pertanian, pariwisata bahari, 

bisnis dan sebagai lahan pemukiman sarana prasarana sosial ekonomi laninnya. 

Kemiringan lereng dan garis merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang 

sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan 
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lingkungan alami. Desa Pajukukang merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan 

bontoa Kabupaten Maros dengan luas wilayah 15,11 km². (Desa Pajukukang, 2022) 

Secara administratif Desa Pajukukang berbatasan dengan : 

a. Sebelah Timur : Desa Tunikamaseang / Kelurahan Bontoa 

b. Sebelah Utara : Desa Tupabbiring / Desa Ampekale  

c.  Sebelah Barat : Selat Makassar 

d. Sebelah Selatan : Desa Bonto Bahari   

Adapun rincian Pembagian wilayah setiap Dusun di Desa Pajukukang adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1: Pembagian wilayah administratif di Desa Pajukukang 

No. Dusun/Wilayah Luas Wilayah (Ha) 

1 Panaikang 76,18 

2 Parasangan Beru 256,56 

3 Balosi 66,05 

Jumlah 398,78 

Sumber data : Kantor Desa Pajukukang  

3. Keadaan Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di Desa Pajukukang berdasarkan data administratif 

pemerintah desa berjumlah 4,142 jiwa yang terdiri 2,112 orang laki-laki dan 2,030 

orang perempuan (Desa Pajukukang 2022). 
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Adapun rincian penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.2 : Data Penduduk Desa Pajukukang 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 2,112 

2 Perempuan 2,030 

Jumlah 4,142 

Sumber data : Kantor Desa Pajukukang  

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia 

No. Kelompok Usia Jumlah 

1 0-9 Tahun 748 

2 10-19 Tahun 750 

3 20-29 Tahun 744 

4 30-39 Tahun 667 

5 40-49 Tahun 462 

6 50-59 Tahun 425 

7 60 Tahun Keatas 346 

 Jumlah 4,142 

Sumber data : Visualisasi Data Kependudukan Dukcapil 2022 

Berdasarkan data tabel tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk dengan usia 

kerja 20-59 tahun  sebanyak 2,298 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
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kebanyakan masyarakat Desa Pajukukang berada pada usia produktif dan dapat 

bekerja (Dukcapil, 2022). 

4. Pendidikan 

Perkembangan dan tingkat kesejahteraan secara umum dan tingkat 

perekonomian secara khusus biasanya dapat dipengaruhi oleh faktor pendidikan. 

Apabila tingkat pendidikan suatu wilayah tinggi maka kemungkinan tingkat 

kesejahteraan dan perekonomian juga meningkat, sebaliknya jika tingkat pendidikan 

disuatu wilayah rendah maka terjadi penurunan tingkat kesejahteraan dan 

perekonomian. Berikut ini tabel yang menunjukkan pendidikan masyarakat di Desa 

Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. 

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 Tidak/Belum Sekolah 1,252 

2 Belum Tamat SD 489 

3 Tamat SD 1,492 

4 SLTP 348 

5 SLTA 458 

6 Perguruan Tinggi 103 

 Jumlah 3,684 

Sumber data : Visualisasi Data Kependudukan Dukcapil 2022 
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 Berdasarkan tabel tersebut tingkat pendidikan masyarakat Desa Pajukukang 

dilihat dari tingkat pendidikannya mulai dari masyarakat yang belum/tidak sekolah 

yakni sebanyak 1,252 orang, untuk penduduk yang belum tamat SD sebanyak 489 

orang, untuk penduduk yang tamat SD sebanyak 1,492 orang, untuk penduduk yang 

berpendidikan SLTP sebanyak 348 orang, untuk penduduk yang berpendidikan SLTA 

sebanyak 458 orang, dan untuk penduduk yang berpendidikan sampai perguruan 

tinggi sebanyak 103 orang. Sehingga dari tabel data tingkat pendidikan tersebut dapat 

diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Pajukukang masih rendah 

karean masih banyak masyarakat yang belum/tidak sekolah dengan jumlah 1,252  

orang (Dukcapil, 2022). 

5. Mata Pencaharian 

Secara umum mata pencaharian di Desa Pajukukang dapat dikelompokkan 

dalam beberapa bidang pekerjaan diantaranya Aparatur pejabat negara, tenaga 

pengajar, wiraswasta, pertanian dan peternakan, nelayan, dan tenaga kesehatan. 

Seabagaimana tabel berikut 
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Tabel 4.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No. Pekerjaan Jumlah 

 Aparatur Pejabat Negara 24 

2 Tenaga Pengajar 14 

3 Wiraswasta 409 

4 Pertanian dan Peternakan 121 

5 Nelayan 538 

6 Tenaga Kesehatan 2 

 Jumlah  

Sumber data : Visualisasi Data Kependudukan Dukcapil 2022 

Berdasarkan data tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk yang 

bekerja sebagai nelayan berjumlah 538 orang. Hal ini disebabkan karena Desa 

Pajukukang berada di wilayah pesisir yang membuat masyarakatnya lebih sering 

berinteraksi dengan laut.   

6. Masyarakat Pagae di Desa Pajukukang 

Pagae adalah istilah profesi nelayan yang diambil dari jenis alat tangkap yang 

digunakan yaitu gae. Pagae di Desa Pajukukan sudah ada sejak tahun 1950-an yang 

dilakukan oleh orang tua-orang tua dahulu diantaranya uwak Mido, H. Nuwang, dan 

lain-lain. Dahulu pagae menggunakan dayun sebagai penggerak kapalnya, dan gae 

atau jaring yang digunakan di buat sendiri. Jenis ikan yang tertangkap oleh alat 
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tangkap ini umumnya adalah ikan pelagis, yaitu ikan tuna, ikan cakalang, ikan 

tenggiri dan lain sebagainya (H. Supu, Wawancara 2022). 

Hubungan masyarakat pagae di desa Pajukukang sudah tercipta cukup lama, 

para nelayan baik Pinggawa, Paerang dan Sawi sejak usia dini telah mengenal dunia 

laut sehingga membuat kebiasaan-kebiasaan yang dianut bersifat turun temurun 

walaupun ada juga yang telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan zamannya. 

Sistem kerja masyarakat nelayan di desa pajukukang biasanya dilakukan selama 

kurang lebih dua minggu lamanya. 

