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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidakdilambangkan tidakdilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengantitik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengantitik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengantitik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengantitik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengantitik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengantitik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengantitik di 

bawah) 

 ain‘ ع

‘ 

 apostrofterbalik 
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya Y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah I I ا ِ
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 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atauyā’ 
ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  :rama 

قيِ لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  :yamutu  
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4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلَََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة  al-hikmah : ا ل حِك م 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang.  Huruf "l" (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بِلا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu: امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna: ت أ مُرُو 

c. Hamzah Akhir 

ءَ  :ش ي  َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya dengan huruf  Arab  yang  sudah 

lazim dirangkaikan dengan  kata  lain  karena ada huruf atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka dalam transliterasinya penulisan  kata  tersebut bias dilakukan 

dengan dua cara; bias terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 
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Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah(الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ  billahالَّلهبِاDinullah دِي نَُالََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََهُمَ  ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillahفيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf  tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

Contoh: 

Syahruramadan al-laziunzilafih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadunillarasul 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahūwata‘ālā 
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ABSTRAK 

 

Nama : Suriani Bte Lambang 

NIM : 80500220004 

Judul : Implementasi Akad Mukhabarah pada Lahan Pertanian dalam 

Meningkatkan    Pendapatan Petani di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai 

 

 Penelitian ini mengkaji tentang “Implementasi Akad Mukhabarah Pada 

Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Patalassang” 

dengan tiga pokok permasalahan yakni 1. Bagaimana penerapan akad 

mukhabarah pada lahan pertanian di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai ? 2. 

Bagaimana pola distribusi hasil usaha di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai ? 3. 

Bagaimana meningkatkan pendapatan petani di Desa Patalassang Kabupaten 

Sinjai ?. 

 Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan pengumpulan data 

dengan sistem field research (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif 

kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deksriptif dan pendekatan 

ekonomi syariah. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan menggunakan 

analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  

 Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad mukhabarah pada lahan 

pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani di Desa Patalassang Kabupaten 

Sinjai adalah mengalami peningkatan untuk petani penggarap padi yang 

menggarap lahan. Sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil di mana 

pemilik lahan dan petani penggarap akan mendapatkan hasil yang sama setelah 

hasil panen tersebut dikurangi dengan ongkos penggarapan sawah tersebut.  

 Dampak secara langsung dari penerapan akad mukhabarah yang 

diterapkan di Desa Patalassang yakni dengan adanya sistem mukhabarah ini 

masyarakat Desa Patalassang bisa menghasilkan pendapatan melalui lahan milik 

orang lain yang digarap oleh petani penggarap padi. Selain itu, dengan adanya 

akad mukhabarah ini masyarakat merasa diringankan karena adanya asas 

kebutuhan yang menjadi tolak ukur masyarakat menjalankan akad mukhabarah 

ini. Jadi, pemilik lahan dan petani penggarap padi sama-sama saling 

menguntungkan satu sama lain.  
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ABSTRACT 

 

Name  : Suriani Bte Lambang 

Student ID : 80500220004 

Title  : Implementation of Mukhabarah Contracts on Agricultural 

Land to Boost Farmer Income in Patalassang Village, Sinjai District 

 

This study explored "Implementation of Mukhabarah Contracts on 

Agricultural Land in Increasing Farmers' Income in Patalassang Village" with a 

focus on the following three issues: 1. How was the implementation of 

Mukhabarah land contracts in Patalassang Village, Sinjai Province? 2. What was 

the pattern of business result distribution in Patalassang Village, Sinjai Province? 

3. How did farmers in Patalassang Village, Sinjai Province, boost their income? 

For the purpose of discussing these issues, descriptive qualitative data 

was collected in Patalassang Village, Sinjai Province, utilizing a descriptive 

qualitative field study system. The approach utilized was both descriptive and 

Islamic economic in nature. Regarding the collection of data gathered in the field 

by observation, interviews, and documentation. Data reduction analysis, data 

presentation, and data verification were processing procedures. 

According to the findings of the study, the use of the Mukhabarah 

contract on agricultural land in Patalassang Village, Sinjai Regency boosted the 

income of rice farmers who cultivated the area. After deducting the cost of 

cultivating the fields from the harvest, landowners and sharecroppers would 

receive the same returns under the employed profit-sharing method. 

The immediate effect of the adoption of the Mukhabarah contract in 

Patalassang Village was that, using this Mukhabarah system, the residents of 

Patalassang Village were able to produce revenue from the rice-growing land of 

other people. In addition, the community feels relieved with this Mukhabarah 

contract due to the concept of necessity, which was the criterion for the 

community to carry out this Mukhabarah contract. Therefore, landowners and rice 

farmers mutually benefit from one another. 

.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat 

beragam, ditunjang karena ketersediaan sumber daya lahan yang luas dan subur 

serta iklim yang cocok untuk kegiatan pertanian, memungkinkan Indonesia 

menjadi negara agraris terbesar di dunia. Salah satu komoditas tanaman pangan di 

Indonesia adalah padi yang hasil produksinya masih menjadi bahan makanan 

pokok. Padi merupakan tanaman pertanian dan merupakan tanaman utama dunia. 

Pertanian di Indonesia dapat dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian 

nasional.
1
 

Sektor pertanian menjadi sektor penting pada banyak negara berkembang 

termasuk di Indonesia. Kontribusi sektor pertanian untuk pengembangan 

Indonesia sangat besar. Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan hasil 

cukup signifikan dalam mendukung perekonomian negara. Indonesia adalah 

negara berkembang yang memiliki wilayah agraris yang luas, yaitu 7,1 juta 

hektar. Dukungan sektor pertanian ini mencapai 13,53% terhadap total 

perekonomian pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Nilai ini terbukti 

masih menjanjikan sebagai penyumbang cukup besar dalam menyokong PDB 

Indonesia. Sektor pertanian juga memberikan kontribusi dalam hal lapangan usaha 

                                                           
1
Lusita Sari, Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Bontorappo Kecamatan 
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dengan nilai 36,91 juta jiwa. Jumlah ini merupakan 29,21% dari jumlah tenaga 

kerja Indonesia seluruhnya.
2
 

Sektor pertanian merupakan salah satu cara yang digunakan manusia 

untuk bisa terus bertahan hidup di muka bumi ini. Bahkan rata-rata penduduk 

bumi menjadikan makanan pokoknya dari hasil bercocok tanam baik itu padi, 

gandum, jagung dan lain-lain. Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan 

para petani yang mengelola usaha tani tanaman pangan, perikanan dan 

peternakan, khususnya para petani yang mengelola usaha tani di sektor pertanian 

pangan, mereka sangat mengharapkan adanya perubahan-perubahan dalam tingkat 

kesejahteraan hidupnya. Salah satu usaha bagi pihak yang telah menjadi ahli 

pertanian atau yang masih menekuni ilmu pertanian adalah turut membantu 

menyampaikan harapan para petani itu dalam meningkatkan usaha taninya yaitu 

dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan teknologi baru yang sesuai dengan 

perubahan zaman dan ilmu pengetahuan pertanian.
3
 

Pertanian merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya 

alam untuk menghasilkan bahan pangan, sumber energi bagi manusia, serta 

berguna untuk mengelola lingkungan hidup. Dalam sektor pertanian diperlukan 

peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
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produksi hasil pertanian, hal ini merupakan bukti atau upaya dalam meningkatkan 

produktivitas pertanian.
4
  

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap 

dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan 

pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah diatur dalam agama Islam 

secara jelas dan terperinci dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai 

kemaslahatan bersama. Sektor pertanian juga merupakan salah satu hubungan 

manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena 

dalam bermuamalah di sektor pertanian dapat membuat manusia mempunyai 

penghasilan dengan cara menjual hasil panen yang didapat sehingga manusia 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
5
 

Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik 

kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian kehidupan 

manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al- Quran 

dan As-sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan 

sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai Agama yang istimewa 

dibandingkan dengan agama yang lain. Di dalam ajaran agama Islam hal yang 

mengatur antara hubungan manusia dengan manusia kita mengenal adanya prinsip 

muamalah yang pada praktiknya saat ini juga diterapkan dalam urusan pertanian, 
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sebab kebanyakan orang yang memiliki hewan ternak dan yang mempunyai 

hewan tunggangan, juga mampu untuk bercocok tanam dan berhasil mengolah 

tanah sampai panen, tetapi dia tidak mempunyai sebidang tanah sebagai lahan 

pertanian. Sedangkan diantara anggota masyarakat ada juga orang yang 

mempunyai lahan untuk bercocok tanam, tapi dia tidak memiliki hewan 

tunggangan dan juga tidak mampu mengolah lahan garapannya. 

Dalam keadaan seperti ini, mereka berdua mengadakan kerjasama. Salah 

satu dari mereka memberikan sebidang tanah, sedang yang lainya bisa menanami 

dan mengolah tanah tersebut dengan pekerjaan hewannya. Kemudian mereka 

berdua membagi hasil dari usaha pertanian tersebut. Akad ini dinamakan 

mukhabarah, akad ini dianggap mampu memberdayai tanah kosong dan 

memperluas lahan pertanian yang merupakan sumber penghasilan yang cukup 

memadai untuk mengantongi harta yang berlimpah ruah, maka manfaat tersebut 

telah cukup. 

Tetapi dalam praktik di lapangan, praktik akad ini belum memperlihatkan 

keunggulan dan keuntungannya yang benar- benar mampu dijadikan sebagai 

kebanggaan sumber ekonomi para petani, bahkan pendapat yang muncul di 

asyarakat petani, praktik Kerjasama yang demikian sering tidak bisa berjalan 

secara langgeng dan beriringan oleh para pihak yang bersangkutan, kecuali pihak 

yang punya lahan sudah sibuk dan punya pemasukan ekonomi sendiri yang lebih 

besar, sehingga apa yang dilakukanya ini murni atas dasar tolong menolong 

(ta‟awun) dan tidak atas motif kerjasama bagi hasil dalam bidang ekonomi. Kalau 

memang implementasinya di masyarakat demikian, terus apa yang menyebabakan 

kelemahan akad ini dalam mengangkat ekonomi petani, dan apa juga yang 
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menjadi sebab bentuk kerjasama ini tidak bisa memberikan kenyamanan dari 

kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga bisa lebih langgeng dan mampu 

menguatkan ekonomi keduanya.
6
 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan pasti 

memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam, sehingga terkadang secara 

pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang 

lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi 

kebutuhan (hablumminannas) harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan 

kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan (akad). Proses untuk membuat 

kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut 

dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak (janji). Hubungan ini 

merupakan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah karena itu merupakan 

kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam memberikan 

aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak) dalam kehidupannya. 

Untuk melegalkan setiap hubungan maka akad senantiasa menjadi acuan dalam 

kehidupan. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual-beli dan sewa-

menyewa didahului oleh akad. Menurut Al-Sanhury sebagaimana dikutip Hasbi 

Ash-Shiddieqy, akad ialah perikatan ijab qabul yang dibenarkan syariat yang 

menetapkan kerelaan kedua belah pihak.  

                                                           
6
Siswandi, Pemerataan Ekonomi Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah…, h. 75-77. 



6 
 

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur‟an adalah QS. Al-

Ma‟idah/5:1 sebagai berikut : 

ًْعَامِ الَِّْ هَا يتُْلٰى  ا اوَْفىُْا باِلْعُقىُْدِِۗ احُِلَّتْ لكَُنْ بهَِيْوَةُ الَْْ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْيَ اٰهٌَىُْٰٓ

 َ
ٰ
ًْتنُْ حُرُم ِۗ اىَِّ اّلل يْدِ وَاَ   يحَْكُنُ هَا يرُِيْدُ عَليَْكُنْ غَيْرَ هُحِلِّى الصَّ

Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak 

dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). 

Sesungguhnya Allah menetapkanhukum sesuai dengan yang Dia 

kehendaki.”
7
 

 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian 

atau akad itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, akad adalah termasuk janji, dan 

janji wajib ditepati, kalau tidak ditepati maka namanya khianat. 
8
 

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar yang sesuai dengan 

aturan yang tertuang dalam Al-Qur‟an dan hadis yakni yang memuat cara-caranya 

dimulai dari bagaimana cara mengelola dan mengakhirinya agar mencapai 

kemaslahatan, tidak merugikan salah satu pihak, tidak adanya keterpaksaan dalam 

bermuamalah serta menimbulkan rasa saling tolong-menolong. Hal ini merupakan 

aturan umum yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi agar transaksi yang 

dilakukan dapat sesuai dengan Al-Qur‟an dan hadis.  
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Dalam hal bermuamalah pasti akan timbul rasa tolong-menolong di dalam 

diri manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Ma‟idah ayat 

2 yaitu :
9
 

َ اۗ وَتعََاوًَىُْا عَلًَ الْبسِِّ وَالتَّقْىٰيۖ وَلََ تعََاوًَىُْا عَلًَ ثْنِ وَالْعُدْوَاىِ ۖوَاتَّقىُا اّللّٰ  الَِْ

َ شَدِيْدُ الْعِقاَبِ  ىَّ اّللّٰ ِِ 
Terjemahnya: 

 

“….dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat 

siksa-Nya.”
10

 

 

Sikap tolong-menolong yang diajarkan pada ayat di atas berkaitan dengan 

kebajikan, dengan arti bahwa Islam mendorong umatnya untuk saling membantu 

satu sama lain dalam hal kebaikan dan semua perbuatan yang bermanfaat bagi 

orang lain. Selain itu, ayat tersebut juga mengajarkan kepada umat Islam kebaikan 

yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar karena pekerjaan 

yang dikerjakan dengan sistem gotong-royong mempunyai nilai spirit 

kebersamaan yang kuat hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas. 

Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari seiring dengan perubahan dan 

pesatnya kemajuan yang dirasakan, manusia tidak dapat hidup dengan 

individualistis bagaimanapun kondisinya, mereka saling berinteraksi satu sama 

lain. Kehidupan dan aktivitas yang bervariatif mengajarkan kepada kita untuk 
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saling memahami, saling menghormati dan saling tolong-menolong antara satu 

sama lain, karena secara sunnatullah manusia memiliki karakter makhluk sosial.
11

 

Sikap saling tolong-menolong inilah yang menjadi pemicu manusia untuk 

saling berkomunikasi satu sama lain, karena dengan adanya orang lain maka kita 

bisa hidup bermasyarakat. Kondisi inilah yang mendorong manusia sebagai 

makhluk sosial untuk saling membantu satu sama lain. Bantuan yang diberikan 

kepada orang lain bisa berupa banyak hal, missal dengan memberikannya 

pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki, karena untuk 

menghasilkan sesuatu kita harus bekerja keras dan mampu memberikan 

kehidupan yang layak bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.  

Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan 

materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan oleh syariat. Hal ini dijamin oleh Allah swt bahwa Dia telah 

menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Al-Bahi menyatakan 

bahwa bekerja adalah sarana mencapai rezeki dan kelayakan hidup. Jika seseorang 

mempunyai kekayaan dan dapat hidup tanpa bekerja maka ia tidak akan dapat 

memahami nilai-nilai kemanusiaannya dan tidak mengetahui tugas hidup yang 

sebenarnya. Untuk mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian di bidang-bidang 

tertentu. Tidak sedikit orang-orang yang mempunyai keahlian yang memadai dan 

keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan 
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yang mendukung untuk membuka usaha, hanya saja mempunyai kemampuan dari 

dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dengan keahliannya itu.
12

 

Hal inilah yang menyebabkan manusia harus berdiri di atas kaki sendiri 

dan tidak berpangku tangan pada orang lain. Selain itu, dengan adanya usaha 

manusia untuk menghidupi dirinya maka akan terjalin interaksi antar sesama 

manusia sehingga manusia bisa saling memberikan informasi tentang kehidupan 

yang dijalani saat ini. Oleh karena itu, adanya sistem yang berkaitan satu sama 

lain sehingga manusia bisa mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan inilah yang dapat 

meringankan dan membantu manusia lainnya untuk melanjutkan kehidupan dan 

memberikan hasil yang lebih untuk menyejahterakan kehidupannya. Jadi, manusia 

harus saling bekerjasama untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Adapun, 

penulis bermaksud meneliti tentang bagaimana penerapan akad mukhabarah pada 

lahan pertanian khususnya di Desa Patalassang yang sudah sejak lama dijalankan 

oleh masyarakatnya. Dengan adanya sistem ini, masyarakat bisa saling 

memberikan pekerjaan dan saling membantu serta saling memberikan keuntungan 

yang setimpal dalam hal kebutuhan perekonomian, karena perekonomian 

merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.  

Bagi hasil dalam Islam dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah 

muzara‟ah dan mukhabarah. Muzara‟ah merupakan seunit akad kerjasama 

pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, di mana 

pemilik lahan memberikan lahan pertanian serta benih untuk ditanam kepada si 

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari 
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hasil panen. Sedangkan mukhabarah memiliki arti yang sama dengan muzara‟ah 

hanya saja benih yang ditanam berasal dari petani penggarap. 

Berdasarkan hukum Islam, model kerjasama pengelolaan sawah ada dua, 

yaitu muzara‟ah dan mukhabarah. Muzara‟ah merupakan kerjasama pengelolaan 

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yakni pemilik lahan memberikan 

lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 

imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak 

yang satu sebagai pemilik modal sedangkan pihak lain sebagai pelaksana usaha.  

Menurut Abdul Rahman Ghazali, kerjasama dalam bentuk muzara‟ah dan 

mukhabarah menurut kebanyakan ulama fiqih hukumnya mubah (boleh). Dasar 

kebolehannya itu, firman Allah swt. yang menyuruh untuk saling tolong-

menolong. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada 

umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dengan penggarap), 

dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani dan perjanjian bagi hasilnya 

pun pada umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada 

sesama anggota masyarakat.
13

     

Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh petani 

penggarap dengan pemilik lahan, yaitu pemilik lahan menyewakan lahannya 

kepada petani penggarap, petani penggarap menjadi buruh tani dengan imbalan 

(upah) tertentu, dan petani penggarap yang diberikan hak penuh untuk mengelola 

lahan dari pemilik lahan yang kemudian hasilnya dibagi diantara keduanya. Kerja 

sama pertanian dalam hukum Islam disebut dengan beberapa istilah yaitu 
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muzara‟ah, mukhabarah, dan musaqah. Persamaan dari muzara‟ah, mukhabarah, 

dan musaqah adalah sama-sama akad kerjasama dimana pemilik lahan dengan 

petani penggarap mendapatkan bagi hasil dari lahan tersebut. Perbedaanya dalam 

muzara‟ah tanah belum ada tanaman sehingga petani penggarap harus merawat 

dan mengelola dari masa tanam hingga panen, dengan modal dibebankan oleh 

pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah hampir sama dengan akad muzara‟ah, 

perbedaannya dalam mukhabarah modal dibebankan oleh petani penggarap. 

Sedangkan dalam musaqah tanah sudah ada tanamannya sehingga petani 

penggarap hanya merawat dan mengelola supaya hasil panen maksimal.  

Adapun yang menjadi objek pembahasan dalam penulisan ini adalah 

mukhabarah di mana mukhabarah menjadi wadah tolong-menolong dalam 

perekonomian masyarakat karena menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang 

tidak memiliki lahan untuk di garap. Hal ini juga memudahkan pemilik lahan 

untuk mengelola lahannya. Sehingga mukhabarah dalam hal ini diperbolehkan 

asalkan proses dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syara‟.
14

 

Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Patalassang lahan pertanian adalah 

salah satu komoditas.  Pertanian adalah salah satu mata pencaharian masyarakat 

Desa Patalassang di mana padi merupakan tanaman pangan yang lazim ditemukan 

di sekitaran Desa Patalassang. Dari hasil pengamatan dari desa tersebut mayoritas 

penduduk di Desa Patalassang berprofesi sebagai petani padi karena di desa ini 

lahan untuk bercocok tanam masih terbilang produktif. Dalam pengelolaan lahan 

ini, petani di desa ini biasanya menggunakan akad mukhabarah jika tidak mampu 
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untuk menggarap lahannya sendiri. Dengan adanya akad mukhabarah ini, para 

petani tidak lagi kewalahan dalam mencari pekerjaan karena adanya lahan yang 

mereka bisa kerjakan, tinggal bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak 

terhadap lahan yang akan digarap.  

Desa Patalassang itu sendiri, mekanisme yang dilakukan oleh pemilik 

lahan dan petani yakni dengan memberikan lahan sepenuhnya yang hendak di 

garap kepada petani dengan ketentuan setiap pengeluaran atau modal yang 

dikeluarkan untuk menggarap lahan tersebut ditanggung oleh petani padi sehingga 

pemilik lahan hanya akan menerima hasil lahan yang telah dikerjakan oleh petani 

padi tersebut. Adapun sistem yang digunakan oleh petani dan pemilik lahan 

adalah sistem bagi hasil di mana pemilik lahan akan menerima  dalam bentuk 

hasil panen atau padi sehingga berapapun hasil lahan maka akan dibagi dengan 

cara kedua belah pihak mendapatkan hasil yang sama setelah dikurangi berbagai 

pengeluaran-pengeluaran seperti bibit, pupuk dan lain-lain.  

Ada beberapa fenomena yang peneliti temukan dan dari hasil observasi 

terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti sehingga penulis 

tertarik untuk meneliti pelaksanaan akad mukhabarah pada lahan pertanian di 

Desa Patalassang Kabupaten Sinjai, diantaranya karena adanya ketidakpastian 

hasil yang diperoleh oleh para petani, pembagian hasil panen menggunakan hasil 

lahan atau padi, adanya kerjasama antara petani dan pemilik lahan sehingga 

masyarakat yang kewalahan menggarap lahannya bisa menggunakan akad 

mukhabarah ini sebagai salah satu cara untuk memudahkan kedua belah pihak dan 

adanya system tolong-menolong yang terjadi dalam hubungan muamalah tersebut. 

Selain itu, penulis juga ingin mengedukasi para petani padi melalui akad 
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mukhabarah ini tentang bagaimana penerapan yang sesuai dengan syariat agar 

tidak terjadi persengketaan atau ketidakmerataan pembagian hasil panen tersebut. 

Transaksi mukhabarah inilah yang diterapkan sehingga penulis berinisiatif untuk 

meneliti tentang bagaimana peningkatan pendapatan petani di Desa Patalassang. 

Inilah beberapa masalah sehingga peneliti tertarik untuk mengambil seunit judul 

“Implementasi Akad Mukhabarah pada Lahan Pertanian dalam 

Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai’. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Akad Mukhabarah pada Lahan 

Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Patalassang 

Kabupaten. Sinjai.  

2. Deskripsi Fokus  

a. Implementasi 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari seunit rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 

Menurut Syaukani, Implementasi merupakan rangkaian aktivitas dalam 

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
15

 

b. Akad 

Lafal akad berasal dari bahasa arab Al-„aqd yang berarti perikatan, 

perkataan, dan pemufakatan Al-ittqaf. Menurut Rachmad Syafe‟i, secara etimologi 

akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan 
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secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara terminologi, ulama 

fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. 

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 

berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu 

yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, 

perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan 

salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara‟ pada segi yang 

tampak dan berdampak pada objeknya.  

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku 

Mardani, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian 

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dana tau tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu.
16

 

Dalam sistem mukhabarah, proses akad yang mengikat perjanjian antara 

pemilik dan penggarap juga membahas mengenai jenis tanaman dan benih unggul 

apa yang ingin digunakan dalam menjalankan mukhabarah tersebut, karena sistem 

mukhabarah mengedepankan kejelasan. Di dalam akad, pemilik dan penggarap 

harus sepakat mengenai benih yang akan ditanam dalam bidang tanah tersebut 

(dilihat dari kondisi tanahnya) memungkinkan ditanami benih jenis apa sehingga 

nantinya hasil yang diperoleh itu juga sudah diperhitungkan dan menguntungkan 

bagi keduanya. Selanjutnya pemilik dan penggarap mesti sepakat tentang pupuk 

                                                           
16

Meriandani, Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian…, h. 753. 

 



15 
 

apa yang ingin digunakan, biasanya hal ini diajukan oleh penggarap karena 

penggaraplah yang lebih mengetahui kondisi dari bidang tanah tersebut.
17

 

c. Mukhabarah 

Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan 

dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 

penggarap untuk ditanami dan diperlihara dengan imbalan bagian tertentu 

(persentase) dari hasil panen di mana biaya pengolahan dan benih berasal dari 

penggarap.  

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan 

penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan 

penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih berasal dari 

penggarap tanah.
18

 

d. Lahan Pertanian 

Salah satu unsur penting dalam memproduksi pangan adalah ketersediaan 

lahan karena lahan merupakan faktor produksi utama untuk memproduksi pangan. 

Lahan merupakan sumber daya ekonomi yang ketersediaannya relati tetap, tetapi 

kebutuhannya terus meningkat akibat kebutuhan pembangunan. Di samping itu, 

lahan juga memiliki karakteristik yang spesifik sehingga kesesuaian 

pemanfaatannya akan sangat tergantung pada kebutuhan kegiatan ekonomi yang 

dikembangkan. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan perlu diarahkan pada kegiatan 
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yang paling sesuai dengan sifat fisiknya serta dikelola agar mampu menampung 

kegiatan masyarakat yang terus berkembang. 

Lahan pertanian secara garis besar dapat dibedakan atas lahan kering dan 

lahan sawah. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional penyediaan 

lahan sawah sangat penting karena sebagain besar produksi beras yang merupakan 

bahan pangan pokok dihasilkan dari lahan sawah. Bahan pangan lainnya, seperti 

jagung, kedelai, kacang tanah dan sayuran juga banyak dihasilkan dari lahan 

sawah di samping dari lahan kering.
19

 

e. Pendapatan Petani 

Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan khususnya padi, 

tidak terlepas dari tujuan mulia pemerintah untuk meningkatkan pendapatan yang 

pada akhirnya kesejahteraan rumah tangga petani meningkat. Upaya peningkatan 

pendapatan secara nyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan 

petani. Hal ini karena keberhasilan usaha tersebut juga tidak terlepas dari peran 

pemerintah dalam hal pendampingan melalui kegiatan penyuluhan untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan petani, distribusi pupuk bersubsidi, 

peran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga, dan lain sebagainya. 

Perkembangan kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari kebutuhan primer, 

sekunder, dan tersier dapat ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga 

                                                           
19
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tersebut, karena pada saat harga kebutuhan meningkat, maka kesejahteraan 

relative akan turun.
20

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

merumuskan Implementasi Akad Mukhabarah pada Lahan Pertanian dalam 

Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai. Terkait 

hal itu, maka masalah pokok yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini 

adalah bagaimana peningkatan pendapatan petani di Desa Patalassang Kabupaten 

Sinjai. Untuk kajian lebih lanjut, maka masalah pokok tersebut dirinci ke dalam 

sub-sub masalah yang dijadikan sebagai sentral dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Akad Mukhabarah Pada Lahan Pertanian di 

Desa Patalassang Kabupaten Sinjai ? 

2. Bagaimana Pola Distribusi Hasil Usaha di Desa Patalassang Kabupaten 

Sinjai ? 

3. Bagaimana Meningkatkan Pendapatan Petani di Desa Patalassang 

Kabupaten Sinjai ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penyusunan seunit karya tulis 

ilmiah karena menjadi salah patokan teori maupun rujukan yang memiliki 

                                                           
20

Setiyawati,dkk, “Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi Kasus 

Kelurahan Bukit Biru Kabupaten Kutai Kartanegara)”, Jurnal “Gerbang Etam” Balitbangda Kab. 
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hubungan dengan topik yang akan diteliti. Sebelum peneliti melakukan penelitian 

maka peneliti melakukan kajian terhadap karya ilmiah antara lain : 

1. Andi Rio Makkulau Wahyu dalam jurnalnya mengatakan salah satu 

bentuk kerjasama di bidang pertanian yakni sistem muzara‟ah dan 

mukhabarah. Muzara‟ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan 

penggarap dan benihnya dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah 

adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benihnya 

dari penggarap. Demikian halnya kerjasama antara pemilik lahan pertanian 

dan penggarap lahan pertanian dengan memakai sistem bagi hasil yang 

dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap. Sistem kerjasama ini 

disyaratkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya 

keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang 

lainnya. 

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak 

mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan kerjanya. 

Sebagaimana perintah Allah swt. untuk berbuat baik dan berbuat adil 

kepada sesamanya, maka barangsiapa yang tidak meletakkan sesuatu 

pada tempatnya adalah suatu perbuatan penganiayaan/zalim. Oleh karena 

itu, praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan 

pertanian harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah 

digariskan dalam Islam.
21
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2. Ainun Auliyah dan Sohrah dalam jurnalnya menyatakan dari hasil 

penelitiannya bahwa proses pengolahan lahan pertanian dengan cara 

mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi 

hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, 

terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa 

Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Hal ini 

disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan 

kesepakatan pengolah dan pemilik lahan tanpa menimbulkan kerugian dan 

tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.
22

 

3. Mamlukah dan Devi Wahyuningtyas dalam jurnalnya menyatakan, di 

zaman yang serba canggih dan semakin pesatnya pembangunan struktur 

wilayah, ekonomi dan politik, banyak orang yang memiliki sawah akan 

tetapi kurang mampu dalam mengolah lahan pertaniannya. Hal ini 

disebabkan juga karena para pemilik sawah tidak sempat untuk mengolah 

sawah dikarenakan sibuk dengan pekerjaan lain. Oleh karena itu, banyak 

pemilik sawah yang bekerjasama dengan orang lain untuk mengolah 

sawah mereka, termasuk masyarakat di Desa Tamanagung Kecamatan 

Cluring Kabupaten Banyuwangi. Kerjasama yang dilakukan pada 

masyarakat desa ini pada umunya tidak tertuliskan namun hanya secara 

lisan yang mana pemilik sawah hanya mempercayakan penggarap untuk 

mengolah sawahnya sampai mendapatkan hasil panen. Kerjasama 

dilandasi rasa tolong-menolong, dilatarbelakangi oleh keadaan saling 
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membutuhkan, atas dasar sukarela bukan paksaan, didukung pula oleh rasa 

kekeluargaan di antara kedua belah pihak antara pemilik sawah dan 

penggarap. Kerjasama tersebut dikenal dengan sebutan maro di kalangan 

masyarakat Desa Tamanagung Kecamatan Cluring Kabupaten 

Banyuwangi.
23

 

4. Meriandani dalam jurnalnya menyatakan bahwa, implementasi bagi hasil 

yang terjadi di Desa Pulau Ingu pada umumnya dilakukan secara lisan atas 

dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat tanpa adanya 

pengawasan langsung dari pemilik lahan. Adapun sistem kerjasama bagi 

hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Ingu ini tergantung 

dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku 

secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah kerjasama yang 

mereka lakukan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak dan tidak 

jelasnya kapan batas waktu pelaksanaan kerjasama ini berakhir.
24

 

5. Wahyuni pada Pascasarjana IAIN Pare-pare dalam judul tesisnya 

“Implementasi Akad Muzara‟ah dan Mukhabarah dalam Praktek Tesang 

Galung di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang”, Bidang 

pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan dalam melakukan suatu akad 

kerjasama yaitu musaqah, muzara‟ah dan mukhabarah. Dan akad-akad ini 

sudah pernah dilakukan atau dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dan para 

sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah 
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saw pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya. Bagi hasil 

terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai 

dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang 

disengaja ataupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang 

merugikan.
25

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan sub masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin 

peneliti capai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yakni : 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad mukhabarah yang diterapakan di 

Desa Patalassang Kabupaten Sinjai. 

b. Untuk mendeskripsikan pola distribusi hasil usaha di Desa Patalassang 

Kabupaten Sinjai. 

c. Untuk mendeskripsikan peningkatan pendapatan petani melalui akad 

mukhabarah di Desa Patalassang Kabupaten Sinjai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapakan agar akad mukhabarah yang diterapkan di 

Desa Patalassang ini sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, menambah pengetahuan 

tentang implementasi akad mukhabarah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam 

dalam upaya mendapatkan kemaslahatan bagi setiap pihak yang bermuamalah. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Petani  

 Sebagai media untuk mengukur pemahaman para petani dalam 

menerapkan akad mukhabarah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam Al-

qur‟an dan hadis. 

