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ABSTRAK 

Nama : Rismawati 

Nim : 90100118032 

Judul   : Sistem Permodalan Petani  Di Desa Balassuka Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Penghasilan yang tidak seberapa modal usaha selalu menjadi 

permasalahan utama dikarenakan masih banyak masyarakat desa Balassuka yang 

belum masuk dalam organisasi pemerintah seperti kelompok tani, koperasi, 

UMKM, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 

permodalan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh para petani berdasarkan akad 

qardh dengan pandangan hukum ekonomi Islam di Desa Balassuka Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi, sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Fokus penelitian adalah sistem 

permodalan dan peningkatan kesejahteraan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem permodalan yang dilakukan di 

Desa Balassuka ada dua yaitu sistem pinjam meminjam dan sistem bagi hasil 

untuk memulai usaha pertanian agar mendapatkan hasil yang maksimal dan 

mendapat kehidupan yang layak. Pandangan hukum ekonomi Islam mengenai 

transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan suatu tambahan didalamnya 

dikatakan riba dan sudah jelas diharamkan dalam islam dalam bentuk apapun, 

walaupun sifatnya untuk menolong namun hal ini menyimpang dari ajaran Islam.  

Kata kunci : Sistem Permodalan, Petani, peningkatan kesejahteraan



 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Islam sebagai agama wahyu yang dirisalahkan sejak manusia pertama, 

Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan dan disempurnakan melalui syariat Allah Swt. 

dengan perantaraan Nabi Muhammad Saw. Ajaran Islam sudah diakui sebagai 

sumber dan pedoman dalam bertingkah laku (Wahyuni, dkk 2020). Oleh karena 

tindakan dan tingkah laku ekonomi adalah bagian dari aktivitas manusia maka 

seluruh kegiatan ekonomi haruslah berada dalam sebuah sistem qurani (Anwar, 

2014). 

Manusia merupakan makhluk monodualis, yaitu makhluk individu 

sekaligus sebagai makhluk sosial (Sari and Rofiyarti, 2017). Kehidupan bersama 

menimbulkan suatu masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab musyarak 

yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang hidup 

bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Semakin baik 

akhlak suatu masyarakat, maka semakin makmur suatu masyarakat tersebut, 

begitu pula sebaliknya (Ghafur 2019). Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah 

lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 

Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan 

dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu 

hak dan kewajiban. kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di 

antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan hutang piutang (Maryanto, dkk 

2021). 
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Charles H. Cooley dalam tulisannya “Kerja sama timbul apabila orang 

menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan 

pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian 

terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut; 

kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya 

organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja sama yang berguna 

(Supriadi 2019). Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, ada lima bentuk 

kerja sama yaitu: 

a. Kerukunan, mencakup goton g royong dan tolong menolong.  

b.  Bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-

barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.  

c.  Kooptasi (cooptation), yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru 

dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, 

sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam 

stabilitas organisasi yang bersangkutan. 

d.   Koalisi (coalition), yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang 

mempunyai tujuan-tujuan yang sama.  

e.   Join venture, yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu. 

Kerjasama dalam suatu usaha yang dilakukan oleh umat Islam sebagai 

bentuk tolong-menolong antar sesama umat dan sebagai bentuk gotong-

royong dalam mengembangkan berbagai bisnis yang tidak dapat dikelola 

oleh seorang saja atau oleh institusi tertentu sehingga permodalan dan 

pengelolaan bisnis dilakukan dengan cara kerjasama (Asnawan, 2019). 
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Utang piutang dalam konsep Islam merupakan akad (transaksi ekonomi) 

yang mengandung nilai ta‟awun (tolong menolong), dengan demikian utang 

piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga 

mendapat porsi tersendiri (Aziz and Ramdansyah 2016). Utang Piutang dalam 

Islam disebut dengan qardh, qardh merupakan upaya memberikan pinjaman 

kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya 

(Ashlihah and Elinda 2021). 

Akad qardh ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan (menolong) 

beban orang lain (Vladimir, 1967). Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT 

QS. Al-Hadid/57:11. 

َ قزَْضًا حَسَىاً فيَضَُاعِفهَُ لهَُ وَلهَُ أجَْزٌ كَزِيمٌ            مَهْ ذَا الَّذِي يقُْزِضُ اللََّّ
 
Terjemahnya: 

     “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka 

Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman ini untuknya, dan dia akan 

memperoleh pahala yang banyak. QS. Al-Hadid: 11 

 

 Landasan dalam ayat ini adalah manusia di seru untuk “meminjamkan 

kepada Allah” yang mengandung arti untuk membelanjakan harta di jalan Allah, 

manusia juga di seru untuk meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian 

dari kehidupan bermasyarakat civil society (Arianto, 2018). Hukum hutang 

piutang pada asalnya di perbolehkan dalam syariat Islam bahkan orang yang 

memberikan hutang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah 

merupakan perbuatan yang sangat disukai dan dianjurkan dalam Islam, oleh 

karena itu bagi orang yang suka meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang 
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membutuhkan akan di (ganjar) atau di berikan pahala yang besar (Johan, 2018). 

sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Baqarah/1:245. 

وَاللَّهُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ وَإِليَْهِ  ۚ  مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةًَ 

 تُ رْجَعُونَ 

Terjemahnya: 

           “Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 

(menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan 

memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang 

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-

Nyalah kamu di kembalikan. QS. Al-Baqarah:245. 

 

Landasan dalam ayat ini menunjukkan bahwa pinjam meminjam boleh 

dilakukan untuk mencari karunia Allah SWT. Setiap manusia di perbolehkan 

untuk melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, 

apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain untuk dikelolanya 

dalam melakukan suatu usaha dengan ikhlas maka Allah SWT telah menjanjikan 

bahwa rezeki dan kabaikan yang kita lakukan akan dilipatgandakan oleh-Nya. 

 Munculnya bisnis-bisnis yang baru, institusi, metode dan tekhnik-tekhnik 

bisnis yang sebelumnya belum pernah ada sehingga meskipun mereka 

berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam 

ketidaktahuan, apakah praktek bisnis-bisnis mereka sesuai dengan ajaran Islam. 

Desa Balassuka terdapat 5 (lima) dusun dengan kehidupan masyarakat 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Secara umum mempunyai ciri khas 

geologis berupa daerah daratan yang berbukit sebagian besar wilayahnya adalah 

hamparan kebun pertanian dan sebagian adalah persawahan. Kondisi alam desa 
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Balassuka juga merupakan daerah bersuhu sedang, dan jika dilihat dari mata 

pencaharian masyarakatnya adalah petani. 

Transaksi modal dalam kegiatan bertani dilakukan atas dasar kerja sama 

dengan petani atau masyarakat lain. Praktek permodalan ini berawal dari beberapa 

pemilik modal yang memberikan fasilitas modal pada petani yang tidak memiliki 

modal atau pemilik modal melihat kesanggupan dari seorang petani untuk 

memanfaatkan pinjaman modal yang akan diberikan, sehingga pemilik modal 

tertarik untuk melakukan kerja sama dengan memberikan sebuah pinjaman. 

Modal adalah uang yang diapakai sebagai pokok induk untuk berdagang, melepas 

uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebaginya) yang dapat 

dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. 

Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk 

menjalankan suatu usaha. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, 

tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan. 

Selain itu juga modal dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu 

disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi 

pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya (Ilyas, 2018). 

Fenomena yang terjadi di Desa Kedung Lengkong Kabupatan Mojokerto, dalam 

penelitian di jelaskan bahwa dalam mengatasi masalah kekurangan modal, petani 

meminjam uang baik dari lembaga keuangan formal maupun informal. 

Permodalan sangat berpengaruh terhadap hasil yang optimal, karena dengan 

adanya modal yang cukup petani mampu meningkatkan produktivitas 

tanamannnya (Heri Susanto, Ramon Syahrial, and Adi Budiwan 2022). 
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Penghasilan yang tidak seberapa, modal usaha selalu menjadi 

permasalahan utama dikarenakan masih banyak masyarakat desa Balassuka yang 

belum masuk dalam organisasi pemerintah seperti kelompok tani, koperasi, 

UMKM, dan lain-lain. Model permodalan  yang dilakukan oleh masyarakat di 

salah satu dusun di desa Balassuka adalah model yang di istilahkan dengan akad 

qardh tapi pada implementasinya ternyata ada penambahan dari modal pokok 

yang dipinjamkan padahal yang kita ketahui qardh itu tidak ada penambahan di 

perjannian, ini tentu tidak sejalan dengan ekonomi Islam sehingga penulis tertarik 

ingin meneliti masalah tersebut dengan judul “Sistem Permodalan dalam Akad 

Qardh Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Balassuka 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada, sistem permodalan pada petani dan 

peningkatan kesejahteraan. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Sistem Permodalan 

      Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting 

keberadaannya dalam usaha tani. Sumber permodalan usaha tani dapat berasal 

dari dalam (modal sendiri) dan dari luar (pinjaman/kredit). Sistem permodalan  

merupakan salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian, Untuk 

meningkatkan hasil produksi, petani membutuhkan modal yang besar supaya 
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dapat menggunakan teknologi usaha tani secara optimal. Petani adalah orang yang 

becocok tanam. 

b. Peningkatan Kesejahteraan 

      Peningkatan adalah proses, cara perbuatan untuk menaikkan sesuatu 

atau kegiatan untuk memajukan sesuatu ,kesesuatu yang lebih baik lagi daripada 

sebelumnya. Peningkatan kesejahteraan merupakan suatu upaya yang dilakukan 

oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan 

merupakan sejumlah kepuasan yang yang diperoleh seseorang dari hasil 

mengkonsumsi pendapatan yang diterima, namun tingkatan dari kesejahteraan itu 

sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relative karena tergantung dari besarnya 

kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut, Maka 

setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal 

materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang 

harmonis dalam bermasyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka  

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana sistem permodalan petani di desa Balassuka Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana sistem pelaksanaan permodalan terhadap peningkatan 

kesejahteraan petani di desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa? 
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3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam mengenai praktek 

permodalan yang diterapkam oleh petani di desa Balassuka kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa? 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang sistem permodalan dalam akad qardh tentunya sudah 

pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Menggunakan metode peneltian 

yang bervariasi dari hasil penelitian sebelumnya sehingga adanya perbandingan, 

baik mengenai kelemahan atau kelebihan yang sudah ada. Penelitian yang 

dimaksud yaitu: 

1. penelitian yang pernah dilakukan oleh Rifda Zahra Afifah pada tahun 2012 

yang berjudul Analisis Bantuan Modal Bagi kelompok Pelaku Usaha Mikro 

Oleh Dinas Koperasi dan Umkm Kota Semarang (studi Kasus: Kpum di 

Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah), dengan menggunakan  

metode penelitian kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit dari koperasi membantu 

meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan laba para pelaku usaha 

mikro di kelurahan pekunden yang dilihat dari dari perbedaan variabel 

modal usaha sebelum dan sesudah mendapat kredit. Hal tersebut 

memberikan implikasi bahwa program pengkreditan dari pemerintah 

melalui pemberian pinjaman modal dapat membantu pengembangan usaha 

mikro (Afifah 2012). Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi 

peneliti yang pertama, lokasi penelitiannya berbeda dimana lokasi penelitian 

tersebut di Kelurahan Pekunden  Kecamatan Semarang Tengah sedangkan 
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penelitian ini di desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Penelitian sebelumnya berfokus pada kelompok pelaku usaha mikro oleh 

dinas koperasi dan umkm, sedangkan dalam penelitian ini tidak berfokus 

pada organisasi melainkan perindividu. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Idel Wadelmi pada tahun 2019 dengan judul 

Analisi Permodalan Pasar Syariah dengan menggunakan penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber permodalan 

pedagang pasar syariah ulul albab berasal dari modal pribadi, distributor, 

perbankan konvensional, perbankan syariah, rentenir/pemodal, koperasi, 

sesama pedagang dan pelanggan.  

