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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Sa S es (dengan titik diatas) ث
 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح
bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di ص
bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض
bawah) 

 Ta T ط
te (dengan titik di 
bawah) 

 Za Z zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
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 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah ’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي

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

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

dengan tanda ( ‘ ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 fatḥah A A ــَـ
 Kasrah I I ــِـ
 ḍammah U U ــُـ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ي َ/ ...ا  َ  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ي ِ

 dammah dan wau U u dan garis di atas ُ و

 

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang 
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transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat 

harakat sukun transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika 

huruf (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran 

(dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut 
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menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 

dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

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

rujukan (CK DP, CDK dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt.  = subhānahūWa ta‘ālā 
saw.  = sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
I.  = Sebelum Masehi 
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W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-‘Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 
Nama : Aswar Anas 
NIM : 80500222003 
Judul : Pengupahan Dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet 

Dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan  Perspektif 
Ekonomi Syariah (Studi Perkebunan Karet Masyarakat Di 
Desa Bontominasa Lama Kabupaten Bulukumba) 

  Pokok permasalahan pada penelitian ini membahas tentang 
pengupahan dengan praktik bagi hasil perkebunan karet dalam mewujudkan 
keadilan pendapatan  perspektif ekonomi syariah (studi perkebunan karet 
masyarakat di desa bontominasa lama kabupaten bulukumba) dari pokok 
permasalahan tersebut ditarik beberapa sub masalah yaitu, 1) Bagaimana 
proses pembibitan sampai dengan pengambilan getah karet/lateks pada 
perkebunan karet masyarakat di Desa Bontominasa Lama? 2) Bagaimana 
mekanisme pengupahan dengan sistem bagi hasil pada perkebunan karet 
masyarakat dalam mewujudkan keadilan pendapatan di Desa Bontominasa 
Lama? 3) Bagaimana  penawaran model bagi hasil sesuai syariah pada 
perkebunan karet masyarakat dalam mewujudkan keadilan pendapatan di 
Desa Bontominasa Lama? 
  Penelitian ini meggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Jenis data yaitu data primer (pemilik perkebunan, 
penggarap/pekerja, pedagang dan kepala desa) dan sekunder (buku, jurna 
dan penelitian lainnya). Metode pengumpulan data dengan cara, observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Sebelum praktik 
penyadapan ada beberapa proses yang harus dilalui seperti pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan dan selanjutnya penyadapan ketika karet sudah 
memenuhu standar yang telah ditentukan.  Dengan syarat umur 5-6 tahun 
dan memiliki lingkaran batang 45 cm di atas permukanan tanah dengan 
tinggi 150 cm. 2) Mekanisme pengupahan dengan sistem bagi hasil pada 
perkebunan karet masyarakat di Desa Bontominasa Lama ada tiga. Pertama, 
sistem harga bagi hasilnya sendiri tergantung pada harga yang ada 
dilapangan ketika harga naik maka upah yang diberikan juga akan naik 
demikian sebaliknya, tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak, 
untuk kebutuhan seperti pupuk dan lain sebaginya di tanggung pemilik 
perkebunan. Kedua, sistem bagi dua untuk bagi hasilnya sendiri itu 50:50 
dengan catatan segala keperluan perkebunan ditanggung bersama. Ketiga, 
sistem bagi tiga ini di mana dua bagian untuk pemilik kebun dan satu bagian 
untuk penggarap/pekerja, untuk perawatan ditanggung oleh pemilik 
perkebunan. 3)Penawaran model bagi hasil sesuai syariah yang ditawarkan 
peneliti itu model MPKS (penyadapan karet syariah), ada 4 hal yang harus 
dipenuhi yaitu akan lisan dan tulisan, penentuan batas waktu kerja, sistem 
bagi hasil (sistem harga, bagi dua dan bagi tiga dengan memperhatikan 
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medan/kondisi perkebunan karet) dan terakhir regulasi yang mengikat 
(pemerintah). 
  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, terdapat 
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan model MPKS 
(Penyadapan Karet Syariah) di tengah-tengah kalangan petani di Desa 
Bontominasa. Tujuan sebenarnya dari penghadiran model penyadapan karet 
syariah adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam 
praktik bagi hasil yang bervariasi. Penulis berusaha menawarkan konsep 
yang lebih adil dan mencegah pemberhentian akad secara tiba-tiba. Model 
penyadapan karet syariah mungkin akan menghadapi hambatan dalam 
implementasinya di kalangan petani. Kondisi masyarakat yang cenderung 
menghindari kompleksitas dan kerumitan dapat menjadi tantangan. Oleh 
karena itu, perlu kerjasama antara pemerintah, penggiat ekonomi syariah, 
pemilik perkebunan dan penggarap untuk membahas dan mensosialisasikan 
model ini dengan pendekatan humanis, menjelaskan bahwa output dari 
MPKS bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. 

Kata kunci: Pengupahan, keadilan, perkebunan karet masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Peran ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat besar dan 

berpengaruh pada suatu bangsa, negara ataupun dalam kehidupan 

masyarakat. Pembahasan mengenai perekonomi tak dapat dipisahkan dari 

berbagai sumber, yang pertama sumber primer (pertanian, industri, 

perdagangan dan jasa manusia) dan yang kedua  sumber sekunder 

(pariwisata, gaji, dan sarana transportasi).  Jenis sumber tersebut tidak dapat 

berjalan tanpa keterlibatan pelaku ekonomi, yaitu manusia. Manusia 

berperan penting dalam menjalankan dan merasakan manfaat dari berbagai 

sumber ekonomi, baik berupa jasa maupun barang. Hal ini disebabkan 

manusia memiliki kecenderungan memproduksi barang, melakukan 

transaksi perdagangan atau jual beli dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. 

  Penggunaan tenaga manusia dalam melakukan pekerjaan telah 

menjadi praktik umum pada peradaban manusia sebagai wujud fitrahnya 

dan eksistensi sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Hal 

ini terutama semakin terasa saat era perindustrian dimulai sekitar abad ke-

18 dengan periode Renaissance, di mana kebutuhan akan tenaga manusia 

menjadi sangat besar untuk mendorong progres perkembangan industri. 

Penggunaan akan tenaga kerja manusia dalam konteks ini terkait erat dengan 

konsep kerja dan pengupahan yang telah dikerjakan dalam sebuah 

perusahaan, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam pekerjaan yang 

telah di lakukan.1 

                                                           
 1 Abustan Nur, ‘Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Mewujudkan Keadilan 
Pendapatan (Studi Pada Barbershop Di Kota Watampone)’, UIN Alaudin Makassar, 2021. 
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  Pekerjaan manusia memainkan peran penting dalam menggerakkan 

roda ekonomi dan kemajuan masyarakat. Tenaga manusia menjadi elemen 

kunci pada proses produksi, distribusi dan konsumsi sebuah barang maupun 

jasa. Dengan berkontribusi melalui kerja keras dan keahlian mereka, tenaga 

manusia membantu menciptakan nilai tambah dan menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. 

  Penggunaan tenaga manusia juga memungkinkan interaksi sosial 

yang kuat antara anggota masyarakat. Melalui pekerjaan, manusia dapat 

membangun hubungan kerja sama, saling bergantung, dan memenuhi 

kebutuhan satu sama lain. Sebagai akibatnya, pekerjaan juga berperan dalam 

membentuk identitas dan peran sosial individu dalam masyarakat. 

  Perkembangan teknologi dan penggunaanya dalam era modern telah 

mengubah dunia kerja. Meskipun demikian, penggunaan tenaga manusia 

tetap relevan dan penting. Beberapa pekerjaan memerlukan keterampilan, 

kreativitas, dan empati yang hanya dapat diberikan oleh manusia. Oleh 

karena itu, walaupun teknologi terus berkembang, keterlibatan tenaga 

manusia dalam berbagai sektor pekerjaan akan terus menjadi bagian integral 

dari kemajuan masyarakat dan peradaban manusia. 

  Masalah mengenai upah merupakan isu yang kompleks dan 

kontroversial, yang hingga saat ini belum menemukan solusi yang 

memuaskan bagi semua pihak terlibat. Para pekerja memandang upah 

sebagai sumber pendapatan untuk menunjang kebutuhan hidup pribadi dan 

keluarga serta sebagai cara untuk merasa puas dengan pekerjaan yang 

mereka lakukan, sehingga menimbulkan beragam pendapat berbeda seputar 

topik ini. Namun, untuk mendongkrak output perusahaan dan etos kerja, 

pengusaha memandang upah sebagai salah satu biaya produksi yang perlu 
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dioptimalkan. Terkait gaji, pemerintah juga mempunyai tujuan yang saling 

bertentangan. Meskipun berupaya untuk meningkatkan produktivitas 

pekerja dan daya beli konsumen serta memberikan standar hidup yang 

terhormat bagi pekerja dan keluarga mereka, mereka juga ingin mendorong 

pertumbuhan dan persaingan bisnis.  

  Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas tantangan 

dalam menetapkan kebijakan upah yang adil dan seimbang. Kenaikan upah 

dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan 

kesejahteraan, dan meningkatkan daya beli. Namun, di sisi lain, peningkatan 

upah juga dapat meningkatkan beban biaya produksi bagi pengusaha, 

khususnya bagi usaha kecil dan menengah,yang dapat mempengaruhi 

produktivitas dan daya saing perusahaan. 

  Dalam menghadapi polemik ini, penting bagi semua pihak terlibat 

untuk saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Kebijakan upah 

yang bijaksana harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat 

inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja. Pendekatan 

yang berimbang dan adil perlu diambil untuk mencapai kesepakatan yang 

menguntungkan semua pihak. 

  Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan standar 

angkatan kerja melalui pelatihan dan pendidikan sehingga produktivitas 

dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan begitu, pekerja dapat lebih 

produktif, dan pengusaha dapat memberikan upah yang lebih baik tanpa 

mengorbankan kelangsungan usaha. Tentu saja, setiap negara memiliki 

kondisi dan tantangan yang berbeda dalam hal upah, dan solusi yang efektif 

akan bergantung pada konteks setempat. Diperlukan dialog, kemitraan, dan 
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kerjasama yang erat antara pemerintah, buruh, dan pemilik usaha untuk 

mencari solusi terbaik dari permasalahan upah yang kompleks ini. 

  Benar, polemik yang terjadi terkait besaran upah sering kali 

mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam menetapkannya. Banyak 

pekerja merasa bahwa upah yang ditawarkan masih dianggap kecil dan tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan baik. Hal ini 

dapat menjadi isu sosial yang penting dan perlu mendapat perhatian serius. 

  Dalam konteks upah, agama Islam juga memberikan pandangan dan 

pedoman. Upah dalam Islam disebut dengan istilah "jaza‟" yang dapat 

diartikan sebagai (balasan atau pahala). Beberapa ayat dalam Al-Quran, 

seperti yang disebutkan dalam Surah An-Nahl/16:97. 

 

                             
                    

Terjemahnya:  
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan 
kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari 
apa yang Telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl/16:97).2 

  

  Makna ungkapan “walanajziyannahum” (siapa yang bekerja akan 

memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat) dijelaskan dalam 

puisi ini. Hal ini membuktikan fakta bahwa Allah akan membalas perbuatan 

baik yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik di dunia maupun di 

akhirat. Sebaliknya, istilah “amal shaleh” mengacu pada setiap perbuatan 

yang bermanfaat bagi manusia secara individu, keluarga, masyarakat, atau 

umat manusia pada umumnya dan sesuai dengan, Al-Qur'an, dan hadis. Oleh 

                                                           
 2 Kementrian Agama RI, AlQur’an Dan Terjemahan, Bandung: PT Syamsil.Cipta Media, 
2018 <https://quran.kemenag.go.id>.  
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karena itu, dapat dikatakan bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan 

syariat, maka barangsiapa yang mendedikasikan waktunya untuk bekerja, 

baik sebagai pegawai suatu organisasi maupun sebagai kontraktor 

independen, dapat dianggap melakukan perbuatan shaleh karena bermanfaat 

bagi dirinya. , keluarganya, dan komunitas yang lebih luas.3 

  Sebaigaimana ayat tersebut beserta penjelasannya maka dapat juga 

berkaitan dengan penelitian ini  dibidang pertanian/perkebunan (karet) 

karena yang dimana banyak membutuhkan tenaga manusia dengan imbalan 

berupa materi seperti uang. Ketika seorang karyawan bekerja sesuai dengan 

kontraknya maka seseorang tersebut tidak hanya mendapatkan imbalan 

dunia saja. 

  Salah satu hasil pertanian yang memiliki nilai strategis cukup besar 

adalah perkebunan karet. Salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia 

adalah Indonesia. Produksi karet di Indonesia telah meningkat secara 

dramatis dalam waktu kurang dari tiga puluh tahun; pada satu titik, negara 

ini bahkan memegang monopoli produksi global. 

Tabel 1.1  

Produksi Karet 
No.  Nama   
1.  Indonesia  Pemilik Tahun  Luas Lahan 

(Ha) 
Produksi 

(Ton) 
Perkebunan 
Rakyat 
(Juta) 

2019 
2020 
2021 

3.269,08  
3.368,19  
3.433, 28  

2.926,61 
2.784,01 
2.826,25 

Perkebunan 
Besar 
Swasta 
(Ribu) 

2019 
2020 
2021 

241,49   
225,11  
213,96  

245,33 
109,86 
87,52 

Perkebunan 
Besar 

2019 
2020 

165,47   
132,88  

129,46 
143,48 

                                                           
 3 Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, Jurnal Birsnis 
Dan Manajemen Islam, 5.2 (2017), h. 267. 
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Negara 
(Ribu) 

2021 129,25   131,55 
 

2.  Sulawesi Selatan Pemilik Tahun  Luas Lahan 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Perkebunan 
Rakyat 

2019 
2020 
2021 

3.315 
3.851 
4.001 

2.167 
1.778 
6.485 

Perkebunan 
Besar 
Swasta 

2019 
2020 
2021 

5.508 
5.536 
5.562 

3.115 
2.846 
3.129 

Perkebunan 
Besar 
Negara  

2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

3.  Bulukumba Tahun  Luas lahan (Ha) Produksi 
(Ton) 

2019 3.744 1.244 
2020 3.430 1.560 
2021 3.560 1. 795 

 

  Peningkatan dan penurunan produksi. Dimana perkebunan rakyat 

pada tahun 2019 menghasilkan karet sebesar 2.926,61 juta ton dengan luas 

lahan  3.269,08 juta hektar, 2020 memproduksi 2.784,01 juta ton luas lahan 

3.368,19 juta hektar dan 2021 memproduksi 2.826,25 juta ton dengan luas 

lahan 3.433, 28 juta hektar. Sedangkan karet perkebunan milik swasta 

menghasilkan produksi terbesar pada tahun 2019 sebnayak 245,33 ribu ton 

dengan luas lahan 241,49 ribu hektar, 2020 mengalami penurunan 

memproduksi 109,86 ribu ton luas lahan 225,11 ribu hektar, tahun 2021 

memproduksi 87,52 ribu ton luas lahan 213,96 ribu hektar. Kemudian untuk 

perkebunan besar negara mengalami peningkatan dan penurunan produksi 

karet, pada tahun 2019 memproduksi 129,46 ribu ton luas lahan 165,47 ribu 

hektar  . Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 143,48 ribu ton luas 

lahan 132,88 ribu hektar, pada tahun 2021 pengalami penurunan produksi 

sebesar 131,55 ribu ton luas lahan 129,25 ribu hektar.4 

                                                           
 4 Badan Pusat Statistik, Statistik Karet Indonesia 2019-2021, 2021. 
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  Produksi karet sulawesi selatan, perkebunan rakyat tahun 2019 

sebanyak 2.167 ton dengan luas lahan 3.315 hektar selanjutnya pada tahun 

2020 mengalami penurunan produksi 1.778  ton dengan luas lahan 3.851  

hektar. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan produksi yang sangat 

signifikan sebanyak 6.485 ton  dan bertambahnya luas lahan menjadi 4.001 

hektar. Perkebunan besar swasta tahun 2019 sebanyak 3.115 ton dengan 

luas lahan 5.508 hektar selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan 

menjadi 2.846  ton dengan luas lahan 5.536  hektar. Pada tahun 2021 

mengalami peningkatan sebanyak 3.129ton  dan bertambahnya luas lahan 

menjadi 5.562 hektar. 

  Sebgaimana dalam tabel 1.1 produksi karet di kabupaten bulukumba 

pada tahun 2019 sebesar 1.244 ton dengan luas lahan 3.744 hektar. 

Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1.560 ton 

dengan luas lahan 3.430 hektar. Pada tahun 2021 produksi karet di 

kabupaten Bulukumba sebanyak 1.795 ton luas lahan 3.560 hektar.5 

  Meningkatnya hasil perkebunan karet mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap perekonomian suatu daerah. Terdapat beberapa 

perkebunan karet di berbagai provinsi di Indonesia. Perkebunan karet skala 

kecil seringkali dimiliki oleh masyarakat lokal, namun perkebunan skala 

besar sebagian besar dijalankan oleh sektor publik dan korporasi.  

  Namun demikian, jumlah tanaman karet masyarakat yang 

dikumpulkan belum efisien untuk menghasilkan hasil yang signifikan. Upaya 

mengumpulkan dan mengorganisasi perkebunan karet rakyat menjadi 

penting untuk meningkatkan hasil produksi secara keseluruhan. 

                                                           
 5 Wa Ode Al Asaria, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (BPS Provinsi 
Sulawesi Selatan, 2022), h. 30-43. 
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  Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan pemerintah yang tepat, 

perkebunan karet rakyat juga memiliki potensi untuk berkontribusi lebih 

besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan 

stabilitas sektor perkebunan di Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara 

sektor publik, komersial, dan masyarakat untuk mewujudkan potensi penuh 

dari perkebunan karet sebagai aset strategis bagi negara. 

  Perkebunan karet milik perorangan/masyarakat seringkali tidak 

dirawat dengan baik dan dibiarkan berkembang begitu saja. Hal ini dapat 

menghambat potensi produksi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah-

wilayah tersebut. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa Provinsi 

Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bulukumba, telah menjadi lokasi 

industri perkebunan yang lebih baik dengan produksi karet yang menonjol 

dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Di wilayah ini, perkebunan karet 

mempunyai dampak ekonomi yang cukup besar, khususnya terhadap 

perekonomian pedesaan. 

  Produksi karet yang cukup tinggi di perkebunan ini berarti adanya 

potensi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Dengan meningkatnya 

peluang kerja, pendapatan masyarakat pedesaan juga dapat meningkat, 

sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kesejahteraan di 

daerah tersebut dan mengurangi angka pengangguran. 

  Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk 

memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan perkebunan karet 

rakyat di wilayah-wilayah lainnya. Upaya untuk memberikan bimbingan 

teknis, pelatihan, dan dukungan dalam meningkatkan produktivitas dan 

pengelolaan yang berkelanjutan bagi perkebunan karet rakyat dapat 

membawa atau meningkatkan keuntungan ekonomi masyarakat dan wilayah 
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secara keseluruhan. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat membantu 

mencapai tujuan pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. 

  Perkebunan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar 

sebagai penghasil devisa bagi suatu negara. Keberadaan perkebunan juga 

berperan penting dalam menciptakan prospek kerja bagi lingkungan sekitar, 

sehingga secara langsung mendorong perkembangan ekonomi masyarakat. 

  Sektor pertanian tidak hanya memproduksi produk konsumsi untuk 

masyarakat, tetapi juga menyediakan bahan baku untuk sektor industri 

(agroindustri). Di sisi lain, sektor industri memproduksi berbagai kebutuhan 

bagi sektor pertanian, seperti alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida, dan 

sebagainya. Adanya hubungan saling ketergantungan antara sektor pertanian 

dan industri ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan. 

  Namun, saat ini terjadi fenomena di mana pertumbuhan sektor 

industri, terutama agroindustri, dapat terhambat karena keterlambatan 

aliran bahan baku dari sektor pertanian yang dibutuhkan. Keterlambatan ini 

bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah logistik, permasalahan 

dalam rantai pasok, atau kurangnya koordinasi antara sektor pertanian dan 

industri. 

  Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya sinergi dan komunikasi 

yang baik antara semua pihak yang terlibat,  termasuk pemerintah, petani, 

dan pelaku industri. Pemerintah dapat berperan dalam memfasilitasi 

jalannya aliran bahan baku dari pertanian ke industri dengan meningkatkan 

infrastruktur, menyediakan akses pasar yang lebih baik, dan mengadopsi 

kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor agroindustri. 
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  Dengan demikian, kerja sama yang baik antara sektor pertanian dan 

industri akan menciptakan lingkaran yang saling menguntungkan, di mana 

pertumbuhan dan perkembangan keduanya akan saling mendorong dan 

mendukung perekonomian secara keseluruhan. 

 Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan 

dapat menurunkan tingkat pengangguran dan menawarkan lapangan kerja. 

sehingga kesejahtraan masyrakat akan lebih baik. Hal tersebut berkaitan 

dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2.  

                                
            

Terjemahnya: 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma’idah/5:2).6 

 Ayat tersebut, meskipun tidak secara langsung mengatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi akan menumbuhkan sumber ekonomi dan rezeki 

baru, namun secara tidak langsung dapat dihubungkan dengan konsep 

bahwa Allah telah memberikan berbagai nikmat ekonomi dan rezeki yang 

melimpah kepada manusia. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan dan 

tuntutan ekonomi akan selalu muncul, dan dengan adanya nikmat ekonomi 

yang melimpah dari Allah, manusia dapat menggunakan dan 

mengembangkan sumber daya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka.  

 Ada empat unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber 

daya alam (SDA), dan sumber daya manusia (SDM). Keempat elemen ini 
                                                           
 6 Kementrian Agama RI. 
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memang memiliki peran krusial dalam meningkatkan produksi perkebunan 

karet dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama petani. 

1) Sumber Daya Manusia (SDM): SDM yang berkualitas dan terampil 

merupakan aset berharga bagi suatu daerah. Dengan adanya tenaga 

kerja yang terlatih dan berpengetahuan, petani dapat mengadopsi 

praktik pertanian modern, teknik budidaya yang lebih efisien, dan 

penggunaan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan 

produktivitas perkebunan karet. Investasi dalam pendidikan dan 

pelatihan bagi petani akan membawa manfaat jangka panjang dalam 

peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat. 

2) Sumber Daya Alam (SDA): Ketersediaan SDA, seperti lahan yang cocok 

untuk perkebunan karet, merupakan faktor kunci dalam 

pengembangan sektor pertanian. Pengelolaan SDA yang 

berkelanjutan, termasuk penggunaan air dan tanah yang bijaksana, 

akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan produksi 

perkebunan karet. Perlunya pengelolaan yang baik juga untuk 

memastikan kelestarian lingkungan agar sektor perkebunan tetap 

berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem alam. 

3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Inovasi dan 

pengembangan teknologi dalam pertanian khususnya perkebunan 

karet sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 

Perkembangan teknologi dalam bidang pemeliharaan/perawatan 

tanaman, pengendalian hama, dan penggunaan pupuk yang tepat 

dapat meningkatkan hasil produksi dan kualitas karet.  

 Dukungan pemerintah dan lembaga riset dalam pengembangan 

teknologi pertanian menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dan 
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tantangan yang dihadapi oleh sektor perkebunan. Sebagaimana dalam 

sektor perkebunan milik masyarakat hanya dikelolah seadanya saja 

sebagian masyarakat tidak menggunakan bibit unggul disinalah peran 

pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga 

berpengaruh pada produksi getah karet dan pendapatan. 

4) Strategi Pengembangan Sumber Daya Alam: Masyarakat, termasuk 

petani, harus memiliki strategi yang matang dalam pengelolaan 

sumber daya alam. Melalui kebijaksanaan dalam penggunaan lahan, 

pengelolaan air, dan penerapan teknologi pertanian yang baik, petani 

dapat meningkatkan hasil produksi perkebunan karet dan 

mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Penguatan dalam 

koordinasi dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan para 

pemimpin dunia usaha perkebunan juga penting untuk mencapai 

tujuan ini. 

