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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

  Ba b  be ب 

  Ta t  te ت 

S|a s ث  | es (dengan titik di atas) 

 Jim j  Je ج

 Ha h} ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha kh  ka dan ha خ

 Dal d  De د 

 Z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra r  Er ر

 Zai z  Et ذ 

 sin  s  Es س

 syin  Sy es dan ye ش

 s}ad  s} es (dengan titik di bawah) ص 

 d}ad  d} de (dengan titik di ض 

bawah) 

t}a  t ط } te (dengan titik di bawah) 

 z}a  z} zet (dengan titik di ظ

bawah) 
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 ain  ‘ apostrof terbalik‘ ع 

 gain  g  Ge غ 

 fa  f  Ef ف
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 Qaf q  Qi ق

 kaf  k  Ka ك

 lam  l  El ل

 mim  m  Em م 

 nun  n  En ن 

 Wau w  We و 

 ha  h  Ha ه

 hamzah  ’ Apostrof ء

 ya  y  Ye ي 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

2. Vokal  

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a  A ا  

 Kasrah i  I ا  

 d}amah u  U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ئ  

 Fath}ah dan waw Au a dan u ؤَ 
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Contoh: 

 kaifa :    ك يْف  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

| ...   ى...   ا   Fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

Kasrah dan ya>’ i ى  > i dan garis di atas 

 D{ammah dan wau u> u dan garis di atas _ و 

Contoh: 

ا ت    ma>ta : م 

 <rama : ر  م ى

يل  ق    : qi>la 

وْ ت    yamu>tu : ي م 

4. Ta>’ Marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

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

sedangkan ta>’marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta>’marbu>t}ah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

ة  لْ طف ال             وْض   raud{ah al-at} fa>l :    ر 

د  يْن ة  الْفا  ضل ة  ا لْم   : al-madi>nah al-fa>d{ilah 

ة    al-h{ikmah : ا لْحكْم 

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا    <rabbana :     ر 

يْن ا  <najjaina :    ن جَّ

ق    al-h}aqq :    ا لْح 

 nu’’ima :       ن عّم  

 aduwwun‘ :      ع د و  

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

kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf  maddah menjadi i >.  

Contoh: 

ىّ ع ل     : ‘Ali > (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ب   ىّ ع ر   : ‘Arabi > (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لْش مْس  

ل ة  ا لْزَّ  لْز    : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

  al-falsafah :  ا لْف لْس ف ة  

 al-bila>du :    ا لْب لا د  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ̕ ) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

ن  ر  ta’muru : ت امْ  >na 

وْع‘  ا لنَّ   : al-nau’ 

 syai’un : ش يْء  

رْت  م  أ    : umirtu 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

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

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud{a>f  ilaih (frasa nominal), transliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

يْن  الل  د    di>nulla>h   الل  ب  billa>h 

Adapun ta’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz } al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

الل    يْ رحْمًة  ه مْ ف     hum fi > rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud{i’a linna>si lallaz|i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz|i> unzila fih al-Qur’a<n 

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
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Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subh }a>nahu> wa ta ‘a>la> 

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

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H  =  Hijriah 

M  =  Masehi 

SM  =  Sebelum Masehi 

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

w.  =  Wafat tahun 

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

HR  =  Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

                     صفحة   =    ص 

بد و ن مكا ن       =  د م     

 صلى الل و سلم   =    صلعم

 طبعة   =    ط

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r Ha>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r Ha>mid (bukan: 

Zai>d, Nas}r Hami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama : Andi Iwan Wahyudi 

Nim : 11000119047 

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA SAMA 

ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN NELAYAN DI 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia memiliki peranan yang 

sangat penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, sosial, 

keamanan dan ekologis. Perkembangan praktik penangkapan ikan dengan sistem 

bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik perahu di Kabupaten Kepulauan 

Selayar memunculkan beberapa permasalahan akibat tidak adanya perjanjian secara 

tertulis. Fokus penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja 

Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar”, 

dengan mengkaji 2 isu yaitu a. Bagaimana Sistem Kerja Sama antara Pemilik 

Perahu dengan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar b. Bagaimana Ketentuan 

Hukum Islam terhadap Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan dua jenis 

pendekatan yaitu pendekatan syariah dan pendekatan sosiologis. sumber data yang 

diperoleh berasal dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Bentuk praktik kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan adalah 

menggunakan sistem bagi hasil atau mudarabah, yaitu bentuk kerjai sama antara 

dua pihak, yaitu antara pemilik modal (Shohibul mal) dan pengelola modal 

(mudharrib) dengan suatu perjanjian diawali. Melalui pembiayaan ini, pemberi 

modal memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. 

Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah 

ditentukan pada perjanjian awal. Praktik kerja sama tersebut tidak ada yang 

bertentangan dengan ketentuan mudharabah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI 

No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.  

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat desa Bontolebong sebaiknya 

menggunakan kesepakatan hitam di atas putih (tertulis), dan ayat-ayat yang terkait 

dalam sistem bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan harus benar-benar 

diterapkan agar lebih menguatkan hubungan mereka dalam pandangan hukum 

Islam.  

Kata Kunci : Hukum Islam, Bagi Hasil, Nelayan, DSN-MUI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara luas yang mencakup beberapa pulau dan memiliki 

daerah dikelilingi oleh lautan yang membuat beberapa daerah menjadikan laut 

sebagai sumber mata pencaharian atau pendapatan untuk kebutuhan 

melangsungkan hidup bergantung kepada pendapatan dilaut seperti ekosistem 

hewani di lautan dan menjadikan nelayan sebagai profesi yang sangat banyak di 

Indonesia. 

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia memiliki peranan yang 

sangat penting bagi pembangunan nasional baik dari aspek ekonomi, social, 

keamanan dan ekologis. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer 

persegi (km2) diantaranya terdiri dari 2,3 juta km2 perairan kepulauan, 0,8 juta km2 

perairan territorial dan 2,7 km2 perairan zona ekonomi ekslusif Indonesia. Maka 

dari itu posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat archipelagic yang terdiri 

dari 17.504 pulau menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyedian 

bahan baku bagi masyarakat nasional maupun internasional1. 

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki 

kelimpahan sumber daya perikanan tangkap yang sangat besar. Kekayaan alam 

yang melimpah pada sektor sumber daya laut lazimnya memberi dampak yang 

positif bagi masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Nelayan 

merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung 

pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. 

Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman 

yang dekat dengan lokasi kegiatannya. 

 

1Apridar, dkk, Ekonomi Kelautan dan Pesisir (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 21. 
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Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, melainkan terdiri dari beberapa 

kelompok, yang dilihat dari segi pemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi 

tiga kelompok, yaitu: nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. 

Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. 

Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang 

dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang 

memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan 

orang lain2. 

Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu 

pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan 

hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama dalam Islam 

merupakan suatu bentuk sikap saling membantu terhadap sesama yang 

diperintahkan dalam Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan 

permusuhan. 

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong 

menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan 

permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya 

untuk saling bekerjasama dan tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan 

bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat 

yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang3 

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu 

kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu 

kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik 

secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara yang lain yang 

 
2 Masyhuri Imran, Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan, Jurnal Masyarakat dan 

Budaya. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Vol 5 No 1. (2003). 
3 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh  (Cet.III : Jakarta Kencana Prenada Media 

Group. 2010) h. 239. 
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menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara 

rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat 

untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti 

mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar 

kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar dan sesuai dengan 

syari’at yang telah diajarkan yang tertuang dalam al-Qur’an, kemudian dengan tata 

cara pelaksanaan dan lain-lain telah diatur dalam hadis Rasulullah saw. mulai dari 

mendapatkannya suatu usaha, mengelola dan sampai mengakhirinya, semuanya 

harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. 

Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia 

pada dasarnya didalam syariat Islam sendiri mengatur mengenai aturan 

bermuamalah berdasarkan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa setiap kegiatan 

muamalah pada dasarnya itu dibolehkan sepanjang tidak ada aturan atau dalil yang 

menyatakan larangan atas hal tersebut. Kaidah fiqih muamalah yang biasa 

digunakan adalah : 

   

  

Artinya: 

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya. 4 

Kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari 

diantaranya adalah aktifitas jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan masih 

banyak lagi. Muamalah sendiri secara etimologi memiliki makna yang sama dengan 

 
4 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 10 
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al mufa’ala yaitu saling berbuat yang memiliki arti hubungan kepentingan antar 

seseorang dengan orang lain. Karena dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan 

manusia merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan yang harus diperhatikan, 

karena hal tersebut sesuai dengan syariat dan hukum Islam.5 Keteraturan muamalah 

yang berlandaskan syariat Islam, maka kehidupan menjadi tentram dan damai 

sehingga akan jauh dari perbuatan yang tercela seperti melakukan penipuan, 

kekerasan dan tindak kejahatan lainnya. Dalam muamalah prinsip tolong-menolong 

dapat mencakup berbagai hal salah satunya ialah kerjasama antar manusia, dalam 

hal ini salah seorang bertindak sebagai pemberi kerja dan yang lainnya sebagai 

pekerja/buruh. Selain itu, para buruh harus memperhatikan keselamatan saat 

bekerja agar dapat terhindar dari bahaya, tidak mendapat kecelakaan sehingga 

pekerjaan dapat selesai dengan lancar.6 

Kebutuhan manusia untuk senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, selain 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu memenuhi diri sendiri, 

misalnya dalam hal makanan, minuman, pakaian dan juga dalam rangka 

mengembangkan potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir.7 Yang bertujuan 

agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi 

kebutuhannya tanpa dengan melanggar atau merusak kehormatannya, maka dari itu 

Allah swt. menunjukkan kepada manusia jalan kerjasma ekonomi yang harus 

memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan harta terdapat pula 

hak orang lain yang harus diberikan8. Itulah yang biasa disebut dengan hidup 

 
5M. Thahir Maloko, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad 

pada BNI Syariah Makassar”, El- Iqhitishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah 2, No. 1 (April 2020), h. 27. 
6 Muhammad Anis, “Tinjauan Yuridis Terhadap pengawasan Kertenagakerjaan Menurut 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Di Kota Makassar”, Jurnal Al-Qadau Vol. 4 No. 2 (2017): 
h. 418. 

7Hadi Daeng Mapuna, “Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”, 

Al-Qadau: Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam 2 No. 1 (2015), h. 2. 
8Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, El- Iqtishaduna: Jurnal 

Mahasiswal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, No. 1 (Juni 2020), h. 156.  
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bermasyarakat, status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam 

suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain didalam 

kelompok yang lebih besar lagi.9 

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam 

masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan 

manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam 

bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Didasari atau tidak, 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap 

orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.10 Maka dari itu 

apabila seseorang mengalami kesulitan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari 

maka mereka akan meminta bantuan kepada orang lain.11  

Perkembangan praktik penangkapan ikan dengan sistem bagi hasil yang 

dilakukan oleh nelayan dan pemilik perahul di Kabupaten Kepulauan Selayar 

memunculkan beberapa permasalahan akibat tidak adanya perjanjian secara tertulis. 

permasalahan yang muncul dikarenakan tidak adanya kepastian bagi keduanya 

dikarenakan lemahnya perjanjian yang dibuat sehingga tidak jarang kedua belah 

pihak merasa dirugikan. Berangkat dari isu tersebut kemudian calon peneliti tertarik 

untuk mengangkat isu tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu Dengan 

Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar ” . 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 
9Nila Sastrawati, “Komsutivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat”, El- Iqtishaduna: 

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, No. 1 (1 Juni 2020), h. 22. 
10Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hokum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam) 

(Yogyakarta:UII Press, 2000), h. 11. 
11Ashar Sinilele, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online 

(Fintench)”, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum  3, No. 1 

(Juni 2021), h. 99. 
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1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam karya tulis ilmiah ini ialah “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan Nelayan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar’. 

2. Deskripsi Fokus 

a) Tinjauan 

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 

pengumpulan data, pengolahan, Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.12 

b) Hukum Islam 

Hukum Islam ialah suatu sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam 

dengan sumber hukum utamanya ialah Al-Qur’an dan Sunnah. Sistem hukum ini 

biasa disebut dengan istilah Islamic Law Sistem atau The Moslem Legal Tradition, 

yang di anut oleh negara-negara Islam.13 

c) Sistem kerja sama bagi hasil  

Sistem bagi hasil ialah suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan antara 

pemilik modal (surplus spending unit) dengan pekerja atau pengusaha untuk 

melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan, yang dimana jika usaha 

tersebut menghasilkan keuntungan maka di bagi berdua, dan apabila terjadi 

kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung 

bersama14. 

 

 

 
12https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-

unikom_d-i.pdf  “Pengetian Tinjauan” (Diakses pada 30 Mei 2023) 

13Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan (Cet. I, Makassar: IKAPI, 

2010), h. 17. 

14Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 26. 

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf
https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf
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d) Nelayan 

Nelayan dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang 

yang secara aktif melakukan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung sebagai mata pencaharian.15 

e) Pemilik Perahu/Kapal 

Pemilik Perahu adalah perseorangan, instansi pemerintah kementerian/ 

Lembaga, badan usaha milik negara dan badan hukum Indonesia yang terlah 

memperoleh status badan hukum.16 Pemilik kapal yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu pemilik modal atau alat tangkap ikan, yang dimana ia menanam modal 

yang yang cukup besar berupa seperangkat peralatan penangkap ikan tanpa ikut 

mengoperasikan alat tangkap tersebut dan tinggal menerima setoran dari pekerja 

atau buruh. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok masalah pada 

penelitian ini adalah “bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap system kerja sama 

antara pmilik perahu dengan nelayan di kabupaten kepulauan selayar”. Sehingga 

yang menjadi sub masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dengan Nelayan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar ? 

b. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam terhadap Kerja Sama antara Pemilik 

Perahu dan Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar? 

 

 

 
15https://repository.ump.ac.id/2414/3/Wahyu%20Wulandari_BAB%20II.pdf  

“Pengertian Nelayan” (Diakses pada 30 Mei 2023) 

16Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang 

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Bab I, Pasal 1. 

https://repository.ump.ac.id/2414/3/Wahyu%20Wulandari_BAB%20II.pdf
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D. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian ini telah dilaksanakan kajian dan penelusuran berbagai 

sumber dan referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi materi pokok 

permasalahan  yang terkait dengan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik kapal. 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Slamet Prihatin, (Skripsi S1, program studi Hukum Ekonomi Syariah, 

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar) yang 

dimana penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem 

Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat 

Nelayan di Kabupaten Takalar)” tujuan dari penilitian ini ialah Untuk 

mengetahui sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di 

Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian ini ialah bentuk kerja sama 

yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal berupa sistem secara 

lisan. Adapun isi perjanjian mereka yaitu 2 hal. Pertama, semua modal 

yang berupa materi berasal dari pemilik kapal. Kedua, semua kerugian 

atau resiko ditanggung oleh pemilik kapal. Adapun perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan ialah sistem bagi hasil nelayan dan pemilik 

perahu di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menggunakan perahu 

untuk melaut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Prihatin 

tidak menggunakan perahu melainkan Kapal yang memuat beberapa 

nelayan dalam satu kapal, sedangkan yang diteliti peneliti hanya 

menggunakan perahu yang hanya memuat 1-2 orang, juga proses bagi 

hasilnya yang berbeda dan waktu melautnya. 