Dimana modal sumber permodalan tertinggi yang di gunakan 

pedagang dalam menjalankan usahanya yakni modal pribadi dan distributor 

yang mencapai kisaran 31,94% ini artinya pedagang  selain mengandal 

modal secara pribadi namun juga sangat terbantu oleh adanya distributor 

dan modal berikutnya diikuti sumber pemodal secara pribadi yang mencapai 

kisaran 19,44%, hal ini berarti masih ada pedagang yang tidak 

mengandalkan modal usahanya dari luar seperti distributorkoperasi, 

lembaga keuangan lainnya (Waldelmi, dkk 2019). Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan jurnal penelitian pertama, penelitian Penelitian ini 

didasari sumber permodalan pedagang pasar syariah ulul albab yang 

melakukan aktivitas bisnis atau jual beli, sedangkan dalam penelitian ini di 

dasari dengan akad qardh. 
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3. Penelitian oleh M. Zulham Ulinnuh dengan judul Strategi Produktivitas 

Petani Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris di Kecamatan 

Guntur Kabupaten Demak) Penelitian ini menggunakan metode Gabungan 

mixed method yaitu penggabungan metode Kuantitatif dan Kualitatif.  

Hasil penelitian ini adalah Modal sosial yang ada di kecamatan 

Guntur dapat terlihat dalam kegiatan Telaga Boga yang sedikit banyak 

memberikan Solusi dari jalan keluar atas permasalahan yang ada. 

(Ulinnuha, 2012). Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan jurnal 

pertama, fokus penelitian peran modal sosial terhadap produktivitas petani 

sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sistem pemberian bantuan 

modal. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad nizar dengan judul Pengaruh 

Sumber Daya Manusia Permodalan dan Pemasaran terhadap Kinerja Usaha 

Kecil dan Menengah Sari Apel di Kecamatan Tutur dengan menggunakan 

penelitian kuantitatif.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa permodalan dan pemasaran 

menunjukan adanya pengaruh terhadap kinerja ukm sari apel di Kecamatan 

Tutur. Hal tersebut berarti semakin baik sumber daya manusia, permodalan 

dan pemasaran, maka kinerja uk sari apel dikecamatan tutur semakin 

meningkat (Nizar, 2018). Perbedaan dalam penelitian ini dengan jurnal 

penelitian pertama ialah, secara umum membahas tentang pengaruh 

permodalan manusia terhadap kinerja UKM Sari Apel di Kecamatan Tutur. 
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sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem permodalan dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani di desa Balassuka. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad As-Shiddiqy dengan judul 

Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di 

lembaga keuangan mikro syariah dengan menggunakan penelitian kualitatif. 

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akad qardh yang dilaksanakan 

di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. 

Akad qardh ini ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri 

yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin 

mengembangkan usahanya (Muhammad, 2018).  

  Perbedaan penelitian ini dengan jurnal penelitian pertama, fokus 

penelitian pada pelaksanaan akad qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah Al muna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan 

dalam penelitian ini berfokus pada sistem permodalan dalam akad Qardh. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Budhi Cahyono dan Ardian adhiatma pada 

tahun 2012 dengan judul Peran Modal Sosial dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo 

dengan menggunakan penelitian yang bersifat action research yang 

menekankan pada action atau tindakan. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa nilai-nilai kepercayaan dalam modal sosial sangat dominan sebagai 

dasar bagi masyarakat pedesaan untuk dijadikan modal dalam peningkatan 

fungsi yang lain, seperti peningkatan respek dan keuntungan bersama 

(Cahyono,and Adhiatma 2012).  
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  Perbedaan jurnal penelitian ini dengan jurnal peneliti pertama, 

fokus penelitian Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo sedangkan dalam 

penelitian ini berfokus pada permodalam dalam akad qardh dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani di desa Balassuka Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Adnan Husaa Putra pada tahun 2016 dengan 

judul Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat 

Kabupaten Blora dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Partisipasi dari masyakat dan dukungan dari pemerintah dapat 

membuka jalan baru bagi masyarakat yang ingin berwirausaha dari mulai 

usaha kecil sampai menengah. Munculnya partisipasi dari masyarakat 

memunculkan usaha-usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang sudah 

ada serta memunculkan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Putra 2016). 

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal peneliti pertama, fokus penelitian 

peran Umkm dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan 

dalam penelitian ini sistem permodalam dalam meningkatkan kesejahteraan 

petani di desa Balassuka Kecamatam Tombolo Pao kabupaten Gowa. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan pada tahun 2020 dengan 

judul Pengaruh Kepemilikan Modal Terhadap Pendapatan Petani Padi di 

Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menggunakan penelitian kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata petani yang memilki luas 
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lahan yang lebih luas memiliki pendapatan lebih besar. Status kepemilikan 

lahan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani di kecamatan sakti 

kabupaten Pidie. Didapatkan bahwa petani yang memiliki lahan sendiri 

pendapatannya banyak yang lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak 

memiliki lahan sendiri (Muhammad Ikhsan, dkk 2020). Perbedaan 

penelitian ini dengan jurnal peneliti pertama, fokus penelitian mengenai 

Pengaruh Kepemilikan Modal Terhadap Pendapatan Petani padi sedangkan 

dalam penelitian ini sistem permodalan terhadap kesejahteraan petani. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskn  sistem permodalan 

petani di desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan  sitem pelaksanaan 

permodalan  terhadap peningkatan kesejahteraan petani di desa 

Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan pandangan hukum 

ekonomi islam mengenai praktek permodalan yang diterapkam oleh 

petani di desa Balassuka kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

tambahan informasi dan sumbangan pikiran tentang sistem permodalan 

yang diterapkan masyarakat di desa Balassuka. 
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b. Kegunaan secara umum, penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

sumbangsi pemikiran bagi universitas, mahasiswa dan semua pembaca 

dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama 

dalam sistem permodalan dalam akad qardh. 

  



 

 
 

BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Sistem Permodalan pada petani  

1. Teori Sistem 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kata sistem berarti perangkat 

unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 

Sistem adalah suatu kesatuan  totalitas dari sejumlah komponen atau unsur berdiri 

sendiri  dan bekerja sama serta saling mempengaruhi satu sama lain yang terarah 

pada pencapaian tujuan (Jamin, 2015). beberapa pendapat para ahli mengenai 

sistem. Menurut David Easton teori  sistem adalah suatu  odel yang menjelaskan 

hubungan tertentu antara sub-sub sistem sebagai suatu unit (Nadir, 2021). 

Menurut Davis Gordon B “sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang 

saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran dan 

maksud (Molinda and Simanjuntak, 2019). Menurut Edhy Sutanta “Secara umum, 

sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau 

subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan caracara 

tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi 

guna mencapai suatu tujuan” (Sutanta, 2003).  

Sistem mempunyai cirri-ciri umum sebagai berikut: 

a. Sistem merupakan suatu kesatuan yang berstruktur. 

b. Kesatuan tersebut terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berpengaruh. 
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c. Masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara 

bersama-sama melaksanakan fungsi struktur yaitu mencapai tujuan 

sistem. 

Ciri-ciri sistem menurut Redja Mudiaharjo sebagai berikut: 

a. Keseluruhan adalah hal yang utama dan bagian-bagian (sub sistem) 

adalah hal yang kedua. 

b. Integrasi adalah kondisi saling berhubungan antara bagian-bagian dalam 

satu sistem. 

c. Bagian-bagian memainkan peranan mereka dalam kesatuannya untuk 

mencapai tujuan dari keseluruhan. 

d. Bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan yang tak dapat 

dipisahkan. 

e. Sifat bagian dan fungsinya dalam keseluruhan dan tingkah lakunya diatur 

oleh keseluruhan terhadap hubungan bagian-bagiannya. 

f. Keseluruhan adalah sebuah sistem atau sebuah kompleks atau 

konfigurasi dari energy dan berperilaku seperti sesuatu unsure tunggal 

yang tidak kompleks. 

g. Segala sesuatu haruslah dimulai dari keseluruhan sabagai suatu dasar, 

dan bagian-bagian serta hubungan-hubungan, baru kemudian terjadi 

secara berangsur-angsur (Jamin, 2015). 

2. Teori Permodalan  

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam 

tulisannya Nugraha (2011:9) “modal adalah uang yang diapakai sebagai pokok 
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induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, 

dan sebaginya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang 

menambah kekayaan” (Putri, and Prabawani 2014). Sumber modal antara lain : 

modal sendiri, yang merupakan modal yang diperoleh dari si pemilik usaha 

tersebut, berasal dari tabungan,  saudara, hibah, sumbangan dan lain sebagainya. 

Modal pinjaman yang berasal dari pinjaman perbankan atau lembaga keuangan 

lainnya. Sedangkan modal lainnya berasal dari lembaga keuangan tidak resmi 

seperti rentenir, lintah darat dan peretas uang (Yovita, and Indrawati 2014). 

Modal atau barang modal adalah faktor produksi yang dihasilkan dari 

produksi, input yang tahan lama yang dihasilkan dari output perekonomian 

(Sukendar, 2011). Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang 

maupun bukan uang (gedung, mesin, perabotan dan kekayaan fisik lainnya) yang 

dapat digunakan dalam menghasilkan output (Ali, 2013). 

Berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal 

dan pengertian modal diatur dalam bab1 pasal 1 yaitu: 

Ayat 1: Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang 

yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 

Ayat 7: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik 

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Rizky, Agustin, 

and Mukhlis 2016). 

Dimensi terpenting dari modal adalah ketahanannya terhadap waktu. jasa 

tenaga kerja di gunakan pada saat jasa itu di berikan. Rumah tangga 
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mengkonsumsi jasa dan barang tak tahan lama segera setelah di beli. Akan tetapi, 

modal pada kenyataannya tersedia pada saat ini dan hingga masa depan. Nilai 

modal adalah sebesar nilai jasa yang di berikannya dari waktu ke waktu. Modal 

tidak hanya diidentikan dengan uang, modal merupakan semua hal yang memiliki 

karakteristik sebagai modal dan berfungsi untuk membantu kegiatan usaha 

(Naibaho, and Albertus 2007). Mankiw (2001:530) dalam tulisannya modal 

(capital) merupakan peralatan dan fasilitas dasar/struktur yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan jasa. Case dan Fair (2007:268-269) dalam tulisannya 

modal terbagi menjadi tiga bentuk yaitu modal berwujud, modal sosial, dan 

modal tak berwujud (Efendi, 2014). 