 Dengan memanfaatkan faktor-faktor tersebut secara efektif, termasuk 

pengembangan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengelolaan 

perkebunan karet dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani 

serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat 

secara keseluruhan.7 

 Dalam konteks pertanian, perlu adanya perhatian terhadap berbagai 

aspek, seperti keberlanjutan lingkungan, penerapan teknologi pertanian 

modern, dukungan kebijakan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan dan pengembangan sektor ini. Dengan pendekatan yang 

berorientasi pada efisiensi, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat, 

pertanian dapat menjadi tulang punggung dalam mengatasi masalah 

                                                           
 7 Muliyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Cet.III; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2006). 
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ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh.8 

  Tidak lepas dari beberapa penjelasan sebelumnya mengenai produksi 

pertanian/perkebunan karet. Hal yang tidak bisa dilupakan adalah 

bagaimana gaji karyawan dimana masi menggunakan sistem pengupahan 

dengan bagi hasil Sistem pengupahan bagi hasil revenue sharing  merupakan 

sistem pengupahan dengan penghasilan bruto, artinya tidak ada pemotongan 

biaya operasional, dengan perjanjian secara lisan bagi perkebunan karet 

milik masyarakat. Sedangkan ada beberapa perkebunan milik masyarakat 

menggunakan dengan pembagian keuntungan profit sharing Setelah biaya 

operasional dikeluarkan, ini dibagi. Persentase yang akan digunakan untuk 

hasil adalah 60:40 atau 70:30. 

 Jadi adapun masalah yang mempengaruhi sistem bagi hasil yaitu 

berkaitan dengan harga karet yang tidak menentu. Bahkan pada beberpa 

tahun 2018-2019 harga karet di Kabupaten Bulukumba turun sekitar Rp 

5.000. Sedangkan harga tertinggi pernah mencapai Rp 12.000 pada tahun 

2021, pada tahun 2023 harga karet berkisaran di harga Rp. 7.000-9.000. 

Pada tahun 2024 menyentuh harga Rp 10.000-11.500/kg, permasalahan 

salanjutnya, yaitu pekerja tidak konsisten dalam menjalankan pekerjaanya. 

Dimana pohon karet memliki masa produktif dalam menghasilakan getah 

pada jam 05:00 – 07:00.   

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti dengan 

judul “Pengupahan dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet dalam 

Mewujudkan Keadilan Pendapatan  Perspektif Ekonomi Syariah (Studi 

                                                           
 8 Moehar Daniel, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2004). 
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Perkebunan Karet Masyarakat di Desa Bontominasa Lama Kabupaten 

Bulukumba)”. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Penelitian ini fokus pada dua permasalahan yaitu keadilan 

pendapatan bagi pekerja dan penggajian dengan sistem bagi hasil pada 

perkebunan karet, sesuai dengan rumusan masalah yang diusulkan. 

Penjelasan mengenai fokus penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut 

untuk memberikan pemahaman yang jelas dan sejalan antara pembaca dan 

penulis. 

 Membayar pekerja merupakan suatu kewajiban sekaligus hak bagi 

pekerja. Sebagai imbalan atas kerja keras dan prestasi pekerja atau pekerja, 

upah dapat berbentuk uang tunai atau tunjangan lainnya. Namun, pandangan 

yang beredar seringkali mempertukarkan istilah "upah," "gaji," dan 

"penghasilan lainnya." Penting untuk diingat bahwa upah, gaji, dan 

penghasilan lainnya memiliki perbedaan. Upah lebih berkaitan dengan kerja 

yang dilakukan dalam sebuah hubungan kerja antara seseorang dengan 

orang lain. Jika tidak ada upah, maka kemungkinan besar tidak ada pula 

hubungan kerja. Pandangan ini pernah diungkapkan oleh Imam Soepomo.9 

Dengan demikian, penting untuk memahami perbedaan antara upah, gaji, dan 

bentuk penghasilan lainnya untuk menjaga pemahaman yang tepat mengenai 

hak dan kewajiban pekerja/buruh serta pemberi kerja. 

 Memang benar bahwa penafsiran gaji dapat berubah berdasarkan 

sudut pandang semua pihak. Pernyataan “upah bagi pekerja adalah uang atau 

barang yang diterima sebagai imbalan kerja yang dapat dipergunakan untuk 

                                                           
 9 Kusbianto & Dian Hardilah Silalahi, Hukum Perburuhan (Medan Sumatra Utara: CV 
Enam Media, 2020). 
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memenuhi kebutuhan hidup” dikemukakan oleh G. Reynold dan dikutip oleh 

Imam Soepomo.10 Namun, upah dipandang oleh pengusaha sebagai biaya 

produksi yang perlu ditekan seminimal mungkin. 

 Dalam konteks Islam, A. Syafii Jafri mengemukakan bahwa upah 

merupakan suatu anugerah atas kerja para pegawai yang telah berjasa bagi 

kemajuan perusahaan. Menurut pandangan ini, gaji atau yang sering disebut 

“penjualan” merupakan suatu cara untuk menunjukkan rasa terima kasih 

atas prestasi kerja yang dilakukan karyawan. Dari sudut pandang ekonomi, 

upah dicirikan sebagai kapasitas suatu perusahaan untuk mengevaluasi 

personelnya dan menempatkannya dalam posisi benchmarking dengan dunia 

industri. Artinya, perusahaan menilai dan memposisikan upah karyawan 

berdasarkan nilai atau standar yang berlaku di industri sehingga upah yang 

diberikan tetap kompetitif dan sesuai dengan kondisi pasar. 

 Kedua pandangan ini menunjukkan bagaimana upah memiliki makna 

dan implikasi yang berbeda tergantung pada perspektif yang digunakan. Sisi 

etika dan moral dalam Islam menekankan penghargaan atas jasa dan 

prestasi, sementara dalam perspektif ekonomi, upah berhubungan dengan 

penilaian dan kompetitivitas di pasar kerja. 

 Sebenarnya benar bahwa Islam menekankan tentang keadilan dalam 

pembagian upah dan perlakuan adil terhadap pekerja dan karyawan. Prinsip-

prinsip ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan 

pedoman tentang bagaimana pengusaha atau majikan seharusnya 

memperlakukan pekerja dan memberikan upah yang adil. Namun, dalam 

kenyataannya, masih ada beberapa kasus di mana pemberian upah tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Hal ini dapat terjadi karena 

                                                           
 10 Kusbianto & Dian Hardilah Silalahi. 
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beberapa penyebab, termasuk ketidakpedulian dari pihak pengusaha, 

penyalahgunaan kekuasaan, atau kelemahan dalam penegakan hukum yang 

mengatur hak-hak pekerja. 

 Ketika pekerja, menghadapi ketidakadilan dalam pembagian upah, 

penting bagi mereka untuk mencari solusi yang sesuai dengan aturan Islam. 

Dalam Islam, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang setimpal 

dan adil atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka juga berhak 

untuk meminta hak mereka dan melibatkan pihak yang berwenang untuk 

mencari keadilan. 

 Selain itu, kita memiliki kewajiban sebagai masyarakat untuk 

mendukung keadilan dan kesetaraan hak bagi semua anggota masyarakat, 

termasuk para pekerja. Melalui kesadaran dan advokasi bersama, diharapkan 

ketidakadilan dalam pembagian upah dapat diperbaiki dan prinsip-prinsip 

keadilan Islam dapat ditegakkan dengan lebih baik. 

Tabel 1.2  

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus Penelitian  Deskripsi fokus 
Pengupahan dengan praktik bagi 
hasil 

upah dalam konteks umum adalah 
hasil kerja seseorang yang diberikan 
dalam bentuk materi (seperti uang) 
sebagai pembayaran untuk pekerjaan 
yang diselesaikan. Dalam Islam, 
metode pembayaran gaji atau 
imbalan atas pekerjaan dengan 
perjanjian kerja disebut sebagai "bagi 
hasil." 
Dalam Islam, skema bagi hasil ini 
dianggap sebagai strategi yang adil 
karena memungkinkan para pekerja 
untuk berbagi keuntungan sesuai 
dengan kontribusi mereka dalam 
mencapai hasil akhir. Selain itu, 
sistem ini juga mendorong partisipasi 
aktif dari para pekerja dalam 
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meningkatkan kualitas dan 
produktivitas pekerjaan mereka 
karena semakin baik hasil yang 
dihasilkan, semakin besar proporsi 
hasil yang akan diperoleh. 

Keadilan pengupahan/pendapatan keadilan dapat diartikan sebagai 
usaha untuk memperlakukan orang-
orang secara adil dan setara, tanpa 
ada diskriminasi atau pembedaan. Ini 
berarti mempersamakan antara 
individu atau kelompok dalam 
berbagai aspek, termasuk segi nilai 
dan ukuran. 
Dalam konteks pendapatan, keadilan 
berarti bahwa pendapatan atau gaji 
yang diterima orang atau karyawan 
seharusnya mencerminkan nilai dan 
kontribusi yang mereka berikan. 
Artinya, seseorang yang memberikan 
kontribusi lebih besar atau memiliki 
kualifikasi yang lebih tinggi 
seharusnya menerima imbalan yang 
lebih besar, sementara yang 
memberikan kontribusi lebih rendah 
menerima imbalan yang lebih kecil. 
Tujuannya adalah untuk mencapai 
keseimbangan yang adil sehingga 
Pendapatan mungkin menawarkan 
jaminan kesuksesan dan keuntungan 
bagi semua individu yang terlibat. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Peneliti mendefinisikan masalah utama dalam penelitian ini sebagai 

suatu sistem berdasarkan latar belakang uraian masalah. “Pengupahan 

dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan Karet dalam Mewujudkan Keadilan 

Pendapatan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Perkebunan Karet 

Masyarakat di Desa Bontominasa Lama Kabupaten Bulukumba)." Tentu, 

berikut adalah formulasi sub masalah yang lebih terperinci untuk 

memudahkan penelitian dan sistematikanya: 
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1. Bagaimana proses pembibitan sampai dengan pengambilan getah 

karet/lateks pada perkebunan karet masyarakat di Desa Bontominasa 

Lama? 

2. Bagaimana mekanisme pengupahan dengan sistem bagi hasil pada 

perkebunan karet masyarakat dalam mewujudkan keadilan 

pendapatan di Desa Bontominasa Lama? 

3. Bagaimana  penawaran model bagi hasil sesuai syariah pada 

perkebunan karet masyarakat dalam mewujudkan keadilan 

pendapatan di Desa Bontominasa Lama?  

 

D. Kajian Pustaka  

 Haryo Kuncoro dengan judul "Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan 

Tenaga Kerja" menemukan bahwa menambahkan skema bagi hasil 

tambahan, atau sistem bonus, ke dalam gaji pekerja bisa menjadi pilihan yang 

tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika sistem ini diterapkan 

dengan benar dari waktu ke waktu, sistem ini dapat membantu upaya untuk 

meningkatkan kondisi kehidupan pekerja pada khususnya dan mendorong 

distribusi pendapatan yang lebih adil antara dunia usaha dan pekerja secara 

keseluruhan.11 

 Rosdiana dengan judul “Penerapan Pola Bagi Hasil Pada Sistem 

Pengupahan Di Restoran Padang Sederhana”. Diketahui bahwa skema dan 

metode bagi hasil yang digunakan oleh Restoran Sederhana disebut sebagai 

“al-musyarakah” atau syirkah dalam ekonomi Islam. Dalam konteks Restoran 

Sederhana, akad musyarakah dijalankan di mana mereka melakukan 

kerjasama dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja memberikan 

                                                           
 11 Haryo Kuncoro, ‘Upah Sistem Bagi Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja’, 
Journal.Uii.Ac.Id, 7.1 (2002), h. 45-56. 
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kontribusi melalui usaha dan tenaganya, sementara pemilik Restoran 

Sederhana memberikan modal dan pengelolaan. Syarat-syarat akad 

menentukan bagaimana keuntungan dan kerugian usaha yang dihasilkan dari 

musyarakah harus dibagi. Dalam hal ini, karyawan Restoran Sederhana 

menerima bagi hasil sebesar 50%. dari total profit bersih perusahaan. Ini 

berarti pekerja mendapatkan 50% dari keuntungan bersih setelah 

mengurangi semua biaya dan beban usaha.12 

 Judul penelitian yang dilakukan oleh Veronika Nugraheni Sri Lestari, 

Dwi Cahyono & Muh. Barid Nizaruddin Wajdi adalah "Sistem Pengupahan di 

Indonesia". Temuan penelitian, Upah Minimum Regional (UMR) menjadi 

landasan struktur pengupahan pekerja; pekerja asing tetap mendapatkan 

penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerja lokal, dan gaji 

mereka tidak sesuai dengan persyaratan UU No. 13 Tahun 2003.13 

 Abustan Nur judul “Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil dalam 

Mewujudkan Keadilan Pendapatan (Studi Pada Barbershop Di Kota 

Watampone)”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, dua barbershop, yaitu 

Joe Barbershop dan Pluto Barbershop, menerapkan sistem pengupahan 

dengan menggunakan prinsip akad mudharabah dalam bentuk bagi hasil, 

tetapi dengan persentase pembagian keuntungan yang berbeda. Persentase 

bagi hasil pada kedua barbershop tersebut menyebabkan pemilik usaha 

mendapatkan porsi yang berbeda dalam pembagian keuntungan. Di Joe 

Barbershop, pemilik mendapatkan 50% dari keuntungan, sedangkan di Pluto 

Barbershop, pemilik mendapatkan 60% dari keuntungan. Di kedua sistem ini, 

biaya operasional tidak dikurangi dari pembagian keuntungan, sehingga 

                                                           
 12 Riska Rosdiana, ‘Penerapan Pola Bagi Hasil Pada Sistem Pengupahan Di Restoran 
Padang Sederhana’, Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, 4.3 (2018), h. 400-414. 
 13 Veronica Nugraheni Sri Lestari, ‘Sistem Pengupahan Di Indonesia’, Jurnal Ekonomi 
Dan Hukum Islam, 8.2 (2017), h. 152. 
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pembagian dilakukan berdasarkan pendapatan kotor (sebelum dikurangi 

biaya operasional).14 

 Arrista Trimaya judul “Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem 

Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”. 

Hasil penelitian ini menemukan dengan demikian, sebagaimana disyaratkan 

dalam Pasal 88 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum 

dalam sistem pengupahan nasional mempunyai peranan penting dalam 

melindungi pekerja. Menurut pasal ini, karyawan berhak atas gaji minimum 

yang dapat menutupi biaya hidup yang diperlukan sebagai imbalan atas kerja 

mereka. Penetapan upah minimum berfungsi sebagai perlindungan bagi 

pekerja, menjamin bahwa gaji mereka setidaknya menutupi biaya hidup 

penting mereka. Dengan menetapkan upah minimum yang adil, pemerintah 

dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja.15 

 Ade Onny Siagian judul “Penerapan Upah Sistem Bagi Hasil dan 

Penyerapan Tenaga Kerja”. Temuan penelitian, memilih bisnis padat karya di 

Indonesia selama sepuluh tahun sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa 

SBH atau sistem bonus merupakan salah satu alternatif yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja selain upah pekerja. 

Jika pendekatan ini berhasil, pada akhirnya akan membantu upaya untuk 

meningkatkan kondisi kehidupan pekerja pada khususnya dan cara 

perusahaan dan pekerja membagi pendapatan secara umum.16 

                                                           
 14 Nur. 
 15 Arrista Trimaya, ‘Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan 
Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja’, Aspirasi: Jurnal Masalah-
Masalah Sosial, 5.1 (2014), h. 11-20. 
 16 Ade Onny Siagian and Bina, ‘Application of the Wage Sharing System and Labor 
Absorption Penerapan Upah Sistem Bagi Hasil Dan Penyerapan Tenaga Kerja’, Jurnal 
Multidisiplin Madani (MUDIMA), 2.1 (2022), h. 217-230. 
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 Berdasarkan pada penelitian terdahulu  yang telah di jelaskan 

sebelumnya, maka dapat ditemukan perbedaan pada objek penelitian 

penulis. Dan adapun persamaannya mengenai bagaimana pengupahan 

dengan praktik bagi hasil perspektif ekonomi syariah. Pada penelitian ini 

akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai hal tentang praktik bagi hasil dalam 

mewujudkan keadilan pendapatan perspektif ekonomi syariah diperkebunan 

masyarakat dan PT Lonsum yang ada di Kabupaten Bulukumba, Desa Bonto 

Minasa Lama. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Berikut ini adalah tujuan penelitian yang harus dicapai: 

1. Menganalisis proses pembibitan sampai dengan pengambilan getah 

karet/lateks pada perkebunan karet masyarakat di Desa Bontominasa 

Lama, Kabupaten Bulukumba.  

2. Menganalisis mekanisme pengupahan dengan sistem bagi hasil pada 

perkebunan karet masyarakat dalam mewujudkan keadilan 

pendapatan di Desa Bontominasa, Kabupaten Bulukumba.  

3. Menganalisis penawaran model bagi hasil sesuai dengan syariah pada 

perkebunan karet masyarakat dalam mewujudkan keadilan 

pendapatan di Desa Bontominasa Lama, Kabupaten Bulukumba. 

 Dengan tiga tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan yang komprehensif tentang sistem pengupahan 

dengan praktik bagi hasil di perkebunan karet di lokasi tersebut, serta sejauh 

mana sistem ini mencapai keadilan pendapatan dari perspektif ekonomi 

syariah dan nilai-nilai Islam yang berlaku. Penelitian ini juga berpotensi 

memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian sistem 
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bagi hasil agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan 

memberikan manfaat yang lebih adil bagi karyawan/pekerja  dalam 

perkebunan karet tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

 Kegunaan Ilmiah: 

1. Pengembangan Keilmuan: Tujuan penelitian untuk mencapai 

keadilan pendapatan, penelitian ini akan memajukan pemahaman 

ilmiah tentang upah melalui sistem berbasis bagi hasil. Temuan dan 

analisis dari penelitian ini akan memberikan wawasan dan 

pemahaman baru tentang bagaimana sistem pengupahan ini dapat 

diterapkan dan berdampak pada keadilan pendapatan karyawan. 

2. Referensi dan Perbandingan: Temuan penelitian ini dapat menjadi 

dasar untuk proyek penelitian serupa di masa mendatang. Para 

peneliti dan akademisi dapat menggunakan temuan dari penelitian 

ini sebagai panduan untuk memahami pengoperasian skema bagi 

hasil dalam praktik pengupahan karyawan perkebunan karet di 

lokasi tersebut. 

3. Dokumen Akademik: Hal ini bertujuan agar temuan penelitian dapat 

dimanfaatkan untuk menghasilkan publikasi akademik yang 

bermanfaat bagi sivitas akademika. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut, seperti mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. 

Dokumen ini akan menjadi sumber informasi yang relevan dan dapat 

dijadikan rujukan dalam studi dan analisis terkait pengupahan 

dengan sistem bagi hasil. 

Kegunaan Praktis: 
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1. Kontribusi bagi Petani/Perusahan Perkebunan Karet: Temuan 

penelitian ini akan menambah dan menjadi bahan pertimbangan 

Petani/Perusahan Perkebunan Karet di lokasi penelitian untuk 

membayar karyawan dengan jumlah bagi hasil yang adil 

diperkebunan karet. Pengusaha dapat menggunakan temuan 

penelitian ini sebagai panduan dalam menentukan persentase bagi 

hasil yang adil dan transparan bagi karyawan, sehingga mendorong 

motivasi dan kesejahteraan mereka. 

2. Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data: Penelitian ini akan 

memberikan data dan informasi yang akurat tentang implementasi 

sistem bagi hasil dalam praktik pengupahan. Pengusaha dapat 

menggunakan data ini sebagai dasar dalam mengambil keputusan 

terkait kebijakan pengupahan untuk mencapai keadilan pendapatan 

bagi karyawan. 

3. Peningkatan Keadilan Pendapatan: Dengan memahami dan 

menerapkan sistem pengupahan yang sesuai dengan konsep keadilan 

dan prinsip ekonomi Islam, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan merata 

dalam pembagian pendapatan antara pengusaha dan karyawan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Pengupahan 

 Praktik pengupahan dan remunerasi harus sesuai dengan konsep 

keadilan dan tidak merugikan kepentingan pekerja, perusahaan, atau 

pengusaha. Sesuai Pasal 1 angka 30 UU Sumber Daya Manusia Tahun 2003, 

Hak seorang pekerja, buruh, atau pegawai untuk menerima uang dalam 

bentuk upah atau imbalan dikenal dengan istilah ini, kepada 

pekerja/buruh/karyawan oleh pengusaha atau pemberi kerja dan 

merupakan sebagai berikut ketentuan penetapan dan pembayaran: 

tunjangan termasuk pekerja/buruh/pegawai beserta keluarganya untuk 

layanan atau pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak 

kerja, protokol atau ketentuan hukum. Oleh karena itu, upah mengacu pada 

kompensasi dalam bentuk nyata, seperti uang tunai atau tunjangan.17 

  Menurut David Ricardo, upah adalah jumlah yang dibayarkan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan 

pekerja. Tingkat upah harus meningkat seiring dengan peningkatan 

kebutuhan hidup, mengantisipasi perubahan perekonomian.18 

 Pemikiran Adam Smith mengenai keseimbangan upah bisa jadi 

demikian, digunakan sebagai penjelasan mengapa tingkat upah subsisten 

berfluktuasi di sektor informal. Adam Smith menunjukkan bahwa 

keseimbangan upah di pasar tenaga kerja pada akhirnya akan mencapai 

tingkat subsisten. Secara teori, upah yang dibayarkan pengusaha dipandang 

                                                           
 17 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, Bab 1, Pasal 1. 
 18 Nuril Sarifah Sadiah & Nugroho Suryo Bintoro, ‘Analisis Faktor Unit Usaha, Upah 
Minimum Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor 
Industri Besar Di Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 53.9 
(2018), h. 3 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. 
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sebagai biaya barang para pekerja energi berkorban untuk berproduksi. 

Terkait dengan ini oleh karena itu, Ada dua kategori upah yang diterima 

karyawan: 

1. Upah nominal didefinisikan sebagai jumlah total uang yang diterima 

karyawan secara rutin. 

2. Berdasarkan jumlah barang dan jasa yang dapat diperoleh sebagai 

imbalannya, pendapatan riil dihitung sebagai nominal kompensasi 

yang diterima pekerja atas pekerjaannya.19 

 Dewan Riset Pengupahan Nasional mendefinisikan upah sebagai 

pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kerja 

atau jasa yang diberikan atau akan dilakukan. Fungsi upah ini adalah untuk 

menjamin kelangsungan hidup dan produksi manusia yang layak. Upah ini 

dinyatakan atau dinilai dalam satuan uang dan ditentukan sesuai dengan 

perjanjian, diwajibkan secara hukum, dan dibayarkan sesuai dengan 

ketentuan kontrak kerja antara pemberi kerja dan penerima manfaat.  

 Menurut penjelasan di atas, upah, seperti halnya faktor produksi 

lainnya, adalah biaya yang ditanggung oleh karyawan yang menyediakan 

layanan yang menghasilkan kekayaan. Upah adalah biaya imbalan yang 

dibayarkan kepada karyawan atas jasa mereka di tempat kerja. Karyawan 

menerima bayaran atas jasa mereka. Pekerja menerima bayaran atas kerja 

mereka, dan upah mewakili biaya keuntungan yang diterima oleh pekerja 

berkinerja terbaik dari pemberi kerja mereka atas jasanya dalam bekerja.20 

                                                           
 19 Thian Apriza Pratama Putra, ‘Pengaruh Produktivitas Dan Biaya Madya Terhadap 
Nilai Tambah Industri Furniture Dari Kayu Di Indonesia’, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12.2 
(2014), h. 2. 
 20 Muhammad Wahyuddin Abdullah, Hadriana Hanafie, and Andi Yustika 
Manrimawagau Bayan, ‘Internal Governance and Fraud Prevention System: The Potentiality 
of the Spiritual Quotient’, Journal of Governance and Regulation, 12.4 (2023), h. 56 
<https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art5>. 
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Dalam konteks ini, upah merupakan tanda terima kasih atau kompensasi 

yang ditawarkan kepada karyawan atas komitmen mereka kontribusinya 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

 Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan tidak ada 

diskriminasi di dalam pekerjaan ditegaskan. Imbalan atau upah Gaji 

seseorang harus sepadan dengan tugas yang diselesaikan dengan tepat 

sesuai dengan peraturan dan protokol syariah. Transaksi yang melibatkan 

produk dan uang disebut dengan “saman” (harga) dalam bahasa fiqh 

mu’amalah (kaidah bertransaksi), namun transaksi yang melibatkan uang 

dan tenaga manusia disebut dengan “ujrah” (upah). Artinya orang yang 

bekerja melakukan transaksi jasa, baik itu jasa fisik maupun intelektua dan 

sebagai imbalannya, menerima upah dalam bentuk uang.21 

 Pandangan ini menekankan pentingnya adanya kesetaraan dan 

keadilan dalam memberikan imbalan kepada pekerja sesuai dengan nilai 

kontribusinya, tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, 

etnis, atau atribut lainnya. Prinsip-prinsip ini diharapkan memastikan bahwa 

hubungan antara pengusaha dan pekerja didasarkan pada prinsip-prinsip 

keadilan dan saling menghargai. 