2. Skripsi Achmad Shofi Ahadian yang berjudul “Akad Musyarakah 

Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa 10 Sumberanyar Kec. Paiton 

Kab. Probolinggo”, dengan hasil penelitian bahwa keharmonisan dalam 
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bekerja menjadi modal pokok keutuhan anggota, tidak ada jaminan dari 

masing-masing nelayan (anggota) terus berada dalam satu kelompok. 

Ketidak cocokan atau cekcok antara sesama anggota bisa menyebabkan 

para nelayan pindah pada kelompok yang lain. Ketika jumlah anggota 

semakin berkurang maka perahu bisa berhenti bekerja karena tidak 

cukup tenaga untuk mengoperasionalkan alat tangkap ikan, hal inilah 

yang selalu dijaga oleh sang pemilik perahu untuk terhindar dari 

kebangkrutan. Disisi lain masing-masing anggota diikat oleh pinjaman 

hutang kepada sang pemilik perahu sehingga aspek ini membuat tidak 

secara serta merta anggota pindah pada perahu yang lain manakala 

belum melunasi hutang sebagai kontrak kerja, sungguhpun demikian 

hutang sebagai ikatan kerja bukan menjadi persoalan serius bagi para 

anggota karena seandainya anggota tersebut pindah pada perahu lain, 

maka sang pemilik perahu yang baru sanggup memberikan pinjaman 

sejumlah pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik perahu sebelumnya 

3. Leny Novita Sary (Undergraduate (S1) thesis UIN Walisongo, 2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Kerja Sama Antara Pemilik 

Perahu dan Nelayan Dalam Perspektif Islam (studi kasus pada nelayan 

di Desa Bungo Kecamatan Wedug Kabupaten Demak)” tujuan dari 

penelitiannya tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem kerja sama 

antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedug 

Kabupaten Demak, dan bagaimana kerja sama tersebut ditinjau dari 

perspektif ekonomi islam. Adapun hasil dari penelitian ini ialah sistem 

kerja sama melaut antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) 

di Desa Bungo yaitu juragan merupakan pemodal, sedangkan juragan 

hanya 126 bekerja. Akan tetapi dalam sistem Kerjasama melautnya 
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juragan (pemilik perahu juga ikut bekerja melaut bersama para juragan 

(nelayan). Dengan demikian juragan (pemilik perahu) dan jurag 

(nelayan) saling bekerja sama dalam melaut. Ketja sama ini dalam islam 

disebut dengan istilah syirkah. Dalam distribusi pendapatan melautnya, 

para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari hasil kerjasamanya terlebih 

dahulu diambil untuk biaya pengeluaran melaut dan sisanya dibagikan 

kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu juragan (pemilik perahu), jurag 

(nelayan), dan peralatan melautnya. Adapun perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan ini ialah penelitian sebelumnya 

menggunakan akad syirkah dengan lebih dari 100 pekerja berkontribusi 

dalam melaut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

akad mudharabah dimana seluruh modal dari pemilik modal, dan 

pemilik modal tidak ikut serta melaut. 

4. Sari Multazam (Skripsi S1 Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin 

Makassar, 2018) penelitiannya berjudul “Sistem Bagi Hasil Nelayan 

Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae, 

Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone” penelitian 

bertujuan untuk mengetahui pola hubungan, pembagian kerja, 

pendapatan dan bagi hasil nelayan pukat cincin (purse seine) di PPI 

Lonrae Kabupaten Bone. Adapaun hasil penelitian ini ialah pola 

hubungan antara punggawa dengan sawi yang membentuk suatu 

struktur yang saling berkaitan satu sama lain serta terdapat sistem lain 

yang tersirat namun bersifat menngontrol. Sistem bagi hasil yang 
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dilakukan oleh nelayan Lonrae mencerminkan suatu sistem bagi hasil 

yang tidak sesuai dengan Undang-Undang bagi hasil. 

5. Syarifah Sarah yang berjudul “Sistem Bagi Hasil terhadap Penghasilan 

Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan 

Ikan Senohong di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)”. Penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

deduktif dalam analisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sistem 

kerja sama antara toke dan nelayan dilakukan secara tidak tertulis dan 

tidak ditentukan batas waktu melaut pada saat akad dilaksanakan, serta 

sistem kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan dalam menjalankan 

usaha tersebut diperbolehkan dalam ekonomi Islam namun pada 

praktiknya perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam kerja sama 

yang hanya dilakukan secara lisan sehingga lemah dari segi hukum. 

Selanjutnya, bagi hasil yang diterapkan oleh toke kepada nelayan dalam 

hal ini toke atau pemilik modal selain mendapat bagian 50% juga 

memperoleh fee dari hasil yang diterima para nelayan 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan yang mempunyai tujuan, 

yang dimana tujuan tersebut di capai setelah melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan, demikian juga dengan kegiatan terkait penelitian ini yang juga 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Yang dimana penelitian ini bertujuan untuk: 

a) Untuk mengetahui system kerja sama antara pemilik perahu dan nelayan 

dikabupaten kepulauan selayar. 

b) Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadap kerja sama antara 

pemilik perahu dan nelayan. 
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2. Kegunaan 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini agar dapat memberikan 

deskripsi pengembagan kepada dua yang berbeda, yaitu di antaranya : 

a) Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca, dalam artian hasil 

penelitian ini dapat menambah bahan Pustaka sehingga memberikan wawasan lebih 

mengenai system kerja sama bagi hasil dalam Islam. 

b) Kegunaan praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan kepada nelayan dan pemilik kapal terkait dengan system kerja sama bagi 

hasil yang sesuai dengan hukum Islam, sedangkan untuk penulis, penelitian ini 

sangat bermanfaat guna menambah pengetahuan dan pengalaman dalam lapangan 

tentunya.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Pengertian hukum islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju 

jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum islam atau syariat islam adalah segala 

macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat islam 

dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Menurut Muhammad ‘Ali At-

Tahanawi dalam Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun pengertian hukum islam atau 

syariat islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, 

ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).1 Dalam bermuamalah 

seseorang harus menjunjung tinggi prinsip ukhuwah, yang berarti bahwa kita harus 

menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga 

keuntungan tidak diperoleh diatas kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya 

dijalankan atas dasar saling mengenal, saling memahami, saling menolong, serta 

saling menjamin.2 

Syariat Islam menurut Bahasa ialah jalan yang dilalui umat manusia untuk 

menuju kepada Allah swt. Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan 

tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada tuhannya saja, melainkan 

keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan 

manusia dengan Allah dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Yang 

dimana aturan tersebut bersunber pada selutuh ajaran Islam, khususnya al-Qur’an 

dan hadits. 

 
1Admin. Pengertian Hukum Islam dan Sumbernya (Medan; Fakultas Agama Islam 

Universitas Medan Area, 2023) https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-

sumbernya/ . 
2 Andi Intan Cahyani, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan 

Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar”, Istishaduna Vol. 2 No. 1 (2020): h. 27. 

https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/
https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/
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2. Sumber Hukum Islam 

Sumber Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun juga ada aturan-

aturan untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena banyak ditemui 

permasalahan-permasalahan, yang umumnya dalam bidang agama yang seringkali 

membuat pemikiran umat islam yang cenderung kepada perbedaan. 

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang 

masing-masing menggambarkan karakteristiknya. Setidaknya ada empat nama 

yang sering dikaitkan kepada hukum Islam yaitu, fiqih, syariah, hukum syara dan 

qanum. 

a) Fiqih 

Fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly berupa 

al-Qur’an dan hadist, dan dalil aqil berupa akala (Ijtihad).3 Kata “Fikih” berasal 

dari bahasa Arab al-fiqh berarti mengerti, tahu atau paham. Sebagai istilah, fikih 

dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti ilmu hukum (yurispudence) dan dalam arti 

hukum itu sendiri (law). 

Secara terminology al-Qur’an dan Sunnah, Fiqih adalah sebuah 

pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas 

islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, 

dalam terminology ulama, istilah fiqih secara khusus diterapkan pada pemahaman 

yang mendalam atas hukum-hukum islam. 

Fikih ialah ilmu hukum Islam, yaitu suatu cabang hukum yang mengkaji 

norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku manusia dalam 

berbagai dimensi hubungannya, dalam pengertian kedua fikih ialah hukum Islam 

itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum syara’ yang mengatur 

 
3Muhamad, Sistem Keuangan Islam (Depok: Rajawali Pers,2019), h. 48. 
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tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum 

itu ditetapkan langsung didalam al-qur’an dan sunnah Nabi Saw. 

b) Syariah 

Istilah syari’ah dalam hukum Islam yang harus dipahami sebagai sebuah 

inti sari dari ajaran Islam itu sendiri. Secara terminologis (istilah) syari’ah diartikan 

sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-

Nya untuk di ikuti.4 

Syariah Secara etimologis merupakan Jalan yang harus diikuti ,atau Segala 

titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar tentang akhlak. 

Dan juga biasa disebut sebagai apa-apa yag berhubungan dengan peradilan serta 

pengajuan perkara kepada mahkammah dan tidak mencakup kepada halal dan 

haram.5 

c) Hukum syar’i 

Hukum syar’i atau (hukum syara’) secara harfiah berarti ketentuan norma 

atau peraturan hukum Islam, dan merupakan satuan dari syariah. Kumpulan dari 

satuan ketentuan atau peraturan ini membentuk syariah dalam arti sempit atau fikih 

(dalam arti hukum islam).6  

d) Qanum  

Qanum dasarnya adalah ra’yu (produk manusia) yang dibuatnya 

berdasarkan atas ikut campurnya kekuasaan negara. Qanum ialah peraturan yang 

dimana dibuat oleh penguasa pengaturan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat 

atau untuk menata segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. 

 

4Manna’ Khalil al-Qhattan, Al-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, 

(Maktabah Wahbah, 1976), h. 9. 

5Juanda, S.Ag., M.A, Pengertian Syariah, Fiqih & Hukum Islam (Yogjakarta: Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), h. 3. 

6Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 
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3. Tujuan hukum Islam 

Hukum Islam menurut syar’i ialah memelihara agama, jika, akal, 

kehormatan dan keturunan harta. Jika seseorang menginginkan kebagian dunia dan 

akhirat maka wajib mewujudkan dan memelihara lima pokok dalam hukum Islam.7 

Segala bentuk dan upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut 

merupakan amalan shaleh yang harus dipelihara.  

Tujuan lain dari pembuatan syariat dalam pembentukan hukum ialah 

mewujudkan kemaslahatan hidup manusia guna menjamin kebutuhan pokok dan 

kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap manusia. Hukum Islam memiliki 

tujuan lain yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusian dengan cara 

mnjamin kebutuhan pokoknya yaitu, kebutuhan sekunder, primer dan kebutuhan 

pelengkap manusia.8 

Syariat Islam yang bersumber dari Allah swt. Melalui al-Qur’an dan as-

sunnah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber hukum yang akan 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Manusia tidak akan menjadi baik kalua 

hanya berdasarkan pada tatanan kehidupannya pada akal dan pengalamannya saja. 

Untuk itu manusia sangat membutuhkan syariat ilahi untuk memberikan 

pencerahan pada akal, nurani dan moralnya, agar dapat memahami dirinya sendiri 

sebagai pribadi dan hamba Allah swt, selain itu juga syariat Islam memberikan 

tunrunan praktis pada wilayah yang tidak sanggup dicapai oleh upaya akal dan dan 

pengalamannya sendiri. Maka dari manusia tidak perlu kebingungan keliru 

memberi jawaban dalam menyelesaikan semua aspek kehidupannya karena syariat 

Islam dapat menjadi petunjuk hidup. 

 

 

7Rahmatia, Fikih Jinayat I (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 35. 

8Eko Siswanto, Deredikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Maslahat (Makassar: 

Alauddin Universitas Press, 2012), h. 104. 
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B. Konsep Bagi Hasil (Mudharabah) 

1. Pengertian Bagi Hasil (Mudharabah) 

Mudharabah atau qirad termasuk salah satu bentuk akad shirkah 

(perkongsian). Mudharabah adalah istilah yang biasa digunakan penduduk Irak, 

sedangkan orang Hijaz membahasakanya dengan istilah qirad. Dengan demikian, 

mudharabah atau qirad adalah dua istilah untuk maksud yang sama9. Istilah 

mudharabah berasal dari kata darb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian 

memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan 

kakinya dalam menjalankan usaha. 

Mudharabah telah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam. Nabi 

Muhammad saw. Sebelum diangkat menjadi Rasul telah ber- mudharabah dengan 

Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari Mekah ke negeri Syam. Bahkan 

ketika Rasulullah saw. diangkat menjadi Rasul dan ummat Islam selesai 

menaklukkan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang 

Yahudi dengan cara mudharabah dengan hasil dibagi sama10. 

Menurut bahasa, qirad diambil dari kata al-qardu yang berarti (potongan), 

sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada 

pengusaha agar mengusahakan harta tersebut dan pengusaha akan memberikan 

potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata al-muqaradah yang 

berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama 

terhadap laba. Orang Irak menyebutnya dengan istilah mudharabah, sebab setiap 

 

9 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.223. 

10Siah Khosyi’ah, Fiqih Muamalah Perbandingan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 

152 
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yang melakukan akad memiliki bagian dari laba, atau pengusaha harus mengadakan 

perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.11 

Adapun menurut istilah ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh 

para ahli antara lain: 

a. Menurut Sayyid Sabiq 

Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak 

mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk 

diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.12 

b. Antonio mengutip pendapat Al-Syarbasyi sebagai berikut: 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama 

(shahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi 

pengelola dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 

kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola13 

c. Adiwarman A. Karim 

Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak 

dengan kerja dari pihak lain, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal 

dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si 

pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.14 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah bentuk 

kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu 

 

11 Zaenudidin A. Naufal, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012) h. 141. 

12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 218. 

13 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001) h. 95. 

14 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, 
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perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus 

persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. 