Masyarakat pagae di desa Pajukukang dulunya banyak yang memiliki kapal 

karena jumlah ikan pelagis masih begitu mudah didapatkan, tidak jarang orang yang 

memiliki tanah menjual tanahnya untuk dijadikan modal membeli kapal karena begitu 

besarnya pendapatan pagae dibandingkan hasil sebagai petani. Namun sekarang 

jumlah Pinggawa atau pemilik kapal yang ada di desa pajukukang berkurang drastis, 

yang mana ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama karena ikan yang sulit 

untuk didapatkan sehingga para Pinggawa mengalami kerugian yang memaksa 

mereka untuk menjual kapalnya untuk membayar hutang yang dipakai sebagai modal 

untuk melaut, kedua karena masyarakat mulai mencari pekerjaan lain yang lebih pasti 

pendapatanya setiap bulannya (H. Saebo, Wawancara 2022). 

7. Identitas Narasumber 

Identitas narasumber yang peneliti wawancarai di desa Pajukukang kecamatan 

Bontoa kabupaten Maros Sulawesi Selatan yaitu Pinggawa, Paerang, dan Sawi. 
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Tabel 4.6 : Profil Informan 

No. Nama Jenis Kelamin Keterangan 

1. H. Saebo Laki-laki Pinggawa 

2. H. Supu Laki-laki Pinggawa 

3. Muh. Yasin Laki-laki Paerang 

4. Ahmad Laki-laki Paerang 

5. Sulaeman Laki-laki Sawi 

6. Hasanuddin Laki-laki Sawi 

Sumber data : Hasil Wawancara dengan informan di Desa Pajukukang 
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B.  Hasil Penelitian  

1. Sistem Kerjasama Antara Pinggawa, Paerang, dan Sawi di Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan  

a. Proses Perekrutan 

Pinggawa dalam proses merekrut Paerang (nahkoda) dan Sawi (buruh) itu 

mengutamakan anggota keluarganya terutama pada posisi Paerang, karena mereka 

merasa lebih percaya dan nyaman untuk mengontrol mekanisme kerjanya. 

Sebagaimana keterangan  dari bapak H. Saebo selaku Pinggawa KMN Kondoa 04. 

“Punna nakke boya Paerang ku pilih battu ri keluargaku atau anak-anakku 

yang kurasa kullemi ngerang kappala, karena lebih gampangki untuk 

pawwangi caranya dan lebih ni percayai. Kamma tong punna Sawi ku kio ki 

rong kaeluarga-keluarga ku anjo erokka lampa mae gae ,punna kurang inji 

lampai ku kio masyarakat tenayya kappala’na” (H. Saebo, Wawancara 2022). 

“Kalau saya dalam memilih Paerang, saya pilih dari kalangan keluargaku atau 

dari anak-anak ku yang kurasa mampu dan bisa untuk membawa kapalku, 

karena saya merasa lebih gampang untuk mengatur cara kerjanya dan lebih 

bisa percayai. Begitupun dalam memilih Sawi saya ajak dulu dari kalangan 

keluarga baru saya ajak dari kalangan masyarakat yang tidak mempunyai 

kapal (H. Saebo, Wawancara 2022). 

Begitu juga dengan Pinggawa lainnya yaitu bapak H. Supu selaku Pinggawa 

KMN Cinta Harapan. 

“Untuk Paerang nakke pilei battu ri anak-anakku anjo niakamo kuerang mae 

gae puluhan tahun, jari na ussengmi batekamma carana ngerang kappala, 

carana poeng tawwa atturang. Punna Sawi ni boyai masyarakat tenayya 

nassa jama-jamanna nampa ni kio mae gae”( H. Supu, Wawancara 2022). 

“Untuk Paerang saya memilih dari anak-anak saya yang sudah puluhan tahun 

saya bawa pergi melaut jadi dia tau bagaimana caranya membawa kapal, 

caranya atturang (menurunkan jarring dengan cara melingkar). Untuk Sawi 
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saya ajak masyarakat yang yang tidak menentu kerjanya ”(H. Supu, 

Wawancara 2022). 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam proses merekrut 

Paerang dan Sawi rata-rata Pinggawa merekrut dari kalangan keluarga atau 

kerabatnya sendiri khususnya untuk Paerang karena merasa lebih mudah untuk di 

berikan amanah dan kepercayaan. 

b. Sistem Kerjasama 

Sistem kerja sama yang terjadi antara Pinggawa, Paerang dan Sawi terjadi 

karena rasa saling membutuhkan dimana Pinggawa membutuhkan Paerang dan 

Sawi untuk melakukan proses menangkap ikan di laut, serta Paerang dan Sawi 

yang membutuhkan modal melaut, kapal, dan alat tangkap dari Pinggawa. 

Sehingga terjadi hubungan kerjasama dimana Pinggawa menyerahkan barang 

berupa kapal beserta perlengkapan menangkap ikan serta Paerang dan Sawi selaku 

pengelola modal yang akan melaksanakan proses menangkapn ikan. Sebagaimana 

keterangan dari bapak H. Supu  selaku Pinggawa di kapal KMN cinta harapan 

yang maaengatakan. 

“punna nakke kerja sama ku siagang Paerang na Sawiyya, ku sareangi 

kappalakku untuk na pergunakan mae boya juku ritapparang” 

“Kalau saya kerjasama ku dengan Paerang dan Sawi, saya berikan kepada 

Paerang dan Sawi itu kapalku untuk dipergunakan pergi menangkap ikan 

dilaut” (H. Saebo, Wawancara 2022) 

Senada dengan keterangan bapak Hasanuddin selaku Sawi di kapal KMN 

Kondoa 04. 
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“Saya ikut kerja sama dengan Pinggawa karena saya hanya punya keahlian 

mencari ikan saja, sebab ini sudah kita lakukan sudah puluhan tahun  jadi 

daripada kita tidak kerja mending bekerja sama dengan 

Pinggawa”(Hasanuddin, Wawancara 2022) 

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem kerjasama yang 

dilakukan dimana Pinggawa selaku pemilik kapal atau  modal sementara Paerang 

dan Sawi sebgai pengelola untung menlajankan kegiatan mencari ikan dilaut. 

Paerang dan Sawi memilih bekerjasama dengan Pinggawa karena hanya memiliki 

keahlian sebagai nelayan sementara mereka kekurangan modal dan kapal serta 

perlatan yang digunakan untuk melaut. 

c. Perjanjian Kerjasama 

Masyarakat pagae di desa Pajukukang dalam proses sistem kerja sama antara 

Pinggawa, Paerang, dan Sawi dilakukan secara lisan, mengikuti sistem kerjasama 

yang dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka terdahulu tanpa adanya surat 

perjanjian kerjasama. Sebagaimana yang di sampaikan oleh bapak H. Saebo selaku 

Pinggawa KMN Kondoa 04. 