 Menurut Syariat Islam, gaji dianggap sebagai persyaratan bagi pemilik 

usaha (pemberi kerja) dan hak bagi mereka yang telah bekerja (pekerja). 

Tingkat “upah pasar” (tas'ir fi al-'amal) adalah tingkat upah yang wajar dalam 

pasar yang benar-benar kompetitif, yang berarti tingkat upah yang 

ditentukan oleh mekanisme pasar.22 Namun, agama Islam juga mengajarkan 

nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang penting untuk dipertimbangkan 

dalam menentukan upah. Ini mencakup nilai-nilai seperti kolaborasi, 

                                                           
 21 Waliam. 
 22 Waliam. 
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membantu satu sama lain, kebaikan, dan keinginan untuk mewujudkan 

kerukunan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan 

umum. Dalam konteks ini, kebijakan tingkat upah yang adil harus 

mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kemanusiaan, dan tidak hanya 

berfokus pada mekanisme pasar semata. 

 Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, aspek keadilan dan 

kemanusiaan harus diperhatikan dalam penetapan upah, untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang harmonis dan mengutamakan kesejahteraan bersama. 

Dengan cara ini, upah dapat menjadi sarana untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

 Pada aspek moral (humanity aspect) dalam ekonomi Islam mendorong 

gagasan bahwa masyarakat secara keseluruhan, termasuk pemilik bisnis, 

mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar 

masyarakat miskin atau kurang beruntung. Dalam Islam, gagasan tentang gaji 

dan pekerjaan ekonomi memerlukan dialektika antara nilai-nilai spiritual 

dan material. Islam mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok dan 

kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab bersama.23 Pengusaha, sebagai 

bagian dari masyarakat, diharapkan ikut berperan dalam memberikan 

kontribusi untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar warga yang kurang 

mampu terpenuhi dengan baik.24 

 Dalam ekonomi Islam, tidak ada batasan cara khusus untuk 

memberikan upah. Upah ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk 

                                                           
 23 Syahril Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahruddin Syahruddin, ‘Model 
Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan 
Masyarakat’, IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6.1 (2019), h. 27 
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>. 
 24 Waliam. 
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jenis tenaga kerja, jumlah waktu yang dibutuhkan, biaya barang yang 

diproduksi dan gaya hidup (standar yang berlaku). Hal ini menunjukkan 

fleksibilitas dalam sistem ekonomi Islam untuk mengakomodasi perbedaan 

situasi dan kondisi yang berbeda, sambil tetap memperhatikan keadilan dan 

kebutuhan kemanusiaan. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-

nilai moral dan material, ekonomi Islam berupaya menciptakan lingkungan 

ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan 

umum. Ini mendorong keseimbangan antara aspek materi dan spiritual 

dalam aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

sosial secara keseluruhan 

 Teori dan praktik perusahaan, terdapat beberapa mekanisme atau 

sistem yang digunakan dalam memberikan upah kepada karyawan atau 

pekerja. Beberapa di antaranya adalah: 

1) Sistem Upah Jangka Waktu: Sistem ini berdasarkan pada periode 

waktu tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Pekerja akan 

menerima upah sesuai dengan periode kerja yang telah ditentukan. 

Sistem ini cocok untuk pekerjaan yang memiliki rutinitas dan tidak 

memiliki fluktuasi yang signifikan dalam tugas atau proyek. 

2) Sistem Upah Potongan (Piece-rate System): Sistem ini bertujuan untuk 

memberikan insentif kepada pekerja dengan menggantikan sistem 

upah jangka waktu jika hasil kerjanya memuaskan. Dalam sistem ini, 

upah diberikan berdasarkan jumlah atau volume pekerjaan yang telah 

diselesaikan. Misalnya, jika pekerjaan diukur berdasarkan banyaknya 

produk yang diproduksi, pekerja akan menerima upah berdasarkan 

jumlah produk yang berhasil diproduksi. 
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3) Sistem Upah Berdasarkan Kinerja (Performance-based System): Sistem 

ini menentukan upah berdasarkan evaluasi kinerja pekerja. Kualitas 

dan produktivitas kerja menjadi faktor penentu dalam penghitungan 

upah. Pekerja yang mencapai peningkatan gaji akan diberikan untuk 

kinerja yang lebih baik.  

4) Sistem Upah Tetap (Fixed-wage System): Sistem ini memberikan upah 

tetap kepada pekerja tanpa mempertimbangkan kuantitas atau 

kualitas pekerjaan yang dilakukan. Pekerja akan menerima upah yang 

sama dalam periode waktu tertentu tanpa dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

5) Sistem Upah Komisi (Commission-based System): Sistem ini biasanya 

diterapkan dalam penjualan atau pemasaran. Upah pekerja ditentukan 

berdasarkan persentase dari nilai penjualan atau bisnis yang berhasil 

dihasilkan oleh pekerja.25 

 Sistem upah memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pilihan sistem 

yang tepat harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tujuan perusahaan, 

serta keadilan dan kepuasan pekerja. Penerapan mekanisme kompensasi 

yang wajar dan sesuai dengan kinerja dapat membantu meningkatkan 

motivasi dan produktivitas karyawan. 

 Selain itu ada juga yang dinamakan salah satu jenis pembayaran untuk 

pekerjaan yang dialihdayakan adalah sistem besaran upah per satuan. Dalam 

kerangka ini, tenaga kerja sistem yang diborongkan. Dalam sistem ini, 

pekerjaan atau proyek tertentu ditugaskan kepada satu kelompok pekerja 

atau individu untuk diselesaikan dalam satu kesatuan proyek. Upah yang 

                                                           
 25 Nur. 
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dibayarkan kepada kelompok pekerja atau individu ini didasarkan pada 

kesepakatan borongan sebelumnya.26 

 Cara perhitungan upah dalam sistem upah borongan ini umumnya 

didasarkan pada sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan atau hasil yang 

diharapkan dari proyek tersebut. Pekerja atau kelompok pekerja akan 

menerima upah berdasarkan kesepakatan awal dan hasil kerja yang telah 

mereka selesaikan. 

 Sistem upah borongan sering digunakan dalam pekerjaan konstruksi, 

proyek besar, dan pekerjaan lain yang dapat diukur atau dihitung 

berdasarkan sejumlah pekerjaan tertentu. Misalnya, dalam proyek 

pembangunan sebuah gedung, kelompok pekerja bisa mendapatkan upah 

borongan berdasarkan progres pekerjaan yang telah dicapai, seperti tahap 

pengerjaan struktur, pemasangan atap, atau penyelesaian lantai. 

 Keuntungan dari sistem upah borongan adalah memberikan insentif 

bagi pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan tepat waktu. 

Namun, di sisi lain, perlu juga memastikan bahwa kualitas pekerjaan tetap 

dijaga agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Oleh karena itu, kontrak borongan perlu dirancang dengan baik 

dan jelas, serta memperhatikan kesepakatan tentang spesifikasi pekerjaan, 

batas waktu, dan besaran upah yang akan diterima oleh kelompok pekerja 

atau individu.27 

 Keadaan usaha, kualifikasi tenaga kerja, dan taraf hidup di daerah 

tempat usaha beroperasi merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi 

kenaikan gaji buruh, pekerja, dan karyawan. Upah yang adil dan kompetitif 

                                                           
 26 Vaithzal rivai Zenal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari 
Teori Ke Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.344. 
 27 Zenal. 
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merupakan elemen penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang damai 

dan efektif. Penerapan upah yang memperhatikan berbagai faktor sosial dan 

ekonomi ini dapat membantu perusahaan mencapai keberlanjutan jangka 

panjang dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta masyarakat di 

wilayah atau daerah tempat mereka beroperasi.28 

 Dalam penetapan upah, terdapat beberapa teori yang digunakan 

sebagai landasan atau panduan. Dua teori yang disebutkan adalah Teori 

hukum upah besi Lessale dan teori upah normal David Ricardo.29 

1) Teori Upah Normal oleh David Ricardo: Teori ini menyatakan bahwa 

upah yang wajar atau "normal" adalah sejumlah uang yang cukup 

untuk membiayai segala keperluan hidup pekerja atau karyawan dan 

keluarganya secara memadai. Upah normal harus mencakup 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, 

pendidikan, dan lain-lain. Dengan menerima upah yang mencukupi, 

pekerja diharapkan dapat mencapai tingkat kesejahteraan minimal. 

2) Teori Undang-Undang Upah Besi oleh Lessale: Teori ini mengkritik 

teori upah normal karena berpendapat bahwa teori tersebut hanya 

menguntungkan majikan atau pengusaha. Jika teori upah normal 

dianut, pengusaha dapat dengan mudah mengatakan bahwa upah 

yang diberikan sudah cukup tanpa mempertimbangkan betapa 

sulitnya pekerjaan tersebut. Teori undang-undang upah besi 

menekankan bahwa pekerja harus berani menentang ketidakadilan 

dalam penetapan upah dan memperjuangkan kesejahteraan hidup 

yang lebih baik. 

                                                           
 28 Lindia Febrianti, ‘Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan’, Jurnal Penelitian, 1.1 (2017), h. 93. 
 29 Zainal Azikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2008), Dasar-Dasar Hukum Perburuan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.88. 
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 Pada praktiknya, penetapan upah dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

termasuk negosiasi antara pengusaha dan serikat pekerja, keadaan pasar 

tenaga kerja, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. 

Penetapan upah yang adil dan berkeadilan merupakan hal penting untuk 

menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja, serta 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja bagi pekerja. 

 Teori upah etika merupakan salah satu pendekatan lain dalam 

penetapan upah yang menekankan aspek moral dan etika dalam memastikan 

kesejahteraan pekerja. Teori ini sering kali berasal dari golongan beragama 

dan memandang upah sebagai salah satu bentuk keadilan sosial yang harus 

memenuhi standar etika tertentu. Pendekatan ini menekankan bahwa upah 

harus cukup untuk memastikan penghidupan yang baik bagi buruh atau 

pekerja serta keluarganya. Pekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

dasar mereka dan hidup nyaman. Penerapan teori upah etika mendorong 

perusahaan untuk mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dari 

karyawan dalam penetapan upah. Penerapan teori upah etika mencerminkan 

perhatian pada kesejahteraan sosial dan nilai-nilai moral dalam hubungan 

antara perusahaan dan pekerja. secara keseluruhan.30 

 

B. Pengupahan Perspektif Islam 

 Pengusaha membayar upah atau gaji pekerja sebagai imbalan atas 

tenaga mereka selama proses produksi. Membayar upah disebut sebagai 

"ajrun" atau "ajran" dalam bahasa Arab. Dari segi bahasa, “al-ajrun” juga 

berarti “iwad” atau “perubahan”, oleh karena itu dalam Islam, pahala disebut 

juga dengan “al-sawad” atau “sawad”, serta “al-ajrun” atau “al -ujrah" (upah). 

                                                           
 30 Nur. 
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Jadi, ada dua arti yang diasosiasikan dengan kata “ajran”: pahala atas jerih 

payah dan pahala.31 

 Menurut terminologi Fiqh (hukum Islam), gaji adalah pemberian masa 

kerja yang dikenai imbalan, dan dianjurkan agar gaji dicantumkan dengan 

jelas dalam transaksi ujrah (gaji). Upah adalah imbalan yang diterima 

seorang pekerja atau pekerja karena memberikan tenaga kerja kepada orang 

atau pihak lain yang mempekerjakannya, yaitu pemberi kerja.32 

 Arti upah menurut golongan para imam. Maliki adalah: Jika orang 

yang diketahui membawa kembali seorang budak yang buron berhak 

mendapat upah, maka ia harus diberi upah sesuai dengan jarak dari mana 

budak itu ditemukan. Sedangkan jika dia tidak diketahui, maka dia tidak akan 

menerima gaji dan hanya akan mendapat penggantian atas biaya yang 

dikeluarkannya. Hanafi dan Hanbali berkata: Dia mempunyai hak mutlak 

untuk memperoleh Hupa tanpa syarat apapun dan tidak perlu membawa 

kembali budak yang melarikan diri untuk menerima pahala. Menurut Syafi'i: 

Tidak ada hak menerima upah kecuali syarat-syaratnya terpenuhi.33 

 Upah biasanya disepakati antara para salah satu pihak dalam kontrak 

kerja, peraturan pemberi kerja, peraturan pengupahan yang berlaku, atau 

perjanjian berburu (jika ada). Namun mungkin tidak ada ketentuan 

pembayaran yang unik dalam perjanjian atau aturan. 

 Dalam hal ini, karyawan berhak menerima gaji tetapnya untuk 

sementara waktu. Dalam Islam, sulit untuk menentukan berapa upah yang 

pantas bagi seorang pekerja sesuai dengan hukum syariah. aturan atau 

                                                           
 31 Muhammad Sulaiman dan Aizuddinnur Zakaria, Jejak Bisnis Rasul (Jakarta: PT. 
Mizan Publika, 2010), h. 309. 
 32 Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah (Malang: UIN Maliki Malang, 2003), h. 29. 
 33 Syaikh al-”Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat 
Mazhab Diterjemahkan Dari Buku Asli Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-a”immah (Bandung: 
Hasyimi, 2004), h. 319. 
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tindakan yang akan diterapkan untuk mengubah persepsi upah layak di 

tempat kerja menjadi tantangan tersendiri. Artinya, bagaimana menentukan 

besaran upah yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam, serta 

mempertimbangkan kondisi ekonomi, peraturan perburuan, dan perjanjian 

kerja yang berlaku.34 

 Islam bahwa sistem penerapan upah harus dijalankan dengan penuh 

keadilan dan menghormati hak-hak pekerja dan majikan. Pengusaha tidak 

akan memperlakukan pekerja dengan kejam dan mencabut sepenuhnya hak-

hak mereka. Upah harus ditetapkan sebaik-baiknya tanpa merugikan pihak 

lain, dan masing-masing pihak harus mendapatkan bagian yang adil dari 

manfaat kerja sama tanpa diselewengkan atau diperlakukan tidak adil oleh 

pihak lain.35 

 Penetapan upah harus dilakukan secara adil dan pantas, tanpa 

memberikan tekanan yang tidak layak terhadap pihak manapun. Kedua belah 

pihak harus menerima upah berdasarkan kinerjanya dan tidak boleh 

menggunakan kekerasan terhadap pihak lain. Ketika pekerja atau karyawan 

dianiaya, mereka tidak diberi kompensasi yang adil dan tidak menerima 

bagian imbalan yang adil atas kerja mereka. Pada saat yang sama, 

memperlakukan majikan dengan buruk berarti memaksa majikan untuk 

membayar pekerja lebih dari kemampuan yang mereka berikan. 

 Secara umum, sistem pengupahan Islam dapat diterapkan dengan 

menetapkan gaji sebelum pekerjaan dimulai. Di Sini, besaran upah atau gaji 

yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja harus dicantumkan dengan 

jelas dalam kontrak kerja. Hal ini bertujuan agar dengan menginformasikan 

                                                           
 34 Ika Novi Nur Hidayati, ‘Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum 
Positif’, Jurnal Az Zarqa, 9.2 (2017), h. 200. 
 35 Yetnawati, ‘Pengaturan Upah Berasarkan Atas Prinsip Keadilan’, Jurnal Penelitian, 
29.1 (2017), h. 88. 
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kepada karyawan mengenai gajinya, mereka akan lebih cenderung untuk 

bekerja dengan baik dan membuat dirinya nyaman dalam bekerja. Mereka 

akan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan kontrak kerja yang 

mereka tandatangani dengan perusahaan. 

 Rasulullah SAW. beliau menganjurkan agar majikan membayarkan 

upah para pekerja setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dapat 

ditemukan dalam berbagai riwayat hadis yang menunjukkan keutamaan dan 

kebijaksanaan dalam memberikan upah atau gaji kepada pekerja. 

 ُّ ᢝᣥِ
᠐
ل  السَّ

َ
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ᘘْلَ أ

َ
جْرَهُ ق

᠐
َ أ ᢕᣂِج

َ ْ
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᠐
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ᡐ
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᠐
ُ عَل ᡐᕝا 

ᡐ
ᣢَص ِ

ᡐᕝرَسُولُ ا 

Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi 
berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah 
As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 
Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, 
"Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum 
kering keringatnya."36 

 Hadits ini dimaksudkan untuk memberikan semangat kepada pemilik 

usaha atau atasan untuk menjunjung tinggi hak-hak karyawan segera setelah 

pekerjaannya selesai. Ketika pekerja menyelesaikan tanggung jawabnya, 

majikan harus didorong oleh Rasulullah untuk memberi mereka uang. Dalam 

hal ini, tidaklah adil untuk menahan gaji pekerja dari seseorang yang mampu. 

Dengan bantuan klausul ini, karyawan tidak perlu lagi khawatir tentang 

penundaan upah yang tidak dapat dibenarkan. Hal ini dimaksudkan untuk 

                                                           
 36 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Hadits Nomor 2434 (Ibnu Majah, Sunan Ibnu 
Majah,). (Lidwa Pustaka i-software-Kitab Sembilan Imam). 
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menghilangkan keraguan atau keraguan yang mungkin mereka miliki tentang 

gaji mereka.37 

 Korporasi ingin menggunakan tenaga kerja untuk meningkatkan 

pendapatan dan meningkatkan kualitas outputnya. Namun, tujuan utama 

buruh adalah menghasilkan pendapatan untuk menghidupi dirinya dan 

tanggungannya. Pekerja mempunyai kewajiban untuk bekerja sekeras 

mungkin untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, sedangkan 

pengusaha mempunyai tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya 

kebutuhan dasar pekerja.38 

 Apabila salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan tersebut, itu dapat 

dianggap sebagai kezaliman. Oleh karena itu, untuk memastikan semua pihak 

memenuhi kewajiban dan tanggung jawab tersebut, negara harus 

menetapkan aturan dan ketentuan mengenai batasan gaji minimum dan 

maksimum. 

 Tingkat upah maksimum yang sepadan dengan kinerja pekerja, atau 

produktivitas, adalah sebuah pendekatan yang wajar. Dengan cara ini, upah 

yang diberikan akan mencerminkan kontribusi dan hasil kerja dari pekerja 

tersebut. Pengupahan berdasarkan produktivitas dapat memberikan insentif 

bagi pekerja untuk bekerja lebih baik, sementara juga memastikan bahwa 

perusahaan tidak membayar upah yang tidak sesuai dengan nilai kontribusi 

pekerja.39 

 Penting untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam 

hubungan antara majikan dan pekerja melalui penetapan upah yang adil dan 

sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Aturan dan regulasi 

                                                           
 37 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 126. 
 38 Syafei, h. 127. 
 39 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 201. 
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mengenai pengupahan yang baik akan membantu mencapai tujuan ini, serta 

menjaga harmoni dan produktivitas di tempat kerja. 

 Selain kebutuhan dasar pekerja, produktivitas pekerja dan kondisi 

usaha merupakan kriteria utama yang diperhitungkan saat menghitung upah 

pekerja. Upah yang diberikan harus mencerminkan manfaat atau kontribusi 

dari tenaga dan jasa yang diberikan oleh pekerja. Pekerjaan yang 

menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perusahaan atau masyarakat 

umumnya berhak mendapatkan upah yang lebih tinggi. Produktivitas pekerja 

merupakan indikator penting dalam menentukan upah, dan hal ini dapat 

dinilai dengan membandingkan hasil atau keluaran pekerjaan dengan 

masukan atau usaha yang diberikan. Semakin efisien pekerja dalam 

menghasilkan output dengan penggunaan input yang lebih sedikit, semakin 

mungkin mereka mendapatkan upah yang lebih baik.40 

 Namun, dalam menentukan upah dalam ajaran Islam, juga harus 

mempertimbangkan nilai moral dan kemanusiaan. Upah yang ditetapkan 

harus mampu menjamin kesejahteraan dan manfaat masyarakat umum, 

memungkinkan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar (daruriyyah) 

secara tepat dan efektif seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan 

kesehatan. Upah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar ini 

sesuai dengan norma dan praktik yang relevan di tempat atau wilayah 

tertentu. Selain itu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu 

berpartisipasi aktif dalam menciptakan tempat kerja yang adil dan 

memberikan kesempatan bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya 

melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dengan demikian, upah 

yang ditetapkan dapat mencerminkan kontribusi dan keadilan bagi para 

                                                           
 40 Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam”, Jurnal 
Bisnis, Vol. 5, No. 2, (Desember 2017): h. 276 
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pekerja, serta mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. 

 Pandangan Islam, gaji tenaga kerja harus berada di antara tingkat 

upah minimum dan maksimum, yang memperhitungkan kontribusi pekerja 

dan standar hidup pada umumnya. Upah yang adil dan layak harus 

mencerminkan nilai kontribusi pekerja serta memungkinkan mereka 

memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka dan keluarganya. Islam 

menentang praktik pembayaran upah yang terlalu rendah karena hal itu 

dapat mengakibatkan kurangnya motivasi dan semangat kerja para pekerja. 

Begitu pula, tingkat upah yang terlalu tinggi harus diimbangi dengan 

keseimbangan agar perusahaan tetap berjalan secara efisien dan dapat 

memberikan keuntungan.41 

 Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya memperlakukan 

pekerja dengan hormat, manusiawi, simpatik, dan menawarkan 

kesejahteraan, serta jaminan akses keluarga terhadap layanan kesehatan dan 

pendidikan mereka. Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan dan empati dalam 

hubungan antara majikan dan pekerja, sehingga hubungan kerja dapat 

berjalan dengan harmonis dan bermanfaat bagi semua pihak. Membayar 

pekerja dengan gaji yang adil dan memadai merupakan hak mendasar, bukan 

pengorbanan yang harus dihormati dan diperlakukan dengan penuh 

tanggung jawab oleh majikan. Pemberian upah yang lebih tinggi sebagai 

hadiah atau penghargaan bagi pekerja yang bekerja dengan tekun dan baik 

adalah sikap terpuji yang dapat mendorong semangat kerja dan motivasi 

para pekerja. 

                                                           
 41 Waliam, h. 284. 
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 Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem pengupahan, 

diharapkan tercipta hubungan kerja yang adil, berkeadilan, dan beretika, 

serta mendorong kesejahteraan dan kemaslahatan bagi setiap orang yang 

terlibat dalam proses produksi atau penyediaan jasa. 

 Pandangan Islam, pembayaran upah pekerja harus mengikuti 

kecukupan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Upah yang diberikan 

harus mempertimbangkan faktor ekonomi saat ini, seperti kenaikan biaya 

hidup akibat inflasi atau peningkatan harga barang kebutuhan. Skala gaji 

harus masuk akal, sesuai, dan sejalan dengan kemampuan bisnis. Meski 

begitu, ini relatif karena kecukupan dan kelayakan upah dapat berbeda untuk 

setiap individu tergantung pada status ekonomi dan sosialnya.42 

 Mengenai jenis, kuantitas, dan sifat upah, terdapat konsensus yang 

kuat dalam Islam tentang transaksi upah menjadi hal yang penting. Sebelum 

pekerja memulai pekerjaannya, harus ada kesepakatan mengenai rincian 

gajinya, seperti jumlah, waktu, dan lokasi pengiriman. “Ajru al-musamma” 

(gaji yang sepadan) adalah besarnya upah yang ditentukan dalam kontrak 

kerja; hal itu diputuskan atas persetujuan dan kemauan bersama.43 

 Setelah kesepakatan dan akad dibuat, pekerja terikat dengan 

perjanjian tersebut sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak 

diperbolehkan untuk menuntut kenaikan gaji atau syarat-syarat lain di luar 

syarat-syarat perjanjian kerja. Pekerja wajib bekerja sesuai dengan 

perjanjian tersebut tanpa protes selama pengusaha mematuhi akad 

tersebut.44 

                                                           
 42 Waliam, h. 272. 
 43 Waliam, 273. 
 44 Waliam, h. 274. 
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 Dengan mematuhi kesepakatan dan hukum syariah, hubungan 

menjadi stabil dan harmonis antara karyawan dan pemilik usaha. Hal ini 

diharapkan dapat mendapatkan rahmat dan karunia Allah SWT. Dengan cara 

ini, pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja dapat terjaga, dan 

komunikasi yang baik antara pengusaha dan pekerja dapat terjalin. sesuai 

dengan nilai-nilai Islam. 

 

C. Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam 

1. Muzara’ah  

 Berdasarkan etimologi, istilah “Zara’a” (bertani) berasal dari kata 

Muzara’ah. Pada hakikatnya, kata Arab “Tharhu al-zur’ah” yang 

menggambarkan proses pelemparan benih, dari sinilah asal muasal makna 

kedua dari muzara’ah. Dalam konteks yang lebih teknis, muzara'ah dapat 

diartikan sebagai perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang membagi hasil 

panen antara pemilik lahan dan penggarap sebagai imbalan tertentu.45 

 Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, muzara'ah diartikan 

sebagai suatu perjanjian dimana seorang penggarap berbagi hasil panen dan 

mengawasi properti menggunakan dana pemilik tanah berdasarkan hasil. 