Bourdieu dalam tulisannya bahwa modal merupakan kerja sama yang 

terakumulasi. Modal menjadi dasar, membentuk, dan mempertahankan tatanan 

sosial (Purwanto, 2015). Bourdieu membedakan empat macam modal yaitu modal 

ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Modal ekonomi 

mengukur semua sumber daya ekonomi individu, termasuk pendapata dan 

warisannya. Modal budaya mengukur semua sumber daya (budaya) yang dapat 

menempatkan kedudukan seorang individu. Modal sosial mengukur semua 

sumber daya yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan sosial berkelanjutan 

dari semua relasi dan semua orang yang dikenal. Modal sombolik menunjukkan 

segala bentuk capital (budaya, sosial, atau ekonomi) yang mendapat pengakuan 

khsusus dalam masyarakat (Ginting, 2019). 
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B. Kesejahteraan Petani 

Kesejahteraan adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf masyarakat berdasarkan 

konteks sosialnya. Salah satu landasan hukum yang dijadikan acuan adalah 

undang-undang nomor 6 tahub 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kesejahteraan sosial, dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa lapangan 

kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup aspek-aspek 

pendidikan, kesehatan, agama tenaga kerja dan lain-lain (Suhaenah 2016). 

Menurut Sukino (2013:8) petani adalah seseorang yang bergerak di bidang bisnis 

pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan 

untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, bunga, buah dan 

lain-lain, dengan harapan untuk memperoleh  hasil dari tanaman tersebut untuk di 

gunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain (Sasongko, 2015). 

  Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dalam perekonomian 

nasional disebabkan sektor ini sumber utama kehidupan dan pendapatan 

masyarakat tani, penyedia kebutuhan pangan rakyat, penghasil bahan mentah dan 

bahan baku industri pengolahan, penyedia lapangan kerja dan lapangan usaha, 

sumber penghasil devisa Negara dan salah satu unsur pelestarian lingkungan 

hidup serta sebagai usaha yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan petani 

(Matina and Praza 2018). 

Petani merupakan sumber daya insani yang memiliki daya yang tinggi 

untuk mensejahterakan masyarakat. Tanpa bantuan petani manusia akan sulit 

untuk bertahan hidup. keberadaan petani sangat penting bagi kehidupan manusia. 
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Menurut Sunarti dan Khomsan, Kesejahteraan petani bisa terealisasi melalui 

pendapatan mereka yang meningkat, dan harga gabah dibeli tinggi (Keumala and 

Zainuddin 2018). Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara 

garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan yaitu; kebijakan untuk 

meningkatkan sebesar-besarnya pendapatan rumah tangga petani, dan kebijakan 

untuk sedapat mungkin menekan biaya/pengeluaran rumah tangga petani 

(Rachmat 2013). 

Indikator kesejahteraan petani dalam berbagai pandangan. Saudana dkk, 

(dalam Burhansyah dan Melia P, 2010:308) menyebutkan beberapa aspek yang 

dapat menunjukkan indikator kesejahteraan petani, diantaranya: 

1. Perkembangan struktur pendapatan 

Struktur pendapatan diartikan Setiawan (2008:15) sebagai balas jasa yang 

diterima seseorang sebagai imbalan atas pemberian faktor-faktor produksi 

kedalam proses produksi. Hal ini menyangkut pendapatan yang berasal dari 

kegiatan usaha tani, kegiatan diluar usaha tani, dan kegiatan di luar pertanian 

seperti perdagangan dan lain sebagainya. 

2. Perkembangan nilai tukar petani (NTP) dan daya beli 

     BPS (2008) mengartikan NTP sebagai rasio antara indeks harga yang 

diterima dengan indeks harga yang dibayar oleh petani sekaligus sebagai ukuran 

daya beli petani. Semakin tinggi NTP menunjukkan semakin kuat 

kemampuan/daya beli petani yang menggambarkan semakin sejahtera tingkat 

kehidupan petani (Wardani and Faizah 2020). 
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  Kesejahteraan sosial dapat juga diukur dengan menggunakan maqasid 

syariah melalui beberapa indikator, pemeliharaan agama (al-din), jiwa/kesehatan 

(al-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan kekayaan/milik (al-mal) (Imana, 

2019). 

C. Kerangka Teoritis 

Modal bisa di dapat dari pemodal maupun modal prbadi. Dari hasil modal 

tersebut bisa digunakan dalam jangka panjang maupun pendek, praktek 

Permodalan terjadi karena adanya sistem pinjam meminjam (qardh), di mana 

timbul sebuah kesepakatan anatara pemberi pinjaman (muqridh) dan (muqtaridh ) 

peminjam.  Setelah kesepakan disetujui maka pemberi modal akan menyerahkan 

barang modal berupa sejumlah uang kepada penerima modal, dan penerim modal 

tentunya harus memiliki sebuah keahlian dalam memnfaatkan modal yang telah 

diberikan. titik permasalahan dalam penelitian ini adalah mekanisme permodalan 

yang terjadi dan pengembalian pinjaman modal (Qardh).  

Hal ini lebih jelasnya akan di analisis oleh peneliti, dengan 

membandingkan fakta yang temukan pada  lapangan dengan ketentuan akad 

qardh. Setelah itu akan terjawabkan apakah termasuk riba atau non riba, adil serta 

apakah dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 
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Gambar 1.1 Kerangka fikir 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu ilmu yang 

mempelajari perilaku dan peristiwa pada manusia yang secara sistematis mencari 

penjelasan untuk arti dan esensi suatu fenomena dan didesain untuk memperoleh 

pengetahuan melalui pengalaman kehidupan manusia (Azmi, Nasution, and 

Wardayani 2018). Fenomenologi adalah imu mengenai fenomena yang dibedakan 

dari sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan 

mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Fenomenologi 

mempelajari fenomena yang tampak di depan kita, dan bagaimana 

penampakannya (Yusanto 2020). Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi 

karena pokok permasalahan yang di bahas berkaitan langsung dengan berbagai 

gejala dan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat. 

  Lokasi penelitian dilakukan di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi dilandasi karena sebagian masyarakat yang 

ada di desa tersebut melakukan sistem permodalan. 

B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik 

atau bentuk hitungan lainnya yang mempelajari sesuatu pada sudut pandang 

alamiahnya, menerjemahkannya, dan melihat fenomena dalam hal makna yang di 

pahami manusia (Azmi, Nasution, and Wardayani 2018). Pendekatan kualitatif 

menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (verstehen), 
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penalaran,definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih 

mementingkan pada proses deibandingkan dengan hasil akhir (Mulyadi 2013). 

C.  Jenis dan Sumber Data 

  Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian, yang 

merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata 

(Ermawelis 2018). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data 

yang akan digunakan diperoleh. Subjek penelitian kemudian akan diambil datanya 

dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya. Penelitian ini bersumber dari data 

primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru 

yang memiliki sifat up to date (Tamodia 2013). 

 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengambilan sampel 

pada masyarakat Desa Balassuka Kabupaten Gowa. Pihak-pihak yang di 

wawancarai dalam pengambilan data antara lain: 

a. Muqrid (Pemberi Pinjaman) 

b. Muqtaridh (Peminjam) 

c. Petani Penggarap 

d. Pemilik Lahan 

e. Masyarakat dan Pemerintah setempat (Kepala Desa, Kepala Dusun, dan 

Tokoh Adat, Tokoh Agama). 
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D. Metode Pengumpulan data 

  Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Tanujaya 2017). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan proses yang penting dalam melaksanakan suatu 

penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitataif. Wawancara 

digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung 

bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer 

(Rosaliza 2015). Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah metode wawancara terstruktur. Moleong 

(2010:190) mendefinisikan wawancara terstruktur sebagai wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan (Rahmadhan Harapan 2017). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan untuk mengetahui semua informasi mengenai sistem permodalan 

bagi petani. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan 

penyimpanan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan (Fitriani 2018). 

Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber 

apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis (Nilamsari 

2014). 
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang terpenting dan strategis 

kedudukannya di dalam keseluruhan kegiatan penelitian.  Keberadaan instrumen 

penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termasuk dalam komponen 

metodologi penelitian karena instrument penelitian merupakan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan,memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang 

sedang diteliti (Nasution). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya: 

A. Peneliti 

B. Daftar pertanyaan wawancara 

C. Handphone sebagai alat dokumentasi dan perekam 

D. Alat tulis 

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Pratiwi 2017). Adapun yang ingin dianalisis yaitu bagaimana 

sistem permodalan dalam akad qardh terhadap peningkatan kesejahteraan petani 

di desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Setelah data penelitian yang di peroleh dari lapangan, maka dalam 

menganalisa, penulis menggunakan tekhnik analisis data kualitas, yaitu upaya 

membahas dan kualitas menginterpresentasi data yang bersifat kualitas atau uraian 
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kalimat yang di peroleh dari studi wawancara, ataupun observasi. Penelitian ini 

menggunakan tiga langkah dalam proses analisis data yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber (Muqtaridh dan 

Muqridh) terhadap penelitian agar mendapat data yang sesuai. 

2. Reduksi  

Reduksi merupakan proses pemilihan, merangkum, pemusatan perhatian 

dan penyederhanaan dari catatan-catatan yang di peroleh saat 

mengumpulkan data. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dalam 

bentuk teks, grafik, jaringan dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam 

pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian di 

sajikan dalam uraian penjelasan. 

4. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan perumusan kesimpulan setelah 

melakukan reduksi dan penuajian data untuk menjawab rumusan masalah. 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran umum kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sunggumininasa. 

Kabupaten ini memilki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari 

luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 

jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar 

dengan suku konjo pegunungan yang mendiami hampir seluruh kabupaten Gowa. 

Penduduk di kabupaten ini  mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini berada pada 

12◦33.6‟ bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya 

antara 12◦33.19‟ hingga 13◦15.17‟ Bujur Timur dan 5◦5 hingga 5◦34.7‟ lintang 

selatan dari Jakarta. 

 Kabupaten Gowa berada pada 12◦ 38.16‟ Bujur Timur dari Jakarta dan 5 

◦33.6‟ Bujur Timur dari Kutub utara. Letak wilayah administrasinya antara 12 

◦33.19‟ hingga 13 ◦15.17‟ Bujur Timur dan 5 ◦5‟ hingga 5 ◦34.7‟ lintang Selatan 

dari Jakarta. 

 Kabupaten yang berada pada bagian Selatan provinsi Sulawesi Selatan ini 

berbtasan dengan 7 kabupaten /kota lain, yaitu: 

Sebelah Utara  : Kota Makassar dan Kabupaten Maros 

Sebelah Timur  : Kabupaten Sinjai, Bulukumba  

Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar dan Jeneponto 
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Sebelah Barat  : Kota Makassar dan Takalar 

 

 

  Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gowa 

2. Gambaran umum Desa Balassuka 

Desa Balassuka merupakan nama suatu Desa yang terletak di luar kota 

tepatnya di Kecamatan Tombolo Pao bagian timur Kabupaten Gowa yang 

berbatasan dengan Kabupaten Sinjai Barat. Secara Umum mempunyai ciri khas 

geologis berupa daerah daratan yang berbukit yang sebahian besar wilayahnya 

adalah hamparan kebun pertanian dan persawahan. 