“Sistem kerjasama kupakea nakke tena ja na make surat perjanjian, tapi 

secara ucapanji mae ri Paeranga kammayya tompa mae ri Sawiya karena ni 

pakea katte sistem kepercayaan ji. Punna gajina na isseng gasengmi karena 

cara  bagena anu battu ri tau toa ta riolo”(H. Saebo, Wawancara 2022). 

“Sistem kerja sama yang digunakan itu kita tidak pakai surat perjanjian, 

melainkan secara ucapan ke Pinggawa maupun ke Sawi karena kita itu disini 

memakai sistem kepercayaan. Untuk gajinya kita pakai sistem bagi hasil 

karena sudah dari orang tua dulu pakainya seperti itu” (H. Saebo, Wawancara 

2022). 
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Bapak Yasin selaku Pinggawa di kapal KMN. Kondoa 04 juga mengatakan 

hal yang sama dengan yang dikatakan oleh Pinggawa. 

“Kalau tentang sistem kerjasamanya itu, sistem bagi hasilji kita mengikut 

seperti sistem kerjasama yang sudah dari dulu memang di pakai disini, kita di 

percaya Pinggawa untuk bawaki kapalnya juga secara perkataanji misalnya 

Pinggawa bilang “bisaki bawa kapalku karena tidak bisama saya pergi melaut 

karena tua ma” ku jawabmi “iye bisa ja bapak”. Seperti ituji kita pakai dek”. 

(Yasin, Wawancara 2022). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja sama 

yang dilakukan antara Pinggawa, Paerang dan Sawi di Desa Pajukukang 

menggunakan sistem kerja sama secara lisan yang hanya berlandaskan 

kepercayaan serta sistem ini juga sudah melekat di antara mereka karena sudah 

dilakukan secara turun-temurun. 

Sistem perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan dan berlandaskan 

kepercayaan memiliki manfaat untuk memudahkan Pinggawa dengan Paerang dan 

Sawi untuk bekerja sama karena tidak memerlukan persyaratan surat-surat penting 

dalam melakukan sistem kerja sama ini. Sebagaimana yang di sampaikan oleh 

bapak H. Saebo selaku Pinggawa KMN Kondoa 04. 

“sistem kerja sama niaka ni pake rinni secara ucapanji nasaba lebih 

gampang ki boya Sawi punna kamma anjo di banding punna erokki make 

surat perjanjian” 

“Sistem kerjasama yang dipakai disini itu secara ucapan karena lebih 

gampang untuk mencari Sawi dibandingkan harus menggunakan surat 

perjanjian” H. Saebo, Wawancara 2022). 

Bapak Hasanuddin sebagai Sawi di kapal KMN Kondoa juga menerangkan. 
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“Kita pakai itu sistem kerja sama bagi hasil secara lisan karena itu juga 

memudahkan kami sebagai Sawi untuk bekerja sama dengan Pinggawa 

manapun” (Hasanuddin, Wawancara 2022). 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem kerjasama secara lisan 

dipilih karena selain sistem ini sudah dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka 

dahulu sistem perjanjian kerja sama secara lisan ini juga memudahkan mereka 

untuk mencari Sawi untuk diajak pergi melaut karena tidak memiliki banyak 

persyaratan surat-surat seperti yang orang lain lakukan saat melakukan kerja sama 

dalam bidang usaha .  

2. Sistem Bagi Hasil antara Pinggawa, Paerang dan Sawi di desa Pajukukang 

kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian 

kerjasama dalam pembagian hasil pada kegiatan usaha.(Beni et al., 2021) Pola sistem 

bagi hasil yang digunakan pada masyarakat pagae di desa pajukukang mengikuti pola 

bagi hasil orang tua-orang tua mereka terdahulu. 

Sistem bagi hasil yang diguanakan masyarakat pagae di Desa Pajukukang 

terlebih dahulu mengeluarkan biaya-biaya yang sebelumnya di gunakan untuk modal 

pergi melaut seperti solar, oli, rokok, gas elpiji, air minum, serta kebutuhan-

kebutuhan makanan lainnya. Setelah mengeluarkan biaya-biaya yang sebelumnya 

digunakan untuk modal melaut, kemudian pendapatan bersih yang didapat dari hasil 

tangkapan dibagi dua dengan proporsi 50% untuk Pinggawa dan 50% untuk Paerang 

dan Sawi. Perang sendiri mendapatkan dua bagian dan Sawi mendapatkan satu bagian 
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yang bagiannya itu  berbeda-beda setiap Sawinya sesuai dengan proporsi kerjanya 

atau posisi kerjanya di kapal seperti pacini juku (orang yang ditugaskan melihat 

munculnya ikan permukaan air), papela batu (bertugas membuang batu saat proses 

menurunkan jarring), dan  pajama masina (bertugas memeriksa atau memperbaiki 

mesin ketika terjadi kerusakan). Sebagaimana keterangan dari bapak H. Supu selaku 

Pinggawa kapal KMN Cinta Harapan yang mengatakan. 

“punna cara bagena, ku pasuluki rong onkoso ka anjo nipakea mae gae nampa ku 

bage rua 50% untuk Pinggawa 50% tong untuk Sawi siagang Paerang. Punna 

niaka nigappa  battu mae gae ongkoso kaji kulle nibayara, nipawwangi Paerang 

siagang Sawiya kana tena nibagei ka tena labbinna ongkosoka ni gappayya battu 

mae gae. Tapi kadang-kadang tena ni bayaraki ongkosoka supaya kulle ni bagei 

Paerang siagang Sawiya caranya ni bage rata mami misalnya 150 se’re tau”(H. 

Supu, Wawancara 2022). 

“Untuk sistem bagi hasilnya itu kita keluarkan dulu ongkos yang kita pakai 

sebelumnya baru kita bagi dua 50% untuk Pinggawa dan 50% untuk Paerang dan 

Sawi. Jika  hasil yang didapat dari melaut hanya mampu untuk menutup modal 

maka kita menyampaikan kepada Paerang dan Sawi yang terlibat dalam proses 

pembagian hasil bahwa hasil yang didapat hanya mampu untuk menutupi modal. 