Ringkasnya, muzara'ah adalah kesepakatan antara petani penggarap dan 

pemilik tanah mengenai pengelolaan tanah dan pembagian hasil 

panen.berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.46 

 Secara keseluruhan, muzara'ah melibatkan kerjasama antara pemilik 

tanah dan petani bagi hasil, dimana penyewa menyediakan benih 

bertanggung jawab atas pengelolaan lahan hingga masa panen. Setelah 

                                                           
 45 Muhammad Rafly, ‘Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian 
Menurut Kajian Hukum Islam’, Jurnal Hukum, 11.2 (2016), h. 221. 
 46 Nur Ichsan, ‘Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam’, Jurnal Kajian Hukum 
Ekonomi Syariah, 2019, h. 80-82. 
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panen, hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan kesepakatan yang disepakati 

bersama, termasuk skema bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu. 

 Landasan hukum muzara’ah dapat dijelaskan dalama QS Az-Zukhruf 

ayat 32: 

                                  

                       

               
Terjemahnya: 

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik 
dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS Az-Zukhruf (43): 32).47 

 Kementerian Agama Arab Saudi, Tafsir Al-Muyassar “Apakah mereka 

menyebarkan status kenabian agar bisa dilimpahkan kepada siapapun yang 

mereka kehendaki? Dalam kehidupan mereka di dunia, kitalah yang 

menyalurkan makanan dan rezeki. Selain itu, kami memberi beberapa di 

antara mereka status yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga ada 

yang kaya dan ada yang miskin, berkuasa dan ada yang lemah, dan ada yang 

seimbang satu sama lain. dalam hidup ini. Dan apa yang mereka kumpulkan 

dalam bentuk harta benda, tidak sebanding dengan kemurahan Allah 

kepadamu (wahai Rasulullah) yang memberikanmu masuk surga.”48 

 Rukun muzara'ah diakui sah berdasarkan persetujuan ulama 

melibatkan beberapa elemen utama, yaitu: 

a. Sighat (Ijab dan Qabul): adanya tindakan ijab (penawaran) dan qabul 

(penerimaan) sebagai ekspresi kesepakatan antara pemilik lahan dan 

penggarap. 

                                                           
 47 Kementrian Agama RI. 
 48 Kementerian Agama Saudi Arabia, Tafsir Al-Muyassar. 
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b. Aqidain (Orang yang Berakad): pihak-pihak yang terlibat dalam akad 

muzara'ah, yaitu pemilik lahan dan penggarap. 

c. Lahan yang akan dikelola, benih (buah/tanaman), usaha (pengelolaan 

lahan), dan perolehan (hasil buah/tanaman) semuanya terlibat dalam 

tujuan akad muzara'ah.49 

  Syarat-syarat muzara'ah yang diperhatikan oleh sebagian besar ulama 

antara lain: 

a. Mengenai orang yang menandatangani kontrak: Orang yang 

menandatangani kontrak haruslah orang yang dewasa, berakal sehat, 

dan mampu bertindak atas nama hukum. Namun, terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama Hanafiya mengenai syarat tambahan 

bahwa orang yang membuat perjanjian tidak boleh murtad. 

b. Mengenai bibit yang disediakan oleh pemilik lahan: Bibit yang 

disediakan harus dalam keadaan bersih dan siap tanam. 

c. Dalam hal pengelolaan lahan: 

1) Lahan dapat ditanami sesuai kesepakatan dan luasnya sesuai. 

2) Batasan lahan harus jelas.  

3) Pemilik tanah dilarang mengelola hartanya.. 

d. Hubungan dengan hasil panen: 

1) Kontrak harus dipatuhi dalam hal pembagian hasil pengelolaan 

lahan. 

2) Pihak yang membuat perjanjian wajib memiliki hasil 

produksinya. 

3) Mengetahui terlebih dahulu pembagian hasil panen. 

                                                           
 49 Rachmat Sugeng, ‘Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Masyarakat Petani 
Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja Indonesian’, 
Journal of Business Analytics (IJBA), 1.2 (2019), h. 217-223. 
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4) Tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam pembagian hasil. 

e. Berhubungan dengan waktu: kerjasama harus memiliki batas waktu 

yang jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. 

f. Tentang Alat: Alat yang direkomendasikan disediakan oleh pemilik 

tanah. 

 Berakhirnya akad muzara'ah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

dan secara umum, berikut adalah penyebab umumnya: 

a. Petani penggarap mengundurkan diri: jika petani penggarap 

memutuskan untuk mundur, akad dapat batal menurut pendapat 

ulama yang membolehkan muzara'ah. Jika pandangan ulama 

menghalanginya, maka pemilik tanah harus mencari orang lain 

untuk mengawasi hartanya.  

b. Petani penggarap tidak dapat bekerja: Apabila petani penggarap 

tidak dapat melanjutkan bekerja, pemilik tanah dapat menyewa 

penggantinya dan ganti rugi atas hasil panen tetap menjadi haknya. 

c. Kematian salah satu pihak dalam suatu kontrak: Jika salah satu pihak 

meninggal dunia, ahli waris atau walinya yang sah dapat 

menggantikan pihak tersebut, dengan syarat muzara'ah yang 

diperbolehkan. 

d. Penghentian kerjasama oleh kedua belah pihak: Dalam hal kedua 

belah pihak memutuskan untuk mengakhiri kerjasama secara damai. 

e. Akad telah habis: Apabila masa akad telah berakhir namun panen 

belum tiba, maka kerja sama akan terus dilakukan hingga panen, dan 

hasilnya akan dibagikan sesuai kesepakatan.50 

                                                           
 50 Uswatun Hasanah, ‘Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara’ah) Antara 
Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu’, Jurnal 
Ekonomi Islam, 8.2 (2022), h. 346-348. 
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 Menurut kitab "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh" karya Wahbah al-

Zuhaili, akad muzara'ah dapat berakhir jika: 

a. Masa berlaku kontrak telah berlalu; Namun, jika hasil panen tidak 

dapat dikumpulkan, muzara'ah tetap berlaku sampai tibanya masa 

panen. 

b. Petani penggarap mengundurkan diri: jika petani penggarap 

memutuskan untuk mundur, tergantung pada pendapat ulama, 

pemilik tanah dapat mengakhiri perjanjian.  

c.  Pemegang Saham tidak dapat menggarap lahan: Jika petani 

penggarap tidak dapat menggarap lahan, maka orang lain dapat 

menggantikannya. 

d. Kematian salah satu pihak dalam perjanjian: Jika salah satu pihak 

meninggal dunia, ahli waris atau walinya yang sah dapat 

menggantikannya.51 

 Hikmah muzara'ah adalah dalam menumbuhkan keselarasan dan 

kolaborasi antar berbagai budaya yang ada di dalamnya konteks ekonomi 

syariah. Sistem bagi hasil pertanian dalam muzara'ah memberikan manfaat 

kehidupan dengan memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama antara 

penggarap dan pemilik tanah, dimana penggarap menyediakan tanah dan 

benih sedangkan penggarap menggunakan tenaganya untuk mengelola 

tanah, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini 

menggambarkan harmoni serta berjalannya sistem perekonomian sesuai 

dengan ajaran agama Islam.  

 

                                                           
 51 Shania Verra Nita, ‘Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian 
Dalam Islam) The Muzara’ah Dan Musaqah Study (Agricultural Production Sharing Law in 
Islam)’, Jurnal Qawanin, 4.2 (2020), h. 241-244. 
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2. Musaqah  

 Menurut etimologinya, kata “musaqah” berasal dari kata “Saqa” yang 

berarti “as-Saqy” yang berarti perbuatan mengairi atau mengairi tanah 

dengan tujuan memperoleh pahala dan manfaat dari hasilnya. Dalam konteks 

sastra yang lain, musaqah diartikan sebagai praktek penyerahan sebagian 

hasil tanaman kepada orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya 

terutama bagian buahnya. Dalam perspektif syariah, musaqah dapat 

didefinisikan sebagai penyerahan tanaman kepada orang yang merawatnya, 

dengan kewajiban menyirami dan janji untuk memberikan imbalan ketika 

tanaman tersebut siap panen, serta mengambil manfaatnya sebagai sebagian 

dari hasil pengelolaan.52 

 Sudut pandang hukum, petani bertanggung jawab atas tanah dan hasil 

panennya berdasarkan hukum musaqah. termasuk menyirami dan 

merawatnya. Imbalan untuk petani penggarap diberikan sebagai pengakuan 

atas jerih payahnya, dan jumlahnya ditentukan sebagai persentase tertentu 

dari hasil panennya.53 

 Menurut mazhab Malikiyah, konsep musaqah terbagi menjadi lima 

kategori tersendiri: 

a) Pohon yang ditanam harus mempunyai sistem perakaran yang 

kuat, dapat bertahan cukup lama, menghasilkan buah, dan 

dipanen. tanaman seperti zaitun dan anggur 

                                                           
 52 Resi Atna Sari Siregar & Dedisyah Putra Nur Azizah, ‘Nur Azizah, Resi Atna Sari 
Siregar & Dedisyah Putra, “Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian 
Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten 
Mandailing Natal’, Jurnal Islamic Circle, 3.2 (2022), h. 31-32. 
 53 Khadijatul Musanna, ‘Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad 
Musaqah’, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 7.1 (2022), h. 78-79. 
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b) Meskipun berakar permanen, pohon yang ditanam tidak 

mampu menghasilkan buah. Misalnya saja kayu mahoni, jati, 

dan lain sebagainya. 

c) Meskipun pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat, 

namun menghasilkan buah yang dapat dipanen. 

d) Meskipun pohon yang ditanam menghasilkan bunga yang 

bermanfaat, akarnya tidak kuat dan buahnya tidak dapat 

dimakan. Mawar, anggrek, dan melati adalah beberapa 

contohnya. 54 

 Semua hasil yang diperoleh dari penggarap dianggap sebagai hak yang 

dimiliki kedua belah pihak, yang pembagiannya ditentukan berdasarkan 

kesepakatan. Penting untuk diingat bahwa akad musaqah pada dasarnya 

berbeda dengan akad buruh perkebunan yang menerima kompensasi atas 

kerja mereka. Imbalan yang diterima dalam musaqah sudah ditentukan 

sebelumnya dan bersumber dari hasil pengelolaan tanaman, bukan sebagai 

gaji rutin seperti pada pekerja kebun. 

 Landasan hukum akad musaqah dapat dilihat dalam QS Al-Maidah/5: 

2 yang berbunyi: 
                              

                            
                         

                            
                          

Terjemahnya:    
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-
syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

                                                           
 54 Petrawangsyah, ‘Analisis Praktik Akad Musaqahdalam Pengelolaan Lahan 
Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Jurnal Ilmiah Indonesia, 8.5 
(2023), h.3677. 



47 
 

 

haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], 
dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah (5): 
2).55 

 Isi ayat ini memperjelas bahwa Allah SWT memerintahkan manusia 

untuk saling mendukung dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan 

perilaku buruk yang dapat menyebabkan kerugian, baik pada diri sendiri 

maupun pada orang lain. Ayat ini mengajarkan prinsip saling bantu-

membantu dan menolong sesama dalam perbuatan baik, serta menghindari 

perilaku yang dapat membawa dampak buruk. 

 Berdasarkan persamaan sebagai sesuatu yang dijadikan oleh Allah 

SWT, dan menjadi kewajiban seorang muslim yang beriman untuk 

mengikutinya diharapkan untuk mengamalkan ajaran yang terkandung 

dalam ayat tersebut. Dalam konteks ini, tindakan saling membantu ketika 

seseorang menghadapi kesulitan menjadi suatu kewajiban. Prinsip ini 

mencerminkan nilai-nilai kebaikan, empati, dan solidaritas dalam 

masyarakat. Dengan mengimplementasikan ajaran tersebut, seorang Muslim 

diharapkan dapat menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata 

dari nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Saling 

tolong-menolong di saat kesulitan tidak hanya menciptakan hubungan yang 

baik antarindividu, tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan dan 

keadilan dalam masyarakat.56 

                                                           
 55 Kementrian Agama RI. 
 56 Arabia. 
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 Rukun Musaqah 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum memulai musaqah, 

terdapat lima rukun yang harus dipenuhi, antara lain: 

a. Akad atau Ijab Qabul 

b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi timbal balik 

c. Lahan perkebunan dan hasil bumi sebagai obyek musaqah 

d. Kegiatan komersial yang dilakukan oleh pengelola lahan 

e.  Kesepakatan persentase bagian yang akan diterima dari hasil 

musaqah. 

Syarat Musaqah 

Syarat sah tidaknya musaqah dapat dinilai dari beberapa indikator, seperti: 

a. Sighat (Ijab Qabul di kedua sisi). 

b. Syarat yang harus dipenuhi adalah pihak yang melakukan akad 

musaqah adalah orang yang dapat berbuat menurut hukum, 

yaitu sudah dewasa dan berakal sehat. 

c. Yang menjadi pokok akad musaqah adalah pohon yang 

menghasilkan buah, namun boleh juga jika pohon tersebut 

tidak menghasilkan buah namun membawa manfaat bagi 

masyarakat. 

d. Apabila hasil panen tiba, maka menjadi milik kedua belah 

pihak dan harus dibagi-bagi sesuai kesepakatan.57 

Berakhirnya Musaqah 

a. Waktu berakhirnya akad musaqah adalah waktu yang 

disepakati dalam akad semula. 

                                                           
 57 Muhammad Haris, ‘Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, 
Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)’, Jurnal 
Syariah & Hukum Bisnis, 1.2, h. 124-125. 
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b.  Salah satu atau kedua belah pihak meninggal dunia. Jika ahli 

waris ingin meneruskan akad musaqah, maka akad tersebut 

tetap diperbolehkan. 

c. Ada faktor-faktor yang menghalangi para pihak untuk terus 

melaksanakan perjanjian musaqah. 

Hikmah Musaqah 

a. Menghapuskan kemiskinan dan bahaya kemiskinan melalui 

kerjasama antara pekebun dan petani penggarap untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi. 

b. Mewujudkan hakikat gotong royong dan saling 

menguntungkan antar umat manusia serta mempererat tali 

silaturahmi. 

c. Beberapa pihak sepakat mengenai saling menguntungkan.58 

 Bagi hasil merupakan suatu sistem yang mengatur pembagian hasil 

usaha antara pemberi dana (investor) dan pengelola dana (pengusaha). 

Mekanisme bagi hasil terdiri dari dua sistem: pertama, "profit sharing" yang 

mengacu pada pembagian laba. Ini berarti bahwa laba yang diperoleh dari 

kegiatan usaha akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola berdasarkan 

kesepakatan sebelumnya.59 

 Kedua sistem "revenue sharing" yang dalam terminologi asing dikenal 

sebagai "profit sharing." Sistem merupakan suatu kesepakatan atau ikatan 

timbal balik dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam bisnis ini, hasil bersih 

                                                           
 58 Nita, h. 241-244. 
 59 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek”, (Jakarta: Gema 
Insani), h.90. 
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dari total pendapatan dikurangi biaya-biaya dibagi kepada dua pihak atau 

lebih.60 

 Bagi hasil dan bagi hasil dihitung menggunakan penjualan atau 

pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi biaya. Dalam bagi hasil, bagi hasil 

dihitung dengan membagi pendapatan dengan nisbah yang telah ditentukan. 

Pendapatan bagi hasil dihitung dari laba kotor. Salah satu sistem yang 

digunakan dalam lingkup perusahaan adalah bagi hasil. untuk membagi 

pendapatan atau hasil usaha antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan 

perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.61 

 Dalam konteks mekanisme bagi hasil, akad atau al-Aqd memiliki peran 

penting. Akad adalah perjanjian yang berisi hubungan antara ijab 

(pernyataan menyetor) dan qabul (pernyataan menerima titipan) sesuai 

dengan keinginan hukum syariah. Akad ini memiliki pengaruh terhadap 

objek perikatan, seperti investasi atau kerjasama ekonomi. Para ahli hukum 

Islam menetapkan bahwa suatu kontrak mempunyai kekuatan untuk 

mengikat para pihak yang membuat kontrak dan mereka diharuskan untuk 

mematuhi segala konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut.62 

 Dengan demikian, mekanisme investasi bagi hasil dalam ekonomi 

Islam bukan hanya sekedar mengejar keuntungan finansial, namun juga 

menerapkan prinsip kerja sama, pemerataan, dan keadilan yang mencakup 

                                                           
 60 Setiono & Benny Agus, ‘Teori Perusahaan/Theory Of The Firm: Kajian Tentang 
Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit And Loss Sharing) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, 
Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan, 5.2 (2018), h. 160-161. 
 61 Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h.99. 
 62 Muhammad Zuhirsvan, ‘Model Penerapan Akad Syariah Dalam Pembagian Harta 
Warisan Pada Masyarakat Suku Batak Simulungun Sumatera Utara”. Disertasi’, Pascasarjana 
UIN Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara, 2021), h, 4. 
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aspek sosial, politik, dan kepentingan bersama dalam mencapai 

kesejahteraan.63 

 Hal berkaitan dengan firman Allah swt, dalam QS Al-Maidah/5: 1 yang 

berbunyi: 

                                

                              
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” “(QS Al-Maidah (5): 1).64 

 Kementerian Agama Arab Saudi / Tafsir Al-Muyassar "Wahai orang-

orang yang mentaati syariat dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

penuhilah perjanjian-perjanjian yang telah ditegaskan Allah dengan beriman 

kepada sila-sila suci syariat dan berserah diri kepada-Nya. Dan 

laksanakanlah kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan sebagian dari kalian 

kepada sebagian lainnya dalam bentuk jual beli, amanah, dan perjanjian-

perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Firman Allah dan Sunnah 

Muhammad, Sesungguhnya Allah telah membekali kalian dengan hewan 

ternak, antara lain unta, sapi, dan kambing kecuali yang telah diajarkan 

kepadamu, yaitu tidak boleh memakan bangkai, darah, atau bahan lainnya, 

dan tidak boleh berburu binatang selama sedang ihram.Sesungguhnya 

berdasarkan keadilan dan hikmah-Nya, Allah menciptakan hukum apa pun 

yang Dia kehendaki.”65 

                                                           
 63 Amrul Hidayat and others, ‘Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Gaya Hidup, Dan 
Lingkungan Sosial Terhadap Pola Konsumsi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi’, 
Prosiding Nasional 2023, 2023, h. 230. 
 64 Kementrian Agama RI. 
 65Kementerian Agama Saudi Arabia, Tafsir Al-Muyassar 
<https://tafsirweb.com/1885-surat-al-maidah-ayat-1.html>. 
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 Musyarakah adalah suatu pengaturan ketika dua pihak atau lebih 

bekerja sama dalam suatu perusahaan tertentu, dengan masing-masing pihak 

menyumbangkan modal dan sepakat untuk membagi keuntungan dan resiko 

sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Harta milik 

satu pihak dicampur dengan harta milik pihak lain dalam musyarakah 

sehingga tidak dapat dibedakan. Tujuan dari musyarakah adalah untuk 

mengejar keuntungan finansial dari hasil bisnis yang dibagi sesuai dengan 

pemahaman bersama.66 

 Dalam musyarakah, ada kolaborasi antara bisnis dan pelanggan 

kerjasama/proyek dengan batas waktu tertentu. Kedua belah pihak, baik 

perusahaan serta pelanggan, memberikan kontribusi keuangan yang 

bervariasi dan menyetujui pendapatan tertentu sebelumnya. Sistem ini 

bertujuan untuk menghindari partisipasi yang menjerumuskan konsumen ke 

dalam kemitraan akhir dengan perusahaan. Perusahaan dalam musyarakah 

memiliki hak untuk menggunakan pendapatan operasional bersih konsumen 

untuk melunasi sahamnya baik sekaligus atau secara angsuran.67 

 Dengan demikian, musyarakah merupakan bentuk kerjasama 

kemitraan di antara Pemilik modal mencampurkan modalnya dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dari hasil usaha dan membaginya menurut 

kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. 

 Perjanjian syirkah (kemitraan) yang disebut mudharabah adalah salah 

satu jenis kerjasama dalam Islam. dalam bisnis Islam. Dalam beberapa 

wilayah, seperti Irak, istilah yang digunakan adalah mudharabah, sementara 

di hijaz, istilah yang sering digunakan adalah qiradh. Namun, kedua istilah ini 

                                                           
 66 Muklis dan Sitti Fausiah, ‘Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Pengaruhnya 
Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia’, Jurnal Islaminomic, 6.2 (2015), h. 122. 
 67 Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, Akuntansi Syariah: Peluang & 
Tantangan, Rekayasa Sains (Bandung, 2020), h.195. 
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mempunyai arti yang identik, perjanjian bagi hasil dan pendanaan penuh 

usaha atau proyek disepakati antara pengusaha dan pemilik modal (uang dan 

barang), dalam mudharabah. Pengusaha juga berkomitmen untuk mengelola 

proyek sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan awal yang 

dimaksud dengan pembagian keuntungan sebelum berakhirnya jangka 

waktu perjanjian. 68 

 Dalam mudharabah, kedua belah pihak bebas menentukan pembagian 

penghasilannya, asalkan ada kesepahaman bersama. rasio ini, yang dapat 

berupa distribusi yang merata atau proporsi yang bervariasi, ditentukan 

pada saat kontrak ditandatangani. Apabila terjadi kerugian dalam 

mudharabah, maka sumber pembiayaanlah yang menanggung kerugian 

tersebut. Apabila usaha mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian 

tersebut dapat diimbangi dengan keuntungan dari kegiatan usaha bersama di 

kemudian hari. Keuntungan dibagikan secara merata, namun pembagian 

keuntungan akhir akan dilakukan setelah semua biaya dibayarkan sesuai 

dengan kesepakatan awal.69 

 Mudharib tidak dapat menuntut bayaran atas kerja mereka, baik 

ditetapkan atau per jam, kecuali sebagaimana ditentukan dalam akad (akad). 

Namun mudharib dapat memotong biaya makan sehari-hari dari rekening 

mudharabah, tetapi batasan atas pengambilan biaya ini dapat ditetapkan 

dalam kesepakatan bersama. 

 Menurut konsep mudharabah, kerugian sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab sumber keuangan. Namun sesuai kesepakatan bersama, 

                                                           
 68 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, Pustaka Setia (Bandung, 2001),h 223. 
 69 Warkum Sumitro, Asas-Asas Pebankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, PT. 
Grafindo Persada (Jakarta, 2004), h. 32. 



54 
 

 

seorang mudharib juga akan membayar kerugian secara proporsional jika ia 

juga menyumbangkan modal.70 

 Jadi dapat dikatakan bahwa Mudharabah merupakan salah satu 

bentuk investasi atau kerjasama yang dipraktikkan dalam sistem ekonomi 

Islam, di mana pemilik modal dan pengelola berbagi risiko dan keuntungan 

sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. 

 Ada dua kaidah prinsip penting dalam menjalankan bisnis dan 

kerjasama dalam ekonomi Islam diantaranya: 

1) Kaidah “al-kharaj bidh damani” menyatakan bahwa pendapatan 

atau keuntungan merupakan kompensasi atas pengambilan 

tanggung jawab atau suatu risiko. Oleh karena itu, orang yang 

bersedia menanggung risiko dan, jika risiko itu terjadi, adalah 

orang yang berhak memperoleh keuntungan. Dalam konteks 

bisnis dan kerjasama, seseorang yang berinvestasi atau 

menyumbangkan modal akan berhak mendapatkan keuntungan 

sebagai imbalan atas kesiapannya untuk menanggung risiko bisnis 

tersebut. Dengan kata lain, keuntungan adalah imbalan yang 

cukup atas kesediaan seseorang untuk menanggung kemungkinan 

kerugian.71 

2) Kaidah "al-gunmu bil ghurmi" mengacu pada prinsip bahwa 

keuntungan adalah insentif untuk bersedia menerima kerugian. 

Ini berarti bahwa bagi pihak yang terlibat dalam usaha atau 

kerjasama, keuntungan merupakan kompensasi atas kesiapannya 

                                                           
 70 Rahmat Hidayat, Fikih Muamalah (Medan Sumatra Utara: CV Tungga Esti, 2022), 
h. 72. 
 71 Imam Wahyudi, Manajemen Bank Islam (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 3. 
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untuk menerima risiko dan tanggung jawab terhadap 

kemungkinan terjadinya kerugian. 

 Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini, sistem ekonomi Islam 

menekankan pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian 

hasil usaha. Pihak yang berinvestasi atau menyumbangkan modal diharapkan 

mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan sebagai imbalan atas risiko 

yang mereka ambil. Sebaliknya, jika ada kerugian, pihak yang 

menyumbangkan modal atau yang terlibat dalam bisnis tersebut harus siap 

untuk menanggungnya.72 Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi praktek 

bisnis dan kerjasama dalam ekonomi Islam. 

 Pandangan kapitalis yang memandang profit dari sudut pandang 

risiko yang ditanggung oleh pemilik modal. Dalam perspektif kapitalis, 

pemilik modal dianggap berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan 

atas risiko yang mereka tanggung dengan menyumbangkan modal tanpa aktif 

terlibat dalam operasional bisnis. Namun, dalam ekonomi Islam, pandangan 

ini dianggap tidak tepat.73 Islam menghubungkan pendapatan dan 

keuntungan dengan kerja yang terkonsumsi atau kontribusi aktif dalam 

menciptakan nilai tambah. Dalam kontrak musyarakah atau mudharabah, 

keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal dan pengelola (agen) 

berdasarkan kontribusi aktif dan manajemen yang mereka berikan. 

 Risiko dalam ekonomi Islam adalah hal yang nyata dan dapat terjadi 

dalam berbagai keputusan bisnis. Islam memandang bahwa pendapatan dan 

keuntungan harus dikaitkan dengan upaya dan pekerjaan yang diselesaikan 

                                                           
 72 Imam Wahyudi, h. 4. 
 73 Muslimin Kara, ‘Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap 
Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. : , 47(1).’, Asy-
Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 13.2 (2013), h. 67. 
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oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam usaha.74 Islam juga 

menekankan bahwa setiap keputusan bisnis harus diambil dengan 

pertimbangan hati-hati dan mengenali risiko yang mungkin muncul. Dalam 

pengambilan keputusan bisnis, terdapat ketidakpastian dan risiko yang perlu 

dikelola dengan bijaksana. Pihak yang terlibat dalam usaha harus 

mempertimbangkan konsekuensi dan potensi dampak dari setiap pilihan 

yang diambil. Dalam bisnis, risiko merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dihindari sepenuhnya, dan kemampuan dalam mengelola risiko akan 

berkontribusi pada kesuksesan usaha.75 

 Penulis dapat katakan bahwa, pandangan ekonomi Islam menekankan 

bahwa keuntungan dan pendapatan harus dikaitkan dengan kerja yang 

terkonsumsi atau kontribusi aktif, bukan semata-mata berdasarkan risiko 

yang ditanggung oleh pemilik modal. 

 

D. Konsep Keadilan Pengupahan/Pendapatan 

 Etika Islam merupakan aspek yang sangat penting dan ditekankan 

dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis. Etika bisnis Islam 

berakar dilandasi dengan teguh pada pengetahuan bahwa Allah SWT Maha 

Benar: itu adalah ekspresi iman, Islam, dan pengabdian.  

 Etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip-prinsip moral ditemukan 

dalam agama Islam, seperti Sunnah dan Al-Qur'an. Bisnis yang dijalankan 

oleh umat Islam harus lahir dari keinginan sejati untuk mengabdi dan 

memuliakan Allah SWT dan memenuhi aturan-aturan-Nya. Tujuan utama 

dari bisnis Islam tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga 

                                                           
 74 M. H. I. H Kasman Bakry, Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya 
Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah. (Tahta Media Group, 2021). 
 75 Ari Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 
45-56. 
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untuk menghormati Allah dengan mengikuti ajaran-Nya dalam setiap aspek 

bisnis yang dijalankan.76 Oleh sebab akibatnya, Islam memiliki sejumlah 

ajaran etika dalam menjalankan sebuah usaha 

 Pertama, kesatuan (tauhid) adalah prinsip utama yang mendasari 

seluruh aspek kehidupan muslim. Tauhid mengajarkan bahwa Tuhan Yang 

Maha Esa hanya ada satu, yaitu Allah SWT. Dan seluruh aspek kehidupan 

harus dijalankan dengan kesadaran akan keberadaan-Nya. Konsep tauhid 

mencakup semua aspek keberadaan umat Islam, seperti sosial, politik, dan 

lainnya, menjadi kesatuan yang homogen. Dalam konteks ekonomi, tauhid 

mengajarkan bahwa kegiatan bisnis dan transaksi ekonomi harus dilakukan 

dengan kesadaran akan Tuhan dan dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran, 

dan transparansi. Dalam Islam, bisnis tidak boleh terfokus secara eksklusif 

pada keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan 

umum dan kemaslahatan bersama. 

 Kedua, prinsip keadilan atau keseimbangan (equilibrium) merupakan 

nilai penting dalam Islam mengharuskan setiap orang diberikan perlakuan 

yang adil berdasarkan hak-haknya. Kata "adil" atau "keadilan" banyak 

disebut dalam Al-Quran dan menjadi salah satu konsep sentral dalam ajaran 

Islam.77 

 Dalam istilah Islam, keadilan berarti menempatkan segala sesuatu 

pada tempatnya, memberikan hak yang seharusnya kepada seseorang, dan 

memperlakukan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Hal ini mencakup 

ketidakberpihakan dan menjunjung tinggi hak-hak individu.78 

                                                           
 76 Prasetyoningrum, h. 60.  
 77 Faisal Badroen, Etika Bisnis Islam, Kencana (Jakarta, 2015), h. 96. 
 78 Mahir Amin, ‘Konsep Keadilan Dalam Perpektif Hukum Islam’, Ad-Daulah Jurnal 
Hukum Dan Perundangan Islam, 4.2 (2014), h. 329-330. 
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 Penjelasan dari Quraish Shihab juga menekankan bahwa keadilan 

adalah tentang mendudukkan, tidak ada satu pihak karena kedua belah pihak 

berada dalam situasi yang sama diberikan perlakuan khusus atau 

diuntungkan secara tidak adil.79 Pengertian keadilan menurut Thomas 

Aquinas dan Nurdin menegaskan bahwa keadilan adalah tentang 

memberikan apa yang menjadi hak setiap individu sesuai dengan ketentuan 

dan keputusan yang seimbang, tanpa memihak kepada salah atau 

menyalahkan yang benar.80 Afifa Rangkuti menegaskan bahwa keadilan 

melibatkan pola pikir yang menjunjung tinggi hak setiap orang dan mengakui 

martabat dan nilai yang melekat pada mereka tanpa membeda-bedakan ras, 

asal usul, agama, atau golongan.81 

 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam 

merupakan prinsip fundamental yang mencerminkan nilai-nilai moral dan 

moralitas dalam bisnis serta aspek kehidupan lainny. Bertindak adil berarti 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan kepatuhan terhadap 

hukum yang berlaku, sehingga semua pihak dapat diperlakukan dengan baik 

dan sesuai haknya. 

 Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan prilaku adil 

diantaranya:. 
                         

                            
                  

 

                                                           
 79 Mursal, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan 
Kesejahteraan Berkeadilan’, Jurnal Perspektif Darussalam, 1.1 (2015), h. 78. 
 80 Bahder Johan Nasution, ‘Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran 
Klasik Sampai Pemikiran Modern’, Jurnal Yustisia, 3.2 (2014), h. 122. 
 81 Afifa Rangkuti, ‘Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam’, Urnal Pendidikan Islam, 
6.1 (2017), h. 3. 
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Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, 
Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (QS Al-Maidah/5:8).82 

 

                         

                  
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. Al-
Nahl/16:90).83 

 Di dalam Al-Qur‟an Surah An-nisaa’/4:135 juga dijelaskan tentang 

keadilan. 
                                  
                                

                          
      

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya 
ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan.”(QS An-Nisaa’/4:135).84 

 Keseimbangan atau keadilan merupakan cerminan dimensi horizontal 

agama Islam, yang berkaitan dengan keseimbangan alam semesta secara 

                                                           
 82 Kementrian Agama RI. 
 83 Kementrian Agama RI. 
 84 Kementrian Agama RI. 
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umum. Prinsip keadilan menegaskan perlunya setiap individu diperlakukan 

dengan sederajat sesuai peraturan adil dan standar yang akuntabel dan tidak 

memihak. Prinsip keadilan juga menyoroti bagaimana setiap orang di dunia 

bisnis perlu diperlakukan secara adil dalam hubungan baik di dalam maupun 

di luar organisasi. Agar keadilan dapat ditegakkan, hak dan kepentingan para 

pihak harus dipenuhi tidak boleh dilanggar.85 

 Ketiga, kebebasan berkehendak adalah komponen penting dalam 

etika bisnis Islam, namun kebebasan ini tidak boleh dicapai demi 

kepentingan semua orang. Hak-hak individu dihormati secara luas. Tidak ada 

pembatasan pada pendapatan individu, yang mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam pekerjaan dan mencapai potensi penuh mereka.86 

 Keempat, gagasan tentang tanggung jawab dan kebebasan yang tidak 

terbatas secara manusiawi tidak mungkin dilakukan karena memerlukan 

tanggung jawab dan akuntabilitas. Manusia harus mampu menerima 

tanggung jawab secara rasional agar dapat mewujudkan cita-cita keadilan 

dan solidaritas. Kebebasan kemauan sangat erat kaitannya dengan prinsip 

ini. Ide ini mengontrol kebebasan manusia dan memikul tanggung jawab atas 

semua perbuatannya.87 

 Kelima, dalam hal ini, kebajikan, kejujuran, dan kebenaran tidak hanya 

melibatkan konsep kebenaran sebagai lawan dari kesalahan, tetapi juga 

mencakup unsur-unsur kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, 

kebenaran mencakup maksud, sikap, dan tindakan yang benar, baik dalam 

melakukan transaksi maupun dalam upaya mencari atau memperoleh barang 

dan pengembangan, serta upaya mencapai atau menentukan keuntungan.88 

                                                           
 85 Tulloh. 
 86 Badroen, h. 96. 
 87 Badroen, h. 99. 
 88 Badroen, h 103. 
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 Dalam Islam, konsep keadilan dan moralitas terkait erat dengan 

prinsip upah. Jika diperhatikan lebih mendalam, prinsip keadilan dalam 

pengupahan memiliki dua makna: Pertama, proposionalitas, yang berarti 

Pekerja dibayar berdasarkan tugas yang mereka selesaikan, dan tidak ada 

karyawan yang diperlakukan tidak adil. Kompensasi karyawan akan 

ditentukan oleh output dan tingkat keterlibatan mereka dalam proses 

tersebut. Namun pengusaha juga mendapatkan keuntungan dari uangnya dan 

bagiannya dalam produksi bersama, yang berarti setiap peserta mendapat 

porsi berdasarkan produktivitasnya, tanpa ada pihak yang dirugikan. 89 

 Kedua, prinsip transparansi dan kejelasan menunjukkan bahwa 

Transaksi harus diselesaikan dengan cara yang dapat dimengerti dan terbuka 

untuk mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi. Dalam Islam, dianjurkan 

mencatat setiap perjanjian (perjanjian atau kontrak kerja) yang berlangsung 

dan memuat rincian mengenai waktu, sifat, dan jumlah pekerjaan yang harus 

dilakukan, dan elemen-elemen lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah 

timbulnya perselisihan di masa mendatang. Sistem pengupahan dalam Islam 

dibangun berdasarkan konsep keadilan dan prinsip kesetaraan, agar semua 

orang mendapat manfaat yang sama dari kolaborasi tanpa perlakuan yang 

sewenang-wenang terhadap yang lain.90 

 Selain keputusan kompensasi, gagasan memperlakukan setiap 

individu secara setara juga berlaku dalam perekrutan, promosi, dan 

keputusan lain yang melibatkan evaluasi kinerja seorang karyawan dalam 

kaitannya dengan karyawan lain oleh manajer. Keadilan dan kejujuran 

adalah hal yang mutlak diperlukan dalam konteks ini. Keadilan dalam 

pengupahan atau pendapatan memiliki dampak yang signifikan pada 

                                                           
 89 Waliam, h. 271. 
 90 Waliam, h. 272. 
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motivasi dan alasan mengapa karyawan memilih untuk bekerja di suatu 

perusahaan daripada perusahaan lain. Pendapatan yang adil berarti bahwa 

semua pengorbanan karyawan dibandingkan dengan manfaat yang mereka 

terima. 

 Minat calon karyawan untuk bergabung atau bekerja pada suatu 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadilan, 

kesesuaian, dan besarnya uang yang ditawarkan. Gaji yang adil dan 

kompetitif juga membantu mempertahankan staf saat ini. Namun, Anda 

harus mengikuti prinsip keadilan saat menentukan berapa banyak yang 

harus dibayar seseorang. Pengusaha tidak diperkenankan membayar gaji 

kurang dari yang ditentukan dalam Pasal 90 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi: 

1. Pengusaha dilarang membayar pekerjanya kurang dari upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 

2. Kegagalan membayar gaji minimum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89 dapat berakibat pada pemberhentian sementara pengusaha. 

3. Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditentukan oleh Keputusan Menteri.91  

 Menurut hukum Syariah, keadilan adalah proses pemberian hak 

kepada setiap orang dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang 

semestinya. Keadilan, bersama dengan kebenaran dalam sistem kepercayaan, 

adalah prinsip utama struktur sosial, menurut John Rawls. Jika hipotesis yang 

masuk akal ternyata tidak benar, maka hipotesis tersebut harus dimodifikasi 

atau ditolakdan hal yang sama berlaku untuk undang-undang dan institusi – 

betapapun valid dan rapinya, jika tidak ada keadilan di dalamnya, maka teori 
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tersebut harus direformasi atau dihapuskan.92 Setiap orang mempunyai 

harkat dan martabat yang melekat yang bersumber dari nilai-nilai keadilan, 

sehingga tidak dapat diabaikan oleh masyarakat. Berdasarkan ini, keadilan 

menolak adanya penghilangan kebebasan untuk setiap individu.93 

 Meskipun tidak semua orang setuju tentang bagaimana keadilan 

diterapkan, konsep keadilan sendiri memiliki persetujuan umum. Setiap 

orang memahami pentingnya memenuhi hak dan kewajiban serta cara 

pembagiannya. Dari berbagai definisi keadilan dapat disimpulkan bahwa 

keadilan adalah menjamin setiap orang memperoleh haknya atau tempatkan 

barang di lokasi yang sesuai berdasarkan permintaannya.  

 Dalam teori keadilan John Rawls, terdapat dua gagasan mendasar 

tentang keadilan. Pertama, tanpa memikirkan hal lain, setiap orang 

mempunyai hak yang sama atas kebebasan mendasar yang seluas-luasnya. 

Bahwa kebebasan tersebut harus diberikan kepada setiap orang secara 

setara. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa 

sehingga, keadaan tidak merugikan individu yang kurang beruntung, dan 

ketidaksetaraan tersebut dapat menguntungkan semua orang.94 

 Menurut Misanan, prinsip keadilan ekonomi terdiri dari beberapa 

unsur, yaitu: 

1. Kerja (pemanfaatan sumber daya): Islam menganjurkan manusia 

untuk bekerja sepanjang hidupnya. Pekerjaan di sini mengacu pada 

pendayagunaan sumber daya manusia. Islam membagi waktu 

seseorang antara bekerja dan beribadah. Resiki terbaik diperoleh 

                                                           
 92 John Rawls, John Rawls, Teori Keadialan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 23. 
 93 Isnin Rofiah Akhmad Zulhikam, Rika Dwi Ayu Parmitasari , Muhammad 
Wahyuddin Abdullah, ‘Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasi Pada Perbankan 
Syariah’, Neraca Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2.1 (2024), h. 275. 
 94 Rawls, h. 25. 
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melalui usaha sendiri, dan rezeki diperoleh melalui meminta-minta 

tidak dianjurkan. 

2. Remunerasi: Ada hak atas remunerasi atau kompensasi untuk segala 

bentuk pekerjaan. Islam menekankan bahwa harus ada pembayaran 

untuk setiap penggunaan atau pengelolaan sumber daya. Sebaliknya 

jika ada perbuatan yang merugikan atau merugikan orang lain maka 

harus diberikan sanksi atau ganti kerugian. Pemanfaatan sumber 

daya: modal, tenaga kerja, atau sumber daya alam harus diimbangi 

dengan upah, sewa, atau keuntungan. Mereka yang tidak mau 

menggunakan sumber daya yang mereka miliki, seperti mereka yang 

tidak mau bekerja, tidak mempunyai hak mendapatkan kompensasi.95 

3. Efisiensi: Efisiensi mengacu pada perbandingan antara kegiatan 

(pengelolaan sumber daya) dan hasilnya. Efisiensi dapat dilihat dari 

segi kuantitas dan kualitas. Ada dua jenis efisiensi dalam pandangan 

Misanan: efisiensi alokasi (allocation efficiency) yang berkaitan 

dengan hasil yang memberikan manfaat tertinggi, dan efisiensi teknis 

(technical efficiency) ini menghasilkan kualitas dan kuantitas tertinggi. 

4. Profesionalisme (Profesionalism): Efisiensi mempunyai korelasi 

langsung dengan profesionalisme, ini mengacu pada prinsip bahwa 

setiap tugas harus diberikan kepada ahlinya. Dengan kata lain, 

seseorang yang ahli dalam suatu bidang harus bertanggung jawab atas 

pengelolaan sumber daya dalam bidang tersebut agar hasilnya dapat 

diperoleh secara efisien. 

5. Kecukupan (sufficiency): Prinsip ini menekankan pada Menjamin 

standar hidup yang cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, 

                                                           
 95 Munrokhim Misanan, Ekonomi Islam, 1st edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 
2008), h. 66. 
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baik beragama maupun non-agama, baik material maupun spiritual. 

Kecukupan mencakup kondisi kehidupan yang layak dan kondisi 

darurat. Setiap orang mempunyai hak atas pangan, sandang, papan, 

pendidikan, dan akses terhadap sumber daya yang layak.  

6. Kesempatan yang sama: setiap orang, tanpa memandang gender, 

agama atau latar belakang, mempunyai persamaan hak untuk 

memiliki, mengelola, dan menggunakan sumber daya sesuai dengan 

kapasitasnya. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang mempunyai 

akses yang sama terhadap kehidupan yang terhormat, pendidikan, 

pekerjaan, jaminan keamanan, dan hak asasi manusia lainnya. 

Manfaat pembangunan harus didistribusikan secara merata tanpa 

terkumpul pada kelompok tertentu. 

7. Kebebasan: Islam percaya bahwa setiap orang bebas melakukan apa 

yang perlu dilakukan untuk mencapai kesejahteraan yang dinginkan 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia namun, kebebasan 

ini memiliki batas yang ditetapkan oleh nilai-nilai ajaran  Islam. 

8. Kerjasama (ta'awun): Manusia adalah makhluk individu dan sosial. 

Meskipun manusianya beragam, mereka mempunyai tujuan yang 

sama Kerjasama adalah hal yang penting dalam kehidupan ekonomi 

dan sosial. 

9. Kompetisi: Islam menganjurkan umat manusia untuk berkompetisi 

dalam ketakwaan dan kebaikan. Dalam konteks perekonomian, 

persaingan harus dilakukan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain.  

10. Keseimbangan: dalam konteks perekonomian, keseimbangan 

mengacu pada keadaan individu dan masyarakat, material dan 
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spiritual, serta fisik dan mental. Karena keseimbangan ini, tidak ada 

pihak yang dirugikan dan diuntungkan keadaan harmoni. 

11. Solidaritas: Solidaritas mengacu pada persaudaraan dan saling tolong-

menolong. Persaudaraan menciptakan interaksi positif antar anggota 

masyarakat, meliputi bidang ekonomi. Solidaritas juga bisa diartikan 

sebagai toleransi. Toleransi antar individu dan kelompok dalam 

masyarakat memastikan hak-hak semua orang terjaga. 

12. Informasi simetri: Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan 

informasi dalam bidang ekonomi atau interaksi sosial Islam 

(muamalah). Untuk memastikan tidak ada pihak yang terkena 

dampak, informasi harus adil dan jelas. Sebelum dan sesudah 

transaksi selesai, semua pihak yang terlibat harus memiliki akses 

terhadap informasi terkait yang sama. Detail pelaku transaksi, objek 

transaksi, dan kontrak transaksi dapat dicantumkan dalam informasi 

ini..96 

 Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi bagaimana ekonomi dalam 

pandangan Islam harus didasarkan pada penjelasan di atas. Prinsip ini 

menggarisbawahi pentingnya mengelola sumber daya secara efisien, 

memberikan imbalan yang pantas, dan memanfaatkan kerja sebagai elemen 

utama dalam keadilan ekonomi dalam konteks Islam. 

 Berikut pedoman hukum keadilan gaji, upah atau pendapatan: 

1. Korelasi Hukum dan Moral: Perkembangan undang-undang, isinya, 

dan penerapan undang-undang pengupahan semuanya sangat 

bergantung pada kode moral. Standar moral tertinggi di Indonesia 
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ditentukan oleh seberapa baik praktik hubungan industrial 

memasukkan keyakinan Pancasila. 

2. Hak atas penghasilan: Setelah hubungan kerja terjalin dan berakhir, 

maka hak pekerja atau pekerja atas penghasilan atau pendapatan 

ditetapkan.97 

3. Korelasi Hukum dan Moral: Perkembangan undang-undang, isinya, 

dan penerapan undang-undang pengupahan semuanya sangat 

bergantung pada kode moral. Standar moral tertinggi di Indonesia 

ditentukan oleh seberapa baik praktik hubungan industrial 

memasukkan keyakinan Pancasila. 

4. Hak atas penghasilan: Setelah hubungan kerja terjalin dan berakhir, 

maka hak pekerja atau pekerja atas penghasilan atau pendapatan 

ditetapkan. Setelah perjanjian kerja menimbulkan hubungan kerja, 

maka timbullah hak dan tanggung jawab tersebut.  

5. Komponen Upah yang Jelas: ada berbagai komponen pengupahan 

yang perlu ditangani secara menyeluruh. Diantaranya adalah gaji 

pokok, tunjangan tidak tetap, dan tunjangan tetap. Gaji minimal harus 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

6. Tidak Ada Diskriminasi: Dalam hal pembayaran upah atau pemberian 

uang, tidak boleh ada prasangka. Dilarang membayar seseorang 

secara berbeda untuk pekerjaan yang sama tergantung pada jenis 

kelamin, ras, agama, kelas politik, atau jenis pekerjaan. 

7. Pemberian Upah Manusawi: Besaran uang atau gaji harus 

menghormati hak asasi pekerja, khususnya hak atas penghidupan 

yang layak, dan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Gaji 
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tersebut harus cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-hari 

pekerja dan keluarganya.  

8. Pembelaan Pemerintah: Sebagai badan hukum, pemerintah 

berkewajiban untuk mempertahankan upah pekerja, khususnya bagi 

mereka yang secara fisik atau ekonomi tidak mampu melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Pemerintah harus menahan diri untuk 

tidak membayar masyarakat di bawah jumlah yang diperlukan bagi 

mereka. 

9. Keseimbangan: Kepentingan pengusaha dan pekerja harus 

diperhitungkan ketika menetapkan upah. Kemampuan ekonomi 

pengusaha dan berbagai faktor lainnya juga harus dipertimbangkan 

dalam menentukan upah. 

10. Penghargaan untuk Produktivitas: Pekerja yang lebih produktif perlu 

mendapatkan penghargaan, yang dapat diukur melalui hasil kerja 

yang berkualitas, jumlah pekerjaan, kedisiplinan, dan lainnya. 

Penghargaan ini dapat berupa fasilitas khusus atau tambahan 

penghasilan. 

11. Transparansi dalam Pengupahan: Manajemen pengupahan harus 

transparan, dengan memberikan informasi jelas dan jujur kepada 

pekerja tentang hak dan kewajiban mereka. Rincian upah harus 

disajikan secara sederhana agar dapat dimengerti oleh para pekerja. 

12. Sanksi untuk Kelalai dan Kesengajaan: Para pihak yang 

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain karena kelalai atau 

kesengajaan harus dikenakan sanksi. Keterlambatan pembayaran 

upah oleh pengusaha harus dikenai denda sesuai dengan kesepakatan 

kerja bersama. 
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13. Hak Prioritas: Upah harus menjadi prioritas dalam pembayaran. 

Pekerja sebagai pemegang hak atas upah harus mendapatkan 

pembayaran lebih dahulu daripada kreditur lainnya jika pengusaha 

memiliki banyak kreditur. 

14. Pengaturan Menurut Hukum: Semua asas ini harus diatur dan 

dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan, yang 

mencakup regulasi dan perjanjian kerja bersama. 