 

2. Dasar hukum mudharabah 

Kerja sama yang dilakukan dalam permodalan mudharabah disyariatkan 

oleh firman Allah swr. hadis, ijma dari para sahabat dan para imam. Para imam 

mazhab spendapat bahwa mudharabah ialah boleh berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, 

ijma dan Qiyas. 

i. Al-Qur’an 

Dasar hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada al-

Qur’an yang telah diturunkan dan sudah lengkap dalam mengatur segalah aspek 

kehidupan manusia dimuka bumi ini.15 Karena al-Qur’an telah menetapkan mana 

yang benar dan yang salah, juga mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya 

hal tersebut tidak diteruskan pada tingkat sekunder (Sunnah dan Makruh).16 Begitu 

banyak aturan-aturan dalam suatu aktivitas ekonomi seseorang muslim yang 

tertuang dalam al-Qur’an dan hadis yang telah Allah swt sampaikan kepada umat 

Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam 

agar memperoleh keberkahan dan keridhaannya.17 

 

 

 

15Nur Taufik Sanusi, Dkk, “Sistem Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam 

Prespektif Hukum Islam”, El-Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah dan Hukum 2, No. 2 (September 2020), h. 2. 

16Nur Taufik Sanusi “Syariah: Antara Hukum dan Moral”, Ar-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah 

dan Hukum 20, No. 1 (Mei 2020), h. 89. 

17Sohra, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”, El-iqtishady: Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2, No. 1 (Juni 2020), h. 156. 
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Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah terdapat dalam QS al-

Muzammil/73:20  

تَ غُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللِّٰ وَاٰخَرُوْنَ يَضْربُِ وْنَ فِِ الَْْرْضِ   يَ ب ْ  
Terjemahnya : 

Dan yang lain berjalan dibumi mencari Sebagian karunia Allah.18 
 

Yang menjadi argument ayat diatas adalah kata Yadrhibuna yang sama 

akarnya dengan mudharabah yang artinya melakukan suatu perjalanan usaha. 

 

QS al-Jumuah/62:10 

َ كَثِيْْاً لَّعَ  لَّكُمْ فاَِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فاَنْ تَشِرُوْا فِِ الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوْا مِنْ فَضْلِ اللِّٰ وَاذكُْرُوا اللّٰ
 تُ فْلِحُوْنَ 
Terjemahnya : 

Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah 
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.19 
 

Kata “mengingat Allah banyak-banyak” adalah Ketika menjual dan 

membeli, memberi atau menerima, kita harus banyak-banyak atau selalu mengingat 

Allah swt. agar usaha kita di dunia tidak menutup pandangan mata hati kita pada 

keuntungan yang kita terima pada hari akhirat. 

ii. Hadis 

Hadis Nabi riwayat Thabrani: 

 

ع ل ى  ط   ا شْت ر  ب ةً  ار  م ض  ال   الْم  د ف ع   إ ذ ا  ل ّب   ط  الْم  بْد   ع  بْن   الْع بَّاس   ي ّد ن ا  س  ك ان  
طْب ةٍ،   ب دٍ ر  ي  ب ه  د ابَّةً ذ  ات  ك  لا  ي شْت ر  يًا، و  اد  ل  ب ه  و  لا  ي نْز  ب ه  أ نْ لا  ي سْل ك  ب ه  ب حْرًا، و  اح  ص 
ه  )رواه   از  لَّم  ف أ ج  س  آل ه  و  ل يْه  و  لَّى الل  ع  س وْل  الل  ص  ، ف ب ل غ  ش رْط ه  ر  ن  م  ف إ نْ ف ع ل  ذ ل ك  ض 
 .الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس( 

 
Artinya : 

 

18Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet.1: Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2014), h. 575 

19Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 554. 
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"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, 
ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak 
menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, 
ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan 
Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu 
Abbas). 

 
 

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 
 
لٍ،   ك ة : ا لْب يْع  إ ل ى أ ج  نَّ الْب ر  :  ث لا ث  ف يْه  لَّم  ق ال  س  آل ه  و  ل يْه  و  لَّى الل  ع  أ نَّ النَّب يَّ ص 

لْب يْع  )رواه ابن ماجه عن صهيب(  لْب يْت  لا  ل  يْر  ل  ّ ب الشَّع   الْب ر 
لْط  خ  ة ، و  ض  ق ار  الْم   و 

 
Artinya : 

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak 
secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut 
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari 
Shuhaib). 

 
 

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 
 
ون   سْل م  الْم  امًا و  ر  لَّ ح  لا لاً أ وْ أ ح  م  ح  رَّ لْحًا  ح  ين  إ لاَّ ص  سْل م  ائ ز  ب يْن  الْم  لْح  ج  ا لص 

امًا ر  لَّ ح  لا لاً أ وْ أ ح  م  ح  رَّ مْ إ لاَّ ش رْطًا ح  ه  وط   .ع ل ى ش ر 
 
Artinya : 

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum 
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram."20 

 

Seperti terlihat dalam hadits di atas, Islam melarang praktik riba dan 

menganjurkan jual beli yang adil. Dalam prinsip mudharabah, investor tidak hanya 

memberikan modal, tetapi juga bertanggung jawab atas risiko bisnis. Dalam hal ini, 

pengusaha dan investor membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah 

dibuat. 

iii. Ijma 

Kesepakatan para ulama dengan dibolehkannya mudharabah dikutip dari 

Dr. Wahbah Zuhaili dari kitab al-fiqh al-Islami wa Adillatuh. Diriwayatkan bahwa 

sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim 

 
20 https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh  

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 TentangPembiayaan Mudharabah 

(Qiradh) (Diakses Pada 5 September 2023) 

https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-mudharabah-qiradh
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sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah. Di antaranya 

yaitu Umar Ibn al-khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abu Talib, Abdullah Ibn 

Mas’ud, Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Amir dan Aisyah. Jika suatu praktik 

sahabat  dalam suatu amalan tertentu yang di saksikan para sahabat yang lain lalu 

tidak ada yang menyangga ataupun menolak maka hal tersebut adalah ijma.  

iv. Qiyas  

Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan 

mengqiyaskan (analogi) kepada transaksi al-musaqah. Bagi hasil yang umum 

dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini yang dimana, pemilik kebun 

bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan dan 

merawat isi kebun. Di dalam perjanjian ini, sang penyiram mendapatkan bagi hasil 

tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan (pertanian). 

Pada mudharabah, pemilik dana sahib al-mal dianalogikan dengan pemilik kebun, 

sementara itu pemilik kebun dianalogikan dengan pengusaha. Mengingat dasar 

musaqah lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW, maka 

metodologi qiyas dapat digunakan untuk menjadi dasar di perbolehkannya 

mudharabah21.  

 

3. Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Mudharabah 

Akad atau al-aqd ialah perikatan, perjanjian atau permufakatan, yang 

dimana pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan 

 

21Zaenuddin A.Naufal, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontenporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), h. 142. 
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penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada suatu 

objek perikatan.22 

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain 

atau antara dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang akan 

dilakukan. Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih 

mengikat dirinya terhadap orang lain, dan perjanjian menrupakan hubungan antara 

dua bela pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum.23 

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak 

untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan suatu kontrak atau akad. 

Ulama fiqh mengemukakan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap 

pihak-pihak yang melakukan sebuah akad dan wajib memenuhi segala akibat 

hukum yang diakibatkan oleh akad tersebut.  

Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah/5:1 

ا اَوْفُ وْا   ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓ بِِلْعُقُوْدِ ْٓٓ  
Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.24 

Ayat diatas menjelaskan bahwa kerja sama dalam bentuk perniagaan atau 

mudharabah dalam islam dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan atas dasar suka 

sama suka antara pemilik modala dan pengelola modal 

 

22Soerojo Wirdjopoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Gunung 

Agung,1984), h. 211 

23Ashar Sinilele dan Reza Al Fajar, “Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi”, Jurnal 

Alauddin Law Devolment (ALDEV) vol 2 No. 1 (Maret 2020), h. 53. 

24Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106 
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Dalam suatu perjanjian juga diharapkan mempersaksikan dua orang saksi 

laki-laki, tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki 

dan dua orang perempuan, berdasarkan ketentuan QS Al-Baqarah/2:282 

 

نَكُمْ  تُمْ بِدَيْنٍ اِلْٰٰٓ اَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكْتُ بُ وْهُُۗ وَلْيَكْتُبْ ب َّي ْ ا اِذَا تَدَايَ ن ْ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓ  كَاتِب ٌۢ بِِلْعَدْلِِۖ وَلَْ يْٰٰٓ
ُ فَ لْيَكْتُبْْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الَْ  َ ربََّهيََْبَ كَاتِب  اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰ َقُّ وَلْيَ تَّقِ اللّٰ وَلَْ يَ بْخَسْ   ٗ 

لَّ هُوَ ف َ  فًا اَوْ لَْ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُُِّّ هًا اَوْ ضَعِي ْ  فاَِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْقَُّ سَفِي ْ
اًُۗ َلْيُمْلِلْ وَليُِّهمِنْهُ شَيْ    ٗ 

رجَِّالِكُمْْۚ  مِنْ  شَهِيْدَيْنِ  وَاسْتَشْهِدُوْا  مِنَ بِِلْعَدْلُِۗ  تَ رْضَوْنَ  فَ رَجُل  وَّامْرَاتَٰنِ مَِّنْ  يَكُوْنََ رجَُلَيِْْ  لََّّْ  فاَِنْ   
اءُ اِذَا مَا دُعُوْا ُۗ وَ  اءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَ تُذكَِّرَ اِحْدٰىهُمَا الُْْخْرٰىُۗ وَلَْ يََْبَ الشُّهَدََۤ ا الشُّهَدََۤ مَُوْْٓ لَْ تَسْ  

َاَوْ كَبِيْْاً اِلْٰٰٓ اَجَلِهاَنْ تَكْتُ بُ وْهُ صَغِيْْاً   ا ٗ  وَمُ للِشَّهَادَةِ وَاَدْنْٰٓ اَلَّْ تَ رْتََبُ وْْٓ ُۗٓ ذٰلِكُمْ اقَْسَطُ عِنْدَ اللِّٰ وَاقَ ْ

نَكُمْ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح  اَلَّْ تَكْتُ بُ وْهَاُۗ وَاَشْ  اِذَا تَ بَايَ عْتُمْ ِۖ هِدُوْْٓا  اِلَّْْٓ اَنْ تَكُوْنَ تِِاَرةًَ حَاضِرَةً تدُِيْ رُوْنََاَ بَ ي ْ
رَّ كَاتِب  وَّلَْ شَهِيْد  ەُۗ وَاِنْ تَ فْعَلُوْا فاَِنَّه َوَلَْ يُضَاَۤ ُ بِكُلِّ   ٗ  ُ ُۗ وَاللّٰ َ ُۗ وَيُ عَلِّمُكُمُ اللّٰ  بِكُمْ ُۗ وَات َّقُوا اللّٰ

ٌۢ
فُسُوْق 

 شَيْءٍ عَلِيْم  
 
 

Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 
pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat 
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan 
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu 
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan 
janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang 
kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, 
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua 
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, 
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 
yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi 
perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 
menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas 
waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil 
di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu 
pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang 
kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu 
tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah 
pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu 
melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. 
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Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.25 

Perjanjian ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengingat perjanjian 

tersebut apabila terjadi kekeliruan nantinya, dan juga memudahkan apabila ada 

saksi-saksi yang berhalangan datang dalam persaksian maka dapat digantikan oleh 

saksi yang lain. Karena hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan 

manusia terjadi pada saat seseorang melakukan perjanjian. Dalam membuat 

perjanjian sering kali ditemukan pencantuman klausul sesuai dengan kehendak para 

pihak yang bersangkutan.26 

4. Rukun Dan Syarat Mudharabah 

Bagi hasil dilakukan didahului dengan sebuah perjanjian sehingga akad ini 

harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam akad mudhrabah ini 

mempunyai beberapa rukun yang telah digariskan oleh para ulama dengan maksud 

menentukan keabsahan akad mudharabah tersebut, diantaranya yang dimaksud 

rukun adalah pemilik dana (shahibul mal), pengelola (mudharib), ijab qabul ( 

sighat), modal (ra’sul mal), pekerjaan dan keuntungan.27 

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah, di 

antaranya yaitu:  

1) Ijab dan Qabul  

Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antar kedua pihak memiliki 

syarat-syarat yaitu:  

(a) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk 

melakukan kegiatan mudharabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa 

 

25Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48. 

26Ashar Sinilele, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online”, El-

Iqtishady: Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 3, No. 

1 (1 Juni 2021), h. 98. 

27Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 227. 
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menggunakan kata mudharabah, qiradh, muqaradhah, muammalah atau 

semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata 

mudharabah dan kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut 

sudah dapat dipahami. Misalnya; “Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha 

dan keuntungan kita bagi berdua.” 

(b)  Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak petama 

sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak 

pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan 

kesedia-annya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan 

dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukan 

kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan; “Ya, saya terima”, atau 

“saya setuju” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menggunakan 

kepala, diam atau senyum.  

(c) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan 

keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab dan qabul tidak saja terjadi 

dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi 

juga kesediaan untuk menerima kesepakatankesepakatan lain yang muncul 

lebih terinci. Dalam hal ini, ijab (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh 

pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui 

artinya jika pihak pertama melakukan ijab (penawaran), maka pihak kedua 

melakukan qabul penerimaan, begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-

kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.28 

2). Pelaku (shahibul maal dan mudharib)  

Akad Mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai 

pemilik modal (shahibul maal), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib). 

 
28 Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari‟ah....,h. 55 
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Sarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi 

dan syah secara hukum.29 

3). Objek Mudharabah  

Modal yang diberikan oleh shahiul-maal yaitu sejumlah uang atau asset untuk 

tujuan usaha. Adapun modal disyaratkan;  

(a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak 

pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan 

sengketa dalam pembagian laba karena ketidak-jelasan jumlah. Kepastian 

dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.  

(b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan 

tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka 

beralasanmudharabah dengan barang itu dapat menimbulkan 

kesamaran.Karena barang tersebut bersifat fluktuatif. mayoritas ulama 

berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Imam 

malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para 

ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan 

setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul 

mal . Contohnya seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan 

kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut 

disepakati, maka mobal tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, 

misalnya Rp 90.000.000, maka modal mudharabah tersebut adalah 

Rp90.000.000.30 Mayoritas ulama membolehkan modal mudharabah dalam 

bentuk mata uang. Namun mereka berselisih pendapat manakala modal 

 
29 Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syari‟ah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta 

: Tazkia Institute. Bank Indonesia., 1999),h. 191 

30 https://nasehatsae.wordpress.com/2017/12/18/mudharabah-kerja-sama-usaha-

dalamislam-arti-hukum-rukun-syarat-macam-macam-apliaksi-di-bank-syariah-pembatalan/ 

(dikutip pada tanggal 9 Januari 2022) 

https://nasehatsae.wordpress.com/2017/12/18/mudharabah-kerja-sama-usaha-dalamislam-arti-hukum-rukun-syarat-macam-macam-apliaksi-di-bank-syariah-pembatalan/
https://nasehatsae.wordpress.com/2017/12/18/mudharabah-kerja-sama-usaha-dalamislam-arti-hukum-rukun-syarat-macam-macam-apliaksi-di-bank-syariah-pembatalan/
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mudharabah berupa barang dagangan. Ibnu Abi Laila membolehkan modal 

mudharabah tidak berupa mata uang. Madzab Hambali membolehkan 

penyediaan aset-aset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk 

modal Mudharabah. Pengelola memanfaatkan aset-aset ini dalam suatu 

usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia asset. Pengelola 

harus mengembalikan aset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa 

akhir kontrak.  