2) Bagi Masyarakat 

Penelitian in diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

tentang implementasi akad mukhabarah pada lahan pertanian agar terhindar dari 

kemudaratan serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang menyewakan 

sawahnya untuk digarap kepada petani penggarap. 

3) Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam 

pembahasan tentang implementasi akad mukhabarah pada lahan pertanian 

khususnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian. 



 
 

23 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Akad Mukhabarah 

1. Tinjauan Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi 

yang diambil dari Al-Qur‟an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun 

diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan 

dan waktu.
 
Sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor 

utama, yaitu sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yangmasing-masing 

memiliki fungsi, institusi dan landasan syariahnya. Sektor-sektor ini terdapat 

dalam berbagai aktifitas ekonomi sepertipada praktik aktifitas di pasar modal yang 

merupakan salah satukegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan ketiga 

sektor tersebut.  

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia 

yang selaras dengan kehendak syariat dan segi memperoleh, mengguna atau 

mengurus sumber daya untuk kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian 

demi mendapat keredaan Allah. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengatur 

tentang kesejahteraan manusia dan diperlukan tuntunan dan pegangan dalam 

menjalankan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam.
 26

 Dengan 

mempelajari,  memahami, meyakini dan mengamalkan perekonomian sesuai 

dengan Alquran dan hadist. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi 

Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan permasalahan ekonomi 

dengan cara-cara yang Islam.  

Ekonomi Islam dibangun berpedoman pada ajaran Islam untuk mencapai 

tujuan yang mulia. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan 

terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari 

tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. tujuan untuk mencapai falah hanya bisa 

terwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (Islamic values), 

dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (Islamic 

principles). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu 

paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk 

perekonomiannya.
27

 

Nilai kerjasama dalam Islam harus dapat dicerminkan dalam semua 

tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa. Satu bentuk 

kerjasama ialah yang terwujud dalam “Qirad”, yaitu kerjasama antara pemilik 

modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau 

tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Qirad dikenal 

dengan sebutan pernyataan modal (participatory loan), tanpa beban bunga modal 

atau bunga uang, tetapi batas dasar profil- loss sharing dari proyek usaha unit 

kegiatan ekonomi yang disepakati bersama, karena itu dalam qirad, pemilik modal 
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atau uang merupakan partner dari pengusaha dan bukan sebagai pihak yang 

meminjamkan. Implikasi dari nilai kerjasama ekonomi Islam ialah aspek sosial 

politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk 

memperjuangkan kepentingan bersama dibidang ekonomi, kepentingan negara 

dan kesejahteraan ummat.  

Adapun tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu:  

a. Pencapaian falah, tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau 

kebahagiaan umat Islam di dunia ini maupun di akherat  

b. Distribusi yang adil dan merata, tujuan yang paling penting kedua dalam 

ekonomi Islam adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi. 

Kekayaan dan sumber pendapatan dapat berlangsung secara adil dan merata.  

c. Tersedianya kebutuhan dasar, hal ini juga merupakan tujuan penting sistem 

ekonomi Islam ialah tersedianya kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian 

dan tempat tinggal, bagi seluruh warga Negara Islam  

d. Tegaknya keadilan sosial salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah 

menegakkkan keadilan sosialekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.  

e. Mengutamakan persatuan dan persaudaraan tujuan lain sistem ekonomi Islam 

adalah menegakkan persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin.  

f. Pengembangan moral dan material, sistem ekonomi Islam di arahkan 

kepada pengembangan materil maupun moral masyarakat muslim.  

g. Sirkulasi harta, tujuan penting lainnya dari sistem ekonomi Islam adalah 

mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus menerus.  

h. Terhapusnya eksploitasi, tujuan yang terakhir dalam sistem ekonomi Islam 

adalah menghapus ekploitasi seseorang terhadap orang lain. 
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Selama ini upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh ekonomi Islam 

terlihat cukup berhasil kendati masih banyak hal yang harus diperbaiki. Upaya 

yang dilakukan oleh ekonomi Islam untuk menunjukkan beberapa hal seperti 

bahwa ekonomi Islam mampu mengakomodasi ide-ide ekonomi konvensional 

dalam kerangka Islam sehingga istilah perspektif merupakan hal yang lazim, dan 

ekonomi islam bisa menjadi alternative realistis untuk kebijakan publik pada 

tingkat makro jika pemerintah berkenan mengislamkan sistem ekonominya. Hal 

terpenting yang harus dilakukan para ekonomi Islam adalah memastikan bahwa 

konsep ekonomi Islam mampu dihasilkan dari ajaran Islam yang murni yaitu Al-

quran dan hadis.  

Fenomena ketika pembahasan mengenai pengendalian harga dilakukan, 

ekonomi Islam tidak terlihat memasukkanunsur hisbah dalam pembahasan 

mereka. Padahal, seharusnya, ekonom Islam tidak perlu takut untuk melepaskan 

ikatan dari konsep ekonomi konvensional. 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai 

pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus 

memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna 

memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk 

orang lain. Namun yang terpentirig adalah bahwa kegiatan tersebut akan 

dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.  

2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk 

kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu 
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dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap 

pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang 

menghancurkan masyarakat. 

3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang 

Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat 

keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT.
 

4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang, 

akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

5) Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi 

kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan 

dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi 

oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan 

kepentingan umum.  

6) Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan 

untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang 

menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang 

rumput dan api." Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri 

ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, 

bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai 

macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh 

dikuasai oleh individu.  
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Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan 

yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan 

penindasan.  

7) Seorang Muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) 

diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi Sebagian 

kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang 

ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. 

Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah 

persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif (idle assets), termasuk di 

dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan permata, pendapatan 

bersih dari transaksi (net earning from transaction), dan 10% (sepuluh 

persen) dari pendapatan bersih investasi. 

8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk 

pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, 

pemerintah ataupun institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas 

dan tegas memperingatkan kita tentang bunga. 

2. Mukhabarah 

Mukhabarah adalah muamalah dengan pemanfaatan tanah dengan imbalan 

atas apa yang diciptakan oleh tanah. Mukhabarah adalah usaha bersama di bidang 

pertanian antara pemilik tanah dan penggarap atau yang mengelola tanah dalam 

memimpin suatu usaha. Dalam bisnis, terdapat pengertian pembagian keuntungan 

untuk keuntungan yang diperoleh antara sekurang-kurangnya dua pertemuan, 

dengan kesepakatan bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan 

bersama. Di mana pemilik tanah menyerahkan wilayahnya untuk diawasi oleh 
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penggarap sampai berkumpul. Dengan penyebarluasan hasil sesuai pemahaman 

yang mendasari, sedangkan benih hortikultura diberikan melalui penggarap 

lahan.
28

 

Mukhabarah secara etimologi adalah sama dengan menumbuhkan. 

Maksudnya adalah modal (Al-badzar). Makna yang pertama adalah makna majaz 

dan makna yang kedua adalah makna hakiki. Muzara‟ah dan mukhabarah 

memiliki makna yang berbeda. Mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain 

seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya seperdua, sepertiga, 

atau seperempat sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang 

mengerjakan. 

Sedangkan menurut istilah, mukhabarah didefinisikan oleh para ulama 

sebagai berikut : 

a. Menurut Hanafiyah, Mukhabarah ialah :”Akad untuk bercocok tanam dengan 

sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”.  

b. Menurut Hanabilah, bahwa mukhabarah ialah: menyerahkan tanah kepada 

orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya sedangkan tanaman 

(hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya. 

c. Menurut Malikiyah, bahwa mukhabarah ialah : perkongsian dalam bercocok 

tanam. Lebih lanjut dielaskan dari pengertian tersebut bahwa mukhabarah 
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adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang 

perdagangan.
29

 

3. Dasar Hukum Mukhabarah 

a. Ayat Al-Qur‟an 

1). QS. Al- Muzammil /73 : 20 

ِ    وَاٰخَسُوْىَ .…
  .…يضَْسِبىُْىَ فًِ الَْزَْضِ يَبْتغَُىْىَ هِيْ فَضْلِ اّللّٰ

Terjemahnya : 

“Dan yang lainnya, mereka menjelajah ke setiap bagian bumi mencari 

kelimpahan Allah”.
30

 

Makna tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah swt. memberikan 

kesempatan kepada manusia untuk mengikuti kehidupannya. Setiap individu tidak 

sepenuhnya menetap dan diberi makanan yang berbeda sehingga diperlukan 

hubungan persahabatan mengingat manusia disebut makhluk sosial yaitu makhluk 

tertentu yang membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya, dalam hubungan yang 

serasi dalam agribisnis, khususnya mukhabarah. Dalam aktivitas publik, umat 

Islam harus tetap diarahkan oleh Al-Qur‟an dan hadist untuk mendapatkan 

keridhaan Allah.
31
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2). QS. Al-Waqiah / 56 : 63-64 

ا تحَْسُثىُْىَۗ  زِعُىْىَ  افَسََءَيْتنُْ هَّ ٓٗ امَْ ًحَْيُ الزّٰ  َ ًْتنُْ تزَْزَعُىًَْ  ءَاَ

Terjemahnya : 

“Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu 

yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?”.
32

 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadamu tentang 

tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang 

menumbuhkannya. Maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi 

tanaman yang tumbuh atau kami yang menjadikannya begitu.
33

 

Pada ayat 63, Allah swt. mendorong manusia untuk memperhatikan apa 

yang mereka tanam, termasuk segala usaha yang sudah manusia lakukan untuk 

menumbuhkan tanaman yang mereka tanam, seperti pengolahan tanah sampai 

masa tumbuh benih. Jadi, Allah swt. ingin melihat bagaimana kerja keras manusia 

untuk menumbuhkan apa yang mereka tanam. Dalam ayat selanjutnya, Allah 

bertanya kepada manusia tentang usaha yang mereka lakukan untuk membuat 

tanaman tumbuh.
34

 

Jadi, manusia diharuskan bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang 

maksimal. Maka dari itu, petani penggarap perlu memiliki manajemen dalam 

pengolahan tanah sehingga menghasilkan hasil panen yang mumpuni. Oleh karena 

                                                           
32

Kementerian Agama RI, Qur‟an Asy-Syifa, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema), h. 536. 
33

Nurcahyati dan Abdur Rohman, “Pengaruh Prinsip Al-Muzara‟ah dan Al-Mukhabarah 

Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok”, Al-Musthofa: Journal 

Of Sharia Economics, Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia,  4, no. 2, Desember 

2021, h. 132-133. 
34

https://islami.com>tafsir-surat-al-waqiah-ayat -63-64 diakses pada Tanggal 14 Februari 

2023. 



32 
 

itu, perlu pengolahan dan penguasaan tanah yang baik dalam menggarap sawah 

agar hasilnya juga memuaskan bagi pemilik lahan tersebut.  

b. Hadist 

Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum mukhabarah 

adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu 

Abbas ra. Yaitu sebagai berikut: Artinya:  

“Yang boleh bercocok tanam hanya tiga orang laki-laki yang ada tanah, 

maka dialah yang menahannya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, 

maka dialah yang menanaminya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan 

emas atau perak.” 

 

Kemudian ada dalil yang berkaitan dengan mukhabarah yaitu hadits yang 

di riwayatkan oleh Al-Bukhari yaitu sebagai berikut: Artinya:  

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah 

mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami  

'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada 

orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka 

mendapat separuh dari hasilnya". (HR. Bukhari). 

 

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa penciptaan yang memberikan 

kontrak dalam bertani kepada mukhabarah diperbolehkan. Terlebih lagi, memiliki 

dasar hukum yang jelas untuk melatih partisipasi mukhabarah. Selain tindakan 

biasa melakukan perjanjian berbagi kreasi itu juga dapat membantu kedua 

pemain. Menguntungkan karena pemilik tanah dalam beberapa kasus kekurangan 

kesempatan dan energi untuk mengelola tanah atau menanam tanaman. Meskipun 

terdapat beberapa orang yang memiliki keahlian dalam mengelola tanah, tetapi 

terkadang mereka tidak memiliki modal dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk 

tanah, maka dengan perjanjian bagi hasil maka menguntungkan kedua belah pihak 

dan tidak ada yang dirugikan. Demikian juga, mukhabarah dapat dipesan sebagai 
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suatu organisasi antara harta benda dan pekerjaan, dengan tujuan agar kebutuhan 

pemilik dan pekerja dapat terpenuhi.  

4. Rukun dan Syarat Mukhabarah 

Rukun mukhabarah : 

a. Aqid, yaitu pemilik dan penggarap tanah. 

b. Jenis pekerjaan yang harus dikerjakan. 

c. Kesepakatan dalam pembagian hasil atau upah. 

d. Akad, ijab qabul baik berbentuk perkataan atau tulisan. 

Syarat Mukhabarah : 

a. Waktu pelaksanaan yang jelas. 

b. Objeknya harus jelas dan benar-benar ada agar menghindari unsur penipuan 

dan kedzaliman. 

c. Upah untuk pekerjanya harus jelas, merupakan hasil panen dari lahan yang 

mereka kelola, boleh bentuknya persentase misalnya separuh, sepertiga, 

seperempat, dan seterusnya tergantung kesepakatan. Namun disyariatkan 

pekerja mendapatkan upah atas hasil lahan tertentu maka akadnya menjadi 

tidak sah. Jadi pihak yang berakad ada kewajibannya masing-masing dari sisi 

pengelolaan berarti dia harus siap untuk memupuk tanamannya misalnya, 

kemudian membajak tanahnya, mengairi tanaman-tanamannya dan juga 

merawat secara berkala. Intinya yang berhubungan langsung dengan 

pengelolaan tanaman. Adapun dari pemilik lahan ini sifatnya yang suportif 

seperti yang pertama tentu saja upahnya atas pekerja harus dibayarkan. 

kemudian yang kedua, adalah dia membuat fasilitas-fasilitas pendukung seperti 

sumur untuk mengambil air, saluran irigasi sudah disiapkan, tanggal untuk 
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melindungi tanaman dan sistem lahan itu sendiri harus disediakan oleh si 

pemilik lahan. Jadi pekerja tinggal datang dan mengurus langsung daerah klik 

terhadap tanaman yang dikelola. Ada juga pendapat hanabilah yang berkata 

bahwa benih atau bibit tanaman itu juga harus disiapkan oleh pemilik lahan 

karena benih dan bibit itu merupakan sebagian dari modal yang disediakan 

oleh pemilik tanah untuk buruh tetapi beberapa fokus yang berbeda dan 

peneliti yang berbeda berpendapat bahwa benih ini dapat disiapkan oleh ahli 

atau direktur tanah.Jadi tidak disyariatkan dan tidak diwajibkan kepada si 

pemilik lahan. 

d. Akad hendaknya dilaksanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan. 

e. Pembagian hasil hendaknya disebutkan secara jelas. 