Namun kadang-kadang juga kita memilih untuk tidak membayar sebagian modal 

yang dipakai untuk melaut agar kita bisa memberikan upah  kepada Paerang dan 

Sawi dengan cara di bagi rata saja misalnya 150 ribu per orang”(H. Supu, 

Wawancara 2022). 

Sama halnya dengan keterangan Bapak Ahmad selaku Pinggawa di kapal KMN 

Cinta Harapan yang mengatakan. 

“Di bagi duaji 50% na dapat Pinggawa kita Paerang dengan Sawi dapat 50% juga” 

(Ahmad, Wawancara2022). 

Senada dengan keterangan bapak Hasanuddin selaku Sawi di kapal KMN 

Kondoa 04 mengatakan. 
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“Misal dapatki 50 juta di potongmi pembekalan 10 juta, baru di bagi dua Pinggawa 

dapat separuh Sawi dan Paerang dapat separu” (Hasanuddin, Wawancara 2022). 

Sistem bagi hasil yang digunakan setelah di bagi 50:50 kemudian dilakukan 

pembagian hasil oleh Pinggawa untuk Paerang dan Sawi. Perang sendiri 

mendapatkan dua bagian dan Sawi mendapatkan satu bagian yang bagiannya itu  

berbeda-beda setiap Sawinya sesuai dengan proporsi kerjanya atau posisi kerjanya di 

kapal seperti pacini juku (orang yang ditugaskan melihat munculnya ikan permukaan 

air), papela batu (bertugas membuang batu saat proses menurunkan jaring), dan  

pajama masina (bertugas memeriksa atau memperbaiki mesin ketika terjadi 

kerusakan). Sebagaimana keterangan dari bapak H. Saebo selaku Pinggawa di kapal 

KMN Kondoa 04 yang menerangkan. 

“Anjo sumpaeng 50 % untuk Paerang dan Sawi dibageangi poeng kana untuk 

Paerang nisarei rua bageang, untuk Sawi ni sarei serre bageang tapi anjo Sawi 

niaka jama-jamanna maraeng rikappalaka ni tambayyangi bageanna kammayya 

Sawi pacini jukuka, Sawi papela batu, Sawi kullea anjama masina ni tambayyangi 

bageanna”(H. Saebo, Wawancara 2022) 

“Itu yang 50% tadi untuk Paerang dan Sawi kemudian di bagikan lagi untuk 

Paerang mendapatkan 2 bagian dan untuk Sawi 1 bagian tapi Sawi yang 

mempunyai pekerjaan lain di kapal seperti  pacini juku (orang yang ditugaskan 

melihat munculnya ikan permukaan air), papela batu (bertugas membuang batu 

saat proses menurunkan jaring), dan  pajama masina (bertugas memeriksa atau 

memperbaiki mesin ketika terjadi kerusakan) di tambahkan bagiannya atau 

upahnya” (H. Saebo, Wawancara 2022)  

Menurut ketentuan syariah tentang penerimaan upah yang dibayarkan secara 

proporsional atau sesuai dengan apa yang dikerjakannya di atur dalam Al-qur’an. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah /45:22: 

ثِ وَٱلۡۡسَۡضَ بٱِلۡحَقِّ وَلخِجُۡزَيَٰ كُلُّ وفَۡسِِۢ بمَِا كَسَبجَۡ وَهمُۡ لََ َظُۡلمَُىنَ   ىََٰ مََٰ ُ ٱلسَّ  وَخَلقََ ٱللََّّ
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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 (Al-quran dan Terjemahnya, 2022). 

Berdasarkan tafsir kemenag, Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi 

diciptakan dengan benar, dan memiliki tujuan penciptaan sesuai dengan 

kehendaknya. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik akan mendapatkan 

ganjarannya sesuai denngan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, demikian pula 

barang siapa yang melakukan perbuatan jahat akan menerima yang setimpal dengan 

perbuatan jahatnya itu. Mengapa dikatakan bahwa pemberian balasan sesuai dengan 

keadilan Allah. Karena Allah SWT menciptakan makhluk-Nya, dilengkapi dengan 

kecenderungan berbuat baik dan jahat (Kemenag, 2022). Ayat tersebut menjamin 

upah yang diberikan secara proporsional kepada setiap Paerang dan Sawi harus sesuai 

dengan proporsi kerjanya masing-masing.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sistem bagi hasil yang digunakan setelah 

di bagi 50:50 kemudian dilakukan pembagian hasil oleh Pinggawa untuk Paerang dan 

Sawi. Perang sendiri mendapatkan dua bagian dan Sawi mendapatkan satu bagian 

yang bagiannya itu  berbeda-beda setiap Sawinya sesuai dengan proporsi kerjanya 

atau posisi kerjanya di kapal seperti pacini juku (orang yang ditugaskan melihat 

munculnya ikan permukaan air), papela batu (bertugas membuang batu saat proses 

menurunkan jaring), dan  pajama masina (bertugas memeriksa atau memperbaiki 

mesin ketika terjadi kerusakan). Adapun rincian bagi hasil anatara Pinggawa Paerang 

dan Sawi jika digambarkan dalam bentuk persentase: 
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Pembagian hasil kerjasama antara Pinggawa, Paerang dan Sawi tentunya 

bergantung dari hasil tangkapan ikan selama dilaut  jika hasil yang didapat banyak 

maka tentu akan dilakukan pembagian hasil, namun apabila hasil tangkapan kurang 

maka Pinggawa hanya akan membayar modal yang dipakai selama melaut atau 

memilih untuk memberikan bagian secara rata kepada Paerang dan Sawi tanpa 

membayar modal yang diapaki selama melaut. Sebagaimana keterngan dari bapak H. 

Saebo selaku Pinggawa di kapal KMN Kondoa 04. 

“punna battu pantaraki mae gae na kurang nagappa biasa ni pabayara ji ongkoso 

atau punna nikamaseangi Sawiyya ni sareangi balanja misalnya tak 100 ribu na, 

jari ongkosoka ni pakea assulu tena nibayaraki”. 

“kalau dari luar pergi melaut namun kurang didapat maka biasanya di untuk 

membayar modal yang dipakai selama melaut, namun kalau kita merasa kasihan 

kepada Sawi maka kita kasih saja mereka uang belanja misalnya masing-masing 

100 ribu, jadi modal yang dipakai melaut itu tidak dibayar” (H.Saebo, Wawancara 

2022). 