(c) Uang bersifat tunai (bukan hutang).31 

4). Adanya Usaha (al-“aml)  

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi’i 

dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang 

(commercial). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industry 

(manufacture) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam 

kontrak persewaan (ijarah) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung 

oleh pemilik modal (investor). Sementara para pegawainya digaji secara tetap.32 

5). Nisbah 

Keuntungan Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang 

tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima 

oleh kedua belah pihak yang bermudharabah.33 Mengenai keuntungan disyaratkan 

bahwa:  

(a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal 

yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong 

 

31 Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari‟ah...., h. 56. 

32https://www.bungfei.com/2019/05/unsur-rukun-perjanjian-mudharabah.html “Unsur 

(Rukun) Perjanjian Mudharabah”, 25 Mei 2019 (Diakses pada 15 Juni 2023) 

33Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari‟ah 

(Yogyakarta: UII Press, 2004), h.73 

https://www.bungfei.com/2019/05/unsur-rukun-perjanjian-mudharabah.html
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besarnya modal. Dalam hal ini penghitungan harus dilakukan secara cermat. 

Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa 

kepada suatu kontrak yang tidak sah.  

(b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah 

nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya.  

(c) Nisbah pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60:40%, 50:50 % 

dan seterusnya. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh 

diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. 

5. Macam-macam mudharabah  

Muḍhārabah terbagi menjadi dua jenis yaitu diantaranya Muḍhārabah 

mutlak (al- muṭhlaqah) dan muḍhārabah terikat (al-muqayyad)34 

a. Muḍhārabah Muṭhlaqah ialah bentuk kerja sama yang memberikan 

kebebasan kepada muḍhārib untuk mengelolah modal tersebut dalam bentuk 

apapun yang bisa menghasilkan keuntungan selama hal tersebut tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.  

b. Muḍhārabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted 

muḍhārabah ialah kebalikan dari muḍhārabah muṭhlaqah. Karena si 

muḍhārib dibatasi dengan Batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. 

Dengan adanya pembatasan tersebut seringkali mencerminkan 

kecenderungan umum si ṣhāḥib al- māl dalam memasuki jenis usaha35. 

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (NO: 115/DSN-MUI/IX/2017) Tentang 

Mudharabah 

a. Ketentuan Umum 

 

34Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 86. 

35Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h.  97. 
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c. Akad muḍhārabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal 

(mālik / ṣhāḥib al- māl) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola 

(amil/ muḍhārib) dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai nisbah 

yang disepakati dalam akad. 

d. ṣhāḥib al- māl /mālik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama 

usaha muḍhārabah, baik berupa orang (šyaẖṣhiyah ṭhabiʿiyah / natuurlijke 

persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum 

maupun tidak berbadan hukum (šyaẖṣhiyah iʿtibāriyah/ šyaẖṣhiyah 

ḥukmiyah/ recthsperson). 

e. Āmil/ muḍhārib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha 

muḍhārabah, baik berupa orang (šyaẖṣhiyah ṭhabiʿiyah/ natuurlijke persoon) 

maupun yang di samakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum (šyaẖṣhiyah iʿtibāriyah/ šyaẖṣhiyah ḥukmiyah/ 

recthsperson). 

f. Ra’s al-māl - muḍhārabah adalah modal usaha dalam usaha kerja sama 

muḍhārabah. 

g. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dalam 

angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. 

h. Muḍhārabah-muqayyadah adalah akad muḍhārabah yang dibatasi jenis 

usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. 

i. Muḍhārabah- muṭhlaqah adalah akad muḍhārabah yang tidak dibatasi jenis 

usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. 

j. Muḍhārabah- ṯsunāʾiyyah adalah akad muḍhārabah yang dilakukan secara 

langsung antara ṣhāḥib al- māl dan muḍhārib. 

k. Muḍhārabah- mušytarakah adalah muḍhārabah yang pengelolanya 

(muḍhārib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha. 
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l. Taqwīn al-ʿuruḍh adalah penaksiran barang yang menjadi ra’s al-māl untuk 

diketahui nilai dan harganya. 

m. Keuntungan usaha (ar-ribḥ) muḍhārabah adalah pendapatan usaha berupa 

pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-

biaya. 

n. Kerugian usaha (al-khaṣarah) muḍhārabah adalah hasil usaha, dimana 

jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah 

modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan. 

o. At-ta’addī adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak 

dilakukan. 

p. At-taqṣīr adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. 

q. Mukẖālafat as-syurūth adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-

syarat yang disepakati dalam akad. 

b. Ketentuan hukum bentuk muḍhārabah 

Muḍhārabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut: 

a) Muḍhārabah-muqayyadah adalah akad muḍhārabah yang dibatasi jenis 

usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. 

b) Muḍhārabah- muṭhlaqah adalah akad muḍhārabah yang tidak dibatasi jenis 

usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha. 

c) Muḍhārabah- ṯsunāʾiyyah adalah akad muḍhārabah yang dilakukan secara 

langsung antara ṣhāḥib al- māl  dan muḍhārib. 

d) Muḍhārabah- mušytarakah adalah akad muḍhārabah yang pengelolanya 

(muḍhārib) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha. 

3.Ketentuan shigat akad 

a) Akad muḍhārabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan 

dimengerti serta diterima para pihak. 
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b) Akad muḍhārabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 

perbuatan/Tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c) Muḍhārib dalam akad muḍhārabah ṯsunāʾiyyah tidak boleh melakukan 

muḍhārabah ulang (muḍhārib yuḍharib) kecuali mendapatkan izin dari 

ṣhāḥib al- māl. 

4.Ketentuan para pihak 

a) ṣhāḥib al- māl dan muḍhārib boleh berupa orang (šyaẖṣhiyah ṭhabiʿiyah / 

natuurlijke persoon maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum (šyaẖṣhiyah iʿtibāriyah/ šyaẖṣhiyah 

ḥukmiyah/ recthperson). 

b) ṣhāḥib al- māl dan muḍhārib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c) ṣhāḥib al- māl wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada 

muḍhārib. 

d) Muḍhārib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam 

rangka mendapatkan keuntungan. 

5.Ketentuan terkait ra’s al- māl 

a) Modal usaha muḍhārabah harus diserahterimakan secara bertahap atau tunai 

sesuai kesepakatan. 

b) Modal usaha muḍhārabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang dan 

barang. 

c) Jika modal usaha berbentuk barang, wajib dilakukan taqwīn al-ʿuruḍh ada 

saat akad. 

d) Modal usaha yang diserahkan oleh ṣhāḥib al- māl wajib dijelaskan 

jumlah/nilai nominalnya. 
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e) Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra’s al- māl wajib disepakati oleh 

para pihak (ṣhāḥib al- māl dan muḍhārib). 

f) Jika ṣhāḥib al- māl menyertakan ra’s al- māl berupa mata uang yang berbeda, 

wajib dikonversi ke mata uang yang disepakati sebagai ra’s al- māl pada saat 

akad. 

g) Ra’s al- māl tidak boleh bentuk piutang. 

6. Ketentuan terkait bagi hasil 

a) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan 

secara jelas dalam akad. 

b) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. 

c) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal 

atau angka presentase dari modal usaha. 

d) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka 

persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah 

satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha 

muḍhārabah. 

e) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuau kesepakatan. 

f) Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah. 

7. Ketentuan kegiatan usaha 

a) Usaha yang dilakukan muḍhārib harus usaha yang halal dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Muḍhārib dalam melakukan usaha muḍhārabah harus atas nama entitas 

muḍhārabah, tidak boleh atas dirinya sendiri. 

c) Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas 

muḍhārabah, boleh dibebankan kedalam entitas muḍhārabah. 
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d) Muḍhārib tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau 

menghadirkan ra’s al- māl dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas 

dasar izin dari ṣhāḥib al- māl. 

e) Muḍhārib tidak boleh m 

f) Melakukan perbuatan yang termasuk at-ta’addī, at-taqṣīr, dan/atau 

mukẖālafat as-syurūth. 

8. Ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian 

a) Keuntungan usaha muḍhārabah harus dihitung dengan jelas untuk 

menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan 

dan penghentian muḍhārabah. 

b) Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, 

dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan dari 

awal hanya untuk ṣhāḥib al- māl atau muḍhārib. 

c) Muḍhārib boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk 

diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu. 

d) Kerugian usaha muḍhārabah menjadi tanggung jawab ṣhāḥib al- māl kecuali 

kerugian tersebut terjadi karena muḍhārib melakukan Tindakan yang 

termasuk at-ta’addī, at-taqṣīr, dan/atau mukẖālafat as-syurūth, atau 

muḍhārib melakukan pelanggaran terhadap Batasan dalam muḍhārabah 

muqayyadah. 

9. Ketentuan aktivitas dan produk LKS 

a) Jika akad muḍhārabah direalisasikan dalam bentuk pembiyaan maka berlaku 

dhawibith dan hubud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan muḍhārabah. 

b) Jika akad muḍhārabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah- 

mušytarakah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam 
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fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad muḍhārabah 

mušytarakah. 

c) Jika akad muḍhārabah  direalisasikan dalam bentuk muḍhārabah- 

mušytarakah pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku dhawabith 

dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-

MUI/III/2006 tentang akad muḍhārabah mušytarakah pada asuransi syariah. 

10. Ketentuan penutup 

a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 

perselisihan di anatara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 

Lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 

musyawarah. 

b) Penetapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu 

mendapatkan opini dari Dewan Pengurus Syariah. 

c) Fatwa berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan di ubah dan disempurnakan 

sebagiamana mestinya.  

7. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah 

a) Salah satu akad muḍhārabah tidak terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi 

salah satu syaratnya, sedangkan modal sudah dikelola oleh pengusaha, maka 

pengusaha berhak mendapatkan Sebagian keuntungannya sebagai upah, 

karena yang ia lakukan atas izin pemilik modal dan ia telah melakukan tugas 

berhak menerima upah. Jika menghasilkan keuntungan, maka keuntungan 

tersebut milik untuk pemilik modal. Dan jika ada kerugian, hal tersebut 

menjadi tanggung jawab pemilik modal karena si pengelola atau pengusaha 

hanya sebagai buruh yang berhak menerima upah dan tidak bertanggung 
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jawab atas sesuatu apapun, kecuali kerugian tersebut dilakukan atas 

kelalaiannya. 

b) Muḍhārabah akan batal apabila apabila terjadi pembatalan muḍhārabah, 

larangan untuk mengusahakan (tasharruf), dan pemecatan. Semua ini jika 

memenuhi syarat pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah 

diserahkan Ketika pembatalan atau larangan. 

c) Salah seorang aqid meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

muḍhārabah akan batal jika salah satu aqid meninggal dunia, baik itu 

pemilik modal atau pengusaha. Hal tersebut dikarenakan muḍhārabah 

berhubungan dengan perwakilan, yang akan batal dengan meninggalnya 

seorang wakil atau yang mewakili. Pembatalan tersebut di anggap sempurna 

dan sah, baik hal tersebut diketahui oleh salah seorang yang melakukan akad 

atau tidak. Di sisi lain menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

muḍhārabah tidak akan batal dengan meninggalnya salah seorang yang 

melakukan akad, akan tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya jika 

dapat dipercaya. 

d) Salah seorang aqid menjadi gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa gila 

membatalkan muḍhārabah, karena gila atau sejenisnya tersebut 

membatalkan keahlian dalam muḍhārabah. 

e) Pemilik modal murtad. Apabila pemilik modal tersebut murtad (keluar dari 

islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, bergabung dengan musuh serta 

telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya. Menurut Imam Abu 

Hanifah, hal tersebut membatalkan muḍhārabah karena bergabung dengan 

musuh sama saja dengan mati. Dengan demikian hal tersebut 

menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta 

orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya. 
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f) Modal rusak di tangan pengusaha. Jika modal atau harta tersebut rusak 

sebelum dibelanjakan, maka muḍhārabah akan batal. Hal tersebut 

dikarenakan modal harus dipegang oleh pengusaha. Apabila modal rusak, 

maka muḍhārabah batal. Muḍhārabah di anggap rusak apabila modal 

diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa lagi 

untuk diusahakan atau dikelola. 

8. Manfaat Mudharabah 

Islam telah mensyariatkan muḍhārabah dan telah membolehkannya demi 

memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang Sebagian dari mereka 

memiliki cukup harta tetapi tidak mampu mengembangkan hartanya tersebut, dan 

kadang juga juga Sebagian dari mereka tidak memiliki harta tetapi memiliiki 

kemampuan untuk mengembangkannya. Oleh karena itu syariat memperbolehkan 

muamalah ini agar masing-masing dari keduanya bisa sama-sama memberikan 

manfaat dan menguntungkan satu sama lain.36 

Hikmah disyariatkannya muḍhārabah ini ialah untuk mempermudah 

manusia dalam bekerja sama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka 

sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi dan dijalankan 

secara jujur dan bertanggung jawab. Pihak pemodal dapat membantu pihak lain 

yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia 

membutuhkan akad muḍhārabah sebagai untuk menjalankan sebuah usaha yang 

halal. Hikmah muḍhārabah ialah mengangkat kemiskinan pada kalangan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih 

sayang dan peduli antar sesama. Yang dimana bentuk kerja sama ini memiliki dua 

manfaat bagi pemilik modal. 

 
36 Sayyid Sabiq, Fighaus Sunnah, Terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala 

Publshing, 2008),h. 165. 
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Pertama, mendapatkan pahala dari Allah swt karena ia dapat mengangkat 

perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan 

seorang tersebut tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama yang dilakukan 

dengan orang yang benar-benar tidak memiliki cukup harta atau modal. Apabila 

orang muḍhārabah itu orang kaya, hal itu memberikan faedah tukar-menukar 

manfaat. Kedua, bertambahnya uang atau harta, melimpahnya sumber 

kesejahteraan hidup. Adapun manfaat bagi pengelolah adalah menghilangkan 

kesempitan ushanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah guna 

menyambung keberlangsungan hidupnya.  