 Pada mulanya nama Balassuka adalah “Ballasuka”. Menurut Bahasa 

daerah Makassar, terdiri dari dua suku kata “Balla” dan “Suka”. Balla artinya 

rumah (tempat) dan suka artinya kelahiran, senang. Ballasuka artinya Balla 

Tumallasukanga Tau nipakalabbiri, artinya rumah atau tempat kelahiran orang-

orang yang mulia atau terpuji yang akan diangkat menjadi pemimpin. Menurut 

pemahaman oeang Balassuka bahwa yang pertama menghuni Balassuka adalah 
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“Turilenrang” yang berasal dari Parang Ilalang/Pannanroang Sorobaya” 

(Gunung Bawakaraeng). Dipilihnya Balassuka sebagai tempat tinggal karena 

tempat inilah yang paling cocok untuk bercocok tanam/bertani karena di kelilingi 

oleh sungai dan pegunungan. 

 Proses terbentuknya sistem pemerintahan di Balassuka diawali dengan 

nama “puantan ri Balassuka” yang terdiri dari: 

1. Puanta tiroa bertugas menentukan waktu untuk bercocok tanam/turun 

sawah 

2. Puanta jappokia ri saponna 

3. puanta jappokia rimasigi‟na 

4. puanta karanjangia (pabbarambang) pammappaujung pangngura tarang 

orang bertani. 

5. Puanta ri Balassuka (petta sallu) 

6. Setelah ini terbentuklah istilah Gallarrang (gelar). 

Dalam proses terbentuknya istilah gallarrang (gelar) diawali dengan 

pembentukan istilah “sulle hating” sebanyak dua kali atau pengganti 

“puanta” yang ditunjuk oleh Sombaya ri Gowa. Sulle hating pertama 

terdiri dari 3 orang yaitu: 

1) Rakka Dg. Matakko (pemerintahan) 

2) Pemuda mengurus orang yang mau menikah (imam) 

3) Balikaraeng (tidak jelas) 

Sulle hatang kedua yaitu satu orang sebagai pengganti Rakka Dg. 

Matakko yaitu Dg. Maitta. Pada masa pemerintahannya ini masuklah 

Belanda menjajah, maka oleh Belanda dihapuslah istilah sulle hatang 

yang dibentuk oleh Sombaya ri Gowa dan digantikan dengan istilah 

Gallarrang (gelar). 

Menurut catatan sejarah bahwa Balassuka diperintah oleh beberapa orang 

Gallarrang (gelar) yaitu: 
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1. Galla sama‟ atau Galla pace memerintah kira-kira sekitar 1 tahun 

2. Galla Baco memerintah kira-kira sekitar tahun 1910an 

3. Galla barang memerintah kira-kira sekitar tahun 1910an 

4. Galla Lebang memerintah kira-kira sekitar tahun 1920an 

5. Galla Senggong memerintah tahun 1930 

6. Galla Saeba memrintah tahun 1945   

 Pada tahun 1962 Balassuka dipugar menjadi dua Desa yaitu Desa 

Bontolebang dipimpin oleh Saeba Lebang dan Desa Bontokarama  dipimpin oleh 

P.Tompo. Kemudian pada tahun 1968-1971 kedua Desa tersebut dilebur lagi 

menjadi satu diganti namanya menjadi Desa Tabbinjai dan dipimpin oleh Saeba. 

Pada tahun 1989 Desa Tabbinjai dipugar lagi menjadi tiga Desa yaitu Desa 

Tabbbinjai, Desa Mamampang dan Desa Balassuka.  

 Secara historis, Balassuka dikenal sejak zaman penjajahan Belanda, 

kerajaan Gowa menyatakan perang dengan Balassuka yang konon tak mau tunduk 

kepada Somba Opu atau kerajaan Gowa. Saat itu maka puanta diganti dengan 

sebutan gallarrang (gelar) yang mana sesuai beberapa sumber informasi 

mengatakan pada saat peralihan tersebut terjadi ketika Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaan, dan mulai saat itu Balassuka yang masih 

bergabung dengan beberapa Desa sekarang ini yaitu Desa Tabbinjai, Desa 

Kanreapia, Desa Mamampang dan Desa Balassuka. Sistem pemerintahan yang di 

jalankan adalah dipimpin oleh gallarrang (gelar). 

 Struktur kepemimpinan pemerintahan tersebut dapat diketahui bahwa 

Balassuka adalah bukan sekedar nama belaka akan tetapi ada dan terlahir 
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membawa nilai budaya sejarah tersendiri khususnya masyarakat Desa Balassuka, 

dan Gowa pada umumnya. Yang mana struktur, kultur, nilai-nilai budaya dan 

kebiasaan di dalamnya menjadi kekayaan budaya dan adat istiadat serta 

keanekaragaman lainnya menjadi potensi kedepan dalam menyusun perencanaan 

pembangunan Desa Balassuka. 

1) Keadaan Geografis 

Desa Balassuka secara geografis berada diketinggian antara 600-950 mpdl 

(diatas permukaan laut). Keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 100 

– 250 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 20-30 C. Secara administrasi Desa 

Balassuka terletak di wilayah kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang 

merupakan salah satu Desa dari 1 kelurahan dan 9 Desa yang ada di kecamatan 

Tombolo Pao. Wilayah Desa Balassuka Secara administrative dibatasi oleh 

wilayah Desa tetangga dan berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten Sinjai. 

a. Demografi/batas Desa 

1). Di sebelah utara  :Berbatasan dengan Desa Tabbinjai 

2). Di sebelah selatan  : Berbatasa dengan Desa Tonasa 

3). Di sebelah Barat  : Berbatasan dengan Desa Mamampang 

4). Di sebelah timur :Berbatasan dengan kelurahan Tassililu,   

kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai 

Barat. 

b. Jarak dari ibu kota kecamatan 15 km. Jarak dari ibukota kabupaten 101 km. 

Jarak dari ibukota provinsi 115 km. 

c. Luas wilayah Desa dalam tata guna lahan 

    Luas wilayah Desa Balassuka adalah 29 km persegi yang terdiri dari: 
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1) Hutan lindung    : 0 ha 

2) Hutan masyarakat    : 550 ha 

3) Sawah     : 1.301 ha 

4) Ladang     : 141 ha 

5) Kolam     : 3,6 ha 

6) Tambang     : 0,9 ha 

7) Pemukiman    : 153,5 ha 

8) Tegalan     : 750 ha 

d. Wilayah Desa Balassuka terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu: 

1. Dusun Sapohiring, terdiri dari 4 RW dan RT 

2. Dusun Benga, terdiri dari 3 RW dan 7 RT 

3. Dusun Lembang Teko, terdiri dari 3 RW dan 7 RT 

4. Dusun Sapiri Borong, terdiri dari 3 RW dan 7 RT 

5. Dusun Palulung, terdiri dari 2 RW dan 4 RT 

 

Gambar 4.2 Peta Desa Balassuka 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Sistem Permodalan yang dilakukan petani di Desa Balassuka kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

Ada dua sistem permodalan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Balassuka dalam menjalankan usaha pertaniannya, yaitu: 

a. Pinjam Meminjam (Al-qardh) 

Hasil observasi/wawancara berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat petani di Desa Balassuka yang terlibat langsung dalam 

pinjam-meminjam (Al-Qardh). Berikut data tentang masyarakat yang terikat 

dalam sistem pinjam meminjam diantaranya: 

Tabel 4.1 Data Informan  

No Nama Jenis Kelamin Umur Keterangan 

1 Ismail      Laki-laki 56         Muqtaridh 

2 Amiruddin      Laki-laki 45         Muqridh 

3 Sultan      Laki-laki 40         Muqtaridh 

4 Sangkala      Laki-laki 57         Muqtaridh 

5 Ikbal      Laki-laki 31         Muqtaridh 

6 Hana      Perempuan 84         Muqtaridh 

7 Nur Eni      Perempuan 44         Muqtaridh 

8 Syamsul      Laki-laki 22         Muqtaridh 

9 Abdul Azis      Laki-laki 37         Kepala Dusun 

10 Nur       Perempuan 39         Muqrid 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa hanya 2 inti yang 

terlibat dalam transaksi pinjam meminjam (Al-Qardh) yakni peminjam 

(muqtaridh) dan pemberi pinjaman (muqridh) Karena dalam transaksi tersebut 

umumnya bersifat tolong menolong  sehingga tidak menggunakan saksi, hal 
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tersebut hanya berlandaskan pada kepercayaan. Transaksi ini tidak ada kaitannya 

atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. 

Masyarakat Desa Balassuka dalam mendapatkan modal untuk mejalankan 

usahanya ialah dengan meminjam uang kemasyarakat lain (pemodal)  atau 

menggunakan modal pribadi sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak 

Sultan selaku salah satu warga dusun Sapohiring yang meminjam uang dari 

pemodal menyatakan bahwa: 

“kalau saya kekurangan modal maka saya akan meminjam uang ke pak 

Amir, waktu saya menanam cabai beberapa bulan lalu saya kekurangan 

modal pada saat itu jadi saya langsung ke beliau untuk meminjam 

sejumlah uang untuk membeli pupuk dan semacamnya.” 

 

Menurutnya, selaku orang yang melakukan pinjaman dari pemodal bahwa 

sangat penting baginya untuk meminjam uang ke pemodal pada saat kekurangan 

uang dalam menjalankan usahanya. selain itu sebagai orang yang memiliki usaha 

tani yang berada ditengah-tengah masyarakat sangat penting baginya untuk 

melakukan sistem pinjam meminjam dari pemodal. Sebagaimana juga keterangan 

yang beliau sampaikan bahwa: 

“Selain itu, dengan adanya sistem pinjam meminjam dari pemodal dapat 

membantu saya dalam mendapatkan modal dengan cepat pada saat saya 

betul-betul kekurangan biaya dalam menjalankan usaha maupun 

kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.” 

 

 Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan mengenai 

sistem pinjam meminjam melalui pemodal yang dilakukan sebagian masyarakat 

yang ada di Desa Balassuka sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Masyhuri 

Imron bahwa satu-satunya jalan yang ditempuh untuk menutupi kekurangan 

modal adalah dengan mencari modal pinjaman. Namun untuk mendapatkan 
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pinjaman bukan hal yang mudah, karena keuangan lembaga yang resmi seperti 

koperasi dan UMKM sudah mulai tidak berjalan sehingga jalan yang ditempuh 

oleh masyarakat adalah mencari pemilik pemodal yang mau meminjamkan 

modalnya kepada masyarakat walaupun tanpa harus menyediakan jaminan 

(Masyhuri Imron, 2003). 

 Berdasarkan keterangan dan teori yang telah disebutkan tersebut sesuai 

dengan keterangan wawancara yang disampaikan oleh Amiruddin selaku pemodal 

atau pemberi pinjaman bahwa: 

 “Dari beberapa tahun yang lalu saya memberikan pinjaman modal kepada 

masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankam usahanya 

ataupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” 

 

Sistem pinjam meminjam yang dilakukan di Desa balassuka yang di dapat 

dari pemodal atau pemberi pinjaman dapat digunakan dalam satu kali musim 

tanam. Berdasarkan wawancara dengan Sultan  selaku salah satu warga Desa 

Balassuka yang melakukan sistem pinjam meminjam bahwa: 

“Waktu saya meminjam modal dengan Pak Amir, modal itu saya gunakan 

hanya satu kali musim tanam, maksudnya setelah semua panen selesai maka 

modal yang telah di pinjamkan harus dikembalikan dan modal tersebut tidak 

dapat di putar kembali untuk dijadikan modal.” 