Dalam perjanjian kerjasama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

subjek hukum dalam perjanjian kerjasama adalah pemilik lahan dan penggarap 

lahan pertanian, di mana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan 

kewajiban mereka. 

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan, yaitu : 

a. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelola lahan atau tanahnya. 

b. Menanggung sebagian biaya operasional penggarapan lahan hingga panen, 

berupa bibit, pestisida dan pupuk. 

c. Menerima hasil panen sesuai denga napa yang telah disepakati bersama. 

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan, antara lain : 

a. Meminjam modal berupa pupuk dan berbagai macam pestisida. 

b. Membuat perjanjian kepada pemilik modal. 

c. Mengolah atau menggarap lahan dengan menggunakan modal tersebut. 
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d. Menyediakan pestisida. 

e. Menyediakan pupuk. 

f. Menyediakan bibit. 

g. Menanggung sewa traktor. 

h. Menanggung peralatan pertanian. 

i. Memberikan sebagian hasil panen sesuai denga napa yang telah disepakati 

bersama.
35

 

B. Pelaksanaan Sistem Kerjasama di Bidang Pertanian (Mukhabarah) 

Dalam Perspektif Islam 

Dalam pelaksanaan mukhabarah, banyak terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan ulama fikih. Perbedaan pendapat tersebut menyangkut akad (ijab kabul), 

penyedia modal, waktu perjanjian, dan mekanisme pembagian hasil. Tidak 

menutup kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan 

tiap-tiap prosedur kerjasama mukhabarah ini yang tidak sesuai dengan syariat 

Islam dan membawa kerugian bagi orang lain. 

a. Akad 

Akad merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan individu, 

khususnya umat Islam. Akad adalah pengaturan antara dua pertemuan yang 

dinyatakan sebagai ijab dan qobul. Kesepakatan harus diselesaikan sejak awal 

oleh aqidan. Aqidan harus berakal (mumayyiz). Akad tidak sah apabila dilakukan 

oleh orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz.  
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b.  Bentuk Perjanjian 

Umumnya masyarakat pedesaan melakukan perjanjian secara tidak tertulis 

atau lisan tanpa adanya saksi dalam perjanjian tersebut. Hal ini dilandasi 

kepercayaan karena orang yang melakukan akad sudah saling mengenal atau 

bahkan memiliki hubungan keluarga. Namun, perjanjian secara lisan ini tidak 

dapat melindungi hak-hak aqidah atau memberikan kekuatan hukum apabila 

terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam hal kerjasama ini. 

Prosedur perjanjian kerjasama yang dibuat tidak tertulis dapat mengakibatkan 

petani tidak amanah seperti dalam pembagian hasil, juga dapat mengakibatkan 

riba, masyir, dan gharar. 

Oleh karena itu, Islam mengatur sedemikian rupa agar hal-hal yang 

merusak aqidah dapat dihindarkan karena sesungguhnya Islam sangat tidak 

menyukai perpecahan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah: 

282 sebagai berikut : 

ٌْتنُْ بدَِيْي  يٰٓٗ  ا اذَِا تدََايَ سَوًًّّ فاَكْتبُىٍُُْۗ  ايَُّهاَ الَّرِيْيَ اٰهٌَىُْٓٗ  اجََل  هُّ
 ..…الًِٰٓٗ

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.
36

 

 

Ayat di atas memerintahkan hambanya untuk mencatat segala sesuatu 

yang bersifat tidak tunai atau utang sebagai alat bukti untuk menyelesaikan 

persengketaan yang mungkin saja terjadi.  
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c. Penyedia Modal 

Penyedia modal merupakan bagian dari salah satu akad mukhabarah, di 

mana ada modal yang dibicarakan antara penggarap dan pemilik lahan. Modal 

yang akan peneliti bahas dalam hal ini yakni meliputi tanah, benih, alat dan 

pembiayaan yang bersifat habis seperti pupuk dan pestisida. Di dalam kajian 

muamalah, kedudukan modal haruslah jelas asalnya sehingga hal tersebut sesuai 

dengan prinsip mukhabarah. 

d. Waktu Perjanjian 

Umumnya masyarakat selalu menggunakan asas saling percaya dalam 

melakukan suatu kerjasama. Oleh karena itu, tidak jarang penentuan batasan 

waktu dalam kerjasama tidak mereka perlukan. Padahal, dalam kerjasama 

mukhabarah waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk 

menentukan masa berlakunya kerjasama tersebut. Maka dari itu, batasan waktu 

menyangkut lamanya kerjasama harus ditentukan dari awal. 

e. Jenis Tanaman atau Benih 

Dalam sistem mukhabarah, proses akad yang mengikat perjanjian antara 

pemilik dan penggarap juga membahas mengenai jenis tanaman dan benih unggul 

apa yang ingin digunakan dalam menjalankan mukhabarah tersebut, karena 

system mukhabarah mengedepankan kejelasan. Di dalam akad, pemilik dan 

penggarap harus sepakat mengenai benih yang akan ditanam dalam bidang tanah 

tersebut (dilihat dari kondisi tanahnya) memungkinkan ditanami jenis apa 

sehingga nantinya hasil yang diperoleh itu juga sudah diperhitungkan dan 

menguntungkan bagi keduanya. Selanjutnya, pemilik dan penggarap mesti sepakat 

tentang benih unggul apa yang ingin digunakan, biasanya hal ini diajukan oleh 
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penggarap karena penggaraplah yang lebih mengetahui kondisi dari bidang tanah 

tersebut. 

5. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Mukhabarah   

Bagi hasil sebagaimana telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering 

digunakn oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari 

keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bagi hasil adalah 

transaksi pengelolaan hasil bumi dengan Sebagian dari hasil yang keluar dari 

tanah(bumi) tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pemberian hasil untuk 

orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti 

setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan 

kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik. Bangsa Arab senantiasa 

mengolah tanahnya secara muzara‟ah dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 

1/4: 3/4, 1/2: 1/2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, 

yaitu:  

a. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil 

panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal 

tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah. 

b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. 

Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan 

untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusa akad. 

c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan 

cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai 

dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya 
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ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian 

hari;  

d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil 

panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian maka 

dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya 

menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut. 

Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil 

panen. Maksudnya jika disyaratkan bagian Maksudnya, jika disyaratkan 

bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifi, misal:empat mud), 

maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya 

menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut. 

6. Akibat Akad Mukhabarah  

Akad mukhabarah akan terbentuk jika semua syarat yang diperlukan sudah 

terpenuhi, dengan adanya akad mukhabarah sehingga timbul akibat dari 

terpenuhinyya syarat tersebut, yaitu: 

 1) Petani penggarap bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan, mulai 

dari penanaman, perawatan dan lainnya hingga menghasilkan panen. 

 2) Pembayaran pajak bumi dibebankan kepada pemilik lahan bukan 

kepada petani penggarap, pembayaran pajak bumi juga tidak bisa diambilkan dari 

hasil panen yang belum dibagi kedua pihak. 

3) Pemilik lahan dan petani penggarap berhak mendapatkan pembagian 

dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara kedua pihak. 

 4) Jika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua pihak. 
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7. Berakhirnya Akad Mukhabarah 

Beberapa hal yang menyebabkan akad mukhabarah berakhir, antara lain : 

a. Habis masa akad mukhabarah 

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia 

c. Adanya udzur.  

Menurut ulama hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya 

akad mukhabarah adalah : 

1) Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang. 

2) Penggarap tidak dapat lagi mengelola tanah, dikarenakan sesuatu hal    

seperti sakit, jihad di jalan Allah dan lain-lain.
37

 

Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah : 

1. Saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap. 

2. Saling memberi keuntungan di antara kedua pihak melalui pembagian 

hasil panennya. 

3. Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan karena dengan adanya 

mukhabarah, tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani 

penggarap.
38

 

8. Hikmah Mukhabarah  

Kejayaan Islam bukanlah dongeng atau cerita fiksi belaka, tetapi 

itu pernah terjadi dalam sejarah berabad-abad yang lalu, dan pemikiran bagi umat, 
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adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya bagi manusia dalam 

kehidupan mereka, apabila mereka adalah umat yang baru lahir. Meskipun akhir-

akhir ini mayoritas Islam mengalami penurunan dalam berbagai bidang 

(khususnya bidang ekonomi) dengan faktor antara lain sistem ekonomi yang 

kurang baik. Berdasarkan hal ini, kaum muslimin harus membangun pemikiran 

dan metode berfikir yang inovatif dalam diri mereka. Munculnya ekonomi Islam 

atau ekonomi Syariah dewasa ini telah membawa nama-nam pemikir Islam klasik 

muncul kembali, yaitu pemikiran dan gagasan ekonomi syariah tersebut.   

Adapun masalah mukhabarah, disyariatkan untuk menghindari adanya 

pemilik hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan, agar bisa dimanfaatkan 

oleh orang yang tidak punya hewan tetapi mempunyai keahlian untuk 

mengurusnya. Begitu pula bagi orang yang memiliki tanah namun tidak sempat 

untuk menggarapnya, maka bisa digarap oleh oranglain agar tanah tersebut 

berdaya guna. Dalam mukhabarah terdapat pembagian hasil untuk hal-hal lainnya 

yang disesuaikan dengan konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi 

yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. 

Hikmah yang terkandung dalam mukhabarah, sebagai berikut:  

a. Saling tolong menolong, dimana antara pemilik tanah dan yang 

menggarapnya saling diuntungkan.  

b. Tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah 

yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik 

tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.  

c. Menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat 

menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan 
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kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. 

Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan 

mengakui adanya ketidaksaan ekonomi antara orang perorangan. Beberapa di 

antara manusia memiliki lahan/tanah perkebunan, namun tidak dapat 

mengelolanya karena adanya keterbatasan, seperti; memiliki pekerjaan pokok 

lain, atau lokasi tempat tinggal yang jauh dar lahan sehingga tanah tersebut 

menjadi tidak produktif. Sebaliknya, banyak di antara manusia yang memiliki 

tenaga dan kesempatan untuk mengelola suatu lahan/perkebunan namun 

terkendala dengan tidak adanya lahan. 

C. Pola Distribusi Hasil Usaha 

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu 

daerah dimana masyarakat hidup. Mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan 

bermukim di daerah pedesaan dan menguntungkan bagi kehidupan mereka pada 

sector pertanian dan perkebunan. Namun ada beberapa masyarakat dipedesaan 

yang menjadi petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap dilahan 

milik orang lain. Praktek muamalah pada pengolahan pada umumnya dilakukan 

dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Di dalam Islam terdapat berbagai akad 

mengenai sistem bagi hasil dalam bidanng pertanian, seperti Muzara‟ah dan 

Mukhabarah. Prinsip kerjasama (akad) dalm Ekonomi Islam yang banyak dikenal 

adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang yang bergerak disektor riil juga 

tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Di satu sisi, ada sebagian orang 

yang mempunyai tanah, tetapi tidak mampu untuk mengolahnya. Di sisi lain, ada 

orang yang mampu untuk bertani, tapi tidak mempunyai lahan pertanian atau 

perkebunan. 
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Akad kerjasama bagi hasil memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan 

guna mencapai keabsahan, yaitu pemilik modal, pengelola, ucapan serah terima 

(sighat ijab wa qobul), modal, pekerjaan, dan keuntungan. Bagi hasil adalah 

kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dalam sebuah usaha perdagangan. Ulama juga menetapkan beberapa 

syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad bagi hasil yaitu sebagai 

berikut:  

a. Baligh dan cakap hukum.  

b. Sighat dan Ijab Qabul  

c. Modal  

d. Pekerjaan atau Usaha yang dijalankan  

e. Keuntungan  

Dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi 

hasil, secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat Hukum 

Adat.Dalam pasal 3 ayat (1, 2, 3 dan 4) secara lebih lengkap agar lebih jelas 

bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya. Walaupun terdapat 

kesenjangan antara ketentuan yang diundangkan dengan realita di masyarakat, 

namun ketentuan tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bila 

mana diingat bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu 

ketentuan satu-satunya yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil. 

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut diatas 

diketahui bahwa suatu perjanjian bagi hasil atas sebidang tanah yang diperjanjikan 
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antara seorang atau lebih hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan secara 

tertentu dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah:  

1. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh para pihak sendiri  

2. Harus dibuat tertulis di hadapan Kepala Desa.  

3. Harus disaksikan 2 orang masing-masing dari kedua pihak tersebut. 

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 pasal 3 14 4. Harus disaksikan oleh 

Camat setempat. Oleh karena itu, dapat dikaitkan bahwa dengan suatu bentuk 

yang tertulis maka perjanjian bagi hasil dapat menghindarkan terjadinya 

keraguraguan. Hal ini kiranya sangat penting mengingat bahwa kepercayaan 

hanya dapat dipeoleh bilamana ada suatu yang kongkrit dan dijadikan bukti 

tentang terjadinya suatu perbuatan hukum. Dengan adanya kepercayaan yang 

ditumbuhkan oleh adanya bentuk tertulis, maka kemungkinan munculnya 

perselisihan akibat keragu-raguan dapat dicegah sedini mungkin. Bukti tertulis 

juga kan lebih efektif bagi kedua pihak karena dengan cara demikian telah 

ditegaskan dengan bentuk dan terlihat dengan jelas adanya kesepakatan tentang 

hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian 

bagi hasil. 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor 

pertanian sebagai sumber pencaharian mayoritas penduduknya. Keberadaan sektor 

pertanian telah terbukti mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat pedesaan, 

meskipun hal ini belum merata menyentuh pedesaan secara keseluruhan. 

Kemampuan sektor pertanian dapat ditunjukkan dengan aktivitas dalam 

meningkatkan pendapatan petani.  
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Selain itu, hal penting yang harus diperhatikan adalah sektor pertanian 

juga berperan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat. Terkait dengan kondisi 

tersebut, maka peningkatan produksi mutlak harus dilakukan. Peningkatan 

produksi yang harus seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk dapat dicapai 

melalui peningkatan pengelolaan usaha tani secara intensif. Oleh karena itu, 

pengetahuan tentang cara pengusahaan suatu usaha tani mutlak dibutuhkan agar 

dapat meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan pendapatan sehingga 

kesejahteraan petani dapat meningkat.
39

 

Bagi masyarakat Indonesia menganggap tanah yang kita tempati sekarang 

merupakan anugerah dari sang pencipta semesta alam, kita wajib mensyukuri atas 

nikmat yang diberi Allah swt. kepada kami semua. Maka dari itulah, kita semua 

harus menjaganya dan memanfaatkannya dengan baik, seperti kita harus 

menanam berbagai tanaman pertanian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari 

seperti padi, jagung dan lain-lain. 