 

9. Berakhirnya akad Mudharabah 

Di dalam kitab-kitab fiqih, sedikit sekali perhatian ayat yang dicurahkan 

untruk mengkaji cara yang mewajibkan pembubaran muḍhārabah. Jika semuanya 

berjalan pada waktu yang di setujui, maka sahib al-mal dan mudarib bisa berunding 

untuk membereskan laporan perdagangan, membagi keuntungan dan mengakhiri 

asosiasi mereka. Dalam spekulasi usaha yang tidak sukes, mudarib harus 

mengembalikan sisa modal kepada ṣhāḥib al- māl atau berapapun besran modal 

yang tidak hilang dan kedanya mungkin akan bekerja sama lagi untuk meraih nasib 

yag lebih baik dalam usaha mereka di masa yang akan datang.37 

Selain pembubaran yang wajar ada sejumlah kejadian yang otomatis dan 

secara spontan dapat mengakhiri perjanjian muḍhārabah. Antara lain adalah 

keputusan salah satu pihak untuk mengakhiri muḍhārabah, kematian, hilang akal, 

atau kemurtadan dari islam pada salah satu pihak. Selain kemurtadan yang memang 

telah di atur oleh fiqh secara tersendiri, muḍhārabah harus di bubarkan sesegera 

 

37 Udovitch Abraham L, kerjasama Syariah dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam 

Abad Pertengahan (Kediri: Qubah, 2008), 317. 



39 
 

 
 
 

mungkin jika semua aset nya telah dialihkan dalam bentuk tunai. Jika semua modal 

telah di serahkan kembali kepda ṣhāḥib al- māl atau ahli waris mereka, saldonya 

(jika ada) kemudian dibagi kepada pihak-pihak yang telah mereka sepakati sejak 

awal.38 

Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama 

muḍhārabah 39. Muḍhārabah berasal dari kata al-darab, disebut juga qirad, yang 

berasal dari kata al-qardu berarti al-qat’u (potongan) karena pemilik memotong 

sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian 

keuntungannya. Menurut para fuqaha, muḍhārabah ialah akad antara dua pihak 

(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak 

lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, 

seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya 

dapat dipahami bahwa muḍhārabah atau qirad ialah akad antara pemilik modal 

(harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan  

diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan40. 

 

QS. al-Baqarah ayat 198 

تَ غُوا۟ فَضْلًا م ِّن رَّب ِّكُمْۚ  فإَِّذَآ أَفَضْتُم م ِّنْ عَرَفََٰتٍ فٱَذكُْرُوا۟   ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَ ب ْ

ۖ  وَٱذكُْرُوهُ كَمَا هَدَىَٰكُمْ وَإِّن كُنتُم م ِّن قَ بْلِّهِّۦ لَمِّنَ ٱلضَّالٓ ِّيَ   ٱللَََّّ عِّندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْْرََامِّ

 

 

 

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

2012), 148-149. 

39 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 23. 
40Zaenuddin A. Naufal, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2012), 141. 
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Terjemahnya:  

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada 
Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu 
sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”41 

 

  

 
41 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ,h. 31  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi dan Objek Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa data secara mendalam mengenai 

tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal. 

Berdasarkan konteks permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain metode deskriptif. 

Pendekatan  kualitatif  adalah  suatau  penelitian   yang  ditunjukan  untuk 

mendiskripsikan  dan  menganalisi  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap, 

pemikiran  orang  secara  individual  maupun  kelompok.  Data  dihimpun  dengan 

pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail 

disertai   catatan   hasil   wawancara   yang   mendalam,   serta   hasil   analisis 

dokumen.1 

Lokasi dan objek penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta 

mengambil data yang diperlukan dalam rangka penelitian yang dilakukan. Lokasi 

penelitian bertempat di Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Alasan peneliti mengambil di lokasi  ini karena sebagian besar 

masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dengan sistem kerja sama antara nelayan 

dan pemilik kapal. Selain itu, di sini belum pernah dilakukan penelitian mengenai 

permasalahan yang peneliti angkat menjadi skripsi sehingga peneliti berinisatif 

untuk melakukan penelitian di sini. 

 
1 Lexy J. Moleong, Metodeogi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), 

h. 4. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia, 

dari kerangka acuan perilaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan 

menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. Peneliti dalam hal ini berusaha 

memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek 

penelitian.2 Pada penelitian ini ada dua metode pendekatan yang digunakan yaitu: 

1. Pendekatan Syariah 

Pendekatan syariah atau pendekatan maknawi digunakan untuk memahami 

maksud syariat yang seringkali menggunakan bahasa diluar pengertian umum dari 

suatu lafazh dari kaedah bahasa serta untuk menjawab masalah-masalah hukum 

Islam yang tidak ada hukumnya didalam al-qur’an dan sunnah. 

2. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan dengan menggunakan 

berbagai metode pengumpulan data diantaranya, pengamatan, wawancara, metode 

analisis (life history) dan metode-metode lainnya. 

 

C. Sumber data 

Sumber data adalah tempat atau sumber dimana peneliti mengambil data, 

dalam proses pencarian data. Peneliti dalam hal ini menggunakan orang sebagai 

informan (sejumlah orang yang memberikan informasi atau tanggapan terhadap apa 

yang diminta atau ditentukan oleh peneliti). Terlebih lagi dalam penelitian kualitatif 

 
2Imam Gunawan, metode penelitian kualitatif teori & praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

h. 81. 
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posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga 

sebagai pemilik informasi.3 

Data dalam penelitian ini akan digali dengan menggunakan sumber data 

informan. sumber data yang diperoleh atau terkumpul dari temuan lapangan berupa 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

sumber data orang (informan) dengan mewawancarai masyarakat setempat. Bentuk 

data yang didapatkan adalah data identitas para pihak yang melakukan praktik bagi 

hasil dan lain sebagainya. 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dibedakan 

antara data yang diperoleh lansung dari masyarakat dan data dari bahan pustaka, 

yang pertama disebut data primer dan yang kedua disebut data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data yang 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.4 Adapun  sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan dan pemilik perahu di Desa 

Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa 

hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau 

dari orang lain. Data sekunder peneliti ini diperoleh dari studi kepustakaan seperti 

buku-buku yang berkaitan dengan muamalah, kitab-kitab, website, dan lain 

sebagainya sesuai dengan masalah yang di bahas oleh peneliti. 

 

3 Suprayoga dan Tobrani, Metodelogi penelitian Sosial Agama (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 163. 

4 Burhan Bungin, Metologi Penelitian Kualitatif : Komonikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Ed. Kedua, cet. Ke-VI (Jakarta : Kencana, 2011), h. 132 
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D. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrument yaitu satu- satunya 

instrument terpenting dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri.peneliti 

mungkin menggunakan alat alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape 

recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi  kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini 

sangat tergantung pada peneliti itu   sendiri. 

Peneliti sebagai instrument disebut (participant-observer) disamping 

memiliki kelebihan-kelebihan juga mengandung beberapa kelemahan. 

Kelebihannya antara lain, pertama peneliti dapat langsung melihat, merasakan, 

mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, 

peneliti akan lambat laun memahami makna    apa saja yang tersembunyi dibalik 

realita yang kasat mata. Ini  adalah salah satu tujuan yang hendak di capai melalui 

penelitian kualitatif. 

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah 

mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data tidak di batasi oleh instrument misalnya kuisioner yang sengaja 

membatasi penelitian pada variabel- variabel tertentu saja. 

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, 

menganalisanyamelakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual 

membangun pemahaman yang tuntas tentang suatu hal. Ingat, dalam penelitian 

kualitatif, peneliti memang mengkonstruksi realitas yang tersembunyi di dalam 

masyarakat .5 

 

 

 
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), 19. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan 

data dan informasi yang di perlukan agar sesuai dengan ciri- ciri penelitian 

kualitatif. Adapun cara-cara yang di tempuh dalm penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa metode: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan pihak yang di wawancara (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut. 

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

suatu topik tertentu. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Model 

yang digunakan peneliti dalam wawancara untuk mengungkapkan data yakni 

dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber-narasumber 

masyarakat nelayan Desa Bontolebang. Narasumber ini meliputi : pemilik perahu, 

nelayan dan tokoh Agama. 

2. Observasi 

Observasi partisipatif adalah observasi yang terlibat langsung di dalam 

penelitian secara sistematis yang meliputi perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra.6 Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mencatat suatu 

kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik kerja 

sama antara nelayan dan pemilik perahu di Desa Bontolebang. Teknik pengamatan 

 
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Ed. II (Jakarta : 

Rineka Cipta, 1989), h. 187 
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ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, yaitu suatu aktivitas yang 

memerhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktik kerja sama antara 

nelayan dan pemilik kapal. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan 

sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan 

data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. 

Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan metode triangulasi 

dengan metode, terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasilpenelitian berupa teknik pengumpulan data dengan metode yang 

sama. Dengan cara membandingkan data hasil pengamatan, hasil wawancara juga 

dokumentasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian.  

 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Teknik pengelolaan  

Editing merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Proses sebuah editing yang bagus yaitu dengan 

Teknik silang, artinya seorang peneliti memeriksa hasil pengumpulan data 

penelitian lain dan sebaliknya pada suatu kegiatan penelitian tertentu. Analisi yang 

di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data 

kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

analisis data terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu7 

 
7 Rahman, Maman, Metode Penelitian Pendidikan Moral (Semarang: Unnes Press, 2011), 

h. 173. 
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1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi dta “kasar” peneliti tidak perlu mengartikannya 

sebagai kuantifikasi, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan 

dalam aneka macam cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau 

uraian singkat, menggolongkannya dalan satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. 

Kadang kala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-

peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data di lakukan peneliti 

dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan. 

2. Penyajian data  

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-

penyajian data yang di rancangkan guna menggabungkan informasi yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih misalnya dituangkan dalam 

berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi  

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, 

pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposi. Kesimpulan juga 

diverifikasikan selama penelitan berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali 

yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang 

pada catatan- catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanya 

untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna yang muncul 

sebagai kesimpulan data teruji kebenaran dan kecocokannya8 

 
8 Miles, Matthew B dan A, Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjet 

Rohendi Rohidi, (Jakarta, UI Press, 1992), 16-17. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJA SAMA 

ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN NELAYAN DI KABUPATEN 

KEPULAUAN SELAYAR 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Bontolebang Kec.Bontoharu Kab. Kep. Selayar 

Bontolebang adalah sebuah bukti yang terletak antara Kahu-Kahu dan 

Gusung Lengu, dimana bukit tersebut adalah tempat Raja-raja pada zaman dahulu 

yang berburu Rusa. Gusung dahulu masuk dalam distrik Bontobangun yang 

membawahi 25 Gallarang termasuk Gallarang Gusung yang kemudian terbentuk 

beberapa Desa diantaranya Desa Bontoborusu yang terdiri dari beberapa Dusun 

termasuk Gusung. Karena jangkauan pelayanan yang sulit ke Gusung maka tokoh-

tokoh masyarakat menggagas pemekaran Desa dari Desa Bontoborusu yang 

akhirnya pada tanggal 20 Desember 1999 resmi menjadi Desa yang disebut Desa 

Bontolebang dengan Kepala Desa yang terpilih Nursiah Periode 2001 sampai 2007, 

selanjutnya Muhammad Arsyad Periode 2008 sampai 2013 dan terpilih kembali 

pada periode 2013 sampai 2019 dan terpilih kembali pada Periode 2019 sampai 

Sekarang.1 

 

Tabel 1. Nama Kepala Desa 

NO NAMA KADES PERIODE TAHUN KETERANGAN 

1. NURSIAH 

(Kades) 

2001 - 2007  

2. ASMAR SUGIANTO, S.STP 

(Kades) 

2007  

3. MUHAMMAD ARSYAD 

(Kades) 

2008 - 2013  

4. IRWAN BASO, S.STP 2013  

 
1 KPM dan Fasduk, “Sejarah Desa Bontolebang” (hasil sensus sosial, Tahun 2023) 
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(Pelaksana) 

5. MUHAMMAD ARSYAD 

(Kades) 

2013 - 2019  

6. MUHAMMAD ARSYAD 

(Kades) 

2019 - Sekarang  

Sumber  data : Kantor Desa Bontolebang2
 

Penyebutan nama Bontolebang, kedengarannya, cukup asing, di kuping 

wisatawan, ataupun traveler. Namun siapa sangka, jika nama Desa yang secara 

administratif, berada di dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Bontoharu, 

Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan itu, ternyata menyimpan seribu 

satu catatan sejarah, yang mengilhami julukan, ‘emas hijau’ untuk kabupaten yang 

terletak di semenanjung paling selatan, ibukota Provinsi Sulsel tersebut. 

Status keberaan dua unit bangunan ex. gudang kopra, berikut, lima buah 

kolam pendingin mesin, yang sampai hari ini, masih berdiri kokoh, di pesisir pantai 

timur, Pulau Gusung Desa Bontolebang, menjadi saksi bisu, puncak kejayaan emas 

hijau yang belakangan melekat pada penamaan Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Penguatan fakta sejarah kejayaan emas hijau di Pulau Bumi Tanadoang juga ikut 

dibuktikan dari keberadaan tiga unit perahu tongkang yang terbangun dari bahan 

cor di pesisir pantai timur Pulau Gusung. Bukti lain terkuak dari temuan puing-

puing pondasi, dan sebaran batu gunung, eks bangunan gudang lain yang sudah 

ambruk, termakan usia. Sementara di sebelah selatan, bangunan eks gudang kopra, 

ditemukan sebuah situs makam tua, tak bertuan. Dalam bangunan gudang, ikut 

ditemukan sebuah ranjang besi peninggalan yang menjadi pelengkap bukti-bukti 

sejarah di sepanjang kawasan pesisir, pantai timur, Pulau Gusung. Seorang saksi 

sejarah mengatakan “eks. gudang kopra di pesisir pantai timur Pulau Gusung, 

dibangun pemerintah kolonial Belanda, pada kisaran tahun 1954, beberapa tahun 

pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Situs gudang kopra tua, 

 
2 Data Nama Kepala Desa di Desa Bontolebang (Sumber: Kantor Desa Bontolebang). 
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dibangun hampir bersamaan dengan hadirnya, perahu tongkang, berbahan cor yang 

pada tahun 1954, digunakan untuk menarik kapal kayu tak bermesin, bermuatan 

kopra dari kawasan bibir pantai sebelah barat kota Benteng menuju Pulau Gusung. 