50% 

25% 

15% 

10% Pinggawa

Paerang

sawi yang memiliki
keahlian

sawi biasa
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 Berdasrakan keterangan informan yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa 

jika hasil yang didapatkan selama melaut kurang maka ada dua pilihan yang 

dilakukan Pinggawa, pertama  hasil yang didapat digunakan untuk membayar modal 

yang dipakai sebelum melaut, kedua membagi rata hasil yang didapat kepada Sawi 

dengan tidak membayar modal yang dipakai selama melaut dengan harapan bahwa 

hasil yang didapatkan dikemudian hari mendapatkan hasil yang lebih banyak. 

Pinggawa dalam melakukan bagi hasil tentu tidak sendiri. Pinggawa pada saat 

ingin melakukan pembagian hasil memanggil beberapa Sawi dan Pinggawa agar 

dalam proses pembagian hasil terjadi transparansi. Sebagaimana keterangan dari 

Bapak H. Supu selaku Pinggawa di kapal KMN. Cinta Harapan: 

“Punna eroki ni bagekan tawana Sawiyya siagang Paeranga, ni kio ngasengi rong 

Paerang siagang Sawiyya supaya na isseng ngasengi siapa ballinna jukuka 

siagang modala ni pakea battu pantara ri tamparanga”. 

“kalau mau dilakukan pembagian hasilnya Sawi dan juga Paerang, maka dipanggil 

dulu semua Paerang dan Sawi supaya dia tau berapa jumlah hasil ikan yang dijual 

dengan berapa biaya modal yang dipakai selama melaut” (H.Supu, Wawancara 

2022). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Merdiono Tegelon menjelaskan 

tentang pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut, harus melakukan transparansi 

dan kemitraan secara baik dan ideal. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi 

secara proporsional antara shaibul mall dan mudharib, serta pengeluaran rutin yang 

berkaitan dengan bisnis dapat dimasukkan kedalam biaya operasional (Merdiono, 

2020). 
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Berdasarkan dari keterangan informan diketahui bahwa pada saat ingin 

dilakukan pembagian hasil dari hasil tangkapan melaut maka terlebih dahulu 

Pinggawa memanggil para Sawi dan Paerang agar dalam proses pembagian hasil 

terjadi transparansi terkait hasil yang didapat dan besarnya biaya operasional yang 

dipakai selama melaut.  

Sistem bagi hasil yang dilakukan Pinggawa memang sepenuh dilakukan sesuai 

ketentuan yang berlaku secara turun temurun, namun permasalahan mengenai 

pembagian hasil tersebut terakadang mendapat protes dari Sawi meskipun jarang 

terjadi. Sebagaimana keterangan dari Pinggawa Bapak H. Saebo yang mengatakan: 

“biasanya memang nia Sawi protes kana ngapa na sikammaja anne bagena, na 

punna nia kamma mo anjo katte sebagai Pinggawa ni pa pahamkan mami kana 

sikamma anne  ongkoso ni pasulu, sikamma anne ballinna juku ka. Tapi masalah 

kammayya anjo jarang mi terjadi na sabah na isseng ngaseng mi kondisina” (H. 

Saebo, Wawancara 2022). 

“Biasanya memang ada Sawi yang protes, mengatakan kenapa hanya segini 

bagiannya, jadi kalau ada yang seperti itu kita sebagai Pinggawa memberi 

pemahaman kepada Sawi tentang berapa biaya ongkos yang kita keluarkan dan 

berapa hasil penjualan ikan. Tapi masalah seperti itu sudah jarang terjadi karena 

dia sudah mengerti bagaimana kondisinya” (H. Supu, Wawancara 2022).  

Sejalan dengan pendapat tersebut, saudara hasanuddin selaku Sawi di kapal 

KMN. Kondoa 04 mengatakan: 

“kalau saya tidak pernah pa’ protes mengenai pembagiannya, karena kita tau 

sendiri mi bagaimana sistemnya, tapi memang biasa ada salah satu Sawi yang 

protes tapi itu jarang ji terjadi” (Hasanuddin, Wawancara 2022). 

Bersadarkan keterangan tersebut permasalahan yang terjadi mengenai 

ketidaksesuaian pembagian hasil antara Pinggawa, Paerang dan Sawi hanyalah terjadi  
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karena kesalapahaman yang disebabkan karena Sawi yang tidak hadir dalam 

pembagian hasilnya sehingga tidak tahu tentang rincian pengeluaran dan  hasil 

penjualan ikan, jadi Pinggawa yang mengetahui tentang rincian tersebut menjelaskan 

kepada para Sawi sehigga masalah tersebut bisa di minimalisir.  
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C. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Sistem Kerjasama Antara Pinggawa, Paerang, dan Sawi di Desa Pajukukang 

Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan  

a. Proses Rekrutmen  

Manusia sebagai makhluk sosial tentu selalu membutuhkan orang lain 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sama halnya dalam dunia kerja, setiap 

orang membutuhkan mitra kerja untuk mendapatakan keuntungan. Adanya 

kebutuhan akan mendapatkan keuntungan tersebut membuat masing- masing 

orang untuk menciptakan hubungan kerjasama antar keduanya (Sofia & Lengga 

Sari Munthe, 2021).  

Hubungan kerjasama ini juga dapat ditemui pada kehidupan nelayan di 

Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten 

Maros yang membentuk kelompok-kelompok sosial yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Hubungan yang terjalin pada masyarakat nelayan di desa 

Pajukukang membentuk pola kerja sama antara atasan dan bawahan yang dikenal 

dengan istilah (makassar) Pinggawa (pemilik modal dan kapal), Paerang 

(nahkoda kapal) dan Sawi (buruh/anak buah kapal). 