 Terkait dengan hal tersebut, dalam QS An-Nisa/4: 29 dapat dijelaskan 

mengenai pendapatan/pengupahan. 

                             

                          

     
Terjemahnya 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa ayat 29). 98 

 Menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain tanpa terlebih 

dahulu menegakkan hakikatnya tidak halal, wahai orang-orang yang 

berpegang pada syariat dan bertawakal kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi 

jika kekayaan tersebut sah dan berasal dari restu bersama. Dan jangan 

biarkan sebagian dari kamu membunuh sebagian yang lain, karena dengan 

melakukan itu kamu melanggar perintah Allah dan melanggar perintah-Nya, 

yang akan membawa kehancuran bagi dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah 

Maha Pengasih kepadamu dalam segala hal yang Dia izinkan untuk kamu 

kerjakan dan juga segala hal yang Dia larang untuk kamu lakukan.99  
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E. Keadilan Distributif Dan Profesionalisme 

1. Keadilan Distributif 

 Keadilan distributif adalah prinsip keadilan yang memberikan hak-

hak kepada individu sesuai dengan yang seharusnya mereka terima. Konsep 

ini menilai alokasi hak-hak ini berdasarkan proporsionalitas, kebutuhan, dan 

kemampuan individu. Sebagai contoh, jika seorang karyawan telah bekerja 

selama 30 tahun, maka ia dianggap berhak mendapatkan kenaikan jabatan 

atau pangkat.100 

 Keadilan distributif, sebagaimana didefinisikan oleh Witt, Kacmar, & 

Andrews (2001; dalam Chi & Han, 2008) dan Folger & Cropanzano (1998; 

dalam Chi & Han, 2008), adalah penerapan konsep keadilan terhadap 

distribusi sumber daya pendapatan dalam suatu wilayah. sebuah organisasi. 

pengaturan. Sebaliknya, Simpson & Kaminski (2007) menyatakan bahwa 

gagasan keadilan distributif mencakup cara di mana imbalan didistribusikan 

dalam perusahaan, termasuk remunerasi yang pantas dalam hal durasi, 

kuantitas, dan kualitas manfaat yang ditawarkan. Ketika menerima 

kompensasi moneter atas tenaga kerja mereka, seperti gaji atau bonus, 

sebagai bagian dari pengaturan bagi hasil, karyawan sering kali 

mempertimbangkan keadilan distributif. Oleh karena itu, hal ini dapat 

memengaruhi perasaan mereka terhadap perusahaan.  

 Ketika pekerja yakin bahwa mereka telah diperlakukan secara adil 

setelah berpartisipasi dalam kerangka model ekstrinsik, Karyawan yang 

mengalami keadilan distributif setelah mengikuti rencana bagi hasil merasa 

diperlakukan secara adil. 

 

                                                           
 100 I Gde Suranaya Pandit, ‘Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi 
Publik’, Jurnal Administrasi Public, 2017, h. 16. 
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2. Profesionalisme 

 Menjadi profesional berarti mempunyai standar perilaku dan sikap 

yang tinggi dalam bekerja. Setiap organisasi sangat menekankan perlunya 

pekerja mengikuti kebijakan, melakukan pekerjaan mereka secara efisien, 

dan mengutamakan integritas ketika berinteraksi dengan supervisor dan 

karyawan lainnya. Setiap perusahaan menekankan pentingnya karyawan 

untuk mematuhi aturan, menjalankan tugas dengan efektif, dan 

mengutamakan integritas dalam interaksi dengan rekan kerja dan atasan. 

Selain itu, untuk berhasil dalam tugas-tugas mereka, karyawan juga perlu 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai, serta 

kemampuan interpersonal yang mencakup komunikasi yang baik, 

kemampuan berkolaborasi, dan sikap positif.101 

 Semua aspek ini merupakan bentuk dari profesionalisme, yang juga 

melibatkan tanggung jawab dalam mengenali dan melaksanakan tugas serta 

kewajiban yang diberikan. Manajemen waktu, memenuhi tenggat waktu, dan 

mengatasi tantangan di tempat kerja adalah keterampilan karyawan yang 

bertanggung jawab. Karena personel profesional biasanya lebih antusias, 

bersemangat, dan produktif, memiliki staf profesional mempunyai efek 

menguntungkan pada organisasi. 

 Mereka juga sering kali menumbuhkan budaya kerja yang mendukung 

dimana kerja sama dan rasa hormat satu sama lain adalah norma. 

Profesionalisme juga meningkatkan kebahagiaan karyawan dan prosedur 

                                                           
 101 Epsilandri Septyarini & Rahayu Nur Pratiwi, ‘Pengaruh Keadilan Organisasi Dan 
Profesionalisme Kepemimpinan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Karyawan’, Jurnal 
Manajemen, 6.2 (2020), h. 160. 
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yang lebih efektif. Studi-studi yang telah dilakukan juga mendukung 

hubungan positif antara profesionalisme dan hasil-hasil organisasi.102 

 Organisasi harus mengambil tindakan yang diperlukan, seperti 

pencarian dan seleksi personel yang sesuai, pelatihan dan pengembangan 

berkelanjutan, komunikasi yang efektif, pengakuan atas kontribusi yang baik, 

dan penegakan kebijakan yang jelas dan konsisten, untuk menjaga dan 

meningkatkan profesionalisme staf. Profesionalisme pegawai secara umum 

mengacu pada sikap, tindakan, dan sifat yang menunjukkan kemahiran, 

akuntabilitas, kejujuran, dan etos kerja yang kuat. Hal ini menguntungkan 

tenaga kerja dan perusahaan secara keseluruhan, oleh karena itu upaya 

untuk menjunjung profesionalisme di tempat kerja harus terus dilakukan.103 

 

F. Perkebunan Karet 

 Sejak kali pertama ditemukan dalam bentuk tumbuhan liar hingga 

akhirnya dimanfaatkan sebagai tanaman perkebunan secara besar-besaran, 

sejarah perkembangan industri karet memiliki rentang waktu yang cukup 

panjang. Terutama setelah ditemukan berbagai metode pengambilan getah 

karet serta pembuatan produk dari bahan mentahnya, industri pengolahan 

karet tumbuh dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia.  

 Karet merupakan jenis tanaman perkebunan tahunan berbentuk 

pohon dengan batang yang tegak. Pohon karet dulunya  ditemukan di Brasil 

Amerika Selatan, namun eksperimen Henry Wickham yang terus-menerus 

memungkinkan spesies ini berhasil beradaptasi di Asia Tenggara. Sekitar 

                                                           
 102 Misbachul Munir, ‘Hubungan Antara Keadilan Organisasi, Profesionalisme Dan 
Kepuasan Kerja Karyawan’, Jurnal Baruna Horizon, 6.1 (2023), h. 41-42. 
 103 Luh Putu Devia Aditya &Lucy Sri Musmini, ‘Pengaruh Keadilan Distributif, 
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tahun 1876 dimulainya eksperimen penanaman karet di negara-negara 

seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kebun Raya Bogor di Indonesia 

adalah rumah bagi pohon karet pertama di negara ini. Meskipun dulunya 

merupakan pemimpin dunia dalam produksi karet, Thailand dan Malaysia, 

dua negara tetangga, telah melampaui Indonesia dalam hal ini. Meskipun 

karet sintetis sebagian besar digunakan saat ini, beberapa juta ton karet alam 

masih diproduksi setiap tahunnya, dan karet alam masih merupakan 

komponen penting dalam banyak industri, termasuk industri militer dan 

otomotif.104 

 Perjalanan sejarah industri di Indonesia, produksi karet mencapai 

puncaknya antara tahun-tahun menjelang Perang Dunia II dan tahun 1956. 

Indonesia menjadi terkenal sebagai produsen karet alam terkemuka di dunia 

pada periode tersebut.Karet menjadi pilar penting dalam ekonomi negara 

dan diibaratkan sebagai "gabus" yang mendukung perekonomian. Pada masa 

penjajahan Belanda, pengetahuan tentang tanaman karet menyebar ke 

seluruh Indonesia. Karet mula-mula ditanam sebagai tanaman koleksi di 

Kebun Raya Bogor, namun kemudian menjelma menjadi tanaman 

perkebunan yang tersebar di wilayah lain.  

 Hofland membawa perkebunan karet ke Indonesia pada tahun 1864. 

Di Jawa Barat, perkebunan terletak di Ciasem dan Pemanukan. Komoditas 

utama pada saat itu adalah tanaman karet, sehingga pemerintah Belanda 

tertarik untuk mengembangkannya, tembakau dan kopi, mengalami 

kemerosotan. Bahkan perkebunan tembakau diubah menjadi perkebunan 

kopi, namun demikian, produksi kopi juga mengalami penurunan drastis 

hingga negara-negara produsen kopi terbesar saat itu harus mengurangi 
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produksi hingga 50%. Kondisi ini mendorong pemerintah Belanda untuk 

mempromosikan perkebunan karet. 

 Pengembangan perkebunan karet dalam skala besar memerlukan 

investasi yang signifikan untuk memperoleh dana. Pada tahun 1909, 

perusahaan Belgia bernama Siciente Financiere des Caoutchoues dan 

perusahaan Amerika bernama Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij 

(HAPM) membantu membangun perkebunan karet di Sumatera antara tahun 

1910 dan 1911. Pemilik perkebunan semakin termotivasi untuk menanam 

karet karena kenaikan harga karet pada tahun 1910–1911. Seiring dengan 

naiknya harga karet dan meningkatnya permintaan akan bahan tersebut 

secara global, perkebunan karet rakyat di Indonesia pun semakin meluas. 

Pembangunan perkebunan karet milik masyarakat didukung oleh beberapa 

alasan, meliputi kemudahan dalam pemeliharaan tanaman karet serta 

keyakinan masyarakat akan masa depan cerah dalam industri perkebunan 

karet. 

 Di Indonesia, sebagian besar perkebunan karet dijalankan oleh petani 

rakyat. Namun, sebagian besar petani tidak memiliki kendali penuh atas 

pengeluaran mereka, padahal penanganan yang cermat diperlukan untuk 

memastikan profitabilitas karet. Penanganan yang baik dapat meningkatkan 

produksi dan pendapatan petani. Peningkatan produksi dapat dicapai melalui 

proses produksi yang melibatkan sejumlah istilah teknis yang perlu 

diperhatikan guna mencapai hasil optimal. 

 Penyadapan atau panen adalah proses di mana pembuluh lateks pada 

pohon karet dibuka agar lateks yang terkandung di dalamnya dapat keluar. 

Proses ini dilakukan dengan cara mengiris kulit pohon pada ketebalan 

tertentu dan arah irisan tegak lurus terhadap pembuluh lateks. Beberapa 
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faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyadapan adalah memastikan 

produksi lateks yang tinggi dan berkelanjutan serta menjaga agar biaya 

penyadapan tetap rendah tanpa merusak terlalu banyak kulit pohon.105 

Gambar 2.1  

Penyadapan Karet 

 

 

 Gambar di atas merupakan teknik penyadapan karet, dalam 

penyadapan karet, teknik yang tepat penting untuk memastikan hasil yang 

maksimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyadapan 

antara lain: 

1. Arah dan Ketebalan Irisan: Irisan kulit pohon harus dilakukan secara 

tegak lurus terhadap arah pembuluh lateks. Ketebalan irisan juga 

harus dijaga agar tidak terlalu dalam sehingga kulit tidak terlalu 

banyak terkelupas, tetapi cukup untuk membuka pembuluh lateks. 

2. Interval Penyadapan: Waktu antara penyadapan yang tepat perlu 

diperhatikan. Penyadapan terlalu sering atau terlalu jarang dapat 

                                                           
 105 Dinas Perkebunan Pemprov Kaltim, h. 26. 
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mempengaruhi produksi lateks. Interval yang tepat akan 

memungkinkan pohon untuk memproduksi lateks secara optimal. 

3. Pemeliharaan Kulit Pohon: Penting untuk menjaga kesehatan kulit 

pohon. Kulit yang rusak atau terlalu banyak terkelupas dapat 

mengganggu pertumbuhan dan produksi lateks. 

4. Peralatan yang Tepat: Penggunaan peralatan yang sesuai dan steril 

adalah penting untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan pada 

pohon. 

5. Kebersihan: Kebersihan dalam proses penyadapan sangat penting 

untuk menjaga kualitas lateks. Lateks yang terkontaminasi dapat 

memengaruhi kualitas produk akhir. 

6. Kapasitas Petani: Petani perlu memahami teknik penyadapan dengan 

baik dan melaksanakannya secara efektif untuk memaksimalkan 

produksi lateks.106 

 Tujuan utama dari teknik penyadapan yang baik adalah untuk 

memastikan produksi lateks yang optimal tanpa merusak pohon karet secara 

berlebihan. Dengan menjaga kesehatan pohon dan mematuhi prinsip-prinsip 

penyadapan yang tepat, petani dapat memastikan hasil panen yang baik dan 

berkelanjutan.107 

 Tanaman karet memiliki persyaratan khusus terkait iklim dan kondisi 

tanah untuk mendukung pertumbuhannya. Berikut adalah beberapa faktor 

yang memengaruhi pertumbuhan tanaman karet: 

1. Iklim: Kisaran 15°S hingga 15°LU sangat ideal untuk pertumbuhan 

tanaman karet. Pertumbuhan dan produktivitas tanaman karet akan 

                                                           
 106 Dinas Perkebunan Pemprov Kaltim, h. 27. 
 107 Dinas Perkebunan Pemprov Kaltim, h. 30. 
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terhambat di luar kisaran tersebut. Pertumbuhan tanaman karet 

sangat terbantu oleh iklim di wilayah ini. 

2. Curah Hujan: Jumlah curah hujan ideal untuk tanaman karet adalah 

antara 2.500 dan 4.000 mm per tahun, dengan total 100 hingga 150 

hari hujan. Curah hujan yang cukup memudahkan pembuatan lateks. 

3. Ketinggian : Di dataran rendah, tanaman karet tumbuh subur pada 

ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Tanaman karet 

sebaiknya tidak ditanam pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas 

permukaan laut. Suhu ideal adalah antara 25°C dan 35°C. 

4. Angin: Angin yang terlalu kencang dapat merusak tanaman karet, 

sehingga daerah dengan angin kencang mungkin tidak cocok untuk 

penanaman karet.108 

 Selain itu, karet dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang 

memiliki berbagai kegunaan, termasuk: 

1. Sepatu Karet: Sebelum mobil diperkenalkan sekitar tahun 1910, 

sepatu karet sudah digunakan dan merupakan produk karet tertua. 

Penggunaannya berkurang setelah industri mobil berkembang. 

2. Ban Sepeda dan Mobil: Ban sepeda dan mobil dapat terbuat dari karet. 

Ban sepeda juga terdiri dari ban dalam dan luar, sedangkan ban mobil 

juga memerlukan kualitas khusus untuk keamanan dan kenyamanan 

berkendara. 

3. Sabuk V dan Pengangkut: Karet digunakan untuk membuat sabuk V 

yang digunakan untuk menggerakkan mesin besar dan pengangkut 

material. 

                                                           
 108 Supriono A, Tinjauan Umum Pembangunan Perkebunan Karet (Semarang: PT. 
Perkebunan XVIII, 1977), h. 23. (Semarang: PT. Perkebunan XVIII, 2000). 
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4. Pipa Karet: Pipa karet digunakan dalam berbagai industri seperti 

rumah tangga, industri besar, dan industri kesehatan. 

5. Kabel Karet: Meskipun plastik sekarang lebih umum digunakan 

sebagai bahan isolasi kabel, kabel karet masih memiliki beberapa 

aplikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan kelenturan. 

6. Bantalan Karet dan Rol Karet: Karet digunakan sebagai bantalan 

jembatan dan bantalan dermaga untuk melindungi dari benturan. 

7. Lantai Karet: Karet digunakan untuk membuat lantai yang tahan lama 

dan tahan aus dalam berbagai lingkungan. 

8. Karet Spons dan Busa: Karet spons dan busa digunakan dalam 

berbagai aplikasi termasuk pakaian pelindung, penyegelan, dan 

isolasi. 

9. Benang Karet: Benang karet digunakan dalam industri konveksi dan 

memiliki sifat elastis saat ditarik. 

10. Karpet Berlapis Karet: Karpet dengan lapisan karet bawahnya 

digunakan sebagai pelapis lantai yang bisa dilepas.109 

 Produk-produk tersebut mencerminkan keanekaragaman 

penggunaan karet dalam berbagai industri dan kehidupan sehari-hari. 

 

G. Kerangka Konseptual 

 Seorang pekerja atau karyawan menerima upah sebagai pembayaran 

atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Sistem pengupahan dengan 

bagi hasil menggunakan bagi hasil, dimana bagi hasil dilakukan sesuai 

dengan nisbah atau kesepakatan pada saat perjanjian dan dalam bagi hasil 

keuntungan ini dibagikan setelah biaya operasional dikeluarkan. Gaji petani 

                                                           
 109 Dinas Perkebunan Pemprov Kaltim, h. 38. 



 

karet di Desa Bonto Minasa Lama dibayarkan secara bulanan. 50:50 atau 

60:40 adalah persentase yang disarankan untuk digunakan berdasarkan 

hasil. 

 Sedangkan 

pengupahan pendapatan kotor, artinya tidak ada pemotongan biaya 

operasional. Struktur gaji bagi hasil ini akan memungkinkan kita menilai 

seberapa adil upah tersebut bagi pekerja. Peneliti memberikan struktur 

kerangka konseptual sebagai berikut untuk memberikan gambaran 

mengenai kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:

 

karet di Desa Bonto Minasa Lama dibayarkan secara bulanan. 50:50 atau 

60:40 adalah persentase yang disarankan untuk digunakan berdasarkan 

Sedangkan sistem pengupahan bagi hasil merupakan sistem 

pengupahan pendapatan kotor, artinya tidak ada pemotongan biaya 

operasional. Struktur gaji bagi hasil ini akan memungkinkan kita menilai 

seberapa adil upah tersebut bagi pekerja. Peneliti memberikan struktur 

rangka konseptual sebagai berikut untuk memberikan gambaran 

mengenai kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2.2  

Skema Kerangka Konseptual 
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karet di Desa Bonto Minasa Lama dibayarkan secara bulanan. 50:50 atau 

60:40 adalah persentase yang disarankan untuk digunakan berdasarkan 

sistem pengupahan bagi hasil merupakan sistem 

pengupahan pendapatan kotor, artinya tidak ada pemotongan biaya 

operasional. Struktur gaji bagi hasil ini akan memungkinkan kita menilai 

seberapa adil upah tersebut bagi pekerja. Peneliti memberikan struktur 

rangka konseptual sebagai berikut untuk memberikan gambaran 

mengenai kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Pemeriksaan subyektif adalah bentuk eksplorasi yang digunakan. 

Menurut Lexi J. Moleong, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk 

memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang dialami 

partisipan penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

unsur lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

representasi verbal dan linguistik dengan mempertimbangkan setting 

normal dan menggunakan strategi reguler. 

 Pemeriksaan subyektif mungkin dapat menambah kemajuan 

hipotesis, strategi, dan mengatasi masalah sosial. Dalam ulasan ini, para ahli 

menyelidiki dan memperluas pemahaman tentang kekhasan sosial atau 

kondisi sosial tertentu yang meliputi pelaku, peristiwa, tempat, dan waktu. 

Secara umum, eksplorasi subyektif memiliki dua target, khususnya: 

a) Menguraikan juga mengungkapkan 

b) Menjelaskan juga mengungkapkan fenomena tersebut.110 

 Penelitian kualitatif harus mampu mendalami data didasarkan yang 

disampaikannya, dirasa, dikerjakan sumber data, dengan pendekatan 

pandangan emik yang berarti mendapatkan data seperti didapatkan muncul 

dilapangan juga dirasakan sumber data. Data tersebut didasarkan pada 

pemikiran dan pengalaman sumber data, bukan berdasarkan pemikiran 

peneliti. Riset kualitatif goalsnya agar diberikan penggambaran juga uraian 

yang terstruktur tentang "Pengupahan dengan Praktik Bagi Hasil Perkebunan 

                                                           
 110 Lexy J. Meoloeng, Metode Penelitian Kualitatif, XXII (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2006). 
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(Karet) dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan  Perspektif Ekonomi 

Syariah (Studi Perkebunan Karet Masyarakat di Desa Bontominasa Lama 

Kabupaten Bulukumba)". 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian Ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba, Kecamatan 

Bulukumpa, Desa Bonto Minasa Lama. Alasan meneliti hal ini karena, 

perkebunan karet tersebut memiliki sistem pengupahan bagi hasil yang 

berbeda disetiap kebun milik masyarakat. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Metodologi studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Jadi 

pengertian studi kasusu merupakan metode penelitian yang mendalam 

terhadap suatu fenomena tertentu, entitas, atau situasi yang dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Penelitian studi kasus memerlukan pemeriksaan 

menyeluruh terhadap satu atau lebih kasus yang saling berhubungan dengan 

tujuan memahami secara menyeluruh karakteristik, konteks, dan dinamika 

yang terlibat. Dalam penelitian kualitatif, metode ini sering digunakan untuk 

menyelidiki pemahaman komprehensif suatu topik, hubungan sebab-akibat, 

atau konteks tertentu. Studi kasus dapat melibatkan subjek tunggal atau 

kelompok kecil, seperti individu, organisasi, atau masyarakat, dan sering kali 

melibatkan berbagai sumber data, termasuk wawancara, observasi, dan 

analisis dokumen.111 

 

 

 

                                                           
 111 Syahrun Salim, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 
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C. Sumber Data 

 Sumber data dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu data 

primer dan data sekunder 

1. Data Primer 

 Data primer diperoleh Wawancara dengan informan di Desa 

Bontomina Lama menghasilkan data primer.112 Melalui percakapan dan 

wawancara dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam permasalahan 

penelitian, data ini dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Informan ini 

mempunyai informasi mengenai gaji yang dibayarkan dengan skema bagi 

hasil di perkebunan karet milik masyarakat di Desa Bontominasa Lama, 

Kabupaten Bulukumba. Informan dalam penelitian terdiri dari pemilik kebun 

6 orang, pekerja/penggarap  yang berjumlah 9 orang, pedagang 2orang dan 

kepala desa,  jadi totol informan keseluruhan sebanyak 18 orang. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber tambahan yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti dikenal sebagai data sekunder. Buku, jurnal akademis, dan 

materi lain yang berkaitan dengan perselisihan pembayaran dan skema bagi 

hasil adalah contoh dari sumber-sumber ini. Materi tambahan ini berfungsi 

sebagai sumber bantuan, yang memberikan dasar teoretis dan informasi 

tambahan yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti.113 

 

 

 

 

                                                           
 112 Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, II (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014). 
 113 Amiruddin dan Zainal Azikin, h. 31. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan pengumpulan data: 

wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. 

1. Observasi 

 Salah satu cara untuk mendapatkan data adalah dengan observasi, 

yang melibatkan partisipasi dalam aktivitas yang diamati untuk mengamati 

dan menganalisis perilaku atau keadaan yang diteliti. Pengamatan ini 

dilakukan secara langsung, organik, dan interaktif. Semua informasi dan 

kejadian penting di lapangan, tidak peduli seberapa acak atau tidak 

terencananya, didokumentasikan. Informasi dan fakta yang berkaitan dengan 

masalah penelitian terus menjadi fokus utama.114 

2. Wawancara Mendalam 

 Dengan menggunakan pedoman wawancara, wawancara mendalam 

merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui diskusi dengan informan. 

Tujuan dari rekomendasi ini adalah untuk mengarahkan peneliti dalam 

mengajukan pertanyaan terkait pokok masalah kepada informan yang 

dianggap kompeten dan kredibel.115 Tujuan wawancara adalah untuk 

mendapatkan data otentik tentang objek penelitian. Wawancara dilakukan 

dengan suasana santai dan menyenangkan untuk memperoleh data yang 

dapat diandalkan. Metode wawancara ini cenderung bersifat terbuka dan 

mendalam, serta digunakan untuk menggali pandangan informan tentang 

berbagai hal yang relevan dengan penelitian. 