 

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan sesuai 

dengan teori Fuad bahwa modal yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman hanya 

bisa digunakan dalam satu kali musim panen karena modal tersebut merupakan 

modal dalam jangka kerja pendek, artinya modal yang telah di berikan tidak dapat 

digunakan berkali-kali. Kecuali modal tersebut telah dikembalikan terlebih dahulu 

baru setelah itu di pinjam kembali (Rosyid, 2015). 
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Masyarakat Desa Balassuka dalam menjalankan modal usahanya juga 

berasal dari modal pribadi.  Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Anni 

selaku yang menjalankan usaha pertaniannya dengan menggunakan modal pribadi 

mengatakan bahwa: 

“Selama saya bertani belum pernah meminjam uang ke pemodal atau 

masyarakat lain, karena yang saya tanam tidak membutuhkan modal yang 

banyak dan modal yang saya pegang sudah cukup untuk membeli pupuk, 

racun dan lain sebagainya yang digunakan dalam bertani tomat.” 

 

Seperti yang dijelaskan bahwa masyarakat Desa Balassuka yang 

mempunyai modal yang cukup banyak dalam menjalankan usaha pertaniannya 

maka tidak lagi meminjam modal dari orang lain, ini sesuai dengan teori yang di 

sampaikan oleh Yelli Elanda dan Azizah Alie bahwa masyarakat yang sudah 

memiliki cukup modal dari hasil tabungannya tidak meminjam ke masyarakat lain 

atau pemodal dalam menajalankan usahanya (Elanda and Azizah, 2021). 

Modal pribadi yang digunakan untuk menjalankan usaha pertanian bisa 

digunakan dalam jangka panjang atau biasa disebut dengan modal tetap. 

Berdasarkan keterang dari  Anni selaku salah satu warga Desa Balassuka yang 

menjalankan usaha taninya dengan menggunakan modal pribadi, menyatakan 

bahwa: 

“Salah satu keuntungan kalau kita menggunakan modal sendiri untuk 

bertani adalah modal tersebut bisa digunakan berkali-kali untuk di jadikan 

modal ataupun untuk memenuhi segala kebutuhan saya tanpa harus 

memikirkan cara pengembaliannya.” 

 

Berdasarkan keterangan dari infroman bahwa masyarakat yang 

menggunakan modal pribadi dalam bertani tidak perlu memikirkan cara 
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pengembalian modal dan modal yang digunakan bisa diputar kembali untuk 

dijadikan modal. 

b. Bagi Hasil 

Sistem bagi hasil yang di lakukan sebagian masyarakat Desa Balassuka 

adalah bagi hasil yang pemilik tanah memberikan kesempatan kepada pemodal 

untuk membiayai segala kebutuhan yang nantinya akan digunakan untuk bertani, 

seperti pemodal membeli pupuk, racun dan lain-lain. 

Berdasarkan wawancara yang disampaikan Ikbal salah satu warga Desa 

Balassuka yang melakukan sistem bagi hasil menyatakan bahwa: 

“Waktu saya mau menanam cabai sekitar satu tahun lalu, saya ditawarkan 

oleh ibu Nur untuk mengerjakan sawahnya yang kemudian beliau 

menyiapkan sejumlah modal yang nantinya saya gunakan untuk menanam 

cabai.” 

 

Hal tersebut juga sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Syamsul 

selaku masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil yang menyatakan bahwa: 

“Bulan lalu saya menanam tomat dengan di biayai oleh pak Amir, pada saat 

itu saya lagi kekurangan modal dan rencana mau meminjam tetapi pada saat 

meminjam saya malah di tawarkan untuk mengerjakan sawahnya dan 

disediakan sejumlah modal untuk menanam tomat dan hasilnya akan dibagi 

dua.” 

 

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan mengenai 

sistem bagi hasil sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Raharjo bahwa Petani 

penyakap merupakan petani yang tidak memiliki modal atau lahan pertanian tetapi 

menggarap tanah garapan dengan sistem bagi hasil (Malik,2018). 

Upaya dalam memperoleh pinjaman, baik pinjaman dari pemodal maupun 

dari modal sendiri harus benar-benar diperhatikan, kepercayaan yang diberikan 

oleh pemberi pinjaman akan menjadi penentu dari keberlangsungan usaha yang 
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sedang kita jalankan dan untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas dari adanya 

peranan dari petani yang harus bertanggung jawab dalam menggunakan modal 

yang diberikan dalam menjalankan usaha pertaniannya. 

2. Sistem Pelaksanaan Permodalan Dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Petani di Desa Balassuka 

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang 

memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “amar ma’ruf nahi 

mungkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. 

Agama Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan 

dan bisa menjadi wajib apabila di sekitar kita ada yang sangat memerlukan 

bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Sama halnya dengan tolong menolong 

memberikan kontribusi pembiayaan modal atau dana kepada yang membutuhkan. 

a. Praktik Pinjam Meminjam (Al-Qardh) 

Secara mekanisme proses pinjam meminjam yang dilakukan pada 

muqridh di Desa Balassuka hampir sama yaitu ketika seorang peminjam 

(muqtaridh) datang untuk melakukan pinjaman kepada pemberi modal  (muqridh), 

kemudian Kedua belah pihak atau pemberi pinjaman (muqridh) dan penerima 

pinjaman (muqtaridh) kemudian mengadakan akad Al-Qardh beserta tambahan 

yang telah disepakati pada awal akad secara lisan mengenai tanggal peminjaman, 

jumlah pinjaman serta tambahan atas pinjaman tersebut dilakukan tanpa adanya 

saksi atau masyarakat di Desa Balassuka tersebut mengenalnya dengan nama 

hasilnya (assele’na).  
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Berdasarkan keterangan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Amir selaku salah satu warga dusun Sapohiring yang memberikan modal 

menyatakan bahwa: 

“Waktu pertama kali datang meminta bantuan modal yang saya lakukan 

hanya bertanya tentang ingin bertani apa, pinjaman yang dibutuhkan 

berapa, kemudian setelah itu baru saya mengadakan kesepakatan 

mengenai jumlah tambahan yang nantinya akan di berikan kepada saya 

sampai batas pengembalian modal pinjaman tersebut.” 

 

 Mengenai batas pengembalian modal jika terjadi gagal panen maka batas 

pengembalian modal akan di perpanjang sampai panen berikutnya seperti yang 

dikatakan oleh bapak Amiruddin selaku pemberi pinjaman (muqridh) bahwa: 

 “Apabila peminjam (muqtaridh) belum mampu melunasi uang pokoknya 

maka disebanlan karena gagal panen maka boleh membayar tambahannya 

terlebih dahulu, sedangkan batas waktu untuk melunasi semuanya itu 

sampai panen berikutnya. Kalau gagal panen bukan berarti tidak ada sama 

sekali yang di dapat cuman kurang pendapatannya jadi saya hanya minta 

tambahannya (assele’na) dari uang yang dipinjam” (Amiruddin, 2022). 

 Berdasarkan keterangan tersebut sesuai dengan teori Panjaitan bahwa 

Pemberi pinjaman memberikan batas pengembalian modal dan menerapkan 

pembayaran mingguan, hal itu tergantung dari kemampuan peminjam dalam 

mengembalikan pinjaman (Panjaitan, 2018). Pak Ahmad juga memberikan 

keterangan terkait asal mula transaksi pinjam meminjam (qardh) dengan adanya 

tambahan, menurutnya: 

 “Pinjam meminjam (Al-Qardh) ini awalnya berasal dari kesepakatan 

bersama, tambahan yang ada di dalamnya dulu itu hanya sebagai ucapan 

terima kasih karena kita sudah di tolong, tapi lambat laun itu menjadi 

kebiasaan jika ada yang meminjam uang untuk modal bertani harus 

dikembalikan beserta tambahannya” (Ahmad,2022). 

 Penuturan tersebut dapat kita pahami ketika seorang peminjam 

(muqtaridh) belum mampu melunasi hutang pokoknya maka terlebih dahulu harus 
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membayar tambahannya (assele’na),  seperti yang dikatakan pak Ahmad dapat di 

pahami bahwa pinjam meminjam ini sudah lama ada di Desa Balassuka tersebut 

dan peraturannya terletak diantara kedua belah pihak (pemberi pinjaman dan 

penerima pinjaman) berdasarkan kesepakatan bersama. 

 Mengenai alasan masyarakat yang ada di Desa Balassuka mengapa 

memilih melakukan pinjaman semacam ini daripada melakukan pinjaman di bank 

atau koperasi, seperti yang dikatakan oleh saudara bapak Syamsul bahwa: 

 “Mengapa saya lebih memilih meminjam uang kepada Ibu Nur karena 

prosesnya mudah, dekat dan tidak ada jaminan, kalau pinjam uang di bank 

itu jaraknya lumayan jauh dan akan lama, apabila di koperasi di Desa ini 

sudah mulai tidak berjalan dan jalan satu-satunya jika saya kekurangan 

biaya. Mengenai tambahan yang diberikan oleh ibu Nur selaku muqridh 

cukup meringankan karena sudah saya niatkan terlebih dahulu, seperti 

penjulan cabai saya kemarin mendapatkan sekitar 11.000.000 dengan 

modal yang saya pinjam 3.000.000 tapi saya kembalikan 3.150.000 itu 

sebagai ucapan terima kasih, waktu saya bertanya tentang dasar hukumnya 

beliau mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang tambahan tersebut 

apakah hukum Islam membolehkan atau tidak tetapi karena ini kebutuhan 

jadi saya lakukan dan apalagi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di sini, 

jadi saya hanya mengikuti aturan yang sudah ada apalagi tidak ada 

paksaan di dalamnya”. 

 

Penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa transaksi pinjam meminjam 

yang mereka lakukan hanya untuk menolong sesama antara pemberi pinjaman 

(muqridh) dan penerima pinjaman (muqtaridh) serta mempermudah masyarakat di 

Desa Balassuka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mempermudah 

dalam mendapatkan pinjaman serta keuntungan dari kedua belah pihak. Hal 

tersebut sama dengan yang dituturkan pak Amir, Ibu Hana, dan lain-lain selaku 

peminjam modal yang menyatakan bahwa: 

“Alasan saya memilih atau melakukan transaksi  pinjam meminjam ini 

adalah karena transaksi dan prosesnya mudah dan cepat, dan tidak perlu 
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ada jaminan. Ketika ditanya mengenai tambahan yang diberikan oleh 

muqridh katanya cukup meringankan tapi dasar hukumya mereka kurang 

paham”. 