Pinggawa mengatakan dalam proses merekrut Paerang (nahkoda) dan Sawi 

(buruh) itu mengutamakan anggota keluarganya terutama pada posisi Paerang, 

karena mereka merasa lebih percaya dan nyaman untuk mengontrol mekanisme 

kerjanya (H. Supu, Wawancara 2022). 
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 Menurut peneliti dari hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut 

menunjukkan bahwa dalam proses merekrut Paerang dan Sawi rata-rata 

Pinggawa merekrut dari kalangan keluarga atau kerabatnya sendiri khususnya 

untuk Paerang karena merasa lebih mudah untuk di berikan amanah dan 

kepercayaan yang  kemudian sejalan dengan buku yang berjudul Ponggawa-Sawi 

(Lembaga Ekonomi Nelayan Tradisional Makassar) yang ditulis oleh Raodah, 

menerangkan bahwa hubungan kerja dalam lembaga Ponggawa-Sawi lebih 

bersifat kekeluargaan, dimana ponggawa/pappalele merekrut juragan/Pinggawa 

dan Sawi dari kalangan keluarga dan kerabat terdekat, disamping membantu 

keluarganya dalam memperoleh pekerjaan, juga merasa lebih mempercayainya 

dalam menjalankan usahanya (Raodah, 2014). 

b. Sistem Kerjasama 

Sistem kerja sama yang terjadi antara Pinggawa, Paerang dan Sawi terjadi 

karena rasa saling membutuhkan dimana Pinggawa membutuhkan Paerang dan 

Sawi untuk melakukan proses menangkap ikan di laut, serta Paerang dan Sawi 

yang membutuhkan modal melaut, kapal, dan alat tangkap dari Pinggawa. 

Sehingga terjadi hubungan kerjasama dimana Pinggawa menyerahkan barang 

berupa kapal beserta perlengkapan menangkap ikan serta Paerang dan Sawi 

selaku pengelola modal yang akan melaksanakan proses menangkapn ikan (H. 

Saebo, 2022). 

Menurut pengamatan penulis bentuk kerja sama yang dilakukan oleh 

Pinggawa Paerang dan Sawi adalah dimana Pinggawa menyerahkan modal 
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berupa kapal beserta perlengkapan menangkap ikan kepada Paerang dan Sawi 

yang bertindak sebagai pengelola modal dalam hal ini mereka menggunakan 

kapal yang diberikan oleh Pinggawa untuk di gunakan pergi mencari ikan dilaut.  

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan yang sesuai dengan 

temuan penelitian Ahmad Ghozali Syafi'I berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil 

Pada Masyarakat Nelayan Desa Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan” dimana 

kerjasama antara nelayan dan juragan (toke) sering dilakukan karena nelayan 

kekurangan modal akibat kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang 

kurang baik akibatnya mereka bekerjasama dengan pemilik kapal dalam hal 

permodalan (Syafi’I, 2020). 

c. Perjanjian Kerjasama 

Masyarakat pagae di desa Pajukukang dalam proses perekrutan dan sistem 

kerja sama antara Pinggawa, Paerang, dan Sawi dilakukan secara lisan, 

mengikuti sistem kerjasama yang dilakukan oleh orang tua-orang tua mereka 

terdahulu tanpa adanya surat perjanjian kerjasama (H. Supu, 2022). 

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian dilapangan tentang 

perjanjian sistem kerja sama yang dilakukan antara Pinggawa, Paerang dan Sawi 

dimana dalam sistem kerja sama yang dilakukan menggunakan sistem perjanjian 

kerja sama secara lisan tanpa ada batas waktu selama kapal yang digunakan 

masih layak untuk digunakan.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ghozali Syafi’I 

yang menerangkan bahwa pelaksanaan sistem kerja sama yang dilakukan oleh 
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para nelayan dan toke yaitu menggunakan cara yang hanya dilakukan secara lisan 

dan Saling percaya satu sama lain (Syafi`i, 2020).  

Dasar yang dijadikan pedoman kerjasama dalam ekonomi Islam adalah 

sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw 

berkata: 

فإَِذَا خَانوَُ عَنْ أَبِْ ىُرَيْ رَ رَفَ عَوُ قاَلَ إِنَّ الَله يَ قُوْلُ أنَاَ ثاَلِثُ السَّريِْكَيِْْ مَالََْ يََنُْل أَحَدُهُُاَ صَاحِبُوُ 

 خَرَجْتُ مِنْ بَ يْنِهِمَا.

Artinya 

Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadits tersebut kepada Nabi, ia 

berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga 

dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak 

mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, 

maka aku keluar dari dua orang itu”. (HR. Abu Daud). 

Hadis tersebut memberikan motivasi untuk melakukan kerjasama, sebab 

Allah SWT akan ikut serta memberikan pertolongan, penjagaan dan berkah 

dalam usahanya. Sejalan dengan hadis tersebut, sistem kerjasama yang dilakukan 

masuk kepada kategori konsep akad mudharabah. Akad mudharabah yang berarti 

kesepakatan antara kedua bela pihak untuk melakukan kerjasama dimana pihak 

pertama selaku pemilik modal dan pihak kedua selaku pengelola modal (Fitri, 

2022).  

Menurut analisis penulis dalam penelitian dilapangan, tentang sistem 

kerjasama yang dilakukan antara Pinggawa, Paerang dan Sawi di Desa 
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Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan yaitu sistem 

perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan secara turun-temurun yang hanya 

dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Selain itu sistem 

kerjasama ini juga didasari oleh rasa saling membutuhkan dimana Pinggawa 

membutuhkan Paerang dan Sawi untuk melakukan proses menangkap ikan di 

laut, serta Paerang dan Sawi yang membutuhkan modal melaut, kapal, dan alat 

tangkap dari Pinggawa. Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Pinggawa, 

Paerang dan Sawi di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros 

Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam dimana rukun 

(akad, pihak-pihak yang bekerja sama, dan bidang usaha yang dijalankan) dan 

syarat akad yang dilakukan sudah terpenuhi. 

2. Pola Sistem Bagi Hasil antara Pinggawa, Paerang dan Sawi di desa 

Pajukukang kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana dilakukannya perjanjian 

kerjasama dalam pembagian hasil pada kegiatan usaha. Pola sistem bagi yang juga 

digunakan pada masyarakat pagae di desa pajukukang, dimana pola bagi hasil 

yang digunakan mengikuti pola bagi hasil orang tua-orang tua mereka terdahulu. 

Sistem bagi hasil yang digunakan setelah di bagi 50:50 kemudian dilakukan 

pembagian hasil oleh Pinggawa untuk Paerang dan Sawi. Perang sendiri 

mendapatkan dua bagian dan Sawi mendapatkan satu bagian yang bagiannya itu  

berbeda-beda setiap Sawinya sesuai dengan proporsi kerjanya atau posisi kerjanya 

di kapal seperti pacini juku (orang yang ditugaskan melihat munculnya ikan 
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permukaan air), papela batu (bertugas membuang batu saat proses menurunkan 

jaring), dan  pajama masina (bertugas memeriksa atau memperbaiki mesin ketika 

terjadi kerusakan)(Saebo, Wawancara 2022). 