Pentingnya faktor produksi tanah, bukan saja dilihat dari segi luas atau 

sempitnya lahan, tetapi juga segi yang lain, misalnya aspek kesuburan tanah, 

macam penggunaan lahan (tanah sawah, tegalan, dan sebagainya) dan topografi 

(tanah dataran pantai, rendah, dan dataran tinggi).  

a. Luas lahan 

Luas lahan pertanian akan mempengaruhi skala usaha, dan skala usaha ini 

pada akhirnya akan mempengaruhi efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian. 

Seringkali dijumpai, makin luas lahan yang dipakai sebagai usaha pertanian akan 
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semakin tidak efisienlah lahan tersebut. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

luasnya lahan mengakibatkan upaya melakukan tindakan yang mengarah pada 

segi efisiensi akan berkurang, karena :  

1) Lemahnya pengawasan terhadap penggunaan faktor produksi seperti bibit, 

pupuk, obat-obatan dan tenaga kerja. 

2) Terbatasnya persediaan tenaga kerja di sekitar daerah itu yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi efisiensi usaha pertanian tersebut. 

3) Terbatasnya persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian dalam 

skala usaha tersebut. 

Sebaliknya, pada luasan lahan yang sempit, upaya pengawasan terhadap 

penggunaan faktor produksi semakin baik, penggunaan tenaga kerja tercukupi dan 

tersedianya modal juga tidak terlalu besar sehingga usaha pertanian seperti ini 

sering lebih efisien. Meskipun demikian, luasan yang terlalu kecil cenderung 

menghasilkan usaha yang tidak efisien pula.  

b. Penggunaan lahan 

Kata penggunaan dapat diartikan berbeda, misalnya lahan digunakan 

untuk apa saja atau lahan yang digunakan menurut lingkungannya, misalnya 

lingkungan pengairan dan sebagainya. Sehingga muncul istilah lahan sawah yang 

sekaligus menggambarkan lahan yang mendapatkan irigasi dan lahan kering atau 

tegalan yang menggambarkan lahan yang tidak mendapatkan irigasi. Lahan kering 

ini biasanya hanya mendapatkan air hujan. Karenanya, lahan demikian sering pula 

dikenal dengan nama lahan tadah hujan.  
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c. Topografi lahan 

Topografi lahan menggambarkan penggunaan lahan pertanian yang 

didasarkan pada tinggi tempat. Untuk tanah-tanah di Indonesia, pembagian lahan 

menurut tinggi tempat (topografi) sering dikategorikan sebagai lahan dataran 

pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pembagian klasifikasi menurut 

topografi ini juga menggambarkan macam usaha pertanian yang diusahakan oleh 

penduduk yang bertempat tinggal di sekitar lokasi itu.  

d. Kesuburan lahan pertanian 

Kesuburan lahan pertanian juga menentukan produktivitas tanaman. Lahan 

yang subur akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada lahan 

yang tingkat kesuburannya rendah. Kesuburan lahan pertanian biasanya berkaitan 

dengan struktur dan tekstur tanah. Struktur dan tekstur tanah ini pada akhirnya 

juga menentukan macam tanah.
40

 

Lahan merupakan modal atau aset yang berharga untuk menjalankan usaha 

taninya. Lahan memiliki dua fungsi dasar yakni pertama, fungsi kegiatan budaya 

yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan seperti permukiman 

(kawasan perkotaan maupun pedesaan), perkebunan, hutan produksi dan lain-lain. 

Kedua, fungsi lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi 

kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, 

dan nilai sejarah budaya bangsa.
41
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D. Kerangka Pikir Akad Mukhabarah  

Dalam sistem mukhabarah, terdapat dua pihak yang melakukan akad 

yakni pemilik lahan dan petani penggarap. Kedua belah pihak dipersyaratkan 

harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad 

tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dalam beberapa hal berikut : 

1. Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, yakni apabila pihak-

pihak tersebut sudah berakal atau baligh dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang 

yang tercekal karen di anggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan 

perjanjian. 

2. Bebas memilih.  

Tidak sah akad yang dilakukan orang di bawah paksaan. Misalnya, orang 

yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya atau orang yang dipaksa untuk 

menjual barangnya untuk menutupi hutangnya. 

3. Akad itu dapat di anggap berlaku bila tidak memiliki pengadaian yang 

disebut khiyar atau hak pilih.
42
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Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Akad Mukhabarah 

Sumber : Data diolah Tahun 2022 

Untuk skema perjanjian mukhabarah sama halnya dengan perjanjian 

muzara‟ah, perbedaannya terletak pada modal yang dikeluarkan. Dimana pemilik 

lahan dengan si pengelola melakukan perjanjian kerjasama dan si pemilik lahan 

yang menyediakan lahan pertaniannya sedangkan si penggarap mempersiapkan 

keahlian, tenaga, waktu dan modal yang dibutuhkan nanti pada saat menggarap 

lahannya.
43

 

E. Pendapatan Petani  

Indonesia merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan di 

segala bidang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang diandalkan, 

karena sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dalam 

menunjang perekonomian nasional. Sektor pertanian juga mempunyai peranan 
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penting dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan pertanian berkaitan baik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan 

petani dan upaya menanggulangi kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. 

Sebagai salah satu pilar ekonomi negara, sektor pertanian diharapkan 

dapat meningkatkan pendapatan terutama dari penduduk pedesaan yang masih di 

bawah garis kemiskinan. Untuk itu, berbagai investasi dan kebijakan telah 

dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian.
44

 

Tingkat kesejahteraan petani sering dikaitkan dengan keadaan usaha tani yang 

dicerminkan oleh tingkat pendapatan petani. Tingkat pendapatan ini sering 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor sosial dan ekonomi, salah satu 

faktor tersebut yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan faktor produksi 

yang dihasilkan.
45

 

Pendapatan petani saat ini merupakan masalah yang sangat serius karena 

banyak penduduk yang tinggal di desa yang bergerak di sektor pertanian. 

Pendapatan petani berasal dari hasil produksi pertanian yang diolah oleh para 

petani. Dalam upaya peningkatan pendapatan petani padi, luas lahan sangat 

berpengaruh untuk dapat meningkatkan tingkat pendapatannya, selain luas lahan 

yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan petani yaitu tenaga kerja dan 

penguasaan tentang teknologi juga menjadi berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan.  
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Peningkatan produksi akan berorientasi pada peningkatan pendapatan 

petani dan merupakan sisi lain dari pembangunan ekonomi. Dari peningkatan 

inilah diharapkan terbentuk suatu masyarakat yang sejahtera dan mempunyai 

kelayakan hidup. Dalam meningkatkan produksi dipengaruhi dari banyak faktor 

baik dari dalam diri petani sendiri maupun faktor luar. Faktor dari dalam diri 

petani yaitu kurangnya keterampilan petani dalam bidang pertanian yang mampu 

menciptakan berbagai inovasi. Kurangnya ilmu mengenai pertanian secara baik 

sehingga tanaman yang dihasilkan petani hanya monoton, dan kurangnya modal 

sehingga mempengaruhi produksi. Selain dari faktor dalam diri petani itu sendiri, 

ada juga faktor dari luar yaitu seperti banjir, kekeringan dan lain-lain yang 

menyebabkan produksi kadang-kadang sedikit atau bahkan gagal panen, sehingga 

pendapatan petani menjadi berkurang. 

Salah satu indikator utama ekonomi untuk mengukur kemampuan 

masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Setiap orang yang bekerja 

akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimum supaya dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan utama para pekerja bersedia melakukan 

berbagai pekerjaan adalah untuk mendapatkan pendapatan yang cukup baginya, 

sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi atau tercapai.
46

  

Tingkat pendapatan merupakan salah satu indicator untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani. Pendapatan rumah tangga akan 

berbanding lurus dengan kesejahteraan keluarga sehingga pendapatan merupakan 

factor pembatas bagi kesejahteraan keluarga. Pendapatan yang besar akan dapat 
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memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan yang memiliki pendapatan yang 

rendah akan menyesuaikan dengan pengeluaran keluarga.
47

 

Prinsip kerjasama (akad) dalam Ekonomi Islam yang banyak dikenal 

adalah prinsip bagi hasil. Pertanian sebagai bidang yang bergerak di sector riil, 

juga tak luput dari adanya prinsip kerjasama bagi hasil. Sehingga dengan adanya 

kerjasama dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak dapat melakukan seunit 

sistem kerjasama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan 

pertanian atau perkebunan tersebut.
48

 

1. Hubungan antara variabel  

a. Hubungan antara luas lahan dengan pendapatan 

Secara umum dikatakan, semakin luas lahan yang ditanami maka semakin 

besar pula jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Karena luas lahan 

pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. Lahan yang 

dikelola dengan baik bagi petani tentunya akan memberikan hasil bagi petani dan 

akan menguntungkan bagi petani. 

Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efesien usaha tani yang 

dilakukan kecuali usaha tani dijalankan dengan tertib. Luasnya lahan 

mengakibatkan upaya melakukan tindakan mengarah pada segi efesien akan 

mengurang karena hal berikut : 

1) Terbatasnya persediaan tenaga kerja disekitar daerah itu yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi efisien usaha pertanian tersebut. 
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2) Lemahnya pengawasan pada faktor produksi seperti bibit, pupuk, obat-

obatan dan tenaga kerja. 

3) Terbatas akan modal untuk membiayai usaha tani. 

b. Hubungan antara harga dengan pendapatan 

Selain jumlah produksi, luas lahan, tenaga kerja dan modal maka harga 

jual produk juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam 

mempengaruhi besar kecilnya pendapatan petani. Harga jual beras di tingkat 

petani berbeda-beda tergantung dengan lokasi penjemuran gabah hingga menjadi 

beras dan saluran pemasaran yang mereka pilih.  

c. Hubungan antara biaya produksi dengan pendapatan 

 Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani dalam 

proses produksi sehingga membawanya menjadi produk termasuk di dalamnya 

barang yang dibeli dan jasa yang dibayar di dalam maupun di luar usaha tani. 

Sedangkan total produksi biaya usaha tani adalah semua pengeluaran yang 

digunakan dalam mengorganisasi dan melaksanakan proses produksi termasuk di 

dalamnya modal input-input dan jasa-jasa yang digunakan dalam biaya produksi. 

Biaya produksi dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima oleh para pemilik 

faktor-faktor produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam proses 

produksi baik secara tunai maupun tidak tunai untuk mengembangkan produksi 

padi. 

d. Hubungan antara produksi dengan pendapatan 

 Produksi pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya macam 

komoditi, luas lahan, tenaga kerja, modal, iklim dan faktor sosial ekonomi 
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produsen. Untuk lebih jelasnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi 

dibedakan atas dua kelompok, yaitu : 

1) Faktor biologi yaitu seperti lahan pertanian dengan berbagai macam 

tingkat kesuburannya, bibit yaitu seperti variates, pupuk, obat-obatan dan 

lain-lain. 

2) Faktor sosial ekonomi seperti biaya produksi, harga, tenaga kerja, tingkat 

pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. 

Jika permintaan akan produksi tinggi, maka harga di tingkat petani akan 

tinggi pula. Sehingga dengan biaya yang sama maka petani akan memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika petani telah berhasil meningkatkan 

produksi tetapi harga turun maka pendapatan petani akan menurun.
49

 

D. Implikasi Bagi Hasil Dalam Akad Mukhabarah 

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzara‟ah, ada yang berkaitan 

dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan 

dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.  

1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh 

dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.  

Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi 

syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap Mauquf, yaitu 

tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun, Abu Yusuf 

dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu 
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karena akad muzara‟ah tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga 

antara muslim dengan non muslim. 

 2) Syarat yang berkaita dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan 

menghasilkan. 

 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:  

a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak 

cocok ditanam didaerah tertentu. 

 b) Batas-batas lahan itu jalas.  

c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk dioalah dan 

pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya. 

 4)syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:  

a).Pembagian hasil panen harus jelas  

b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa 

ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. 

 c) Bagian atara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.  

d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui  

e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.  

5) syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, 

sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktuwaktu. 

 a) Waktu yang telah ditentukan.  

b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.  

c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pehak hidup menurut 

kabiasaan.  
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6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara‟ah, alat-alat tersebut 

disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah. 

Rukun-rukun Muzara‟ah dan Mukhabarah  

Jumhur ulama membolehkan akad muzara‟ah, mengemukakan rukun yang 

harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.  

a. Penggarap dan pemilik tanah (akid) Akid adalah seseorang yang 

mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-

pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara‟ah 

atau mukhabarah sah apabila dilakukan oleh : seseorang yemg telah mencapai 

umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berihtiar. 

Jika tidak bisa terselenggara akad muzara‟ah atau mukhabarah di atas orang gila 

dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi 

dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada 

izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan 

berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah 

seorang yang berakat itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, 

maka akad itu tidak sah. Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, 

yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki 

kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya 

bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya.  

b. Obyek muzara‟ah danmukhabarah (ma‟qud ilaih) Ma‟qud ilaih adalah 

benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijaddikan obyek pada 

akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud 

barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad 
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muzara‟ah atau mukhabarah itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. 

Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka 

dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh 

kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah 

terseebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat 

menggunakan alat pengukur kualaitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari kerugian(baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing 

pihak yang bersangkutan.  

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan 

dengan tanah antara lain : untuk apakah tanah tersebut digunakan ? apabila tanah 

digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis 

apakah tanaman yang harus ditanam ditanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang 

ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan 

sendirnya akan berpengaruh terhadap uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas 

dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan prestasi yang akan berbeda 

antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan 

menimbulkan persengketaan. 

c. Harus ada ketentuan bagi hasil Menurut ketentuan dalam akad 

muzara‟ah atau mukhabarah perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti 

setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu 

harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena masalah 

yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah 

masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian 

hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.  
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d. Ijab dan Qabul.  

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk 

perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan 

kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan 

antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad munajjaz (akad 

yang di ucapan seseorang dengan member tahu batasan) maupun qhairu munajjas 

(akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah 

tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. Akad dalam fiqh mu‟amalah berasal dari 

kata bahasa Arab قدا قد-ع  ,yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang ع

perjanjian, percampuran, menyatukan.  

Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pendapat diantaranya : 

Menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Menurut basri, 

akad menurut bahasa berarti ikatan (al-rabthu), kaitan (al- „akadah) atau janji (al-

„ahdu). Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah “perkataan, 

perjanjian dan permufakatan “.Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai 

dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Yang 

dimaksud ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak 

melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak 

pertama. Sedangkan qabul adalah pernyaan atau ungkapan yang menggambarkan 

kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui 

pernyataan ijab. 

Bagi hasil pertanian merupakan transaksi pengelolaan tanah yang lazim di 

seluruh Indonesia, di mana pihak pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani 

dengan syarat harus menyerahkan bagian panen yang seimbang. Keseimbangan 



59 
 

ini diperlukan demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi kedua belah 

pihak. Transaksi perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat tersebut, pada 

umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya antar sesama 

anggota masyarakat.
50

 

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, 

dan lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan 

hidupnya, tetapi tidak memilki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia 

mempunyai sawah, tanah, ladang dan lainnya, yang layak untuk ditanami 

(bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengelola sawah dan ladangnya 

tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga ia 

bekerjasama dengan pihak lain untuk mengelolanya, dalam istilah ekonomi Islam 

disebut dengan al-muzara‟ah atau mukhabarah. 