 Mengenai hukum transaksi menurut hukum ekonomi Islam, mereka 

mengatakan bahwa mereka kurang mengetahuinya mengenai dasar hukumnya 

boleh atau tidaknya akan tetapi karena adanya kebutuhan dengan kondisi ekonomi 

yang lemah jalan satu-satunya dengan melakukan pinjaman semacam ini. Dapat di 

pahami juga bahwa transaksi pinjam meminjam (Al-Qardh) ini yang dijadikan 

pijakan adalah berdasar pada kebiasaan masyarakat di Desa Balassuka dengan 

mendapatkan kesepakatan bersama dalam transaksi pinjam meminjam dengan 

tambahannya, selain itu juga di dasarkan atas kerelaan kedua belah pihak serta 

tanpa adanya paksaan. ini tentu tidak sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh 

Mardani bahwa tidak di benarkan kepada siapapun untuk mencari keuntungan 

dalam bentuk apapun dari akad qardh karena pada dasarnya akad pinjam 

meminjam termasuk akad dengan maksud dan tujuan untuk menolong dan 

memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan (Muchtar et al., 

n.d, 2022). 

 Berdasarkan peran transaksi pinjam meminjam (Al-Qardh) dalam 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Balassuka khususnya untuk para 

petani yang membutuhkan dana modal dalam bertani dengan membiayai kebutan 

sehari-hari. Tidak lepas dari kegiatan yang lain, transaksi pinjam meminjam ini 

merupakan kegiatan utamanya atau solusi utamanya yang sangat berpengaruh 

pada pendapatan yang dihasilkan. 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ismail selaku peminjam 

modal (muqridh) yang mengatakan bahwa: 

 “Saya sangat membutuhkan transaksi seperti ini dan saya merasa tertolong 

dengan pinjaman yang diberikan karena untuk menanam cabai 

membutuhkan modal yang cukup besar. Seperti kemarin waktu musim 

menanam cabai saya meminjam uang ke Pak Amir sebanyak 8.000.000 

dan alhamdulillah hasil panen saya mendapatkan 21.000.000 itu besrih 

sudah di potong dengan uang modal dan tambahannya dan hasil dari panen 

saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan segari-hari dan menyimpan 

sebagian untuk dijadikan modal kembali”(Ismail,2022). 

 Penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa transaksi pinjam meminjam 

yang dilakukan di Desa Balassuka sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya khususnya untuk para petani dalam meningkatkan 

kualitas usahanya, ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Umar chapra 

bahwa masyarakat dapat merasakan sejahtera apabila pemerintah dapat 

meningkatkan sektor perekonomian (Imana, 2019).  

b. Sistem Bagi Hasil 

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Balassuka merupakan bentuk 

kerja sama antara pemilik lahan (tanah) atau pemilik modal dengan petani yang 

akan mengerjakan lahan tersebut dengan melakukan kesepakatan antara  kedua 

belah pihak terkait dengan perjanjian bagi hasil yang nantinya mereka dapat. 

Secara mekanisme proses sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa 

Balassuka yaitu dengan mengerjakan lahan orang lain dengan pemilik lahan 

menyediakan sejumlah modal yang nantinya akan digunakan oleh pekerja dengan 

mengadakan kesepakatan mengenai sejumlah tanah atau modal yang akan 

disedikan oleh pemilik lahan atau pemodal sampai keuntungan yang nantinya 

akan di bagi oleh kedua pihak. 
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Berdasarkan keterangan dari Syamsul selaku salah satu warga Desa 

Balassuka yang melakukan sistem bagi hasil, menyatakan bahwa: 

“Saya melakukan sistem bagi hasil dengan Pak Amir karena beliau 

menawarkan kepada saya sejumlah lahan pertanian yang nantinya saya 

kerjakan dengan menanam cabai dengan pemilik lahan juga menyediakan 

sejumlah modal kemudian mengadakan perjanjian tentang keuntungan 

bagi hasil yang nantinya kami dapat.”  

 

Berdasarkan keterangan yang telah di sampaikan oleh informan sesuai 

dengan teori Afzalur Rahman bahwa sistem bagi hasil adalah akad kerja sama 

dalam bidang pertanian dimana pemilik tanah atau pemodal  memberikan 

tanahnya kepada pihak pengelola dan bibitnya dari pemilik tanah, serta bagi 

hasilnya sesui dengan kesepakatan  kedua belah pihak (Rizal Darwis, 2016). 

Mengenai proses pengembalian lahan pertanian, berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ikbal selaku salah satu warga Desa Balassuka yang melakukan 

sistem bagi hasil menyatakan bahwa: 

“waktu mengembalikan lahan pertanian kepada pemilik lahan itu setelah 

selesai panen, hasilnya kami bagi rata dengan mengeluarkan terlebih 

dahulu sejumlah modal yang telah di sediakan oleh pemilik lahan 

sebelumya, kemudian kami berunding tentang apakah lahan tersebut masih 

saya yang akan mengerjakannya atau pemilik lahan memberikannya 

kepada orang lain.” 

 

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan sesuai 

dengan teori Rizal Darwis bahwa pembagian hasil kepada pihak pekerja yaitu 

sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di kalangan masyarakat atau 

terjalinnya kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan. 

Dalam sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Balassuka melakukan 

kesepakatan antara kedua belah pihak atau perjanjian. Berdasarkan wawancara 

yang disampaikan oleh Ikbal bahwa: 
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 “Waktu saya menyetujui mau mengerjakan sawah dari Ibu Nur, beliau 

langsung mengatakan hal-hal yang perlu di sepakati antara saya dengan 

beliau, yaitu biaya-biaya yang nantinya disiapkan oleh beliau sampai 

jumlah pembagian hasil yang nantinya saya dapat setelah selesai 

mengerjakan sawah tersebut.” 

 

 Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan informan sesuai dengan 

teori Sri Wahyuni bahwa kewajiban dari pemilik lahan memberikan kuasa kepada 

petani penggarap untuk mengelolah sawah miliknya dan menanggung biaya-biaya 

yang telah disepakati bersama (Sri Wahyuni, 2018). 

 Jika terjadi kegagalan panen maka pihak dari petani penggarap akan 

mengembalikan sejumlah biaya yang telah digunakan sesuai dengan hasil yang di 

dapat. Sesuai dengan wawancara oleh Syamsul  bahwa: 

 “waktu saya mengalami kegagalan panen saya tidak di tuntut untuk 

membayar semua biaya yang saya gunakan, saya kembalikan sesuai 

dengan hasil yang saya karena itu sudah kesepakatan antara saya dan 

beliau.” 

 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem bagi hasil ini dapat 

membantu masyarakat dalam mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Syamsul bahwa: 

“Dengan adanya sistem bagi hasil seperti ini saya merasa pendapatan yang 

saya dapat semakin meningkat dan saya bisa memenuhi segala kebutuhan 

saya dan keluarga, karena dengan saya mengerjakan lahan orang lain saya 

juga mendapat keuntungan dan hasilnya pun dibagi rata antara saya 

dengan pemilik lahan jadi tidak memberatkan apalagi dirugikan”. 

 

Hal tersebut sesuai dengan teori Rizal Darwis bahwa dengan adanya 

sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat dapat memberikan dampak 

positif bagi peningkatan penghasilan atau pendapatan dalam memenuhi kebutuhan 

sehari-hari (Rizal Darwis, 2016). 
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3. Pandangan  Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pinjam 

Meminjam di Desa Balassuka Kabupaten Gowa 

Sistem hukum ekonomi Islam, al-Qur‟an dan hadits menjadi landasan bagi 

setiap kegiatan (kerangka kerja) yang dilakukan, dimana kedua kerangka kerja 

yang dijabarkan oleh al-Qur‟an dan hadits tersebut dalam dua bagian pertama 

berkaitan dengan tujuan yang dicanangkan Islam kepada muslim, sementara 

bagian yang kedua berkenaan dengan seperangkat ukuran yang digariskan oleh 

Islam untuk mencapai tujuan tersebut, kedermawanan, kebijakan dan 

kemakmuran demi keberhasilan di dunia dan di akhirat. 

Seperti perkara fiqih atau hal lainnya misalnya jual beli dan utang piutang, 

pinjam meminjam juga memiliki dasar hukum baik yang di sebutkan dalam Al-

Qur‟ann maupun yang di sebutkan dalam hadits. Hukum pinjaman sendiri adalah 

di perbolehkan dalam Islam selama pinjaman tersebut adalah sesuatu yang baik 

dan bukanlah pinjaman yang di peruntukkan untuk maksiat. 

Konsep pinjam meminjam dalam ajaran Islam adalah wujud dari prinsip 

taawun (tolong menolong). Allah akan menolong hambanya apabila hamba 

tersebut menolong saudaranya. Tolong menolong kepada sesama selain 

mendapatkan pahala dari Allah swt tentunya meringankan beban orang yang 

sangat membutuhkan, dalam hal ini membutuhkan pinjaman sebagai upaya 

kelangsungan hidupnya. Pinjam meminjam tidak boleh dilakukan jika 

menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Pinjam meminjam 

dalam hukum Islam sangat anti dengan yang namanya riba atau biasa disebut 

bunga (Mubarok et al. n.d.).  
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Bagi pemberi hutang di haramkan mensyaratkan tambahan kepada 

peminjam ketika mengembalikannya. Berdasarkan dalam hukum utang piutang 

(qardh) dalam kaidah fiqih muamalah sebagai berikut: 

 كُلُّ قزَْضٍ جَزَّ وفَْعًا فهَىَُ رِباَ

 

Artinya:  

 “Setiap pinjaman yang menarik manfaat (muqridh) adalah sama dengan 

riba” (Dzajuli, 2007).) 

Tidak di benarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk 

apapun dari akad macam ini, karena pada dasarnya akad pinjam meminjam 

tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan 

memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan (Mardani, 

2012). 

Ada 2 macam penambahan pada utang piutang (qardh), yaitu: 

a. Penambahan yang di syaratkan. Dilarang berdasarkan ijma‟ begitu juga 

manfaat yang di syaratkan, seperti “aku member utang kepadamu 

dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati 

rumahmu” atau syarat  manfaat lainnya. Ini termasuk rekayasa terhadap 

riba. 

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka 

yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik 

berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh 

(utang-piutang) (Abdullah,2009). 
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Berdasarkan dari hadits Ibnu Mas‟ud Radhiyallahu anhu bahwa Nabi 

SAW bersabda:  

Pada hadits tersebut menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan 

sama dengan pahala satu kali sedekah, dapat kita pahami bahwa pahala sedekah 

lebih besar daripada mengutangkan. Hal tersebut masuk akal karena orang yang 

menyedekahkan hartanya pada umumnya tidak mengharapkan pengembalian. 

Ikhlas begitu saja, sedangkan orang yang mengutangkan, tentu berharap harta 

yang diutangkannya itu akan di kembalikan dikemudian waktu (Muhammad, 

2021). 

Praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di 

Desa Balassuka merupakan transaksi pinjam meminjam (al-qardh) dimana 

pemberi pinjaman (muqridh) mengambil manfaat karena ada tambahan uang di 

syaratkan pada awal akad yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. 

Sebaliknya muqridh akan menerima manfaat muqtaridh berupa tambahan dari  

pinjamannya tersebut, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

QS.An-Nisa/ 4:29. 