Selain mendirikan gudang, pemerintah kolonial Belanda juga sempat membangun 

dermaga susunan batu gunung, yang dipancang memanjang dari bibir pantai timur 

Pulau Gusung, sampai dengan perairan terdalam. Dermaga tersebut, konon, sempat 

beberapa kali, didarati oleh helikopter milik pemerintah kolonial Belanda. Masih 

menurut penuturan Achmad, situs makam tua di sisi sebelah selatan bangunan eks 

gudang kopra, disebut-sebut, merupakan makam, milik, Tau Barakka, atau manusia 

berbekah dan berilmu tinggi. Keyakinan itu didasarkan pada peristiwa munculnya 

cahaya berwarna hijau, menyerupai sosok manusia berbadan tinggi, tepat, di atas 

pusara, situs makam tua dimaksud” yang terjadi beberapa puluh tahun silam”.3 

 

2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Bontolebang 

1. Kondisi Geografis 

1) Letak dan Luas Wilayah 

Desa Bontolebang merupakan salah satu dari 8 Desa/Kelurahan 

yang ada di Wilayah Kecamatan Bontoharu. Jarak antara Desa Bontolebang 

dengan Ibukota Kecamatan Bontoharu adalah + 8 Km, mempunyai Luas 

Wilayah seluas + 5,61 Km 

i. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores 

ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Benteng 

iii. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores 

2) Keadaan Topografi 

 
3 Andi Fadly, Jejali Desa Bontolebang Menguak Fakta Sejarah Emas Hijau di Selayar, 

2020, https://halilintarnews.id/2020/08/01/jejali-desa-bontolebang-menguak-fakta-sejarah-emas-

hijau-di-selayar/  (Diakses pada 13 Mei 2023). 

https://halilintarnews.id/2020/08/01/jejali-desa-bontolebang-menguak-fakta-sejarah-emas-hijau-di-selayar/
https://halilintarnews.id/2020/08/01/jejali-desa-bontolebang-menguak-fakta-sejarah-emas-hijau-di-selayar/
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Kondisi Topografi daratan Desa Bontolebang relatif datar dan 

berbukit dengan ketinggian sekitar 0-50 meter dari permukaan laut dengan 

curah hujan rata-rata 1000-1500 mm dan keadaan suhu udara rata-rata 

sebesar 25-30C. 

2. Kondisi Demografi 

a. Iklim 

Iklim Desa Bontolebang sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia 

beriklim tropis dengan dua musim, yakni Kemarau dan Hujan. 

b. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa 

Desa Bontolebang terdiri atas tiga (3) Dusun, yakni Dusun Gusung Barat, 

Dusung Gusung Timur dan Dusun Gusung Lengu.4 

Berikut Daftar Nama Dusun dan Jumlah RK/RT-nya 

Tabel 2. Nama Dusun 

Nama Dusun Jumlah RK Jumlah RT 

Gusung Barat 1 1 

Gusung Timur 1 1 

Gusung Lengu 1 1 

Sumber  data : Kantor Desa Bontolebang5 

c. Kondisi Penduduk 

Desa Bontolebang mempunyai jumlah Penduduk 985 Jiwa, yang tersebar 

dalam 3 Wilayah Dusun dengan perincian 506 Jiwa Laki-laki dan 479 Jiwa 

Perempuan.6 

d. Kondisi Mata Pencaharian 

 
4 Bachtiar (42 Tahun) Sekretaris Desa, Wawancara, Desa Bontolebang, 23 Mei 2023 
5 Data Nama Dusun dan Jumlah RK/RT di Desa Bontolebang (Sumber: Kantor Desa 

Bontolebang). 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Bontolebang,_Bontoharu,_Kepulauan_Selayar (Diakses 

pada 12 Mei 2023) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bontolebang,_Bontoharu,_Kepulauan_Selayar
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Mata Pencaharian Penduduk Desa Bontolebang sebagian besar adalah 

nelayan selebihnya adalah pedagang, petani, peternak, tukang kayu/tukang batu. 

Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk tiap dusun.7 

Tabel 3. Mata Pencaharian 

No Mata 

Pencaharian 

Dusun / KK 

Gusung 

Barat 

Gusung 

Timur 

Gusung 

Lengu 

Jumlah Bobot 

% 

1. Nelayan 72 68 93 233  

2. Pedagang 2 7 2 11  

3. Tukang kayu 2 1 - 3  

4. Tukang Batu - 2 - 2  

5. PNS - 1 1 2  

6. Peternak 1 - 1 2  

7. Pengrajin 2 3 1 6  

8. Wiraswasta 8 6 - 14  

9. Tidak Bekerja 1 7 8 16  

 Sumber data : Kantor Desa Bontolebang8 

 

B. Praktik Sistem Kerja Sama Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan di Desa 

Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar 

1) Bentuk Praktik Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan 

Menjadi seorang nelayan adalah suatu perjuangan yang sangat luar biasa 

guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di 

Desa Bontolebang yang Sebagian besar penduduk pinggir pantai bekerja sebagai 

 
7 Dokumen “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,RPMJDes” (Desa 

Bontolebang : 2019-2023) 
8 Data Jenis Mata Pencaharian di Desa Bontolebang (Sumber: Kantor Desa Bontolebang). 
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nelayan dan yang lainnya sebagai pemilik modal, mereka bekerja sama dengan 

maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimana 

kerja sama sistem bagi hasil tersebut terjadi karena penduduknya Sebagian ada yang 

mempunyai peralatan melaut dan juga ada yang tidak. 

“Nelayan di Desa Bontolebang melakukan pekerjaan melautnya ini sejak 

zaman nenek moyang. Kerjasama melautnya dibangun pada saat para nelayan 

sudah mulai memakai perahu bermesin. Para nelayan tidak dapat melakukan 

pekerjaan melautnya seorang diri. Para nelayan tentunya membutuhkan peran orang 

lain atau teman untuk dapat membantu pekerjaannya. Maka dari itu, para nelayan 

melakukan kerjasama dengan nelayan lainnya agar bisa saling tolong menolong 

dalam bekerja. Para nelayan melakukan kerjasama melautnya ini berdasarkan atas 

kehendak nelayan masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak lain.”9 

Kerjasama yang dimaksud disini merupakan sesuatu bentuk sikap saling 

tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama 

kerjasama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.10 Adanya kerjasama 

dalam Islam, maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk 

saling bekerjasama dan tolong-menolong dengan satu sama lain dalam hal kebaikan 

untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Manfaat 

dari kerjasama ini yaitu saling tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam 

pergaulan hidup, serta saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan.11 

“Para Nelayan di Desa Bontolebang memahami bahwa pekerjaan melaut 

yang mereka lakukan dengan nelayan lainnya merupakan murni kerjasama bukan 

 
9 Baharuddin (55 Tahun) Pemilik Perahu, Wawancara, Desa Bontolebang, 23 Mei 2023 
10 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.III; Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), h. 239. 
11 https://dppai.uii.ac.id/manfaat-saling-tolong-menolong-antar-sesama/  (Diakses pada 22 

Juli 2023) 

https://dppai.uii.ac.id/manfaat-saling-tolong-menolong-antar-sesama/
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upah-mengupah, dan bukan pula sewamenyewa ataupun yang lainnya. Hal ini 

dikarenakan dalam bekerja melaut penghasilan yang nelayan peroleh tidaklah 

menentu jumlahnya.”12  

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa sewamenyewa atau upah itu harus jelas 

dan pasti nilainya bukan dengan hasil yang belum pasti.13 Kerjasama melaut ini 

merupakan melibatkan dua orang pihak, yaitu juragan pemilik perahu dan nelayan.  

Para Nelayan melakukan kerjasama melautnya berdasarkan dengan 

ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kerjasama yang 

dilakukan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan.14 Dalam kerjasama melaut 

yang dibangun oleh para nelayan di Desa Bontolebang ini, modal melautnya 

diperoleh dari pemilik perahu (pemilik modal).  

Praktik bagi hasil Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik 

perahu dengan nelayan pada umumnya di Desa Bontolebang yaitu 50% : 50% dari 

keuntungan.  

Bapak Saparuddin menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama 

dengan pemilik perahu yang bernama Bapak Baharuddin karena memang beliau 

tidak mempunyai perlengkapan melaut sendiri. “Alasan saya dulu mau ikut gabung 

sama yang punya perahu karena saya tidak punya alat melaut sendiri untuk pergi 

tangkap ikan, jadi daripada tidak ada penghasilan ya kita kerjasama saja.”15  

Sistem pembagian yang dilakukan oleh pemilik perahu itu 40 % : 60 % dari 

keuntungan. Jadi setelah ikannnya dijual baru dibagi sesuai dengan kesepakatan. 

Alasan Bapak Japring ikut bekerjasama dengan pemilik perahu yang 

bernama Bapak H Saling karena beliau tidak mempunyai perlengkapan melaut 

 
12 H.Saling (58 Tahun) Pemilik Perahu, Wawancara, Desa Bontolebang, 24 Mei 2023  
13Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 

3, 2010, h. 241. 
14 Baharuddin (55 Tahun) Pemilik Perahu, Wawancara, Desa Bontolebang, 23 Mei 2023 
15 Saparuddin (33 Tahun) Nelayan, Wawancara, Desa Bontolebang, 24 Mei 2023 
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sendiri beliau juga merasa bahwa dirinya yang hanya tamatan sekolah dasar dan 

dibesarkan dari lingkungan para pelaut tidak memiliki keahlian lain selain melaut 

yang telah dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan. “Alasan saya mau ikut 

kerjasama ini karena memang saya tidak punya perlengkapan untuk pergi mencari 

ikan sendiri dan saya tidak tau kerja yang lain Cuma bisa cari ikan saja, karena dari 

kecil saya memang sering ikut orang tua, kadang juga tetangga untuk cari ikan jadi 

memancing saja ditau, akhirnya ikut keluarga saja yang kebetulan memilik perahu 

yaitu H. Saling.”16  

Sistem kerja sama bagi hasil yang diterapkan yaitu 30 % : 70 % dari 

keuntungan, 30 % untuk Pemilik perahu dan 70 % untuk Nelayan, setelah semua 

ikan dijual lalu dibagi sesuai dengan kesepakatan. 

Sedangkan alasan Bapak Muhammad Akis ikut bekerjasama dengan 

pemilik perahu yang bernama Bapak H Saling karena beliau hanya mempunyai 

Mesin, dan minta tolong kerja sama dengan Bapak H Saling selaku orang yang 

memiliki beberapa Perahu yang memang disiapkan untuk orang-orang yang 

membutuhkan kerja sama dengannya. Sistem bagi hasilnya yaitu 30 % Pemilik 

Perahu dan 70 % Nelayan. “Alasan saya mau menjalankan kerja sama ini karena 

perahu miliknya sendiri itu sudah rusak dan tidak dapat lagi digunakan untuk pergi 

tangkap ikan, saya hanya memiliki mesin  makanya saya ingin bekerja sama dengan 

H Saling karena dia memilik beberapa perahu.”17 

Dari hasil wawancara kepada ketiga nelayan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa alasan mereka ikut bekerjasama dengan pemilik perahu disebabkan karena 

memang ada yang tidak memiliki sama sekali alat melaut dan ada juga yang hanya 

membutuhkan beberapa perlengkapan melaut. 

 
16 Japring (31 Tahun) Nelayan, Wawancara, Desa Bontolebang, 25 Mei 2023 
17 Muhammad Akis (50 Tahun) Nelayan, Wawancara, Desa Bontolebang, 24 Mei 2023 
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Bentuk kerjasama ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak pertama selaku 

pemodal (pemilik perahu) dan pihak kedua selaku pengelola (nelayan), yang mana 

bentuk kerjasama mereka dengan modal berbentuk barang yaitu berupa perahu, 

mesin dan kebutuhan lainnya seperti cat, bahan bakar, es batu balok, bahan 

makanan, dll. Ada juga pemilik perahu yang memberikan modal berupa uang, dan 

uang itu akan diserahkan kepada nelayan untuk dibelanjakan kebutuhannya. Dan 

keuntungan yang akan di terima oleh pihak kedua atau pihak pengelola (nelayan) 

ketika hasil tangkapan telah di jual dan keuntungan nelayan dibagi setelah 

dikeluarkan terlebih dahulu modal, dan juga bagian dari pemilik kapal. 

Akad yang digunakan dalam kerjasama yang terjadi di Desa Bontolebang 

ini adalah berbicara secara langsung antara pemilik kapal dan nelayan, tidak ada 

perjanjian diatas hitam putih, hanya bermodalkan kepercayaan antara kedua belah 

pihak, selain itu orang-orang yang terlibat kerjasama ini adalah warga setempat 

yang mana mereka juga sudah saling mengenal. Ketika melakukan perjanjian ini 

kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerjasama, bagi hasil, tugas serta 

tanggung jawab masing-masing.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik perahu dan juga 

nelayan, secara umum sistem kerjasama yang dilakukan relative sama. Pemilik 

perahu adalah pihak sebagai pemberi modal memberikan semua kebutuhan melaut 

sementara itu nelayan berkontribusi dalam hal waktu, tenaga, dan keahlian  mereka.  

kerjasama antara nelayan dan pemilik perahu sama-sama mempunyai tujuan 

untuk memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak 

yaitu dalam bentuk bagi hasil. Dimana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah 

mereka menjual hasil tangkapan mereka. Besar presentase bagi hasil kerjasama 

antara nelayan dan pemilik perahu di Desa Bontolebang berbeda-beda, tergantung 

dari kesepakatan awal saat mereka melakukan perjanjian kerjasama. Penentuan 
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bagi hasil ini biasanya di lakukan bersama dengan cara berdiskusi antara kedua 

belah pihak, tetapi ada juga penentuannya dilakukan oleh pemilik perahu itu sendiri. 

Mau itu ditentukan bersama ataupun ditentukan sendiri oleh pemilik perahu, selama 

ini saya merasa belum pernah ada kecurangan atau saya merasa tidak adil karena 

perjanjian ini juga disepakati bersama oleh kedua belah pihak.18 

Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Saparuddin dengan 

Bapak Baharuddin yaitu setelah ikannya dijual maka dipotong dikeluarkan modal 

atau ongkos terlebih dahulu, setelah itu keuntungannya dipotong 40% untuk 

pemilik kapal dan 60% juga untuk nelayan. Bagi hasil ini dapat dicontohkan sebagai 

berikut. Semisal nelayan mendapatkan hasil tangkapan selama 1-3 hari sebesar Rp 

2.000.000 dengan modal Rp 200.000 

 

Laba kotor – Modal   = Rp 2.000.000 – Rp 200.000 

      = Rp 1.800.000 

 Nisbah pemilik perahu 40%  = Rp 720.000 

Nisbah Nelayan 60%   = Rp 1.080.00019 

 

Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak H. Saling dengan Bapak 

Japring yaitu setelah ikannya dijual dan dikeluarkan modal selanjutnya hasilnya 

tersebut dibagi dengan pemilik perahu dengan nelayan yakni 30% : 70%. Bagi hasil 

ini dapat dicontohkan sebagai berikut, dengan lama waktu pencarian ikan selama 

3-5 hari, dengan total modal sebesar Rp 500.000. dengan hasil tangkapan sebesar 

Rp 5.000.000. 