 Beberapa hal yang menyebabkan batalnya muzara‟ahatau mukhabarah 

adalah sebagai berikut : 

 a. Habis masa muzara‟ah danmukhabarah Yakni jika masa atau waktu 

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, muuzara‟ah yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diiantara 

keduanya akan melanjutkan muzara‟ah tersebut maka kedua belah pihak harus 

melakukan akad kembali.  

b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia Jika salah satu diantara 

orang yang berakad meninggal dunia maka akad muzara‟ah yang telah 
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dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena 

muzara‟ah adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah 

pihak memiliki tanggung jawab masiing-masing.  

c. Adanya uzur Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang 

menyebabkan batalnya muzara‟ah antara lain : tanah garapan terpaksa dijual , 

misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. 

Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT 

dan lain sebagainya. Suatu akad muzara‟ah atau mukhabarah menurut Imam al-

Mawardi akan berakhir apabila :  

a. Meninggalnya salah satu pihak.  

Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal 

dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja 

sampai tanamanitu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak 

melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal 

dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan 

kerjamengolah tanah sampai tanaman itu matang dan p[emilik lahan tidak 

melarangnya.  

b. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah 

berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya 

panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba. 

c. Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi 

tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.  

d. Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai 

pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung. Sedangkan menurut para ulama 
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fiqh yang membolehkan akad muzara‟ah atau mukhabarah bahwa akad ini akan 

berakhir apabila :  

a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi jika jangka waktu 

sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak 

dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai denagn kesepakatan bersama 

diwaktu akad. 

 b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang 

berakat wafat, maka akad muzaraa‟ah atau mukhabarah berakhir. Karena mereka 

berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama 

Malikiyah dan Syafi‟iyah berpendapat bahwa akad muzara‟ah atau mukhabarah 

itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya 

salah seorang yang berakad.  

c. Adanya uzursalah satu pihak. Baik dari pihak pemilik tanah ataupun 

dari pihak pengarap atau pengelola yang meneybabkan tidak boleh untuk 

melanjutkan akad tersebut. Uzur dimaksud antara lain :  

1) Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik 

tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali 

tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.  

2) Adanya uzur petani. Seperti sakait ataupun akan melakukan perjalanan 

keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Dalam rangka perimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara 

kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan 

keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 

211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak 
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antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut di atas 

dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut : “Besarnya imbangan 

bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.” 

Menurut intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, 

cara pembagian timbangan bagi hasil adalah sebagaimana di atur dalam pasal 4 

ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut : 

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi 

tanaman padi yang di tanam disawah. 

2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian 

untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi yang di tanam di 

ladang kering. 

Sedangkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengatur hasil yang di bagi 

adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya-biaya yang harus di 

pikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen 

dan zakat. Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap 

dan pemilik di atur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Pertanian Nomor 211 Tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 adalah 

sebagai berikut: 

“Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam 

dan panen, sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf (d) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natural padi gabah, sebesar 

maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama dengan 
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hasil produksi rata-rata dalam daerah kabupaten atau kecamatan yang 

bersangkutan.”
51

 

Sistem bagi hasil didefinisikan sebagai bentuk perjanjian antara dua pihak 

yaitu pemiilik tanah dengan penggarap untuk melakukan pembagian hasil secara 

natural. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak lain 

atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga 

pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya dan petani yang 

sebelumnya disebut sebagai petani penggarap dapat berusaha serta dapat 

memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut. Secara umum, usaha tani padi 

sawah di pedesaan masih cenderung rendah dalam mengoptimalkan faktor 

produksi yang ada menyebabkan petani menggunakan faktor produksi yang tidak 

sesuai dengan nilai standarnya sehingga diduga penggunaan faktor-faktor 

produksi dalam pengusahaan padi sawah belum efesien. Hal ini tentunya akan 

mempengaruhi produktivitas usaha tani padi sawah. 
52

 

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan 

dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah 

dengan persyaratan : 

1. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan : 

a. Revenue sharing 

b. Profit and loss sharing 
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2. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, 

apakah PLS atau Gross profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi 

gharar. 

3. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, 

misalnya setiap kali panen atau waktu yang telah disepakati. 

4. Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal dan 

tercantum dalam akad.
53

 

a. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan) 

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang 

diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa 

(services) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti 

lain, revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out 

put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau 

jasa dari suatu produksi tersebut.  

b. Pendekatan profit sharing (bagi laba) 

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. 

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah 

perbedaan yang timbul Ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari 

biaya total. Istilah lain, profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan 

kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
54

 

 Sedangkan analisis usaha tani menggunakan perhitungan  sebagai berikut : 
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1. Biaya usaha tani : 

Total cost = Fixed cost (FC) – Variable cost (VC) 

2. Penerimaan usaha tani : 

Total revenue (TR) = P (harga) x Q (jumlah) 

3. Pendapatan usaha tani : 

Income (π) = Total revenue (TR) – Total cost (TC)
55
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BAB III 

METODOLOGI PENELTIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ilmu pengetahuan terus berkembang sejalan dengan perkembangan 

peradaban manusia. Selama manusia itu masih hidup dan berkembang di muka 

bumi ini, maka banyak ragama fenomena baru yang akan terjadi. Untuk 

memahami berbagai fenomena baru memang sangat diperlukan ilmu pengetahuan 

baru yang dilahirkan melalui penelitian dengan menggunakan metodologi yang 

tepat. Dengan demikian posisi metode penelitian kualitatif sangat dibutuhkan 

dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan.
56

  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 

setting), disebut juga sebagai metode etnographi karena pada awalnya metode ini 

banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai 

metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif.
57

  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian kualitatif dilakukan karena adanya sesuatu yang unik dan 

menarik untuk dikaji oleh peneliti. Untuk itu, pemaparan lokasi penelitian tidak 
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hanya sebatas kondisi fisik (seperti alamat lokasi dan letak geografis), tetapi juga 

perlu dikemukakan suasana kehidupan (aktivitas subjek penelitian) sehari-hari di 

lokasi penelitian. Pemaparan secara rinci tentang lokasi penelitian seharusnya 

menyiratkan tentang alasan mengapa lokasi penelitian tersebut dipilih oleh 

peneliti.
58

 

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni di salah satu 

desa di kabupaten sinjai tepatnya di Desa Patalassang.  

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur 

Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif 

dengan pendekatan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang terkumpul 

ke dalam kalimat-kalimat yang memiliki arti lebih mendalam, karena 

menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu 

guna menentukan frekuensi adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala 

yang lainnya. Ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi 

kasus (case study). Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang 

suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya.
59

 

2. Pendekatan Ekonomi Syariah 

Pendekatan kedua yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan 

ekonomi syariah karena dianggap dapat digunakan dalam memecahkan masalah 
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dengan berdasarkan konsep mukhabarah khususnya dalam meningkatkan 

pendapatan petani padi di Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten 

Sinjai. 

C. Sumber Data 

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan 

oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan 

dibutuhkan satu atau lebih sumber data. Hal ini sangat tergantung kebutuhan dan 

kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan 

menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data 

sekunder.
60

 

1. Data Primer 

Penulis menggunakan sumber data primer dimana penulis memperoleh 

data langsung dari riset lapangan yang menjadi objek.  

2. Data Sekunder 

Peneliti menggunakan sumber data sekunder dimana datanya berkaitan 

dengan dasar teoritis diperoleh dari studi pustaka maupun data yang diperoleh 

langsung dari kantor Kepala Desa serta bahan-bahan lain yang diperlukan dalam 

pembahasan masalah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi (Pengamatan) 

Peneliti melakukan pengamatan lebih kurang 1 (satu) bulan yang mana 

tujuannya adalah untuk mendeskripsikan masalah yang diangkat dan aktivitas-

aktivtas yang sedang berlangsung.  
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2. Wawancara  

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada orang-orang yang 

berhubungan langsung dengan masalah ini. Jadi, informasi yang diperoleh dari 

hasil wawancara dapat menjelaskan tentang suatu fenomena yang diangkat oleh 

peneliti. 

3. Dokumentasi 

Peneliti memperoleh dalam hal-hal program kerja Desa dan berita lainnya. 

Penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan data survei 

dengan penggunaan list dari pertanyaan-pertanyaan.
61

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus 

divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan.
62

 Di samping itu, penulis membutuhkan instrumen 

lain yang membantu dalam melakukan penelitian, antara lain : 

1. Alat tulis membantu dalam proses melakukan penelitian di mana akan 

mempermudah proses pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk 

tulisan. 

2. Pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai 

alat pengarah pada saat peneliti melakukan wawancara kepada responden. 
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3. Alat teknologi seperti handphone dan laptop yang sangat membantu 

peneliti dalam mengumpulkan dan memperoleh data.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka 

jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
63

 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
64

 

3. Verification (Verifikasi) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berunit bila tidak ditemukan 
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bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.
65

 

G. Uji Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan temuan, perlu diteliti kredibilitasnya 

dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 

1. Ketekunan pengamatan yaitu mengadakan observasi secara terus-menerus 

terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap 

berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian. 

2. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu dari luar data sebagai pengecek atau pembanding 

data. 

3. Kecukupan referensi yaitu faktor pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. Hal ini peneliti lakukan dengan cara 

melengkapi data-data yang akan dikemukakan dengan foto-foto atau 

dokumen autentik agar lebih dapat dipercaya.
66
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Desa Patalassang 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Desa Patalassang terletak di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Sinjai 

yang terhampar dengan dihiasi persawahan dan perbukitan yang subur dan indah. 

Areal persawahan yang luas menjadikan sebagian besar masyarakat mempunyai 

pekerjaan utama sebagai petani. Kondisi geografis yang berbukit sehingga 

pengolahan sawah tergantung dari curah hujan yang turun. Desa Patalassang 

terbagi ke dalam 4 (empat) dusun yakni Dusun Bonto Bundu, Dusun Bonto Sugi, 

Dusun Pajalele dan Dusun Boro Pao serta terdiri dari 8 (delapan) Rukun Warga 

(RW) dan 13 (Tiga Belas) Rukun Tetangga (RT). 

Desa Patalassang pertama kali di pimpin oleh oleh H. Abd. Muin. Nama 

Patalassang sendiri diambil dari suatu kejadian yang tidak biasa diterima oleh 

logika tetapi betul terjadi. Dahulu tiba-tiba muncul orang yang diketahui telah 

meninggal dunia dan telah dikuburkan sebanyak 6 kali di tempat lain dan berbeda 

tempat. Kemunculannnya membuat orang yang melihatnya menjadi heran dan 

tidak percaya dan secara spontan mengatakan Tallasa yang berarti hidup. Kata 

Tallasa ini kemudian melekat menjadi nama panggilan orang tersebut. Setelah 

sekian lama tinggal di Patalassang, Tallasa kembali meninggal dunia dan dikubur 

di Patalassang. Semenjak itu Tallasa tidak pernah di dengar lagi kabar 

kemunculannya, sehingga masyarakat mengatakan bahwa “salamani Tallasa”, 

sehingga tempat perkuburannnya dinamai Passalama. Kata Tallasa inilah yang 

menginspirasi masyarakat untuk memberi nama kampong menjadi Patalassang. 
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Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin di Desa Patalassang adalah: 

a) H. Musa memimpin pada tahun 1946 – 1962 pada saat itu masih disebut 

Kepala Kampung. 

b) H. Abd. Muin (Hajji Lolo) di tetapkan menjadi Kepala Desa pertama pada 

tahun 1962-1980. 

c) A. Patangari memimpin pada tahun 1980 – 1983. 

d) Muh. Arif memimpin pada tahun 1983 – 1988. 

e) H. Muh. Yusuf P. memimpin pada tahun 1988 – 1993. 

f) A. Mustaring memimpin pada tahun 1993 – 1995. 

g) A. Baharuddin sebagai pelaksana tugas (plt) pada tahun 1995 – 1997. 

h)  Jamaluddin, S.Sos memimpin pada tahun 1997 – 2013. 

i) H. Muh. Yusuf P. sebagai pelaksana tugas  (plt) pada tahun 2013 -2015. 

j) Jamaluddin, S.Sos memimpin kembali pada tahun 2015-2020. 

k) Alamsyah. S.Sos sebagai pelaksana tugas (plt) pada tahun 2020-2021. 

l) Ismail memimpin pada tahun 2021-sekarang.  

Demografi Desa Patalassang mempunyai luas wilayah 7,5 Km
2
 dengan 

jumlah penduduk 2.003 orang yang terdiri dari laki-laki 916 orang dan perempuan 

1.087 orang. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga 510 KK dengan jumlah KK 

sebanyak 150 KK. Adapun batas wilayah Desa Patalassang sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : berbatasan dengan Desa Panaikang. 

Sebelah Timur  : berbatasan dengan Desa Lasiai. 

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Biroro. 

Sebelah Barat  : berbatasan dengan Desa Aska. 



74 
 

 

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Patalassang secara umum 

berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketingggian antara 80 s/d 

120 m di atas permukaan laut. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 28
0
 celcius. Orbitasi 

dan jarak tempuh Desa Patalassang ke ibu kota kecamatan 0,7 km, dengan waktu 

tempuh 15 menit dari ibu kota kabupaten 12 Km dengan waktu tempuh 25 menit. 

Kehidupan Masyarakat Desa Patalassang adalah agamis ini diperkuat 

dengan adanya Pondok Pesantren  yang berdiri dan berkembang sejak puluhan 

tahun yang lalu. Interaksi masyarakatnya sangat harmonis dan rukun satu sama 

lain, saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang 

kondusif, aman, tentram dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan 

dalam pembangunan. 

Keadaan sosial sarana pendidikan umun yang terdapat di Desa Patalassang 

meliputi: 

a. Taman Kanak-kanak  : 1 unit 

b. PAUD/Play group   : 5 unit 

c. Sekolah Dasar (SD)  : 2 unit 

d. SMP/MTs    : 1 unit 

e. SMA/SMK/MA   : 1 unit 

Sarana peribadatan yang ada di Desa Patalassang sebanyak 8 unit masjid. 

Untuk sarana olahraga terdapat: 

a. Lapangan sepak bola  : 1 unit 

b. Lapangan Volly   : 2 unit 

c. Lapangan Takraw   : 4 unit 

d. Tennis meja   : 2 unit 



75 
 

 

Perekonomian di Desa Patalassang sebagian besar ditunjang dari sektor 

pertanian, perkebunan dan peternakan ditambah sektor perdagangan, industri 

rumah tangga, pertukangan dan jasa. 

Mata pencaharian di Desa Patalassang tediri dari: 

a. Petani    : 734 Orang 

b. Buruh tani   : 23 Orang 

c. Pedagang    : 87 Orang 

d. PNS    : 43 Orang 

e. TNI/Polri    : 4 Orang 

f. Tukang    : 31 Orang 

g. Supir/Angkutan   : 23 Orang 

h. Buruh    : 87 Orang 

i. Jasa persewaan   : 3 Orang 

j. Swasta    : 68 Orang 

Sarana dan prasarana ekonomi yaitu: 

a. Bank    : - 

b. KUD    : - 

c. Koprasi    : 1 unit 

d. Pasar    : 1 unit 

e. BUMdes    : 1 unit 

f. Industri rumah tangga  : 25 unit 

2. Kondisi Pemerintahan Desa 

a. Pembagian Wilayah Desa 
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Pembagian wilayah Desa Patalassang di bagi menjadi 4 Dusun, 8 RW dan 

13 RT. Adapun jumlah penduduk berdasarkan dusun sebagai berikut: 

No. Dusun 

Jumlah Jumlah Penduduk 

RT RW L P L + P 

1.  Bonto Bundu 3 2 231 272 503 

2. Bonto Sugi 4 2 268 295 563 

3. Pajalele 3 2 214 268 482 

4. Boropao 3 2 203 252 455 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 

Sumber : Kantor Desa Patalassang 

 Desa Patalassang memiliki empat dusun di mana setiap dusun memiliki 

masing-masing rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Dari data yang 

dilangsir oleh peneliti, masyarakat Desa Patalassang hidup rukun dan damai. 