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara dilapangan menemukan 

bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan antara Pinggawa dengan Paerang dan 

Sawi dilakukan dengan pembagian 50% untuk Pinggawa selaku pemilik modal 

dan 50% untuk Paerang dan Sawi selaku pengelola modal yang kemudian di bagi 

lagi dimana Paerang mendapatkan 25%  Sawi yang memiliki keahlian 

mendapatkan 15% dan Sawi biasa mendapatkan 10% bagian. Proporsi pembagian 

hasil yang dilakukan oleh Pinggawa, Paerang dan Sawi sudah sangat adil dan tidak 

merugikan salah satu pihak.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Merdiono Tegelon menjelaskan 

tentang pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut, harus melakukan 

transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Keuntungan yang dibagi 

hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shaibul mall dan mudharib, serta 

pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis dapat dimasukkan kedalam biaya 

operasional (Merdiono, 2020). 

Menurut ketentuan syariah tentang penerimaan upah yang dibayarkan secara 

proporsional atau sesuai dengan apa yang dikerjakannya di atur dalam Al-qur’an. 

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah /45:22: 

ثِ وَٱلۡۡسَۡضَ بٱِلۡحَقِّ وَلخِجُۡزَيَٰ كُلُّ وفَۡسِِۢ بمَِ  ىََٰ مََٰ ُ ٱلسَّ  ا كَسَبجَۡ وَهمُۡ لََ َظُۡلمَُىنَ  وَخَلقََ ٱللََّّ

Terjemahnya 
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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 (Al-quran dan Terjemahnya, 2022). 

Berdasarkan tafsir kemenag, Allah menjelaskan bahwa langit dan bumi 

diciptakan dengan benar, dan memiliki tujuan penciptaan sesuai dengan 

kehendaknya. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik akan 

mendapatkan ganjarannya sesuai denngan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, 

demikian pula barang siapa yang melakukan perbuatan jahat akan menerima yang 

setimpal dengan perbuatan jahatnya itu. Mengapa dikatakan bahwa pemberian 

balasan sesuai dengan keadilan Allah. Karena Allah SWT menciptakan makhluk-

Nya, dilengkapi dengan kecenderungan berbuat baik dan jahat (Kemenag, 2022). 

Ayat tersebut menjamin upah yang diberikan secara proporsional kepada setiap 

Paerang dan Sawi harus sesuai dengan proporsi kerjanya masing-masing.  

Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya tentang sistem bagi hasil yang 

dalam istilah fiqh disebut Al-Mudharabah. Hal ini diperbolehkan dan syariatkan 

dalam hadist yang diriwayatkan Hakim bin Hizam. 

ٍٍ وَلَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزاَمٍ أنََّوُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلََ الرَّجُلِ وَيَشْتََِطُ عَلَيْوِ أَنْ لَ  ْْنَ وَا رَُّ بِوِ بَ ََ 
إِذَا ََ عَدَّ  يَ بْتَاعُ بِوِ حَيَ وَاناً وَلَ يََْمِلَوُ فِ بََْرٍ فإَِنْ فَ عَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَ قَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ الْمَالَ قاَلَ فَ 

نَوُ مَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ.  أمَْرهَُ ضَمَّ

Artinya 

Diriwayatkan dari Hakim bin  Hizam, dulu beliau menyerahkan harta untuk 

diusahakan sampai ajal tertentu. Beliau memberi syarat pada usahanya agar 

jangan melewati dasar wadi (sungai kering), jangan membeli hewan dan 
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jangan dibawa diatas laut. Apabila pengusahanya melakukan satu dari ketiga 

hal tersebut, maka pengusaha tersebut wajib menjami harta tersebut. Apabila 

pengusahanya menyerahkan kepada yang lain, maka dia menjamin orang yang 

mengerjakannya. (HR. Ad-Daruquthni dalam Sunananya no. 3033 dan Al-

Sunan Al-kubra VI/111 no.11944. syaikh Al-Albani menshahikannya dalam 

Al-Irwa’ no.1472) 

Sistem bagi hasil yang dilakukan Pinggawa memang sepenuhnya dilakukan 

sesuai ketentuan yang berlaku secara turun temurun, namun permasalahan 

mengenai pembagian hasil tersebut terakadang mendapat protes dari Sawi 

meskipun jarang sekali terjadi. Permasalahan yang terjadi biasanya karena upah 

yang di dapat oleh Sawi tidak sesuai hasil yang didapatkan selama melaut sebab 

mereka mengira bahwa ketika hasil yang didapat banyak maka upah yang 

diberikan pun lebih besar, namun kenyataannya ada modal yang harus dikeluarkan 

baik itu modal yang di pakai sebelum melaut maupun modal yang sebelum-

sebelumya yang tidak sempat untuk dibayarkan karena kurangnya pendapatan 

selama dilaut pada waktu yang lalu. Permasalahan yang terjadi antara Pinggawa, 

Paerang dan Sawi biasanya diselesikan dengan cara memanggil Sawi tersebut lalu 

kemudian Pinggawa menjelaskan mengenai rincian pengeluaran dan beban-beban 

yang harus dibayarkan sebelum dilakukannya pembagian hasil. 

Menurut analisis penulis dari hasil penelitian di lapangan, bahwa kerjasama 

sistem bagi hasil yang dilakukan antara Pinggawa dengan perang dan Sawi di Desa 

Pajukukang kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan itu termasuk 

dalam jenis sistem kerja sama bagi hasil akad Mudharabah mutlaqah karena 

prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan antara  Pinggawa selaku pemilik 
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modal (sahibul maal) dengan Paerang dan Sawi selaku pengelola modal 

(Mudharib) dimana keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang 

sebelumunya ditentukan dalam akad dan tidak dibatasi oleh waktu, dan juga 

Paerang bebas menentukan di wilayah mana mereka ingin menangkap ikan. 