ا امَْىَالكَُ  ٰٓ انَْ تكَُىْنَ تجَِارَةً عَهْ تزََاضٍ يٰٰٓايَُّهاَ الَّذِيْهَ اٰمَىىُْا لََ تأَكُْلىُْٰٓ مْ بيَْىكَُمْ باِلْباَطِلِ الََِّ

َ كَانَ  ا اوَْفسَُكُمْ ۗ انَِّ اّللَّٰ ىْكُمْ ۗ وَلََ تَقْتلُىُْٰٓ بكُِمْ رَحِيْمًا مِّ      

Terjemahnya: 

    “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganla kamu 

membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu”. 
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 Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam transaksi tersebut merupakan 

transaksi yang terlarang untuk dilakukan karena pinjam meminjam yang 

mendatangkan manfaat merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung 

unsur riba (Mervin, 2001). Riba qardh/riba duyun bisa juga di sebut riba jahiliyah 

yaitu utang yang di bayar melebihi pokok pinjaman akibat peminjam (muqtaridh) 

tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah di tetapkan 

(Pardiansyah 2022). 

 Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, tumbuk,naik, bengkak, 

meningkat dan menjadi besar dan tinggi. Kata riba juga di gunakan dalam 

pengertian bukit yang kecil. Semua penggunaan ini nampaknya memiliki satu 

makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Riba 

dalam ayat al-Qur‟an yaitu transaksi bisnis atau komersial yang meligitimasi 

adanya penambahan tersebut secara adil, seperti beli, gadai, sewa atau bagi hail 

proyek termasuk tambahan dalam pinjam meminjam (Mardani, 2012). 

 Pengertian riba menurut fiqih adalah tambahan dari modal yang di pinjam, 

baik ia sedikit atau banyak (Syaid, 2008). Sedikitpun tamabahan yang diambil 

seseorang dalam transaksi yang komersial yang tidak adanya transaksi pemgganti 

atau penyeimbang adalah merupakan perilaku riba, sehingga transaksi tersebut 

termasuk yang bahil. 

 Sebagaimana firman Allah SWT QS. Ali-Imran/3:130: 

ا  بٰىٰٓ َ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِىْنَ  يٰٰٓايَُّهاَ الَّذِيْهَ اٰمَىىُْا لََ تأَكُْلىُا الزِّ اتَّقىُا اّللَّٰ ضٰعَفتًَۖ وَّ اضَْعَافاً مُّ    
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Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan” (Departemen Agama RI al-Qur‟an dan terjemahannya, 

2008). 

 Riba yang dimaksud di sini adalah riba nasiah, menurut sebagian besar 

ulama bahwa riba nasi‟ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. 

Riba itu ada dua macam, nasi‟ah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih 

yang di syaratkan  oleh otang yamg meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran 

suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena 

orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan 

emas, oadi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang di maksud dalam ayat ini riba 

nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman 

Jahiliyah (Yarmunida 2018). 

 Tambahan yang dilakukan oleh salah satu dusun yang berada di Desa 

Balassuka sudah menjadi kebiasaan, bisa di bilang itu sudah menjadi tradisi 

msyarakatnya, namun hal itu juga diatur dalam Islam dalam hukum adat yang 

dikenal dengan istilah „urf. Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah 

(hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung 

di tengah Masyarakat (Hidayatulloh and Rochmawati 2020). 

 Pemberian kebun atau lahan terhadap orang lain seperti yang dipraktekkan 

oleh masyarakat Desa Balassuka merupakan suatu kegiatan yang dapat 

menciptakan kerukunan antar masyarakat, dapat menimbulkan rasa solidaritas 

antar sesame warga, dan menumbuh subutkan sifat tolong menolong dikalangan 
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masyarakat muslim Balassuka, walaupun pemberian lahan atau kebun tersebut 

tidak dengan cuma-cuman melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil. 

Dalam salah satu hadits Rasulullah saw. dijelaskan bahwa: 

 

Artinya: Ibn Abbas ra. berkata bahwa sesungguhnya Nabi saw. belum melarang 

kepadanya, namun telah bersabda: apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan 

kepada saudaramu dengan Cuma-Cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak 

terolah), lebih baik kamu menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa 

tetap (bagi hasil). (HR al-Bukhari). 

 pembagian hasil juga diungkapkan dalam salah satu hadits Nabi saw. yaitu: 

 

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kebun 

beliau kepada penduduk Khaibar, agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, 

kepada mereka diberikan sebagian dari hasil kebun tersebut atau sayur-mayur (HR 

Muslim). 

 Hadits tersebut menjelaskan bahwa memberikan kebolehan persetujuan 

mengingat ada pemilik kebun yang tidak punya waktu untuk mengerjakan 

kebunnya, sedangkan ada masyarakat lain yang cukup mempunyai waktu luang 

untuk mengurus sebuah lahan pertaniannya tetapi ia tidak mempunyai cukup 
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modal atau lahan. Sistem kerjasama bagi hasil hendaknya dilakukan dengan cara 

mengadakan perjanjian antara kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan 

pengelola. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam menghindari terjadinya hal-hal 

yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak yakni perselisihan, walaupun 

perjanjian itu berupa lisan dan dianjurkan perjanjiannya itu tertulis. 

 Praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani berserta para 

pemilik kebun atau sawah di Desa Balassuka tampaknya relevan dengan syariat 

Islam, dimana Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan 

kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang 

mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu 

diurusnya, misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus, daripada 

tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan orang lain 

mengurusnya dengan jaminan atau perjanjian bagi hasil.  

C. Analisis Hasil Penelitian 

  Pinjam meminjam merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan 

perekonomian yang dikembangkan dan berlaku secara universal di masyarakat. 

Selain sebagai sebuah kegiatan ekonomi, pinjam meminjam juga mengandung  

unsur sosial yang sangat tinggi yang cukup signifikan untuk pengembangan 

kegiatan ekonomi di masyarakat. Pinjam meminjam idealnya harus sejalan dengan 

sistem musyawarah, misalnya (muqtaridh) peminjam mengalami hambatan dalam 

pengembalian pinjaman maka solusinya ialah diselesaikan secara kekeluargaan. 
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Musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia di 

perintahkan Allah swt untuk melaksanakannya. 

 Pandangan Islam tentang pinjam meminjam mengandung kesepakatan atau 

akad serta taawun atau tolong menolong, dengan demikian dalam pandangan 

Islam pinjam meminjam adalah kegiatan transaksi ekonomi (akad) yang 

mengandung unsure tolong menolong. Pinjam meminjam juga mengandung nilai 

ibadah tersendiri sepanjang kegiatan pinjam meminjam tersebut tidak melanggar 

syariat yang telah di tetapkan. Pinjam meminjam mengandung nilai ibadah karena 

di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, Oleh karena itu si pemberi pinjaman 

dilarang mensyaratkan tambahan atau bunga kepada si peminjam ketika akan 

mengembalikan pinjamannya. 

 Islam mengajarkan bagi seorang hamba muslim hendaknya tidak saling 

memakan harta di antara sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Tidak terkecuali 

bagi masyarakat petani, khususnya petani penggarap melalui sistem bagi hasil 

yang u munya terjadi di pedesaan. Sebagai pekerjaan tambahan untuk menutupi 

kebutuhan keluarga sebagian masyarakat menyibukkan dirinya dengan kegiatan 

sebagai petani penggarap. 

1. Analisis sistem permodalan yang dilakukan petani di Desa Balassuka 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

 Sebagaimana keterangan yang telah disampaikan oleh bapak Sultan selaku 

salah satu masyarakat yang melakukan sistem pinjam meminjam bahwa ketika 

masyarakat Desa Balassuka mengalami kesulitan ekonomi atau kekurangan modal 
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dalam menjalankan usaha pertaniannya maka jalan yang ditempuh untuk 

mendapatkan sejumlah uang dengan cepat yaitu melakukan pinjam meminjam. 

 Sesuai dari keterangan tersebut, bahwa masyarakat Desa Balassuka dalam 

mendapatkan modal untuk menjalankan usaha pertaniannya yaitu dengan 

meminjam uang kepada masyarakat lain  (pemodal) dan menjalankan usahanya 

dari modal pribadi. Sebagai orang yang memiliki usaha tani yang berada ditengah 

masyarakat sangat peinting bagi masyarakat menjaga silaturahmi antar sesama, 

supaya jika ada masalah yang kita hadapi maka kita bisa meminta bantuan ke 

orang lain dan begitupun sebaliknya. 

 Selain itu, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan 

bahwa modal yang di dapatkan dari pemodal atau pemberi pinjaman dapat 

digunakan dalam satu kali musim tanam saja. Artinya masyarakat yang 

menjalankan usaha pertaniannya dengan menggunakan modal dari hasil 

meminjam hanya bisa digunakan dalam jangka pendek. Modal yang didapat harus 

dikembalikan pada saat selesai panen karena modal tersebut tidak bisa digunakan 

berkali-kali untuk dijadikan modal, kecuali modal tersebut dikembalikan terlebih 

dahulu kepada pemilik modal baru setelah itu dipinjam kembali.  

 Masyarakat Desa Balassuka dalam menjalankan usahanya juga berasal 

dari modal pribadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anni selaku salah 

satu masyarakat Desa Balassuka yang menggunakan modal pribadi untuk 

menjalankan usahanya bahwa masyarakat yang mempunyai cukup banyak uang 

tidak perlu meminjam lagi ke orang lain untuk mendapatkan modal. 
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 Menjalankan usaha dengan menggunakan modal yang di pinjam dari orang 

lain maupun modal yang di dapat dari hasil tabungan sendiri, masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari meminjam uang ke orang 

lain tentunya bisa mendapatkan modal dengan cepat dan bisa menghidupi 

kebutuhan sehari-hari, akan tetapi meminjam uang dengan orang lain harus 

menerima konsikuensi yang nantinya akan terjadi apabila terjadi kelambatan 

pengembalian pinjaman apabila terjadi kegagalan panen atau lain sebagainya. 

Menggunakan modal pribadi untuk menjalankan usaha tidak akan memikirkan 

bagaimana cara mengembalikan modal tersebut jika terjadi kegagalan panen. 

 Berdasarkan dari hasil observasi bahwa masyarakat Desa Balassuka juga 

melakukan sistem bagi hasil.  Hasil wawancara yang dilakukan oleh Ikbal bahwa 

sistem bagi hasil yang dilakukan yaitu ketika ada masyarakat yang tidak bisa 

mengerjakan lahan pertaniannya dikarenakan banyak urusan yang harus 

diselesaikan maka pihak pemilik tanah memberikan sawahnya kepada orang lain 

untuk dikerjakan dan menyediakan sejumlah biaya yang nantinya akan digunakan 

oleh petani dalam mengerjakan sawahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah 

pihak. 

2. Analisis sistem pelaksanaan permodalan terhadap peningkatan 

kesejahteraan petani di Desa Balassuka 

 Pelaksanaan sistem permodalan dilakukan antara pemberi pinjaman 

(muqridh) dan peminjam (muqtaridh). Sistem permodalan sudah menjadi pilihan 

masyarakat di Desa Balassuka sejak lama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Transaksi pinjam meminjam dilakukan dengan adanya tambahan pada saat 
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pengembalian modal. Bagi hasil dilakukan dengan adanya kerjasama antara pihak 

pengelola dengan pemberi lahan dengan pembagian keuntungan di bagi rata 

sesuai dengan keepakatan kedua belah pihak. 

 Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Pak Amir bahwa proses pinjam 

meminjam yang dilakukan di Desa Balassuka yaitu ketika seorang peminjam 

datang ke pemberi pinjaman untuk meminta pinjaman, setelah disepakati oleh 

pemberi pinjaman maka kedua belah pihak akan mengadakan akad qardh berserta 

tambahan yang nantinya akan di berikan kepada pemberi modal pada saat 

mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama. 

 Berdasarkan keterangan tersebut bahwa dalam pengembalian modal akan 

dikembalikan setelah selesai panen, akan tetapi jika terjadi kegagalan panen dan 

penerima modal ini tidak dapat membayar modal pinjamannya, maka pihak dari 

pemberi modal akan memperpanjang batas pengembalian pinjaman tersebut 

sesuai dengan kesanggupan dari penerima pinjaman. Masyarakat Desa Balassuka 

melakukan sistem pinjam meminjam ini karena mereka ingin mendapatan modal 

dengan cepat dan tanpa adanya jaminan. 

 Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dengan adanya sistem pinjam 

meminjam yang dilakukan di Desa Balassuka sangat berpengaruh dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani, karena dengan adanya sistem seperti itu 

masyarakat dapat mendapatkan modal sehingga petani dapat meningkatkan hasil 

pertaniannya. 

 Masyarakat desa Balassuka sebenarnya tidak semua menerapkan akad 

qardh,ada juga yang menerapkan sistem bagi hasil, akan tetapi masyarakat 
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menganggap bahwa sistem pinjam meminjam yang mereka lakukan adalah akad  

qardh karena kurangnya pemahaman. Bagi hasil yang mereka terapkan adalah 

dengan menetapkan jumlah tambahan di awal. Padahal petani ini belum 

mengetahui berapa jumlah keuntungan yang mereka dapatkan, sehingga dalam 

Islam kita hanya di perbolehkan menentukan keuntungan (margin) bagi hasil, 

tidak boleh di tentukan di awal perjanjian. 

  Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Balassuka merupakan bentuk 

kerja sama yang dilakukan antara pemilik tanah dengan petani penggarap. 

Berdasarkan keterangan dari Pak Syamsul bahwa proses bagi hasil yang dilakukan 

yaitu ketika ada petani yang kekurangan modal atau tidak memiliki lahan 

pertanian maka pemilik lahan ini menawarkan kepada mereka untuk mengerjakan 

lahannnya dengan pemilik lahan ini menyediakan sejumlah modal yang nantinya 

akan digunakan. Mengenai keuntungan yang akan di dapat dari kedua belah pihak 

itu di bagi rata. Setelah lahan tersebut sudah dikerjakan dan mendapatkan hasil 

maka kedua belah akan membagi dua dengan mengeluarkan terlebih dahulu 

sejumlah modal yang telah di gunakan sebelumnya, baru setelah itu barulah kedua 

belah pihak ini membaginya dengan rata. 

  Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Balassuka menerapkan perjanian 

yang dilakukan antara kedua belah pihak, sesuai dari hasil wawancara informan 

bahwa pihak pemilik lahan ini harus menyediakan biaya-biaya yang nantinya akan 

digunakan dalam mengerjakan lahan yang diberikan, seperti biaya benih cabai 

atau tomat, biaya pupuk dan lain sebagainya. Semua biaya yang dikeluarkan oleh 

pemilik laham akan dikembalikan terlebih dahulu sebelum hasil dari sawah 
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tersebut di bagi antara kedua belah pihak, jadi antara pemilik lahan dan petani 

penggarap tidak ada yang dirugikan. 

  Berdasarkan dari keterangan-keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa 

dengan adanya sistem permodalan dapat meningkatkan kesejahteraan petani di 

Desa Balassuka, ini dapat di ukur dengan menggunakan 3 indikator, yaitu 

Perkembangan struktur pendapatan, Perkembangan pengeluaran untuk pangan, 

dan Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). 

  Masyarakat  petani yang sebelumnya hanya bergantung pada modal yang 

sedikit maka hasil pertaniannya tidak berkembang, artinya mereka hanya bertani 

sesuai dengan modal yang mereka miliki. tetapi dengan adanya sistem pemodalan 

ini mampu meningkatkan produktivitas pertaniannya, dimana sebelumnya hanya 

bertani padi tapi dengan adanya sistem permodalan ini mampu bertani cabai yang 

modalnya cukup banyak. Dengan berkembangnya produktivitas pertaniannya 

maka semakin meningkat pula pendapatan yang meraka dapat. Semakin banyak 

pendapatan yang masyarakat dapat maka semakin besar pula pengeluaran karena 

mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.   

  Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani 

yang akan membawa dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan 

meningkatnya NTP akan memberikan peluang untuk sektor pertanian menjadi 

sektor unggul dalam pembangunan. Sebaiknya menurunnya nilai tukar petani 

menunjukkan bahwa kesejahteraan petani menurun dan pendapatannya berkurang. 

Hal ini berarti bahwa tingkat kesejahteraan petani tergantung kepada produktivitas 

hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga komoditas, dan harga pupuk. 
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Kesejahteraan petani dapat di ukur dengan maqashid syariah melalui lima 

indikator, yaitu pemeliharaan agama (al-din), akal (al-aql), jiwa/kesehatan (al-

nafs), kekayaan/milik (al-mal)dan keturunan (an-nasl). Berdasarkan informasi 

yang telah disampaikan oleh masyarakat yang melakukan transaksi pinjam 

meminjam bahwa dengan adanya sistem permodalan seperti itu sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani, yaitu kesejahteraan 

masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang telah di ajarkan 

oleh Nabi Muhammad saw. Al-qardh atau pinjam meminjam adalah salah satu 

cara petani berusaha meningkatkan kualitas hasil pertaniannya. Hal ini karena Al-

Qardh atau pinjam meminjam merupakan salah satu cara untuk membantu petani 

yang bermasalah dengan permodalan agar dapat berkembang dan berkembang. 

3. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pinjam 

Meminjam di Desa Balassuka Kabupaten Gowa 

Konsep pinjam meminjam  yang dilakukan Masyarakat Desa Balassuka 

merupakan transaksi pinjam meminjam yang masyarakat disana menyebutnya 

dengan tolong menolong (al-qardh) dimana pemberi pinjaman mengambil 

manfaat dari pihak berutang karena ada sejumlah tambahan yang nantinya akan 

diberikan kepada pemilik modal diluar dari pinjaman pokoknya. Dalam ajaran 

Islam ini termasuk riba, karena riba merupakan adanya tambahan dari modal yang 

dipinjam baik itu sedikit maupun banyak. 

Tambahan yang diberikan kepada pemilik modal sudah menjadi kebiasaan 

masyarakatnya, sehingga perlu adanya perbaikan dalam masalah ini. Msyarakat 

menganggap bahwa tambahan yang diberikan itu tidak termasuk  dalam riba 



60 
 

 

karena menurut sebagian masyarakat mereka ikhlas memberikannya dan tidak 

memberatkan sama sekali. Masyarakat menganggap bahwa mereka sudah ditolong 

dan untuk membalasnya dengan cara memberikan sejumlah tamabahan, akan 

tetapi proses pemberian tambahan yang dilakukan ditentukan diawal, padahal kita 

ketahui bahwa penerima modal ini belum mengetahui berapa jumlah keuntungan 

yang nantinya mereka dapat, apakah dapat menguntungkan atau merugikan. Ini 

tentu tidak sejalan dengan sistem qardh karena kita ketahui bahwa qardh adalah 

pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan atau 

sejumlah tambahan, tujuan daripada akad qardh adalah tolong menolong dan 

transaksi pinjam meminjam yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Balassuka 

adalah transaksi terlarang karena pinjam meminjam mendatangkan manfaat 

mengandung unsur riba. 

Praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Balassuka merupakan 

perjanjian yang mendatangkan manfaat, karena praktek bagi hasil yang dilakukan 

masyarakat Desa Balassuka  adalah tidak merugikan kedua belah pihak antara 

pemilik lahan dan petani penggarap. Dimana pihak dari pemilik lahan ini 

memberikan sejumlah lahan pertanian kepada petani penggarap yang nantinya 

akan dikerjakan, dan setelah kedua belah pihak menyetujuinya maka terjadilah 

perjanjian mengenai keuntungan yang mereka akan dapat dengan sistem bagi 

hasil. Pihak dari pemilik tanah di untungkan kerena petani penggarap 

mengerjakan lahan pertaniannya dan mendapat keuntungan dari hasil tanah 

tersebut dan petani penggarap juga mendapat keuntungan karena diberikan 

sejumlah lahan pertanian untuk dikerjakan dan modalnya disiapkan dan 
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keuntungan yang nantinya didapat akan di bagi dua. Praktek bagi hasil yang 

dilakukan masyarakat Desa Balassuka tampaknya relevan dengan syariat Islam, 

dimana Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan 

kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 

  

   

   

 

  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem permodalan dalam akad 

qardh terhadap peningkatan kesejahteraan petani maka dapat di simpulkan bahwa: 

1. Masyarakat di Desa Balassuka sebagian besar tidak memiliki modal 

untuk memulai usaha tani sehingga mereka melakukan suatu transaksi 

permodalan yang berupa pinjam meminjam dan sistem bagi hasil untuk 

mencapai kesejahteraan hidup sehingga tidak terpuruk dalam kondisi 

ekonomi. 

2. Praktek permodalan yang di lakukan sebagian masyarakat di Desa 

Balassuka adalah sistem pinjam meminjam yang di istilahkan dengan 

akad qardh tapi pada implementasinya ada penambahan dari modal 

pokok yang di pinjamkan.  Sistem bagi hasil yang dilakukan 

masyarakat Desa Balassuka adalah pemilik lahan menawarkan sejumlah 

lahan pertanian kepada petani yang kekurangan modal tau tidak 

memiliki sawah untuk mengerjakan sawahnya kemudian keuntungan 

yang nantinya mereka dapat dari hasil tanah tersebut akan di bagi dua. 

Hal ini di latarbelakangi karena pendapatan masyarakat yang tidak 

merata sehingga jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan melakukan sistem pinjam peminjam dan bagi hasil  

sehingga mendapatkan kesejahteraan hidup. 
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3. Berdasarkan dengan analisis hukum ekonomi Islam bahwa tambahan 

dari pihak yang berutang itu dikatakan riba dan sudah jelas bahwa riba 

di haramkan dalam Islam dalam bentuk apapun. Kebiasaan dari 

sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Balassuka 

melakukan hal seperti ini yakni pengembalian modal di sertai tambahan 

dan itu di larang dalam Islam seperti yang telah di atur dalam sumber 

hukum kita yakni al-Qur‟an dan hadits. Penjelasan tersebut dapat kita 

pahami bahwa transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat yang ada di Desa Balassuka tidak sesuai dengan 

pinjam meminjam (al-qardh) yang di ajarkan dalam Islam. 

B. Saran 

 Peneliti memberikan rekomendasi kepada masyarakat di Desa Balassuka 

khususnya kepada masyarakat yasng terlibat dalam transaksi-transaksi apapun 

hendaklah mengikuti kajian-kajian tentang transaksi ekonomi dalam islam 

sehingga mampu mempraktekkan prinsip-prinsip pinjam meminjam yang telah 

diatur dalam Islam, agar kita semua tidak terjerumus kedalam hal-hal yang 

dilarang.
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