Dengan terjalinnya kerukunan tersebut, maka masyarakat dapat berinteraksi dan 

dapat bekerjasama dalam hal pekerjaan maupun hal lainnya.   
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Desa Patalassang memiliki beberapa kelompok tani yang secara umum 

kelompok tani di Desa Patalassang dapat di sajikan sebagai berikut : 

No. 
Wilayah  Kelompok 

Tani 
Nama Kelompok Tani 

Jumlah  

Anggota 

1. Dusun Bonto Sugi 

Kelompok  Tani  Bakka 30 Orang 

Kelompok Tani Tanete 30 Orang 

Kelompok Tani 

Manumbung 
40 Orang 

2. Dusun Pajalele 

Kelompok  Tani 

Togante 
25 Orang 

Kelompok Tani 

Barakkao 
28 Orang 

3. 
Dusun Boroppao Kelompok Tani 

Boroppao 
33 Orang 

4. Dusun Bonto Bundu 

Kelompok  Tani 

Mallenreng 

21 Orang 

Kelompok Tani Bonto 

Bundu 

35 Orang 

   

Tabel 4.2 Kelompok Tani Desa Patalassang 

Sumber : Kantor Desa Patalassang  
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Kewenagan Desa meliputi : 

a. Kewenagan berdasarkan Hak asal usul yakni Organisasi Masyarakat, Lembaga 

Masyarakat, Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengembangan Peran 

Masyarakat Desa. 

b. Kewenangan local berskala desa seperti Pengelolaan Pasar Desa, Jalan tani, 

dan lain-lain. 

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Provinsi dan kabupaten. 

Tugas Desa meliputi: 

a. Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan kelanjutan program 

di Desa. 

b. Memfasilitasi pengkordinasian, singkronisasi dan sinergitas seluruh pelaku 

dalam pelaksanaan program pembangunan di desa. 

c. Mengkordinasikan lembaga-lembaga di desa. 

d. Memfasilitasi pelaksanaan musrembang desa. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Patalassang 

Sumber : Kantor Desa Patalassang 

b. POTENSI DESA 

Potensi yang dimiliki oleh Desa Patalassang dalam mencapai visi dan misi 

yang akan dicapai diantaranya dalah: 

1. Hasil pembangunan sebagai modal dasar. Hasil-hasil pembangunan baik 

fisik maupun non fisik  yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa selama 

ini dapat dijadikan sebagai modal dasar bagi tahapan pembangunan 

selanjutnya. 

2. Adanya potensi sumber daya alam dan sumber potensi ekonomi lainnnya. 

Potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi yang tersedia di Desa 
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Patalassang terutama di bidang pertanian, yang dapat dikembangkan untuk 

pembangunan desa kini dan masa yang akan dating. 

3. Ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan ketenaga kerjaan di Desa 

Patalassang apabila diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, maka akan menjadi salah satu kekuatan pembangunan. 

4. Budaya keterbukaan. Adanya budaya keterbukaan masyarakat Desa 

Patalassang akan menjadi bekal kejujuran serta mau menghargai pendapat 

pihak lain yang bersifat konstruktif, 

5. Rasa persaudaraan dan persamaan. Hal ini sangat penting untuk 

membangun kekuatan rakyat dalam rangka mewujudkan pembangunan. 

6. Kehidupan yang religious.  

7. Ketersediaan lahan. Desa Patalassang memiliki lahan pertanian yang subur 

dan cukup luas yang dapat digunakan untuk memajukan desa.
67

 

B. Penerapan Akad Mukhabarah di Desa Patalassang 

1. Sistem Matteseng Masyarakat Desa Patalasang Kabupaten Sinjai 

Matteseng adalah istilah masyarakat Desa Patalassang dalam menggarap 

sawah milik orang lain. Ada beberapa hal yang harus ada dalam menjalankan 

praktek matteseng, yaitu : 

a. Pemilik lahan 

Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil semula di atur dalam 

hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani 
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penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang lahir berdasarkan hukum adat.
68

 

Di wilayah Kabupaten Sinjai, khususnya di Desa Patalassang, masih banyak 

dilaksanakan atau dilakukan perjanjian usaha bagi hasil untuk tanah pertanian. 

Perjanjian penggarapan tanah pertanian tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak 

dahulu dan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.  

Perjanjian usaha bagi hasil pertanian di Desa Patalassang selama ini 

didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan 

pemilik tanah sedangkan isi dari perjanjian bagi hasil itu ditentukan oleh mereka 

sendiri serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai 

kesepakatan yang telah disepakati bersama. Adapun batas waktu perjanjian bagi 

hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan, semua didasarkan atas 

kesepakatan bersama antara pemilik tanah pertanian dengan penggarap karena 

perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau hanya secara lisan saja. Praktek 

kerjasama ini sudah lama berlangsung secara turun-temurun khususnya di Desa 

Patalassang.   

Masyarakat di Desa Patalassang dominan bermata pencaharian sebagai 

petani, namun ada beberapa petani yang menggarap lahan tidak begitu luas 

bahkan ada juga mereka yang banyak mengerjakan sawah orang lain. Di sisi lain, 

ada juga masyarakat yang memiliki lahan tetapi mereka tidak sempat menggarap 

lahannya karena pekerjaan lain, faktor usia atau mereka yang keluar daerah 

(merantau). Hal itulah yang mendasari terjadinya sistem matteseng di Desa 

Patalassang khususnya dalam bidang pertanian padi.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ridwan, yang merupakan salah 

satu petani penggarap padi sekaligus Ketua Kelompok Tani Manumbung 

mengatakan bahwa : 

“Matteseng pada lingkup masyarakat Desa Patalassang adalah bagi hasil 

antara pemilik lahan dan petani penggarap padi setelah dikurangi semua 

ongkos pengeluaran penggarapan sawah tersebut. Pemilik lahan akan 

menerima hasil panen bersih tanpa dibebani ongkos penggarapan sawah 

tersebut.”
69

 

 

Hal itu pun senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Sudirman yang 

merupakan Ketua Kelompok Tani Boroppao bahwa : 

“Matteseng adalah mengerjakan sawah milik orang lain dan hasilnya 

dibagi sama pemilik lahan setelah dikurangi semua kebutuhan saat 

penggarapan sawah”.
70

 

 

Dalam melaksanakan sistem matteseng, pemilik lahan dan petani 

penggarap padi melakukan seunit akad atau perjanjian cukup dengan lisan tanpa 

menggunakan bukti tertulis yang bermaterai dan tanpa menghadirkan saksi karena 

mereka mengandalkan kepercayaan masing-masing. Demikian pula yang 

dikatakan oleh salah seorang warga masyarakat Desa Patalassang, Pak A. Firdaus 

yang juga merupakan Ketua Kelompok Tani Bonto Bundu bahwa : 

“Sistem matteseng yang sesuai dengan syariat Islam adalah ketika kedua 

belah pihak bersepakat dengan perjanjian yang telah diucapkan di awal. 

Sistem matteseng yang diterapkan di patalassang adalah dengan perjanjian 

secara lisan tanpa adanya pihak ketiga”.
71

 

 

Hal itu pun senada dengan apa yang dikatakan oleh Andi Mustaring salah 

satu petani penggarap padi sekaligus Ketua Kelompok Tani Mallenreng bahwa : 

                                                           
69

Ridwan, “Seorang Pemilik Lahan Sekaligus Petani Penggarap”, Wawancara 

Dilaksanakan pada Tanggal 10 Januari 2023.  
70

Sudirman, “Seorang Ketua Kelompok Tani Boroppao”, Wawancara Dilaksanakan pada 

Tanggal 10 Januari 2023.  
71

A. Firdaus, “Seorang Ketua Kelompok Tani Bonto Bundu”, Wawancara Dilaksanakan 

pada Tanggal 10 Januari 2023.   
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“Di dalam sistem mattesesng di Desa Patalassang, tidak ada perjanjian 

secara tertulis yang disampaikan oleh kedua belah pihak baik pemilik 

lahan maupun petani penggarap. Mereka hanya melakukan perjanjian lisan 

dengan modal saling percaya antara satu sama lain. Kedua belah pihak 

akan damai jika terjadi perselisihan karena mereka tidak mau terjadi 

persengketaan. Jadi, kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap 

akan menciptakan seunit kerukunan antar masyarakat”.
72

 

 

Demikian pula dengan sistem yang berlaku di dalamnya, masyarakat Desa 

Patalassang memegang erat prinsip kepercayaan antara satu sama lain sehingga 

tidak ada sistem penipuan atau persengketaan yang berlaku di dalamnya. Jadi, 

kedua belah pihak cukup melakukan perjanjian di awal sampai pemilik lahan 

ingin mengambil lahannya kembali atau petani penggarap yang memberikannya 

karena sudah tidak sanggup mengerjakannya lagi.  

Begitupun dengan akad mukhabarah yang berlaku dalam syariat Islam itu 

sendiri bahwa akad atau perjanjian antara pemilik tanah dengan petani penggarap 

bisa dilakukan secara lisan dengan syarat kedua belah pihak sama-sama saling 

mempercayai satu sama lain dan tidak adanya kedzaliman selama akad 

mukhabarah itu terjadi. Jadi, praktek matteseng yang berlaku di Desa Patalassang 

sudah sesuai dengan syariat Islam.  

b. Petani Penggarap 

Petani penggarap adalah mereka yang mengerjakan atau menggarap sawah 

milik orang lain, dalam hal ini lahan yang diberikan untuk dikerjakan dengan 

semestinya oleh petani penggarap karena pemilik tanah tersebut sudah 

mempercayakan sawahnya untuk di garap.  
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A. Mustaring, “Seorang Pemilik Lahan Sekaligus Ketua Kelompok Tani Mallenreng”, 

Wawancara Dilaksanakan pada Tanggal 10 Januari 2023. 
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Tugas dan tanggungjawab seorang penggarap tidak hanya terbatas dalam 

kelompok tani, tetapi mereka juga ditugaskan mengelola sumber daya manusia. 

Tugas sebagai pengelola atau penggarap juga memberikan penyadaran bahwa 

segala sesuatu yang ada disekitar kita merupakan titipan Tuhan pada kita sehingga 

titipan yang harus di garap dan di kelola dengan penuh tanggungjawab, bukan 

untuk dikuasai atau dimiliki.
73

 

Adapun yang menjadi penggarap dari beberapa sawah yang ada di Desa 

Patalassang,yaitu : 

1)  Orang yang tidak memiliki sawah namun mampu mengelola sawah 

dengan baik. 

2) Kerabat terdekat atau keluarga dari pemilik lahan yang mampu menggarap 

sawah mereka. 

3) Pemilik tanah yang mempunyai lokasi lahan jauh dari kediaman sehingga 

memberikannya kepada penggarap untuk dikelola sawahnya.  

Sistem matteseng yang diterapkan di Desa Patalassang ini membuat 

masyarakat atau petani penggarap padi pada khususnya tidak kewalahan lagi 

mencari pekerjaan karena adanya pemilik lahan yang ingin memberikan sawahnya 

untuk dikerjakan oleh orang lain. Dengan adanya sistem matteseng ini, kedua 

belah pihak akan sama-sama saling membutuhkan atau adanya asas kebutuhan 

yang berlaku di dalamnya sehingga terwujudnya kemaslahatan antar masyarakat. 

Hal ini pun diperkuat oleh pendapat Kepala Desa Patalassang, Pak Ismail bahwa : 
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Wahyuni, Implementasi Akad Muzara‟ah dan Mukhabarah dalam Praktek Tesang 

Galung…, h. 58-59. 
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“Adanya asas kebutuhan antar kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi sehingga masyarakat sama-sama saling menguntungkan”.
74

 

  

 Jadi, dengan adanya sistem matteseng ini masyarakat merasa terbantu 

karena mendapatkan pekerjaan yang mampu untuk menopang kehidupan mereka 

walaupun tidak seberapa tetapi bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, 

sistem matteseng juga ini merupakan suatu tradisi yang sudah lama berlaku 

khususnya di Desa Patalassang. Dengan demikian, dengan adanya sistem 

matteseng ini hubungan masyarakat akan semakin erat dan terjalinnya 

silaturrahim antar satu sama lain serta adanya rasa tolong-menolong antar 

masyarakat yang membuat perekonomian mereka bisa stabil.  

c. Lahan atau Sawah yang akan di garap 

Pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam disuatu lahan guna 

memenuhi kebutuhan pangan. Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang 

sangat penting terutama makanan pokok, karena menyangkut permasalahan 

politik, ekonomi, sosial dan budaya.
75

 Lahan adalah tanah sawah yang akan di 

garap oleh petani penggarap. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

Desa Patalassang memiliki lahan yang cukup produktif untuk bercocok tanam 

bagi para petani penggarap. Selain itu, Desa Patalassang yang lokasinya berada di 

dataran tinggi membuat petani penggarap hanya menggunakan sistem tadah hujan 

sebagai salah satu cara untuk mendapatkan hasil panen. Hal itu pun senada 

dengan yang dikatakan oleh salah satu warga Desa Patalassang, A. Firdaus 

menyatakan bahwa : 
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Ismail, “Kepala Desa Patalassang”, Wawancara Dilaksanakan pada Tanggal 8 Januari 

2023. 
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Musdalifah, dkk, “Analisis  Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Penggarap”…, 

h. 2.  
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“Sistem matteseng di desa ini menggunakan tadah hujan apatah lagi lokasi 

desa ini berada di dataran tinggi. Berbeda dengan tanah sawah yang berada 

di dataran rendah karena lahan yang di dataran itu lebih menghasilkan 

daripada lahan yang berada di dataran tinggi.”
76

 

 

Selain itu, dalam penggarapan sawah terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan untuk memaksimalkan hasil lahan yang di garap karena untuk 

menghasilkan hasil panen yang memuaskan maka harus ditunjang dengan 

pengelolaan manajemen lahan yang mumpuni. Selaras dengan hal tersebut, maka 

petani penggarap harus memiliki strategi untuk mengelola lahan pertanian agar 

memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, perolehan hasil panen bukan di lihat 

dari ukuran sawahnya tetapi dari pengelolaan sawah tersebut. Berkenaan dengan 

hal tersebut, salah seorang petani penggarap, Pak Jamaluddin mengemukakan 

pendapatnya bahwa : 

“Luas lahan tidak mempengaruhi pendapatan petani atau hasil lahan 

karena kadang adanya pengaruh hama tikus dan faktor lainnya dipengaruhi 

oleh adanya padi yang kurang berisi. Karena kadang lahannya sempit tapi 

memiliki hasil yang banyak daripada lahan yang luas. Jadi, faktor penentu 

hasil panen bukan semata-mata dari ukuran lahan yang di garap”.
77

 

 

Oleh karena itu, para petani penggarap juga harus memiliki skill atau 

keahlian dalam menggarap sawah karena setiap pekerjaan membutuhkan hal 

tersebut. Dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh petani penggarap, lahan yang 

dikerjakan juga dapat menghasilkan hasil yang maksimal.  
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A. Firdaus, “Seorang Ketua Kelompok Tani Bonto Bundu”, Wawancara Dilaksanakan 

pada Tanggal 10 Januari 2023.   
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Jamaluddin, “Seorang Petani Penggarap”, Wawancara Dilaksanakan pada Tanggal 15 

Januari 2023.   
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C. Pola Distribusi Hasil Usaha 

 

Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan 

pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki 

kemampuan untuk bertani, dan juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai 

kemampuan untuk menanaminya tetapi kekurangan modal, dan juga ada yang 

tidak memiliki satupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan untuk bercocok 

tanam. Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu 

daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat 

Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup 

mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di Desa 

Patalassang, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani 

penggarap di lahan milik orang lain.  