3. Dokumentasi 

                                                           
 114 Meoloeng, h. 136. 
 115 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi: Mixed Methods, I 
(Bandung: Alfabeta, 2011), h. 222. 
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 Proses pengumpulan data melalui catatan-catatan yang dapat 

dijadikan bukti atau informasi berupa cerita atau gambar disebut dengan 

dokumentasi. Jenis dokumen dapat mencakup materi tertulis seperti buku 

harian, otobiografi, biografi, peraturan, atau kebijakan, serta materi visual 

seperti gambar, sketsa, atau gambar benda mati. Dalam penelitian kualitatif, 

dokumentasi merupakan alat tambahan untuk teknik observasi dan 

wawancara.116 

 Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan observasi sebagai 

metode observasi langsung, wawancara sebagai metode interaksi terarah 

dengan informan, dan dokumentasi sebagai sarana pemanfaatan dokumen 

sebagai data pelengkap. Apabila ketiga pendekatan ini digunakan maka 

fenomena yang diteliti akan lebih mudah dipahami. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat yang sangat 

diperlukan. Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan pertanyaan yang tepat, 

menganalisis peristiwa dengan baik, dan menggambarkan situasi yang 

diselidiki secara bermakna dan jelas, peneliti perlu memiliki wawasan yang 

mendalam dan pengetahuan teoritis yang luas. Meskipun alat utamanya 

adalah peneliti, dalam mengumpulkan data empiris terkait masalah yang 

diteliti, diperlukan seperangkat instrumen tambahan, seperti pedoman 

wawancara.117 

 Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan bagi peneliti ketika 

berinteraksi dengan informan. Pedoman ini manual ini memiliki serangkaian 

                                                           
 116 Sugiono, h. 234. 
 117 Abdullah K, Tahapan Dan Langkah Penelitian, I (Watampone: Lukman Hakim 
Press, 2013), h. 49. 
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pertanyaan yang disusun secara metodis untuk memastikan bahwa seluruh 

aspek yang relevan dengan penelitian tercakup dalam wawancara. Dengan 

menggunakan pedoman wawancara, peneliti dapat menghindari 

pengulangan pertanyaan atau hal-hal yang terlewat. Selain pedoman 

wawancara, alat perekam (recorder) juga digunakan untuk merekam 

percakapan selama wawancara. Ini memungkinkan peneliti untuk mereview 

ulang wawancara dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh tercatat 

secara akurat. Alat perekam memungkinkan peneliti mendengarkan kembali 

wawancara sehingga dapat memahami informasi dengan lebih baik. 

 Selama penelitian, peneliti juga dapat menggunakan sarana bantu lain 

seperti kamera untuk mengabadikan situasi atau kondisi tertentu yang 

relevan dengan penelitian. Penggunaan alat bantu ini dapat memberikan 

dimensi visual yang dapat melengkapi informasi yang dikumpulkan dari 

wawancara dan observasi. 

 Jadi, dalam penelitian kualitatif, meskipun peneliti menjadi instrumen 

utama, instrumen tambahan seperti pedoman wawancara, alat perekam, dan 

alat bantu visual dapat digunakan untuk memastikan pengumpulan data 

yang komprehensif dan berkualitas.118 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

 Dalam penelitian kualitatif, teknik pengolahan atau analisis data 

adalah serangkaian tindakan yang meliputi pemeriksaan, pengklasifikasian, 

analisis, dan konfirmasi data untuk memberikan makna sosial, ilmiah, dan 

ilmiah pada suatu fenomena. Informasi dikumpulkan secara manual untuk 

                                                           
 118 Kahar, h. 50. 
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proses ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk dapat 

dievaluasi dan diinterpretasikan, data terlebih dahulu harus diolah melalui 

pengkodean, klasifikasi, dan penjelasan tanggapan masing-masing 

informan.119 

2. Analisis Data 

 Setelah data terkumpul, tahap analisis data melibatkan tiga langkah 

penting: 

a) Reduksi data: Fase ini mencakup pemadatan, identifikasi informasi 

penting, dan pencarian tema atau pola pada data. Data yang direduksi 

memberikan gambaran yang lebih baik, memudahkan pengumpulan 

data tambahan, dan memudahkan pelacakan data sesuai 

kebutuhan.120 

b) Penyajian Data: Pada tahap ini, data yang dikumpulkan disusun secara 

terstruktur. Biasanya, prosa naratif, catatan lapangan, dan 

representasi visual seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan 

digunakan untuk menyampaikan data kualitatif. Penyajian data 

membantu dalam memahami fenomena atau peristiwa yang diteliti.121 

c) Menarik Kesimpulan: Fase ini merupakan hasil penelitian baru yang 

belum diketahui sebelumnya. Kesimpulan dapat dinyatakan sebagai 

teori, hipotesis, interaksi, kausalitas, dan deskripsi objek baru yang 

lebih mudah dipahami. Melalui pendekatan ini, data dipahami lebih 

dalam dan kesimpulan analisis disajikan dengan cara yang dapat 

dipahami.122 

                                                           
 119 Sugiono, h.244. 
 120 Sugiono, h. 92. 
 121 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 
2011), h. 129. 
 122 Sugiono, h. 99. 
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 Pada dasarnya, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah adalah 

prosedur metodis yang mengumpulkan, menyusun, dan mensintesis 

informasi dari berbagai sumber (dokumentasi, catatan lapangan, 

wawancara). Prosedur ini memerlukan pengklasifikasian data, 

menyajikannya secara terorganisir, penyajian dalam format yang terstruktur, 

mengidentifikasi pola atau tema, dan akhirnya menarik kesimpulan yang 

bermanfaat. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas 

adalah beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji 

keabsahan data yang dikumpulkan dan dievaluasi selama penelitian. Kriteria 

ini dimaksudkan untuk menjamin keakuratan, validitas, dan kebenaran data 

dari awal hingga akhir. 

1. Uji Kredibilitas 

 Meningkatkan Ketekunan dalam observasi: Meningkatkan tingkat 

ketelitian dalam observasi yang penuh perhatian dan berkelanjutan sangat 

penting untuk membangun kredibilitas. Ini dilakukan untuk memastikan 

keakuratan dan keabsahan data yang dihimpun oleh peneliti.123 

2. Uji Transferabilitas 

 Penarikan kesimpulan dari penelitian harus dijelaskan secara rinci, 

metodis dan dapat dipercaya sehingga pembaca dapat memahami 

sepenuhnya temuan penelitian.124 Hal ini memungkinkan pembaca untuk 

mengaplikasikan hasil penelitian di konteks yang berbeda, jika sesuai. 

                                                           
 123 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, IV 
(Jakarta: Kencana, 2014), h 128. 
 124 Sugiono, h 130. 
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3. Uji Depenabilitas 

 Pengujian depenabilitas dilakukan dengan mengaudit seluruh 

prosedur penelitian. Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil selama 

penelitian sesuai dengan protokol yang ditetapkan, maka prosedurnya 

diperiksa.125 

4. Uji Konfirmabilitas 

 Uji ketergantungan atau uji konfirmabilitas dilakukan secara 

bersamaan. Artinya prosedur yang digunakan sepanjang penelitian harus 

dapat dihubungkan dengan temuan penelitian. Kriteria konfirmabilitas 

terpenuhi jika temuan penelitian merupakan konsekuensi dari prosedur 

penelitian yang sesuai.126  

 Dalam keseluruhan, komponen penting dari penelitian kualitatif 

adalah mengevaluasi validitas data menggunakan kriteria konfirmabilitas, 

dependabilitas, kredibilitas, dan transferabilitas. Ini memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan dan hasil analisis yang dihasilkan benar-benar 

mencerminkan fenomena yang diteliti dan dapat diandalkan untuk 

pengambilan kesimpulan yang valid. 

 

 

 

                                                           
 125 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, . 
(Jakarta: Pustaka Media, 2010), h. 156. 
 126 Sugiono, h. 113. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa 

 Pada saat itu Kabupaten Bulukumpa yang meliputi 17 desa dan Kepala 

Desa Lembang Bontominasa pada tahun 1962 membentuk Desa Lembang 

Bontominasa yang terdiri dari 2 (dua) kepala desa yaitu Desa Lembang yang 

dipegang oleh Puang Gia dan Desa Bontominasa. dipegang oleh Puang Tenri. 

Desa Bontominasa Lembang digabungkan dengan Desa Bontominasa dan 

pada saat itu diberi nama Desa Bontominasa. Saat itu dipegang oleh Andi 

Pattawari (Karaeng Gella). Pada tahun 1965 dibangun desa gaya baru dan 

desa-desa tersebut dikonsolidasi menjadi 9 desa. Tiga calon, Andi Congge, 

Andi Aburaera, dan Andi Patawari, maju dalam pemilihan kepala desa yang 

digelar saat itu. Andi Pattawari yang menyandang gelar Karaeng Galla 

menjadi pemenangnya. Setelah itu, ia digantikan oleh Andi Abdul Malik atau 

dikenal sebagai Karaeng Makki, dan kemudian oleh H. Hamzah Husain. 

  Pada pemilihan kepala desa berikutnya, ia digantikan oleh H. Ambo 

Asis, yang menjabat selama delapan tahun. Ibu Andi Sukmawati kemudian 

mengambil alih kepemimpinan desa selama dua periode. Untuk tahun 2020–

2026 ada lima calon diantaranya: 

a. Abdul. Salam,SS memperoleh suara sebanyak 526 

b. Alham memperoleh suara sebanyak 94 

c. Umar, S.Ag memperoleh suara sebanyak 90 

d. Lukman, S.Pd memperoleh suara sebanyak 707 

e. A. Sukmawati memperoleh suara sebanyak 635 



 

 Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh

terpilih secara demokratis saat pemilihan Kepala Desa Bontominasa pada 

bulan maret tahun 2020.

2. Letak Geograf

 Untuk mempertahankan pembangunan desa secara fisik, harus ada 

kriteria tertentu. Penilaian terhadap potensi dan kesesuaian lahan sebagai 

lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan melalui un

                                                          
 127  RPJMDes Bontominasa 2020

 
 

Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Lukman, S.Pd yang 

terpilih secara demokratis saat pemilihan Kepala Desa Bontominasa pada 

bulan maret tahun 2020.127 

Letak Geografis 

Untuk mempertahankan pembangunan desa secara fisik, harus ada 

kriteria tertentu. Penilaian terhadap potensi dan kesesuaian lahan sebagai 

lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan 

penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan melalui unsur fisik.

Gambar 4.1 

Peta Desa Bontominasa 

                   
RPJMDes Bontominasa 2020-2026, h. 6 

90 

Lukman, S.Pd yang 

terpilih secara demokratis saat pemilihan Kepala Desa Bontominasa pada 

Untuk mempertahankan pembangunan desa secara fisik, harus ada 

kriteria tertentu. Penilaian terhadap potensi dan kesesuaian lahan sebagai 

lokasi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan 

sur fisik. 
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 Secara geografis Desa Bontominasa terletak di 3o 25’ 40,80”LS – 3o 23’ 

27,24” LS dan 102o 8’ 21,4” BT – 102o 10’7,32” BT degan batas-batas 

administrasi: 

 Sebelah Utara     : berbatasan dengan Desa Tibona 

 Sebelah Selatan   : berbatasan dengan Desa Jojjolo 

 Sebelah Barat      : berbatasan dengan Kelurahan Jawi-jawi 

 Sebelah Timur     : berbatasan dengan Desa Batu Lohe 

 Secara administrasi Desa Bontominasa berada dalam kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 5 (lima) dusun. Luas 

wilayah 7,73 km2.128 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Per Dusun di Desa Bontominasa 
No.  Dusun  Luas(km2) Peresentase Luas Dusun 

terhadap Luas Desa (%) 
Jumlah 
RT/RK 

1.  Balangriri 2 25,88 4/2 
2. Ballatinggia 2,23 28,85 4/2 
3. Buhungtellue 0,75 9,70 3/2 
4. Lembangnyora 1 12,93 4/2 
5. Tampalisu 1,75 22,64 5/2 
 Jumlah  7.73 100 20/10 

Sumber : Profil Desa Bontominasa 

 Pada data yang disajikan diatas dapat kita lihat bahwa dusun terluas 

adalah Ballatinggia dengan luas 2,23 km2 dengan presentase per desa 

sebnayak 28,85% dan dusun dengan luas terkecil yaitu dusun Buhungtellue 

0,75 km2. Sedangkan jumlah RT/RK terbanyak adalah dusun Tampalisu 5/2 

terkhusus untuk dusun Balangriri, Ballatinggia dan Lembangnyora masing-

masing 4/2 terendah dusun Buhungtellue 3/2. 

 

                                                           
 128 RPJMDes Bontominasa 2020-2026, h. 27 
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3. Demografi 

 Berdasarkan profil desa tahun 2022, jumlah penduduk di Desa 

Bontominasa adalah 3.672 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 1.709 

orang dan perempuan sebanyak 1.963 jiwa. Lihat tabel 4.2 di bawah untuk 

rinciannya: 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Bontominasa 2022 
No. Dusun Jenis Kelamin Penduduk  

n(jiwa) (%) 
Laki-laki Perempuan  

n(jiwa) (%) n(jiwa) (%) 
1. Balangriri 420 42,9 558 57,1 978 26,6 
2. Ballatinggi  353 48 382 52 735 20 
3. Buhungtellue 243 51,1 233 48,9 476 13 
4. Lembangnyora  221 43,6 286 56,4 507 13,8 
5. Tampalisu 472 48,4 504 51,6 976 26,6 
 Jumlah  1.709 46,54 1.963 53,46 3.672 100 

Sumber : Profil Desa Bontominasa 

 Pada Tabel 4.2 menjelaskan bahwa jumlah penduduk tertinggi 

pertama adalah Dusun Balangriri laki-laki 420 orang dengan memiliki 

presentase penduduk 42,9% dan perempuan 558 orang dan presentase 

57.1% dari jumlah penduduk dusun sebanyak 978 penduduk dan presentase 

desa 26,6%. Kedua Dusun Tampalisu laki-laki 472 orang dengan memiliki 

presentase penduduk 48,4% dan perempuan 504 orang dan presentase 

51,6% dari jumlah penduduk dusun sebanyak 976 penduduk dan presentase 

desa 26,6%.  

 Ketiga Dusun Ballatinggia laki-laki sebanyak 353 orang dengan 

memiliki presentase penduduk 48% dan perempuan 558 orang dan 

presentase 52% dari jumlah penduduk dusun sebanyak 735 penduduk dan 

presentase desa 20%. Keempat Dusun Lembangnyora laki-laki 221 orang 
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dengan memiliki presentase penduduk 43,6% dan perempuan 286 orang dan 

presentase 56,4% dari jumlah penduduk dusun sebanyak 507 penduduk dan 

presentase desa 13,8%. Dan yang kelima dan terakhir yaitu Dusun 

Buhungtellue laki-laki 243 orang dengan memiliki presentase penduduk 

51,1% dan perempuan 233 orang dan presentase 48,9% dari jumlah 

penduduk dusun sebanyak 476 penduduk dan presentase desa 13%. 

 Jadi jumlah total penduduk laki-laki Desa Bontominasa sebanyak 

1.709 orang dengan presentase 46,54% dan perempuan 1.963 53,46% dari 

jumlah total penduduk sebanyak 3.672 100%, 

4. Keadaan Ekonomi 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

 Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator 

perekonomian yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan 

(PDRB). Kemajuan ekonomi suatu desa dan partisipasi sektor ini terhadap 

inisiatif pembangunan dapat dilihat dari data GDPR. Tabel 4.3 berikut 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi Desa Bontominasa: 

Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi Desa Bontominasa Tahun 2022 
Tahun PDRB (RP) Laju Pertumbuhan %  
2020 7.452.000 6,7% 
2019 6.951.000 4,3% 
2018 6.653.000 3,4% 

Sumber Data Profil Desa Bontominasa Tahun 2022 

 Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa 

Bontominasa pada priode 2018-2020 mengalami peningkatan secara terus 

menerus. Tahun 2018 PDPR sebanyak Rp 6.653.000 laju pertumbuhan 3,4%. 

Tahun selanjutnya 2019 PDPR Rp 6.951.000 laju pertumbuhan 4,3%. 

Sedangkan tahun 2020 PDPR Rp 7.452.000 laju pertumbuhan 6,7%. 
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b. Potensi sumber perekonomian 

 Secara umum sumber perekonomian yang ada di Desa Bontominasa 

yaitu bertanan, peternakan dan perikanan yang ada di Desa Bontominasa 

dapat dilihat perbandingan pada tabel 4.4 dan 4.5. 

Tabel 4.4 

Potensi Hasil Pertanian 
 

No  
 

Komoditas  
Luas / Tahunan  

2019 2020 2022 
 

1.  
Tanaman Pangan    
Padi 342 Ha 342 Ha 342 Ha 
Jagung  10 Ha 10 Ha 10 Ha 

 
2. 

Buah Buahan    
Manggis 6 Ha 8 Ha 8 Ha 
Durian 5 Ha 5 Ha 5 Ha 

 
3. 

Perkebunan     
Karet 436 Ha 447 Ha 450 Ha 
Cengkeh  110 Ha 99 Ha 96 Ha 

Sumber Data Profil Desa Bontominasa Tahun 2022 

 Tabel di atas dapat memberikan penjelasan bahwa ada 3 jenis 

komoditas pertanian yang ada di Desa Bontominasa. Pertama tanaman 

pangan, untuk padi sendiri memiliki luas yang sama pada tahun 2019-2020 

dengan luas 342 ha dan untuk tanaman jagung juga memiliki luas yang sama 

dari tahun 2019-2022 sebesar 10 ha.  

 Kedua buah-buahan, di komoditas ini terdapat buah manggis yang 

memiliki luas 6 ha pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mengalami 

penambahan luas sebesar 2 ha menjadi 8 ha pada tahun 2020-2022.  

 Komuditas ketiga yaitu perkebunan, pada perkebunan karet dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 memiliki luas 436 

ha dua tahun selanjutnya tepat pada tahun 2020 bertambah sebanyak 11 ha 
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jadi total 447 ha dan tahun 2022 mengalami peningkatn sebanyak 3 ha jadi 

luas untuk perkebunan karet sebesar 450 ha.  

Tabel 4.5 

Potensi Peternakan & Perikanan 
 

No 
 

Komoditas 
Jumlah / Tahun 

2019 2020 2022 
 
1.  

Peternakan     
Sapi  369 Ekor 302 Ekor 314 Ekor 
Ayam 850 Ekor 1.112 Ekor 1.430 Ekor 

 
2.  

Perikanan    
Empang 7 Petak 18 Petak 25 Petak 

Sumber Data Profil Desa Bontominasa Tahun 2022 

 Pada tabel 4.5 ada dua komoditas yaitu peternakan dan perikanan. 

Untuk komoditas peternakan sendiri terdapat dua jenis hewan pertama sapi 

pada tahun 2019 jumlah sapi yaitu 369 ekor, tahun 2022 mengalami penurun 

populasi sebanyak 67 total 302 ekor dan pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan sebanyak 12 ekor jadi total keseluruhan menjadi 314 ekor. 

Kedua ayam,  pada tahun 2019 memiliki populasi sebesar 850 Ekor, tahun 

2020 mengalami peningkatan populasi sebanyak 262 ekor jadi total 1.112 

ekor dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan populasi yang sangat 

signifikan sebanyak 318 ekor sehingga totol keseluruhan yaitu 1.430 ekor.  

 Komoditas perikanan yaitu empang, pada tahun 2019 memiliki 7 

petak kemudian mengalami peningkatan 11 petak jadi total 18 petak pada 

tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami peningkat sebanyak 7 petak  

sehingga total menjadi 25 petak. 

5. Infrastruktur 

 Secara umum infrastruktur yang ada di Desa Bontominasa dapat 

dilihat pada tabel 4.6, 4.7 dan 4.8 sebagai berikut:    
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Tabel 4.6 

Infrastruktur Perhubungan 
No Uraian Jumlah Panjang Jalan Ket. 
 
1.  

Jalan Desa   
Aspal  9 Km  
Makadam -  
Tanah -  

 
2. 

Jalan Antar Desa   
Aspal  11 Km  
Makadam  -  
Tanah  0,85 Km  

Sumber Data Profil Desa Bontominasa Tahun 2022 

 Pada tabel 4.6 yaitu infrastruktur perhungan. Pertama untuk jalan 

desa terdapat aspal sepanjang 9 km, makadam dan tanah 0 km. Yang kedua 

jalan antar desa Aspal 11 km, makadam 0 km dan tanah 0,85 km. 

Tabel 4.7 

Infrastruktur Irigasi 
No. Uraian Jumlah Ket. 

1.  Saluran Primer 2 Bh  
2.  Saluran Sekunder 8 Bh  
3.  Saluran Tersier 16 Bh  

Sumber Data Profil Desa Bontominasa Tahun 2022 

 Tabel 4.7 Infrastruktur Irigasi, pada saluran primer terdapat 2 bh, 

saluran sekunder 8 bh dan saluran tersier 16 bh. 

Tabel 4.8 

Infrastruktur Permukiman 
No.  Uraian  Tahun  

2018 2019 2020 

1.  Rumah Tidak Sehat  14 KK 14 KK 9 KK 
2.  Rumah Tidak Layak Huni  25 Unit 25 Unit 25 Unit 

Sumber Data Profil Desa Bontominasa Tahun 2022 
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 Pada tabel Infrastruktur Permukiman, pertama rumah tidak sehat 

pada tahun 2018-2019 berjumlah 14 KK dan pada tahun 2020 mengalami 

penurun sebanyak 5 KK menjadi 9 KK. Kudua yaitu rumah tidak layak huni 

berjumlah 25 unit dari tahun 2018-2020. 

6. Pemerintah Desa 

 Wilayah Desa Bontominasa menganut sistem kelembangan 

pemerintahan desa yang telah diatur di dalam undang-undang. Adapun 

Struktur Pemerintahan Desa Bontominasa dapat dilihat pada gambar 4.2. 

Gambar 4.2 

Struktur Pemerintahan Desa Bontominasa 

Sumber Data Profil Desa Bontominasa Tahun 2022 

Tabel 4.9 

Daftar Informan 
No Nama Umur pendidikan Alamat Status 
1. Leli Trisnawati 28 SMP Jojjolo Pekerja 
2.  Rosmiati 40 SMP Lembang Nyora Pekerja 
3.  Media  38 SMP Lembang Nyora Pekerja 
4.  Hasma  51 SD Lembang Nyora Pekerja 
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5. Tia  68 TT SD Lembang Nyora Pekerja 
6.  Beu 44 SMP Lembang Nyora Pekerja 
7.  Suriani  43 SMP Lembang Nyora Pekerja 
8.  Mirawati  42 SD Tampalisu Pekerja 
9. Asdar  51 SD Tampalisu Pekerja 
10. Yasysyar Hidayat 22 S1 Tampalisu Pemilik 
11. Hj. Haerani  55 SMA Balangriri Pemilik 
12. H. Abd. Gafar 71 SD Balangriri Pemilik 
13. Hj. Nurhayati .B 58 SD Balangriri Pemilik 
14. Baharuddin 60 SD Balangriri Pemilik 
15.  Fitriani 36 S1 Jojjolo Pemilik 
16. Lukman, S.Pd 37 S1 Balla Tinggia Kepala 

Desa 
17.  Hj. Hadra 49 SMA Balangriri Pedagang  
18. Justan  40 SMA Balangriri Pedagang  

 Tabel di atas menunjukkan bahwa daftar informan sebanyak 16 

orang, 9 orang pekerja, 6 orang pemilik kebun karet, kepala desa dan 2orang 

pedagang. Dari seluruh daftar informan memiliki umur dan pendidikan yang 

berbeda, umur terendah dimiliki seorang pekerja atas nama Leli Trisnawati 

28 tahun dan umur tertinggi yaitu H. Abd. Gafar 71 tahun. Sedangkan 

pendidikan tertinggi yaitu Lukman, S.Pd, Yasysyar Hidayat dan Fitriani sama-

sama lulusan S1 dan pendidikan terendah adalah Ibu Tia tidak tamat SD. 

 

B. Proses Pembibitan Sampai Dengan Pengambilan Getah Karet/Lateks 

Pada Perkebunan Karet   Masyarakat Di Desa Bontominasa Lama 

1. Pembibitan  

 Pada proses pembibitan tanaman karet dapat dilakukan melalui dua 

metode, yaitu secara generatif dan vegetatif. Metode generatif yaitu 

menggunakan dengan  cara pemilihan biji dan bibit unggul saja. Metode ini 

sangat berpengaruh terhadap hasil getah yang dihasilkan, karena produksi 

karet perpohon tidak merata penyebab patani menanam dengan teknik 

generatif biasanya kurangnya dana yang dimiliki pemilik kebun. Tingkat 
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keberhasilan tanaman karet generatif beragam tergantung dari biji ataupun 

bibit dan memiliki keunggulan diakar yang sangat kuat. 