Mudharabah dalam kaitannya memiliki beberapa rukun-rukun yang harus 

dipenuhi antara lain. 

a. Pelaku 

Pelaku harus cakap dan baliqh, dan pelaku boleh melakukan akad 

mudharabah kepada sesama muslim tau non muslim, dimana ini isesuai dengan 

para Pinggawa, Paerang, dan Sawi yang mayoritas sudah cakap dan baligh serta 

beragama Islam. 

b. Objek Mudharabah (modal dan kerja) 

Pinggawa menyerahkan modalnya berupa kapal dengan peralatan dan 

perlengkapan menangkap ikan. Paerang dan Sawi menjalankan usaha sesuai 

syariah dengan tidak berlaku curang seperti menyembunyikan sebagian ikannya 

karena disebabkan oleh adanya sistem kepercayaan meskipun tidak memiliki 

perjanjian secara tertulis. 

c. Ijab Kabul 

Berdasarkan ijab dan Kabul yang dilakukan Pinggawa dengan Paerang 

dan Sawi di desa Pajukukang kecamatan Bontoa kabupaten Maros Sulawesi 

Selatan tidak tertulis. Wawancara yang peneliti lakukan dengan Pinggawa, 
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Paerang dan Sawi ijab dan Kabul yang telah disepakati yaitu bagi hasil 50:50 

karena bagi hasil tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun. 

d. Nisbah keuntungan 

Pemilik kapal dalam hal ini Pinggawa dalam membagi hasil keuntungan 

memanggil Paerang dan Sawi untuk melihat bagi hasil keuntungan sehingga 

tidak ada yang ditutupi. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati yaitu 50% 

untuk Pinggawa dan 50% untuk Paerang dan Sawi. 

Berdasarkan dari beberapa rukun mudharabah yang telah disebutkan tersebut, 

maka bisa dikatakan bahwa rukun akad mudharabah antara Pinggawa, Paerang dan 

Sawi telah terpenuhi. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Sistem perjanjian kerja sama yang dilakukan antara Pinggawa, Paerang dan 

Sawi di Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi 

Selatan yaitu sistem perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan secara turun-

temurun yang hanya dilakukan secara lisan dan saling percaya satu sama lain. 

Selain itu sistem kerjasama ini juga didasari oleh rasa saling membutuhkan 

dimana Pinggawa membutuhkan Paerang dan Sawi untuk melakukan proses 

menangkap ikan di laut, serta Paerang dan Sawi yang membutuhkan modal 

melaut, kapal, dan alat tangkap dari Pinggawa. Hubungan kerja sama yang 

dilakukan oleh Pinggawa, Paerang dan Sawi di Desa Pajukukang Kecamatan 

Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan ketentuan 

syariat islam dimana rukun dan syarat akad serta shigat yang dilakukan sudah 

terpenuhi. Rukun akad adalah adanya ijab dan Kabul, adanya subyek akad 

(Pinggawa, Paerang dan Sawi), dan objek akad (kerja dari Paerang dan Sawi 

dan hasil yang akan diperoleh). 

2. Sistem bagi hasil antara Pinggawa, Paerang dan Sawi yaitu dengan cara dibagi 

dua, setelah dikeluarkan biaya-biaya operasional selama melaut. Pinggawa 

mendapatkan 50% dan  Paerang dan Sawi mendapatkan 50%, dengan 

pembagian 25% bagian yang didapat perang, 10%  bagian yang didapat Sawi 
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biasa dan 15% bagian untuk Sawi pacini juku, papela batu dan juru mesin.  

Pola sistem bagi hasil yang dilakukan antara Pinggawa, Paerang dan Sawi di 

Desa Pajukukang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan itu 

termasuk dalam jenis sistem bagi hasil Mudharabah mutlaqah karena karena 

prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan antara  Pinggawa selaku pemilik 

modal (sahibul maal) dengan Paerang dan Sawi selaku pengelola modal 

(Mudharib) dimana keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang 

sebelumunya ditentukan dalam akad dan tidak dibatasi oleh waktu, dan juga 

Paerang bebas menentukan di wilayah mana mereka ingin menangkap ikan 

serta ikan serta sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad mudharabah. 

B. Saran  

1. Pelaksanaan perjanjian system bagi hasil sebaiknya semua pihak hendaklah 

mengadakan perjanjian kerja sama secara tertulis, walaupun perjanjian secara 

lisan itu sah dilakukan namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai 

kekuatan hukum dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan 

nantinya. 

2. Pembagian perhitungan bagi hasil antara Pinggawa, Paerang dan Sawi 

sebaiknya dilakukan jika semua pihak hadir dan ikut serta dalam pembagian 

hasil, jangan hanya perwakilan agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. 

Sebab dalam kerja sama perlu adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan 

sangatlah penting.   
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Lampiran 1 

Pedoman Wawancara 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

A. Wawancara pinggawa (pemilik kapal) di Desa Pajukukang 

1. Bagaimana  sistem  kerjasama  yang bapak  lakukan  dengan para nelayan 

dalam bekerja melaut ? 

2.  Apakah system kerjasama yang bapak lakukan, dilakukan sebelum atau 

setelah melaut? 

3. Mengapa bapak lebih memilih menggunakan system kerja sama seperti itu? 

4. Apakah ada perjanjian khusus yang dilakukan sebelum melaut? 

5. Bagaimana  cara pembagian hasil  kerjasama  nelayan dalam sekali melaut ? 

6. Bagaimana cara pembagian hasilnya jika hasil yang di peroleh dari melaut 

hanya bisa dipakai untuk menutupi modal saja? 

7. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembagian hasil ? 

8. Apakah dalam menentukan pembagian hasilnya berdasarkan bidang yang 

dikerjakan? 

9. Apakah modal dan kerugian selama melaut di tanggung pemilik kapal? 

10. Apakah dalam pembagian hasil yang dilakukan ada protes dari nelayan? 

11. Bagaimana cara bapak meneyelesaikan masalah tersebut? 

B. Wawancara Paerang dan sawi  (nahkoda dan anak buah kapal) di Desa Pajukukang 
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1. Kenapa bapak memilih bekerja sama dengan pinggawa dalam bekerja 

melaut? 

2. Apakah ada perjanjian khusus yang dilakukan dengan pinggawa selaku 

pemilik kapal dan modal? 

3. Bagaimana system kerjasama yang bapak lakukan dengan pinggawa dalam 

berkerja melaut? 

4. Apakah sistem kerjasama dilakukan sebelum melaut? 

5. Berpa banyak jumlah hasil tangkapan laut nelayan dalam sekali melaut? 

6. Berapa penghasilan yang diperoleh bapak dalam sekali melaut? 

7. Apakah modal dan kerugian selama melaut di tanggung pemilik kapal? 

8. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama nelayan dalam sekali melaut? 

9. Apakah pernah ada ketidaksesuaian pembagian hasil yang diberikan dengan 

hasil tangkapan di laut? 

10. Apakah pernah bapak merasa cemburu dengan sawi lain karena perbedaan 

besaran upah yang diberikan?  
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