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana 

pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan 

menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Dalam hukum Islam, kerjasama 

dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni musaqah, muzara‟ah, 

dan mukhabarah. Akad musaqah adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik 

kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat 

sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian 

menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan 

kesepatakan yang mereka buat. 

Kerjasama dalam bentuk musaqah berbeda dengan mengupah tukang 

kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah yang telah 

pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum 



88 
 

 

tentu besarannya. Akad muzara‟ah, dan mukhabarah adalah sama-sama akad kerja 

antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan 

tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah 

tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari 

petani penggarap/pengelola maka disebut mukhabarah, dan apabila modal berasal 

dari pemilik tanah maka disebut muzara‟ah. Menurut jumhur ulama syarat-syarat 

muzara‟ah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, 

lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut 

jangka waktu berlakunya akad.  

Penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktek muzara‟ah harus 

didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu 

secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa 

yang pernah Nabi Muhammad SAW. lakukan pada masa itu. Oleh karena itu 

menarik untuk diteliti mengenai permasalahan yang sama tentang bagi hasil, 

seperti yang selama ini terjadi di masyarakat Desa Patalassang dalam melakukan 

perjanjian penggarapan sawah. Hadirnya petani penggarap lahan persawahan 

khususnya di Desa Patalassang memberi arti penting tidak hanya pada petani di 

satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh 

produktifitas lahan.  

Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat 

membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan 

tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari 

produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan. 
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Kebutuhan pangan pada sekitar dua dekade terakhir tidak hanya 

dipentingkan dari segi jumlah saja, tetapi juga dari segi kualitasnya. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya isu ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah 

ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ketahanan 

pangan berdasar Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 merupakan kondisi 

terpenuhinya pangan bagi setiapmasyarakat yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, 

terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan 

merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan 

konsumsi.
78

 

Distribusi pendapatan antara petani yang memiliki dan memperoleh 

kesempatan yang lebih besar akan memperoleh pembagian pendapatan yang lebih 

tinggi daripada petani yang kurang memperoleh kesempatan dalam hal memiliki 

modal, keterampilan, lahan garapan dan tenaga kerja. Selanjutnya keadaan ini 

akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lama makin 

menimbulkan jurang pemisah antara petani yang berpenghasilan tinggi dengan 

petani yang berpenghasilan rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu 

diusahakan dengan cara dan upaya memberikan kesempatan dan mengikut 

sertakan golongan ekonomi lemah, khususnya mereka yang hidup dari sektor 

pertanian untuk secara aktif dapat mengambil bagian dalam pembangunan.
79

 

Sistem bagi hasil berwujud mukhabarah meskipun dianggap sebagai 

sistem klasik namun masih berpeluang untuk dipraktikkan dalam sektor pertanian. 
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Anny Hartati, Distribusi Pendapatan Petani Padi Organik di Kabupaten Purbalingga 

Propinsi Jawa Tengah, Jurnal Agribisnis Indonesia, 8, no. 2, Desember 2020.  
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Anny Hartati, Distribusi Pendapatan Petani Padi… h. 98. 
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Sistem klasik dengan muatan maslahat tentu tidak harus ditinggalkan begitu saja 

dan sesuatu yang klasik tersebut masih dimungkinkan untuk dipraktekkan dengan 

melakukan modifikasi selama pembaharuan didalamnya dapat direalisasikan 

maslahat apalagi dengan bentu yang lebih besar. Sesungguhnya perubahan terjadi 

karena keadaan dan kondisi manusia, masyarakat atau dinamika kehidupan yang 

disebabkan oleh manusia itu sendiri. 

Mukhabarah yang merupakan bahagian dari fiqih muamalat sehingga 

kehadiran konsep ini adalah sebagai solusi realitas sosial masyarakat. Ahmad 

Harisuddin menyatakan bahwa konsep mukhabarah masih mampu merespon 

kebutuhan masyarakat dengan tetap memiliki akar tradisi ke masa lampau namun 

tetap memiliki relevansi dengan masa kini sehingga mukhabarah telah mampu 

membuktikan bahwa warisan intelektual Islam yang masih bisa di gunakan untuk 

menjawab problematika ketahanan pangan, swasembada pangan, dan 

meminimalisir konsep agraria.
80

 

Sistem matteseng yang diterapkan di Desa Patalassang merupakan sistem 

bagi hasil di mana petani penggarap membagi hasil panennya kepada pemilik 

lahan dengan pembagian 2:1. Pembagian tersebut sudah disepakati sejak awal 

pada saat penggarapan sawah dimulai. Jadi, dua bagian untuk petani penggarap 

karena mereka akan mengurangi dengan beban atau ongkos penggarapan sawah 

tersebut dan 1 bagian untuk pemilik lahan. Hal itu sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh A. Mustaring, seorang petani penggarap sekaligus Ketua 

Kelompok Tani Mallenreng, beliau mengatakan bahwa : 
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Nazaruddin, Mukhabarah sebagai Problem Solver Umat,… h. 118-119.  



91 
 

 

“Matteseng adalah bagi hasil dengan pembagian 2 banding 1 (2 petani 

penggarap dan 1 pemilik sawah)”.
81

 

 

 Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwa bangsa arab senantiasa 

mengolah tanahnya secara mukhabarah dengan metode pembagian 1:2,1:3, dan 

1:1. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen, yaitu : 

1. Bentuk dari hasil panen harus diketahui dengan jelas dalam akad karena 

hasil panen tersebut yang akan dijadikan upah. 

2. Hasil panen adalah milik bersama antara pemilik lahan dan petani 

penggarap. 

3. Kadar dari pembagian hasil panen harus ditentukan, boleh dengan cara 

setengah, sepertiga, atau seperempat, sesuai dengan kesepakatan kedua 

belah pihak. 

4. Pembagian hasil panen ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil 

panen.
82

 

Jadi untuk pembagian keuntungan hasil usaha, petani penggarap 

menggunakan perhitungan profit sharing di mana perhitungan ini menghasilkan 

keuntungan bagi kedua belah pihak. Adapun pembagian distribusi hasil usaha 

sebagai berikut : 

 

No. Nama Umur Penghasilan  

1. Jamaluddin  50 Tahun 5 karung / Panen 
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A. Mustaring, “Seorang Ketua Kelompok Tani Mallenreng Sekaligus Pemilik lahan”, 

Wawancara Dilaksanakan pada Tanggal 10 Januari 2023.   
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Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif 
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2. Ali  47 Tahun 7 karung / Panen 

3. Andi Mustaring 45 Tahun 5 karung / Panen 

4. Ridwan 50 Tahun 6 karung / Panen 

5. Nurdin 47 Tahun 7 karung / Panen 

6. Usman 50 Tahun 5 karung / Panen  

7. Andi Nasaruddin 50 Tahun  7 karung /  Panen 

 

D. Peningkatan Pendapatan Petani 

Indonesia merupakan negara agraris yang bergerak dibidang pertanian dan 

kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hal ini dilatarbelakangi dari 

letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis sehingga memiliki iklim 

yang sesuai untuk mengembangkan potensi pertanian. Pendayagunaan sumber 

daya pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian 

sehingga sumber daya yang terbatas itu harus dialokasikan seefisien mungkin. 

Sumber daya pertanian yang terdiri dari lahan, tenaga kerja, air dan unsur-unsur 

lainnya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya yang utama untuk 

kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan yang tidak bijaksana akan 

berakibatmenurunnya kualitas sumber daya itu sendiri yang akhirnya berpengaruh 

terhadap produktivitas pertanian. Sektor pertanian sangat penting peranannya 

sebagai sumber pendapatan yang utama bagi masyarakat petani, umumnya para 

petani memproduksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

harinya.
83
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Reka Listiani, dkk, “Analisis Pendapatan Usaha Tani Padi di Kecamatan Mlonggo 
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Padi merupakan tanaman yang paling banyak ditanam di Indonesia. Dalam 

pengembangannya tanaman padi memerlukan pemeliharaan yang teliti dan 

insentif guna memperoleh hasil yang tinggi. Untuk itu harus diperhatikan teknik 

budidaya seperti penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk kimia, pestisida, 

pengolahan yang baik. Penggunaan varietas unggul ini didasarkan pada bibit 

unggul yang mempunyai ketahanan terhadap penyakit serta mempunyai 

produktifitas yang tinggi dan mempunyai umur yang relatif pendek. 

Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan 

seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan 

kemajuan ekonomi suatu masyarakat. pendapatan individu merupakan pendapatan 

yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas 

penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari sumber lain.
84

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan 

bahwa kebanyakan dari petani penggarap mengalami peningkatan pendapatan 

dalam pelaksanaan sistem matteseng ini. Walaupun tingkat pendapatannya 

berbeda-beda namun dengan adanya sistem matteseng ini membantu mereka 

untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akan tetapi, hal itu pun tergantung dari 

berapa luas lahan yang digarap, perawatan lahan padi yang mereka lakukan dan 

kemampuannya untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa tingkat pendapatan 

petani di Desa Patalassang : 
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Fatmawati M. Lumintang, “Analisis Pendapatan Petani di Desa Teep Kecamatan 
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No. Petani Penggarap Padi Tingkat Pendapatan 

1. Jamaluddin Meningkat namun hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Selain lahan yang di 

garap, Ia juga memiliki binatang 

ternak untuk dipelihara. 

2.  Ali Meningkat, namun hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Saat ini, Ia hanya 

mengerjakan lahannya sendiri 

karena sudah tidak sanggup lagi 

mengerjakan sawah orang lain. 

3. Tamrin Meningkat karena dengan adanya 

sistem mukhabarah ini semua 

pendapatannya berasal dari lahan 

yang di garap sehingga bisa 

menunjang perekonomian 

keluarga. 

4. Andi Mustaring Meningkat namun hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

sandang. Jadi, harus ada 

pendapatan lain yang mampu 
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menunjang perekonomian 

keluarga.  

5. Ridwan Meningkat karena dengan adanya 

akad mukhabarah ini membuat 

pemilik lahan dan petani 

penggarap saling bekerjasama 

untuk sama-sama mencukupi 

kebutuhan hidup. 

6. Nurdin Meningkat namun hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, tetapi jika petani 

penggarap memiliki pendapatan 

lain maka Ia mampu untuk 

menutupi kebutuhan yang lain. 

7.  Usman Meningkat bahkan mampu untuk 

mengalahkan pendapatan seorang 

pegawai jika lahan pertanian di 

kelola dengan baik dan petani 

penggarap memiliki manajemen 

perekonomian yang mumpuni. 

8. Andi Nasaruddin Meningkat namun hanya mampu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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sehari-hari. Jadi, seorang petani 

penggarap harus memiliki strategi 

untuk menghasilkan pendapatan 

lain. 

 

Berdasarkan tabel, maka diketahui bahwa semua pendapatan petani 

mengalami peningkatan walaupun ada yang meningkat secara signifikan, ada pula 

yang meningkat namun hanya cukup-cukupan untuk memenuhi kebutuhan 

sandang. Jadi, petani penggarap juga harus memiliki pendapatan lain yang mampu 

menunjang perekonomian demi kesejahteraan hidup masyarakat itu sendiri. Di sisi 

lain, ada juga petani yang memiliki tanaman lain seperti menanam jagung, coklat, 

ubi-ubian  dan lain-lain yang dapat menghasilkan untuk menutupi kebutuhan 

hidup yang lain. Hasil panen yang didapatkan yang akan menentukan kontribusi 

peningkatan pendapatan. Jika lahan yang digarap cukup luas dan petani mampu 

merawatnya dengan baik maka hasil panennya akan maksimal. Sebaliknya jika 

lahan yang digarap tidak luas dan petani tidak cakap dalam mengelola lahannya 

maka hasilnya pun akan cukup-cukupan. Namun berapapun hasil panen yang di 

dapatkan dalam pelaksanaan akad mukhabarah ini, petani penggarap tetap 

memiliki peningkatan perekonomian walaupun tidak banyak, karena apabila 

petani penggarap merasa dirugikan maka akad kerjasama dalam sistem 

mukhabarah ini tidak akan diberlakukan lagi khususnya di Desa Patalassang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan akad mukhabarah di Desa Patalassang yang diterapkan 

oleh pemilik lahan dan petani penggarap yakni semua biaya yang 

dikeluarkan dalam pengolahan lahan pertanian ditanggung oleh petani 

penggarap. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan dan 

mengandalkan kepercayaan antara satu sama lain. 

2.  Pembagian hasil panen didiskusikan sebelum melakukan kerjasama 

dan untuk pembagian hasil panen akan dibagi ketika semua ongkos 

yang digunakan saat penggarapan sawah dikeluarkan. 

3. Kontribusi akad mukhabarah dalam meningkatkan pendapatan petani 

penggarap padi di Desa Patalassang mengalami peningkatan. Dengan 

adanya akad mukhabarah ini, masyarakat sangat bersyukur karena 

mendapatkan lahan yang bisa dikerjakan selain dari lahan mereka 

sendiri.  

B. Implikasi 

1. Untuk pemilik lahan diharapkan kedepannya melakukan pengawasan 

langsung terhadap perkembangan lahan yang sedang digarap oleh 

petani penggarap dan akan lebih baik jika melakukan akad secara 

tertulis agar mendapatkan kejelasan dari lahan yang akan digarap. 



98 
 

 

2. Untuk petani penggarap yang sudah diberikan kepercayaan untuk 

menggarap lahan agar tetap berusaha semaksimal mungkin dalam 

menggarap lahan agar dapat memberikan kontribusi pendapatan yang 

lebih memuaskan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai acuan 

mengenai akad mukhabarah dan penerapannya memberikan manfaat 

bagi pelakunya.  
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Pedoman Wawancara 

1. Apa yang anda ketahui tentang mukhabarah ? 

2. Bagaimana sistem mukhabarah yang berlaku di desa patalassang?  

3. Apakah luas lahan pertanian mempengaruhi pendapatan petani penggarap 

padi dan Apa alasannya ? 

4.  Bagaimana peningkatan pendapatan petani di desa patalassang dengan 

menerapkan sistem mukhabarah ? 

5. Apakah sistem mukhabarah yang diterapkan di desa patalassang sesuai 

dengan syariat Islam ? 

6. Menurut pendapat  Bapak/Ibu, bagaimana sistem mukhabarah yang baik 

untuk diterapkan di desa patalassang ? 

7. Apakah ada pendapatan lain yang dihasilkan dari lahan yang digarap 

selain dari hasil panen padi ? 

8. Berapakah persentase jumlah orang yang menjalankan system mukhabarah 

khususnya di Desa Patalassang ? 
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