 

 
18 Saparuddin (31 Tahun) Nelayan, Wawancara, Desa Bontolebang, 24 Mei 2023 
19 Saparuddin (31 Tahun) Nelayan, Wawancara, Desa Bontolebang, 24 Mei 2023 



58 
 

 
 
 

Laba kotor – Modal    = Rp 5.000.000 – Rp 500.000 

      = Rp 4.500.000 

Nisbah pemilik perahu 30%   = Rp 1.350.000 

Nisbah nelayan 70%   = Rp 3.150.00020 

 

Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak H. Saling dengan Bapak 

Muhammad Akis yaitu setelah ikannya dijual dan dikeluarkan modal selanjutnya 

hasilnya tersebut dibagi dengan pemilik perahu dengan nelayan yakni 30% : 70%. 

Bagi hasil ini dapat dicontohkan sebagai berikut, dengan lama waktu pencarian ikan 

selama 1 hari, dengan total modal sebesar Rp 50.000. dengan hasil tangkapan 

sebesar Rp 900.000. 

Laba kotor – Modal    = Rp 900.000 – Rp 50.000 

      = Rp 850.000 

Nisbah pemilik perahu 30%   = Rp 255.000 

Nisbah nelayan 70%   = Rp 595.00021 

 

Dalam sistem kerja sama ini pembebanan kerugian di setiap perahu juga 

berbeda-beda, semuanya tergantung dari kesepakatan antara nelayan dan pemilik 

kperahu itu sendiri. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yang terdiri dari 2 

orang pemilik perahu dan juga 3 orang nelayan di Desa Bontolebang ini terdapat 1 

orang pemilik perahu yang membebankan kerugian kerjasama ini kepada nelayan. 

Menurut Bapak Baharuddin selaku pemilik perahu beliau membebankan kerugian 

 
20 H.Saling (58 Tahun) Pemilik Perahu, Wawancara, Desa Bontolebang, 24 Mei 2023  
21 H.Saling (58 Tahun) Pemilik Perahu, Wawancara, Desa Bontolebang, 24 Mei 2023 
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kerjasama ini kepada nelayan karena beliau menganggap bahwa nelayan yang 

mengelola usaha tersebut, sedangkan beliau hanya bertanggungjawab untuk 

memberikan modal sepenuhnya mulai perahu, mesin, dan uang yang dibutuhkan 

oleh nelayan.22 

2) Hubungan Hukum Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan 

Hubungan hukum (rechtbetrekkingen) merupakan hubungan antara dua 

subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan 

dengan hak dan kewajiban pihak lain.23 Hubungan hukum dapat terjadi antara 

sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara 

sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum dan 

antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda 

berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik 

benda berwujud, benda bergerak, benda bergera atau benda tidak bergerak.24  

Praktik bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan memiliki hubungan 

hukum seperti halnya yang terjadi di Desa Bontolebang, Kecamatan Bontolebang, 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Dimana hubungan hukum antara pemilik perahu 

dengan nelayan lahir dari adanya kesepakatan yang kemudian melahirkan 

perjanjian.  

Perjanjian yang dilakukan antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa 

Bontolebang dilakukan secara lisan (tidak tertulis). Hal tersebut sudah lumrah 

dijumpai di tengah masyarakat di Desa Bontolebang. Meskipun perjanjian yang 

dilakukan antara pemilik perahu dengan nelayan dilkakukan secara lisan (tidak 

tertulis), perjanjian tersebut tetap sah walaupun lemah dalam hal pembuktian. Hal 

tersebut dikarenakan dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak mengatur dan 

 
22 Baharuddin (55 Tahun) Pemilik Perahu, Wawancara, Desa Bontolebang, 23 Mei 2023 
23 R, Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 1993),h 269 
24Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 

h. 254. 
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mewajibkan suatu kontrak atau perjanjian dibuat secara tertulis sehingga perjanjian 

lisan juga mengikat secara hukum. Adapun bunyi pasal 1320 KUHPerdata adalah 

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal.25 

Setiap orang dapat melakukan perjanjian sebagaimana asas kebebasan 

berkontrak. Sehingga dari perjanjian tersebut dapat melahirkan perikatan. Praktik 

kerja sama yang dilakukan di Desa Bontolebang yang dituangkan dalam bentuk 

perjanjian secara lisan (tidak tertulis) sah sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata. 

Namun perjanjian tersebut memiliki kekurangan dalam hal pembuktian. Karena 

berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah dapat 

berlaku sebagai Undang-Undang antara kedua pihak sebagaimana asas pacta sunt 

servanda. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdata: “Semua perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. 26 

Berdasar dua pasal dalam KUHPerdata tersebut, dapatlah dikatakan 

berlakunya asas konsensualisme didalam hukum perjanjian memantapkan adanya 

asas kebebasan berkontrak. 

 

C.  Ketentuan Hukum Islam terhadap Kerja Sama antara Pemilik Perahu dan 

Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar 

1) Akad Yang Digunakan Dalam Kerja Sama Antara Pemilik Perahu Dengan 

Nelayan 

 
25Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan (Depok: Rajawali Pers,2018), h. 67. 
26https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian 

komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20(1)%20menentukan,memantapkan%20adanya%20

asas%20kebebasan%20berkontrak  (Diakses pada tanggal 12 Juni 2023) 

https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian%20komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20(1)%20menentukan,memantapkan%20adanya%20asas%20kebebasan%20berkontrak
https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian%20komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20(1)%20menentukan,memantapkan%20adanya%20asas%20kebebasan%20berkontrak
https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian%20komersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20(1)%20menentukan,memantapkan%20adanya%20asas%20kebebasan%20berkontrak
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Bentuk praiktiik baigii haisiil kerjai saimai aintairai pemiiliik peraihu dengain nelaiyain 

aidailaih menggunaikain siistem mudhairaibaih, yaiiitu bentuk kerjai saimai  aintairai duai 

piihaik, yaiiitu aintairai pemiiliik modail (shaihiibul maiail) dain pengelolai modail  (mudhairiib) 

dengain suaitu perjainjiiain diiaiwail. Melailuii pembiiaiyaiain iinii, pemberii modail 

memperoleh baigii haisiil secairai terus menerus selaimai usaihai maisiih berjailain. Besair 

keuntungain yaing diiperoleh diibaigii aitais daisair kesepaikaitain yaing telaih diitentukain 

paidai perjainjiiain aiwail.27   

Mudhairaibaih aidailaih suaitu aikaid yaing memuait penyeraihain modail aitaiu 

semaiknainyai dailaim jumlaih, jeniis dain kraikter tertentu dairii seoraing pemiiliik modail 

(shaihiib ail-maill) kepaidai pengelolai (mudhairiib) untuk diipergunaikain sebaigaiii sebuaih 

usaihai dengain ketentuain jiikai usaihai tersebut mendaitaingkain haisiil maikai haisiil (laibai) 

tersebut diibaigii berduai berdaisairkain kesepaikaitain sebelumnyai sementairai jiikai usaihai 

tersebut tiidaik mendaitaingkain haisiil aitaiu baingkrut maikai kerugiiain maiterii sepenuhnyai 

diitainggung oleh pemiiliik modail dengain syairait dain rukun-rukun tertentu.28 

Mengenaiii aikaid Mudhairaibaih diiaitur dailaim DSN MUIi No: 115/DSN-

MUIi/IiX/2017 Tentaing Aikaid Mudhairaibaih. Aidaipun Ketentuain Shiighait Aikaid 

Mudhairaibaih aidailaih sebaigaiii beriikut:  

a) Aikaid mudhairaibaih hairus diinyaitaikain secairai tegais, jelais, mudaih 

diipaihaimii dain diimengertii sertai diiteriimai pairai piihaik. 

b) Aikaid mudairaibaih boleh diilaikukain secairai liisain, tertuliis, iisyairait dain 

perbuaitain/Tiindaikain, sertai daipait diilaikukain secairai elektroniik sesuaiii syairiiaih dain 

peraiturain perundaing-undaingain yaing berlaiku. 

 
27https://ka imus.tokopediia i.com/m/mudhaira ibaih “pengertiia in mudhaira ibaih” (Di ia ikses paida i 

ta inggail 12 Junii 2023) 
28 Muhaimma id, Konstruksii Mudhaira iba ih dailaim Biisniis Sya irii‟a ih, Mudhaira iba ih daila im 

Wa ica inai Fiiqiih dain Praiktiik Ekonomii Modrn (Yogyaikairta i: BPFE, 2005), h. 53. Ediisii Perta ima i. 

https://kamus.tokopedia.com/m/mudharabah
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c) Mudhairiib dailaim aikaid mudhairaibaih tsunai’iiyyaih tiidaik boleh 

melaikukain mudhairaibaih ulaing (mudhairiib yudhairiib) kecuailii mendaipaitkain iiziin dairii 

shaihiib ail-mail.  

Berdaisairkain penjelaisain diiaitais, daipait diisiimpulkain baihwai praiktiik baigii haisiil 

aintairai pemiiliik peraihu dengain nelaiyain tergolong aikaid mudhairaibaih. Sepertii hailnyai 

dii pesiisiir sudaih saingait laiziim terjaidii praiktiik baigii haisiil aintairai pemodail dengain 

dengain nelaiyain. Umumnyai, pemodail menyeraihkain modail kepaidai nelaiyain untuk 

diigunaikain dailaim raingkai mencairii iikain, yaing diimainai dailaim praiktiiknyai tersebut aikain 

aidai beberaipai poiin kesepaikaitain oleh keduai belai piihaik. Miisailnyai soail aipaikaih usaihai 

melaiut oleh juraigain sepenuhnyai menjaidii tainggung jaiwaibnyai semiisail aidai kerugiiain, 

kecelaikaiain aipaikaih pemiiliik kaipail jugai turut bertainggung jaiwaib. Diisejumlaih daieraih 

aidai jugai juraigain yaing turut melaiut dain aidai jugai yaing tiidaik dengain kaitai laiiin hainyai 

menaintii haisiil untuk diibaigii keuntungainnyai setelaih biiaiyai operaisiionail diikeluairkain. 

Dailaim ketentuain baigii haisiil mudhairaibaih iinii, pemodail aitaiu pemiiliik peraihu 

bertainggung jaiwaib penuh aitais kerugiiain selaimai kerugiiain tersebut tiidaik diiaikiibaitkain 

oleh kelailaiiiain pengelolai aitaiu nelaiyain, tetaipii aipaibiilai kerugiiain tersebut diisebaibkain 

oleh kelailaiiiain pengelolai modail maikai pengelolai hairus bertainggung jaiwaib aitais 

kerugiiain tersebut. 

Aikaid mudhairaibaih jugai diiaitur dailaim Baib VIiIiIi Kompiilaisii Hukum Ekonomii 

Syairiiaih (KHES) tentaing syairait dain rukun mudhairaibaih yaiknii tertuaing dailaim paisail 

231 saimpaiii 254. 

 

2) Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Sistem Kerja Sama Bagi Hasil 

Oleh Pemilik Perahu dengan Nelayan 

Persfektif Al-Quran dan Sunnah 
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Terdaipait beberaipai aiyait ail-Qur’ain dain haidiis Naibii saiw. yaing memeriintaihkain 

mainusiiai aigair bekerjai. Mainusiiai daipait bekerjai aipai saijai yaing menurutnyai maimpu iiai 

kerjaikain dengain kemaimpuain yaing diimiiliikiinyai yaing pentiing tiidaik melainggair gairiis-

gairiis yaing telaih diitentukain-Nyai.  

Daisair hukum kebolehain Mudhairaibaih iiailaih iijmai’ dain qiiyais terhaidaip baigii 

haisiil (musaiqaih) baihwai setiiaip pekerjaiain yaing menghaisiilkain sesuaitu hairus aidai 

baiyairainnyai wailaiupun tiidaik diiketaihuii beraipai besairnyai.  

Aikaid mudhairaibaih diibolehkain dailaim Iislaim, kairenai mempunyaiii tujuain 

untuk sailiing membaintu aintairai pemiiliik modail dengain paikair aitaiu aihlii dailaim hail 

memutair modail dengain saimai-saimai mencairii keuntungain. Diikairenaikain bainyaik 

diiaintairai pemiiliik modail yaing tiidaik maimpu aitaiu maihiir dailaim mengelolai dain 

memproduktiifkain uaingnyai, sementairai dii siisii laiiin bainyaik pulai yaing memiiliikii 

kemaimpuain tetaipii terkendailai paidai modail. Dengain daisair sailiing menolong dailaim 

pengelolaiain modail, Iislaim memberiikain kesempaitain untuk sailiing bekerjai saimai 

aintairai pemiiliik modail dengain pengelolai. 

Baigii haisiil aintairai pemodail dengain nelaiyain, Priinsiipnyai baigii haisiil iinii 

diiperkenainkain dailaim Iislaim. Diikairenaikain dailaim praiktiik kehiidupain sehairii-hairii 

tiidaik semuai oraing saimai dailaim hail permodailain dain skiill menegelolai usaihai. Maikai 

dairii iitu seriing terjaidii praiktiik baigii haisiil dengain tujuain untuk sailiing memberii 

keuntungain. 

Aiktuailiisaisii aidiil dailaim ekonomii aikain membaingun hubungain yaing baiiik 

dengain kolegai kerjai, termaisuk diidailaimnyai aintairai sesaimai pelaiku ekonomii aitaiu 

hubungain ekonomii.29 Kairenai diidailaim praiktiinyai saingait diiperlukain kerjaisaimai, 

kejujurain, keuletain dain tainggung jaiwaib saingait diipentiingkain untuk mendaipaitkain 

haisiil yaing maiksiimail. 

 
29Sohrai, “A iktuailiisa isii Konsep Ekonomii Aidiil Menurut A il-Qur’a in”, Jurnail El-Iistiisha idy 2, 

No. 1 (Junii 2020), h. 161. 
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QS. ail-Maiiidaih/5:2 

َ ُۗاِنَّ اللَّٰ     شَدِيْدُ وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوٰىِۖ وَلَْ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الِْْثِْْ وَالْعُدْوَانِ ِۖوَات َّقُوا اللّٰ
 الْعِقَابِ 

Terjemaihnyai: 

“Dain tolong-menolonglaih kaimu dailaim (mengerjaikain kebaijiikain dain taikwai, 

dain jaingain tolong-menolong dailaim berbuait dosai dain permusuhain. 

Bertaikwailaih kepaidai Aillaih, sesungguhnyai Aillaih saingait berait siiksaiain-Nyai.”30 

 

Aiyait tersebut menjelaiskain tentaing periintaih sailiing tolong menolong aintair 

sesaimai mainusiiai dailaim hail kebaijiikain. Baigii haisiil aintairai pemiiliik peraihu dengain 

nelaiyain iiailaih termaisuk dailaim baigiiain tolong menolong yaing diimainai pemiiliik peraihu 

menolong nelaiyain dengain cairai menyediiaikain modail, sedaingkain nelaiyain menolong 

pemiiliik peraihu dengain cairai mengelolai modail yaing telaih diisediiaikain oleh pemiiliik 

peraihu. 

Menjailiin praiktiik baigii haisiil iinii hairus sailiing mempercaiyaiii saitu saimai laiiin dain 

kejujurain menjaidii hail yaing saingait pentiing, diisaimpiing profesiionailiitais pelaiksainai 

suaitu usaihai hairus berpriinsiip paidai priinsiip syairiiaih, diiaintairainyai priinsiip hailail, priinsiip 

aimainaih, jujur dain bertainggung jaiwaib.31 Kairenainyai, suaitu kesepaikaitain hairus laihiir 

dairii keiikhlaisain tainpai bebain. Kairenai kailaiu diidailaimnyai terdaipait paiksaiain, spekulaisii 

dain sebaigaiiinyai maikai tentu tiidaik sesuaiii dengain aiturain syairiiaih. Diikairenaikain baigii 

haisiil haisiil iinii bersiifait taiaiwun/ tolong menolong dain bukain untuk mengekspoiitaisii 

mainusiiai aitais mainusiiai. 

 
30Kementriia in Aiga ima i RI i, Ail-Qur’a in dain Terjema ihnyai (Cet. Ii; Ba indung: Syaimiil Qur’ain, 

2012) h. 106 
31Nurul Aifiiqaih Mutmaiiinnaih dain Haidii Daieng Maipunai, “Pera in Restrukturiisaisii Dailaim Aikaid 

Muraibaihaih (Studii Kaisus Putusain Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PAi.Glto)”, Jurnail Qaidaiwai 1 No. 2 

(Aipriil 2020), h. 88.  
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Selaiiin QS ail-Maiiidaih aiyait 2, jugai terdaipait aiyait maiupun haidiis yaing berkaiiitain 

dengain aikaid mudhairaibaih. Aiyait dain haidiis tersebut yaiiitu: 

a. QS ain-Niisai/ 4:29 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلَّْْٓ اَنْ تَكُوْنَ تِِاَرةًَ عَنْ   ا امَْوَالَكُمْ بَ ي ْ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لَْ تََْكُلُوْْٓ نْكُمْ ُۗ يْٰٰٓ  َتَ رَاضٍ مِّ

Terjemaihnyai: 
 

“Haiii, oraing yaing beriimain! Jaingainlaih kailiiain sailiing memaikain (mengaimbiil) 

hairtai semaiumu dengain jailain yaing baitiil, kecuailii dengain jailain perniiaigaiain yaing 

berlaiku dengain sukairelai diiaintairaimu.”32 

 

b. QS ail-Maiiidaih/ 5:1 

ا اَوْفُ وْا بِِلْعُقُوْدُِۗ   يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓ  يْٰٰٓ

Terjemaihnyai: 

“Haiii, oraing yaing beriimain! Penuhi ilaih aikaid-aikaid i itu.”33 

 

c. QS ail-Baiqairaih/ 2:283 

َفاَِنْ امَِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِى اؤْتُُِنَ امََانَ تَه َ ربََّه  ٗ  َوَلْيَ تَّقِ اللّٰ  ٗ  

 

Terjemaihnyai:  

”Maikai jiikai Sebaigiiain kaimu mempercaiyaiii Sebaigiiain yaing laiiin, hendaiklaih yaing 

diipercaiyaiii iitu menunaiiikain aimainaitnyai dain hendaiklaih iiai bertaikwai kepaidai 

Aillaih Tuhainnyai.”34 

 

 

 
32 Kementriiain Aigaimai RIi, Ail-Qur’a in dain Terjemaihnyai, h. 83 
33 Kementriiain Aigaimai RIi, Ail-Qur’a in dain Terjemaihnyai, h. 106 

 
34 Kementriia in Aiga ima i RI i, Ail-Qur’a in dain Terjema ihnya i, h. 49 

 



66 
 

 
 
 

a. Haidiits Naibii riiwaiyait Thaibrainii dairii Iibnu Aibbais: 

سْلُكَ كَانَ سَيِّدُنََ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلَِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَاربَةًَ اِشْتََطََ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَْ يَ 

يَشْتََِيَ بهِِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فإَِنْ فَ عَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَ بَ لَغَ زِلَ بهِِ وَادِيًٰ، وَلَْ  بهِِ بََْرًا، وَلَْ يَ نْ 

رْطهُُ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ فأََجَاشَ   فأََجَازهَ 

Airtiinyai : 

Aibbais biin Aibdul Muthailliib jiikai menyeraihkain hairtai sebaigaiii mudhairaibaih, iiai 
mensyairaitkain kepaidai mudhairiib-nyai aigair tiidaik mengairungii laiutain dain tiidaik 
menurunii lembaih, sertai tiidaik membelii hewain ternaik. Jiikai persyairaitain iitu 
diilainggair, iiai (mudhairiib) hairus menainggung resiikonyai. Ketiikai persyairaitain 
yaing diitetaipkain Aibbais iitu diidengair Raisulullaih, beliiaiu membenairkainnyai. 

 
b. Haidiis Naibii riiwaiyait Iibnu Maijaih dairii Shuhaiiib: 

فِيْهِنَّ الْبَكََةُ ثَلَاث    :أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ قاَلَ  الَْبَ يْعُ إِلَٰ أَجَلٍ،  :

 وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُِّ بِِلشَّعِيِْْ للِْبَ يْتِ لَْ للِْبَ يْعِ 

Airtiinyai : 

Naibii bersaibdai, “aidai tiigai hail yaing mengaindung berkaih: juail belii tiidaik secairai 
tunaiii, muqairaidhaih (mudhairaibaih), dain mencaimpur gaindum dengain 
jewaiwut untuk keperluain rumaih tainggai, bukain untuk diijuail”. 

c. Haidiis Naibii riiwaiyait ail-Tiirmiidzii dairii kaikeknyai ‘Aimr biin ‘Aiuf ail-

Muzainii, dain riiwaiyait ail-Haikiim dairii kaikeknyai Kaitsiir biin Aibdiillaih biin ‘Aimr biin ‘Aiuf 

r.ai.: 

لصُّلْحُ جَائزِ  بَيَْْ الْمُسْلِمِيَْ إِلَّْ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًْ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ ا َٓ  

 عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّْ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًْ أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا 

Airtiinyai : 

Shulh (penyelesaiiiain sengketai melailuii musyaiwairaih untuk mufaikait) boleh 
diilaikukain diiaintairai kaium musliimiin kecuailii shulh yaing menghairaimkain yaing 
hailail aitaiu menghailailkain yaing hairaim; dain kaium musliimiin terkaiiit syairait-
syairait merekai kecuailii syairait yaing menghairaimkain yaing hailail aitaiu 
menghailailkain yaing hairaim. 
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d. Haidiis Naibii riiwaiyait Iibnu Maijaih dairii ‘Ubaidaih biin ail-Shaimiit r.ai., 

Riiwaiyait Aihmaid dairii Iibnu Aibbais r.ai., riiwaiyait Mailiik dairii baipaiknyai Yaihyai ail-

Maiziinii r.ai., dain riiwaiyait ail-Haikiim dain ail-Dair ail-Quthnii dairii Sai’iid ail-Khudriiy r.ai.:     

 

  لَْضَرَرَ وَلَْضِرَارَ 

Airtiinyai : 

Tiidaik boleh membaihaiyaikain/merugiikain oraing laiiin dain tiidaik boleh (pulai) 
membailais baihaiyai (kerugiiain yaing diitiimbulkain oleh oraing laiiin) dengain 
baihaiyai (perbuaitain yaing merugiikainnyai). 

e. Iijmai’, diiriiwaiyaitkain  baihwai sejumlaih saihaibait menyeraihkain (kepaidai 

oraing, mudhairiib) hairtai ainaik yaitiim sebaigaiii mudhairaibaih dain taik aidai seoraing pun 

mengiingkairii merekai. (Waihbaih Ail-Zuhaiiily, ail-Fiiqh ail-Iislaimii wai Aidiillaituhu, 

1989,4/838). 

 

f. Qiiyais. Trainsaiksii mudhairaibaih diiqiiyaiskain kepaidai trainsaiksii 

musaiqaih. 

 

g. Kaiiidaih Fiiqiih: 

ا ه  يْم  ة  إ لاَّ أ نْ ي د لَّ د ل يْل  ع ل ى ت حْر  ب اح  لا ت  الْإ  ع ام   ا لأ صْل  ف ى الْم 

Terjemaihnyai: 
Paidai daisairnyai semuai bentuk muaimailaih boleh diilaikukain kecuailii aidai dailiil 

yaing menghairaimkainnyai. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdaisairkain haisiil peneliitiiain dain pembaihaisain paidai baib-baib yaing 

terdaihulu maikai daipait diisiimpulkain baihwai siistem baigii haisiil aintairai pemiiliik peraihu 

dengain nelaiyain dii Desai Bontolebaing Kecaimaitain Bontohairu Kaibupaiten Kepulaiuain 

Selaiyair aidai hail yaing sesuaiii dengain ketentuain hukum Iislaim aidai jugai yaing tiidaik. 

Aidaipun uraiiiain dairii kesiimpulain iinii iiailaih sebaigaiii beriikut: 

1. Bentuk praiktiik kerja sama aintairai pemiiliik peraihu dengain nelaiyain aidailaih 

menggunaikain siistem bagi hasil atau mudhairaibaih, yaiiitu bentuk kerjai saimai  

aintairai duai piihaik, yaiiitu aintairai pemiiliik modail (shaihiibul maiail) dain pengelolai 

modail  (mudhairiib) dengain suaitu perjainjiiain diiaiwail. Melailuii pembiiaiyaiain iinii, 

pemberii modail memperoleh baigii haisiil secairai terus menerus selaimai usaihai 

maisiih berjailain. Besair keuntungain yaing diiperoleh diibaigii aitais daisair kesepaikaitain 

yaing telaih diitentukain paidai perjainjiiain aiwail. 

2. Praktik kerja sama bagi hasil atau mudharabah yang terjadi dalam transaksi 

antara pemilik perahu dengan nelayan menggunakan akad mudharabah, dan 

praktiknya berdasarkan hasil analisi itu tidak ada yang bertentangan dengan 

ketentuan mudharabah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI No:115/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.  

 

B. Saran 

Berdaisairkain dengain peneliitiiain yaing telaih peneliitii laiksainaikain dii Desai 

Bontolebaing Kecaimaitain Bontohairu Kaibupaiten Kepulaiuain Selaiyair, aidai beberaipai 

hail yaing diipertiimbaingkain sebaigaiii maisukain aitaiu sairain yaing tiiaidai laiiin bertujuain 
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untuk kemaislaihaitain aintairai pemi ili ik kaipail dengain nelaiyain yaing aidai di i Desai 

Bontolebaing Kecaimaitain Bontohairu Kaibupaiten Kepulaiuain Selaiyair, di iaintairainya i 

sebaigaii i beri ikut: 

1. Aikaid baigi i haisi il aintairai pemi iliik peraihu dengain nelaiyain di i Desai Bontolebaing 

Kecaimaitain Bontohairu Kaibupaiten Kepulaiuain Selaiyair i ini i maisi ih secairai li isain 

sehairusnyai menggunaikain perjainji iain hi itaim di iaitais puti ih (tertuli is) yaing 

di imainai perjainji iain i ini i bertujuain untuk memudaihkain dailaim mengi ingait 

perjainji iain tersebut aipaibi ilai terjaidi i kekeli iruain nainti inyai. 

2. Aiyait yaing terkaii it dailaim hail iini i hairus benair-benair diiteraipkain dailaim si istem 

baigi i haisi il aintairai pemi ili ik peraihu dengain nelaiyain, gunai lebi ih menguaitkain 

aikaid perjainji iain dailaim ti injaiuain hukum Iislaim. 
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DAFTAR WAWANCARA 

Daftar pertanyaan wawancara penelitian skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP SISTEM KERJA SAMA ANTARA PEMILIK PERAHU DENGAN 

NELAYAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR. 

Daftar pertanyaan wawancara (Pemilik Perahu) 

1. Sudah berapa lama bapak mempunyai perahu ? 

2. Sudah berapa lama bapak bekerja sama dengan nelayan ? 

3. Bagaimana awal mula terjalinnya kerja sama yang bapak lakukan dengan 

nelayan ? 

4. Apakah bapak ikut pergi melaut bersama nelayan ? 

5. Apa saja hak dan kewajiban bapak sebagai pemilik perahu ? 

6. Bagaimana sistem bagi hasil yang bapak terapkan dengan nelayan ? 

7. Apa saja resiko yang biasa dihadapi oleh para nelayan Ketika melaut dan 

bagaimana cara nelayan ketika menghadapi resiko pekerjaannya ? 

8. Berapa banyak jumlah hasil tangkapan laut yang biasanya dihasilkan oleh 

nelayan ? 

9. Bagaimana cara pembagian hasil kerja sama bapak dengan nelayan ? 
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Daftar pertanyaan wawancara (Nelayan) 

1. Bagaimana awal mula sehingga terjalin kerja sama antara bapak dengan 

pemilik perahu ? 

2. Apa saja hak  dan kewajiban bapak sebagai nelayan ? 

3. Bagaimana sistem kerja sama yang bapak lakukan dengan pemilik perahu ? 

4. Apa saja resiko yang biasa bapak hadapi ketika melaut dan bagaimana cara 

bapak menghadapi resiko tersebut ? 

5. Bagaimana cara pembagian hasil yang dilakukan dengan pemilik perahu ? 

6. Apakah ada kecurangan atau ketidakadilan pada pembagian hasil kerja sama 

ini ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sistem Kerja Sama antara Pemilik Perahu dengan 

Nelayan di Kabupaten Kepulauan Selayar” Oleh 

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar atas nama Andi Iwan Wahyudi yang kerab 

dipanggil Iwan, lahir di Gusung Timur pada tanggal 11 

Oktober 2001. Anak Ke-5 dari seorang ayah yang bernama Alm. Tanri Beta Dg 

Tanru dan seorang ibu bernama Sitti Hania Dg Kanang. Penulis mengawali jenjang 

Pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Gusung pada tahun 2007 - 2013, 

kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Bontoharu pada tahun 2013 - 2016, 

setelah itu penulis melanjutnya pendidikan tingkat SMA sederajat di MAN 

Kepulauan Selayar pada tahun 2016 - 2019 dengan mengambil jurusan IPA, dan 

terakhir penuliskan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi UIN Alauddin 

Makassar jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum dan 

aktif pada Lembaga keorganisasian, diwilayah Internal antara lain Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dewan Eksekutif Mahasiswa 

FSH. Sedangkan Eksternal Yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Penggiat 

Peradilan Semu dan Generasi Baru Indonesia Sulsel. 

Pada Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya 

atas selesainya skripsi ini dengan usaha dan doa kepada Allah SWT serta terus 

memberikan motivasi kepada diri sendiri untuk lebih banyak belajar lagi. 

Pengharapan yang sesungguhnya agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang 

positif kepada semua orang. 

 