 Metode vegetatif okulasi yang lebih menguntungkan adalah 

menggunakan pendekatan vegetatif, khususnya dengan teknik okulasi 

tanaman. Proses okulasi sebaiknya dilakukan pada awal atau akhir musim 

hujan, dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Buatlah jendela pada batang bawah dengan panjang sekitar 5 cm dan lebar 

 antara 1/2 hingga 3/4 cm. 

b. Bentuk perisai pada entres dengan ukuran lebih kecil daripada jendela, 

 dan ambil mata dari ketiak daun. 

c. Buka jendela pada batang bawah, lalu sisipkan perisai di antara kulit 

 jendela dan kambium. 

d. Tutup kulit jendela, lalu balut dengan rafia atau pita plastik yang tebalnya 

 sekitar 0,04 mm. 

e. Setelah dua minggu pasca penempelan, buka penbalut dan periksa kondisi 

 perisai. 

f. Potong batang bawah pada ketinggian sekitar 10 cm di atas tempelan, 

 dengan arah pemotongan yang miring. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Perkebunan Karet Generatif & Vegetatif

Sumber Data: Hasil Wawancara

  Pada gambar tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa ada 

sekitar 12 kebun yang digarap oleh pekerja. Jumlah kebun tanaman karet 

generativ ada 4 dan vegetativ 

  Membahas tentang tanaman karet generatif dan vegetatif mimiliki 

kelebihan dan kekurangan masing

H. Abd. Gafar mengatakan  bahwa:
  “Tanaman pohon karet generatif itu memiliki kelebihan dari sisi akar

dimana akar tersebut sangat kuat akan tetapi dari segi hasil 
getah/lateks 
ciri-ciri batang seperti pohon pisang semakin ke atas semakin kecil
Hal ini berbeda dengan karet vegetatif walaupun akarnya kurang kuat 
akan tetapi lateks 
pohon karet juga lebih bagus, dimana pohon karet
lingkaran batang pohon yang sama sampai dengan ketinggian 4
meter. Untuk kebun saya sendiri itu menggunakan karet vegetatif 
(sambungan) sehingga dapat menghasilkan getah karet yang lebih 
dibandingkan dengan karet generatif.
tanam itu sekitar 4
produksi lateks pada pohon karet

 
 

Gambar 4.3 

Perkebunan Karet Generatif & Vegetatif 

Hasil Wawancara 

Pada gambar tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa ada 

sekitar 12 kebun yang digarap oleh pekerja. Jumlah kebun tanaman karet 

generativ ada 4 dan vegetativ 8 (teknik okulasi).  

Membahas tentang tanaman karet generatif dan vegetatif mimiliki 

dan kekurangan masing-masing hal ini dapat dijelaskan oleh bapak 

H. Abd. Gafar mengatakan  bahwa: 
“Tanaman pohon karet generatif itu memiliki kelebihan dari sisi akar
dimana akar tersebut sangat kuat akan tetapi dari segi hasil 

 yang dihasil itu kurang, pohon karet generatif memiliki 
ciri batang seperti pohon pisang semakin ke atas semakin kecil

Hal ini berbeda dengan karet vegetatif walaupun akarnya kurang kuat 
lateks yang dihasilkan itu lebih banyak dari tekstur kulit 

n karet juga lebih bagus, dimana pohon karet vegatitif memiliki 
lingkaran batang pohon yang sama sampai dengan ketinggian 4

. Untuk kebun saya sendiri itu menggunakan karet vegetatif 
(sambungan) sehingga dapat menghasilkan getah karet yang lebih 

andingkan dengan karet generatif. Selain itu juga untuk jarak 
tanam itu sekitar 4 x 5 meter hal ini jga yang dapat mempengaruhi 
produksi lateks pada pohon karet  Hai ini yang menjadi landasan saya 

Generatif ; 4

Vegetatif; 8

100 

 

Pada gambar tersebut dapat memberikan penjelasan bahwa ada 

sekitar 12 kebun yang digarap oleh pekerja. Jumlah kebun tanaman karet 

Membahas tentang tanaman karet generatif dan vegetatif mimiliki 

masing hal ini dapat dijelaskan oleh bapak 

“Tanaman pohon karet generatif itu memiliki kelebihan dari sisi akar 
dimana akar tersebut sangat kuat akan tetapi dari segi hasil 

itu kurang, pohon karet generatif memiliki 
ciri batang seperti pohon pisang semakin ke atas semakin kecil. 

Hal ini berbeda dengan karet vegetatif walaupun akarnya kurang kuat 
itu lebih banyak dari tekstur kulit 

vegatitif memiliki 
lingkaran batang pohon yang sama sampai dengan ketinggian 4-5 

. Untuk kebun saya sendiri itu menggunakan karet vegetatif 
(sambungan) sehingga dapat menghasilkan getah karet yang lebih 

Selain itu juga untuk jarak 
x 5 meter hal ini jga yang dapat mempengaruhi 

Hai ini yang menjadi landasan saya 
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sebagaimana saya juga adalah pensiunan PT PP London Sumatra Tbk 
jadi saya tahu lebih banyak tentang karet.”129 

 
  Sedangkan Ibu Hj. Haeraani mengatakan: 
 
  “Mengapa saya menanam pohon karet sambungan (vegetatif), karena 

memiliki keunggulan yang lebih dibanding tanam langsung. Tehnik 
okulasi pada bibit karet sendiri itu butuh tehnik tersendiri mulai dari 
penentuan biji karet yang berkualtias. Selain saya pemelik kebun 
karet, akan tetapi dulunya saya juga merupakan salah satu penjual 
bibit karet pada tahun 2007-2016 harga bibit karet pada saat itu 
sekitar Rp 10.000 – Rp 15.000, awalnya saya melihat peluang karena 
beberapa masyarakat telah mengambil alih tanahnya di PT PP London 
Sumatra Tbk untuk kemudian di garap sendiri.130 

 
  Selanjutnya,  bapak Baharuddin berpendapat demikian demikian: 
  “Iyaro getta u iyya, tania sambungan anu langsung mi di taneng, 

nasaba iyya tellu koko u 2 sambungan 1 enna, sebenar na eddi elo mua 
sambungan maneng tapi de na genne doi jaddi eddi sedia koko tani 
sambungan ri tanengngangi. Tapi ki ri itai pole assele na sisala ceddi 
mi tapi makessing toi ha ko sambungan na saba makessing ngi 
asselena”131 

 
  Terjemahnya: 
  “saya itu mempunyai 3 lokasi kebun karet, 2 diantaranya adalah 

vegetatif sedangkan yang satunya generatif. Sebenarnya keinginan 
saya semuanya vegetatif akan tetapi biaya operasionalnya itu cukup 
mahal jadi inilah alasan saya mengapa salah satu kebun saya hanya 
generatif saja. Akan tetapi dari segi penghasilan tidak jauh beda. 

  Pada penjelasan di atas peneliti sendiri dapat menyimpulkan bahwa 

tanaman karet generatif dan vegetatif memiliki kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. Tanaman karet generatif memiliki biaya oprasional yang 

sedikit, beda halnya dengan tanaman karet vegetatif. Tapi hal itu akan 

berdampak terhadap lateks yang dihasilkan.   

 

                                                           
 129 H. Abd. Gafar (71 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 11 
Januari 2024. 
 130 Hj. Haerani (55 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 15 
Januari 2024 
 131 Baharuddin (60 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 17 
Januari 2024 



102 
 

 
 

2. Penanaman 

  Penanaman bibit karet adalah salah satu proses yang sangat penting 

dan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Sehingga bibit karet dapat 

memperoleh nutrisi yang lebih banyak dan dapat menghasilkan getah yang 

berkualitas. Inilah beberapa teknik penanaman bibit karet antara lain: 

a. Persiapkan lahan/kebun dengan pengolahan yang optimal sebelumnya. 

b. Lakukan pengairan untuk menentukan penataan tanaman dalam barisan. 

c. Oleskan pasta Rootone F dengan dosis 125 mg ditambah 0,5 ml air pada 

 luka potong akar tunggal dan akar lateral untuk setiap tunggul. 

d. Lepaskan pembungkus okulasi untuk menghindari gangguan pada 

 pertumbuhan, sehingga bibit siap untuk ditanam. 

  Pada pembahas tentang teknik penanaman ada 4 proses standar yang  

harus dilakukan oleh seseorang. Karena proses tersebut sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan pohon karet dan hasil lateks yang dihasilkan. 

Kemudian Bapak Yasysyar Hidayat berpendapat bahwa: 
  “Jelas, hal tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap 

hasil getah dan perkembangan pohon karet, pemotongan pada akar 
tunggal memiliki maksud agar pohon karet terhidar dari penyakit 
kerdil hal ini yang menghambat pertumbuhan dan hasil lateks yang 
dihasilkan. Selain, itu juga pemotongan tersebut untuk mempengaruhi 
peningkatan perkembangan pada akar, pertumbuhan tunas dan dapat 
menghasilkan/mempercepat  terbentuknya akar-akar adventif. Jadi 
hal tersebut yang menjadi hal utama alasan saya dalam penanaman 
bibit karet, ketika tidak sesuai standar penanaman maka hasil yang 
diberikan tidak sesuai dengan harapan. Saya bagai petani milenial 
ketika ingin melakukan sesuatu sebaiknya harus memiliki panduan, 
dizaman sekarang ini tidak ada hal yang tidak mungkin kita tidak 
dapatkan. Salah satunya tentang pohon karet, saya sendiri belajar 
melalui handphone.132 

  Tidak semua perkebunan karet masyarakat melakukan standar 

penanaman pohon karet, hampir sebgian besar teknik penanaman hanya 

                                                           
 132 Yasysyar Hidayat (22 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, 
Bulukumba, 11 Januari 2024 
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secara langsung tanpa mengetahui tehnik-tehnik yang telah ditetapkan salah 

satu faktornya adalah masalah ketidak tahun mengenai teknik penanaman 

dan modal, sebagaimana Ibu Hasma mengatakan: 
“pakinni sebenarna, iyya injo riolo nakke rung patanna koko rie 
ampauangga angkua pada ji bede asselena gatta nu ritanang langsung 
na sambungannga, jadi nakke ku tananggi todomi rungnga 
burunengku gatta langsung kokona i Puang Hj. Bau na angkua todo mi 
pungaji anu ni pale tanennini ko getta langsung.133 
 
Terjemahnya: 
 
“Sebenarnya, dulu ada seseorang yang membirikan pendapat bahwa 
bibit pohon karet tanam langsung dan sambungan (vegetatif) itu hasil 
getah yang dihasilkan itu sama, jadi saya tanya terlebih dahulu pemilik 
kebun Hj. Bau dan menyetujuinya. Setelah mempertanyakan saya 
langsung menanamnya bersama suami saya. 
 
Suriani mengatakan: 
 
“iya ri riolo makurang doi jadi getta taneng langsung mi ri taneng, ku 
isseng mui hada makedda iya ko getta sambungan macole ka maega 
asselena, nasaba iyya ro punana koko pa malesia jadi na serahkan 
maneng mi lo di iyya”134 
 
Terjemahnya: 
 
“Penyebab saya menanam pohon karet generatif karena kurangnya 
modal sehingga saya selaku pekerja hanya menanam pohon karet 
secara langsung dan pemilik kebun semuanya menyerahkan kepada 
saya sepenuhnya karena dia berada di Malaysia” 

  Proses melakukan penanaman sesuai standar yang telah ditentukan 

akan dapat berpengaruh terhadap perkembangan pohon karet serta hasil 

lateks yang dibesrikan. Jika sebaliknya maka pohon karet akan mudah 

terkena penyakit dan hasil produksi lateks sangat berpengaruh. Tidak 

semua perkebunan karet milik masyarakat menanam sesuai standar 

sebagaimana tadi dikemukakan sebelumnya. 

                                                           
 133 Hasma (51 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 10 Januari 2024 
 134 Suriani (43 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 10 Januari 2024 
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3. Pemeliharaan 

  Pada proses pemeliharaan karet dilakukan pada saat melakukan 

pembibitan sampai pada masa akhir (penggantian tanaman baru). hal ini 

sangat penting agar pertumbuhan karet maksimal dengan hasil yang 

diinginkan. Maka dari itu pemeliharaan bertujuan untuk melihat apakah 

pohon karet tersebut sehat atau tidak, karena karet memiliki penyakit yang 

menular dari pohon yang satu dan yang lainnya. inilah beberapa cara yang 

dilakukan oleh petani karet dalam pemeliharaan tanaman antara lain:  

a. Penyiangan secara teratur akan mencegah tanaman bersaing satu 

sama lain untuk mendapatkan nutrisi. 

b. Sepanjang musim hujan, lakukan transplantasi pada tanaman yang 

mati hingga tanaman berumur dua tahun. 

c. Selama dua bulan pertama, buang tunas palsu setiap dua minggu; 

setelah itu cabut tunas-tunas lainnya hingga tinggi tanaman mencapai 

1,80 meter. 

d. Pangkas batangnya, bungkus bagian atas daunnya, dan potong 

tanaman saat berumur 2-3 tahun, tinggi 3,5 meter, dan belum 

bercabang. 

e. Setiap enam bulan sekali, lakukan pemupukan menyeluruh dengan 

menggunakan pupuk urea, TSP, dan KCL sesuai dengan jenis dan 

kondisi tanah. 

f. A. Hama umum yang merusak karet dan cara penanganannya: Citri 

pseudococci: Gunakan pestisida Metamidophos dengan konsentrasi 

0,05-0,1%. Kutu lak (Laeciper greeni): 0,025% surfaktan Citrowett + 

2% pestisida Albolinium digunakan untuk membasmi parasit. 
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g. Penyakit tanaman karet dan cara pencegahannya: Jamur akar putih, 

jamur kupas, embun tepung, penyakit daun, dan penyakit fajar gugur: 

Tanam klon yang ramah lingkungan dan berikan perawatan yang 

teratur dan memadai pada tanaman. 

  Pemeliharan pada pohon karet bisa dikatakan agak susah karena 

harus memerlukan perhatian yang lebih. Kebanyakan perkebunan karet 

masyarakat hanya ingin hasil getahnya saja tanpa melakukan perawatan 

intensif, dapat diketahui perawatan yang baik akan memperoleh hasil yang 

baik juga. Sebagaimana Bapak H. Abd. Gafar mengatakan: 
“Untuk perawatan kebun karet saya itu perlu perhatian khusus dari 
saya selaku pemilik dan juga pekerja. Pada proses pemeliharan sudah 
saya lakukan dengan sebaik mungkin, akan tetapi hampir semua 
petani dan saya juga terkendala dipupuk. Dapat kita lihat sekarang 
bahwa pupuk yang ada di sini itu sangat langkah, kalau pemeliharan 
yang lain sudah saya penuhi sesuai dengan standar pertanian karet. 
Pupuk sendiri memiliki pengaruh sangat besar terhadap perkemangan 
karet dan hasilnya.”135 
  
Kemudian Ibu Fitriani mengatakan bahwa: 
 
“Untuk perawatan sendiri itu dulunya sangat intensif waktu orang tua 
saya masih hidup mulai dari pemupukan dan lain-lain. Karena orang 
tua saya betul-betul memeahami tentang karet dia juga sebagai 
pensiunan PT London Sumatera Tbk untuk perkebunan karet 
pengembangan. Berbeda halnya sekarang saya juga memiliki 
kesibukan jadi saya serahkan ke pekerja saya sendiri, apa lagi 
sekarang pupuk juga sangat langkah.”136 
 
Selain itu juga Ibu Beu mangatakan demikian: 
 
“ injo koko gatta ku jamma ya, asselena ji rihoja. Anre ri perhatikan ngi 
perawatanna. Pupuk na saja biasa na 2-3 taung sikali, injo wantungku 
jamma ri lonsum pupuk na ta 6 bulang sikali. Beda i memang asselena 
gatta punna ri rawa i.137 

                                                           
 135 H. Abd. Gafar (71 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 11 
Januari 2024. 
 136 Fitriani (36 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 12 
Januari 2024. 
 137 Beu (44 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 15 Januari 2024. 



106 
 

 
 

  
Terjemahnya: 
 
“Perkebunan karet yang saya kerja itu hampir tidak pernah 
melakukan perawatan. Untuk pemupukan saja 2-3 tahun sekali, 
berbeda waktu saya kerja di PT London Sumatera Tbk pemupukan 
dilakukan 6 bulan sekali. Untuk hasil getahnya juga berbeda.” 

  Untuk perawatan sendiri pada perkebunan karet milik masyarakat 

kurangnya pemahaman mengenai hal tersebut dan terkendala pada pupuk, 

kita ketahui bersama bahwa pupuk memiliki pengaruh sangat signifikan 

terhadap pohon karet. Hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah 

setempat agar hasil getah/lateks meningkat   kembali. 

4. Penyadapan 

  Penyadapan merupakan proses pengambilan getah/lateks pada pohon 

karet. Tahap ini dilakukan ketika karet telah memenuhi kriteria, sehingga 

dapat menghasilakn getah yang maksimal. 

a. Penyadapan pertama dilakukan setelah tanaman berumur 5-6 tahun 

 dengan lingkaran batang karet 45 cm dengan ketinggian 150cm. 

b. Perhatikan hal-hal berikut dalam penyadapan: 

 Bukaan bidang sadap dimulai dari kiri atas ke kanan bawah, 

membentuk sudut 300. 

 Ketebalan irisan sadap dianjurkan sekitar 1,5-2 mm. 

 Kedalaman irisan sadap sekitar 1-1,5 mm. 

  d. Waktu penyadapan yang optimal adalah antara jam 5.00 - 7.30 pagi. 

 Teknik penyadapan diatas merupakan stadarisasi untuk pohon karet 

sendiri agar lebih produktif dalam menghasilkan getah karet. Ketika hal 

tersebut tidak dilakukan maka hasil lateks yang dihasilkan akan 

berpengaruh. Pertanyaannya apakah perkebunan karet masyarakat 

melakukannya? Sebagaimana Ibu Leli Trisnawati mengatakan bahwa: 
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“iya ko laoka massari getta silongga lakkaikku, biasana tette 07:00-
10:30 wita. iyya ro enggka kapan 300 pong getta u sari, ko battaeu 
iyya massari enna to na makessi kale ka barua magguru lakkaiku 
macole batena. Jadi ko massari ka biasa na kenna ajunna gettae, polle 
ri ponna mi biasa gettae kabiasa engga getta manipi uli na jadi na 
kenna ni ajunna. Jadi ko mattimbannga iya ciceng 2 minggu biasa 
engka 55kg ko makkencangi uhaena biasa 70 lebbi. Pole cuaca e 
mieddi biasa sedang massari ki te langsung bosi ki tatppa-tuppa ki 
gettae t, ko timo kito kurang ngi uhaena.”138 
 
Terjemahnya: 
 
“Saya bersama suami biasanya menyadap karet pada pukul 07:00-
10:30 wita. Jumlah karet yang saya sadap itu kira-kira sekitar 300 
pohon, cara saya menyadap belum lincah atau terlalu bagus karena 
saya juga baru belajar, bedah halnya dengan suami saya. Kita saya 
menyadap biasa mengenai kayu pohon karet tersebut disebabkan 
kulitnya yang tipis. Jadi saya menimbang karet itu 2 minggu sekali 
beratnya itu sekitar 55-70kg. Ini semua tergantung dari cuaca ketika 
musim hujan itu biasanya karet bercampur dengan air akhirnya 
tumpah, apa lagi ketika posisi sedang menyadap, sama halnya musing 
kemarau produksi lateks berkurang” 
 
Selain itu juga Ibu Media megatakan bahwa: 
 
“Saya bersama suami meyadap 2 kebun karet yaitu milik Ibu Hj 
Nurhayati B dan Bapak Baharuddin, posisi kedua kebun ini 
berdekatan disadap secara bersamaan. Untuk jumlah pohon keduanya 
hampir sama jika ditotal sekitar +600 pohon, saya dan suami 
melakukan penyadapan sekitar jam 06-00 – 08-00 wita. Saya 
melakukan penimbangan seminggu sekali, produksi karet kuduanya 
tidak jauh beda, untuk kebun karet milik Ibu Hj. Nurhayati B itu 
sambungan (vegetatif) jadi hasil getahnya itu sekitar 40-50 kg, 
sedangkan karet milik Bapak Baharuddin itu bukan sambungan 
(generatif) beratnya itu sekitar 30-42 kg. 
 
Bapak Asdar mengatakan demikian: 
 
“Nakke intu lampa assari ri kokonna Bapak Yasysyar Hidayat sekitar 
tette 16:00- 17:30, ka nakke todo injo anjama a ri Lonsum punna ele i. 
Injo punna assari i tawwa punna karahie i balo ji arra ji padda erena 
gatta ya. Nakke annimbang injo biasa 2 minggu sikali biasa riuppa i 
60-70 kg battu ri cuaca ya ji. 
 

                                                           
 138 Leli Trisnawati (28 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 9 Januari 2024. 
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Terjemahnya: 
 
“Untuk saya sendiri penyadapan saya lakukan di kebun Bapak 
Yasysyar Hidayat jam 16:00-17:30 wita, mengapa saya menyadapnya 
sore dikarenakan saya juga bekerja di PT London Sumatra Tbk. 
Meyadap pada sore hari juga bagus untuk hasilnya juga tidak jauh 
beda dengan pagi hari. Saya menimbang itu 2 minggu sekali sekitar 
60-70 kg tergantung cuaca 

 Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa penyadapan dipagi hari 

produktivitas karet lebih banyak dan tidak jauh berbeda kita penyadapan di 

sore hari. Penyadapan pukul 08:00-15:00 wita sangat mempengaruhi 

produktifitas karet. Adapun tabel 4.10 waktu penyadapan karet pekerja. 

Tabel 4.10 

Waktu Penyadapan Karet Pekerja 
No Nama  Pekerja Waktu penyadapan (Wita) 
1. Leli Trisnawati 07:00 – 10:30 
2.  Rosmiati 06:30 – 10:00 
3.  Media  06:00 – 08:00 
4.  Hasma  07:00 – 09:00 
5. Tia  07:00 – 09:00 
6.  Beu 07:00 – 09:00 
7.  Suriani  06:00 – 08:00 
8.  Mirawati  07:00 – 09:00 
9. Asdar  16:00 – 17:30 

 Pada tabel tersebut bisa kita lihat bahwa masih banyak pekerja 

melakukan penyadapan di waktu yang tidak produktif, karena pada pagi hari 

juga itu tekanon turgo sel itu sangat tinggi semakin lama akan berkurang. Hal 

inilah yang menyebabkan terjadinya hasil produksi getah yang kurang.  
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C. Mekanisme Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan 

Karet Masyarakat Dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan Di Desa 

Bontominasa Lama 

 Meskipun manusia didorong untuk mencapai potensi maksimalnya, 

hal ini tidak lepas dari ketergantungannya pada sumber daya alam yang 

terdapat di sekitarnya. Terkait dengan hal tersebut, warga Desa Bontominasa 

Kabupaten Bulukumba aktif melakukan usaha ekonomi sesuai dengan bakat, 

potensi, dan sumber daya alam yang dimiliki, khususnya di bidang pertanian. 

Warga komunitas Koto Bontominasa mengambil keputusan untuk 

memperluas pertanian karet sebagai sarana menghasilkan uang.

 Meskipun tidak semua warga desa memiliki kebun karet, namun 

mereka memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Selain itu, ada 

masyarakat yang memiliki perkebunan karet namun tidak mempunyai 

sarana dan bahkan waktu untuk memeliharanya. Masyarakat desa 

berkolaborasi untuk menjaga agar kebun dan lahan tidak terbengkalai untuk 

memanfaatkan kebun secara bersama-sama.  

 Sebagaimana Ibu Hj. Nurhayati  mengatakan bahwa: 

“Iyya eddi engka koko getta u, tapi taue usuro jamai. Ka enna iyya 
uissenggi samata-mata modalami bahang mi mulai di tanneng 
angkenna diala i asselena.”139 

Terjemahnya 

“Saya sendiri memiliki kebun karet, akan tetapi say menyuruh orang 
(pekerja) untuk menggarap kebun tersebut. Di karenakan saya tidak 
paham bagaimana cara pengambilan getah, itulah alasan saya. Mulai 
dari bibit penanaman sampai membuahkan hasil semata-mata hanya 
modal yang seaya berikan.” 

                                                           
 139 Hj. Nurhayati. B (58 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 
17 Januari 2024. 
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Selain itu juga ada pekerja yang paham tentang pengelolahan karet 
akan tetapi memiliki kesibukan salah satunya Bapak H. Abd. Gafar 
mengatakan bahwa: 

“Saya paham betul tentag tanaman karet mulai dari bibit, penanaman 
sampai penyadapan. Akan tetapi bukan saya yang mengelolah kebun 
saya dikarenakan saya memiliki kesibukan yaitu menjual prabotan 
rumah tangga seperti lemari kursi dan lain-lain sebgainya. Jadi dalam 
memilih kekerja juga itu harus teliti bahwa orang tersebut paham cara 
perawatan pohon karet, karena pada saat pengambilan getah itu 
butuh pemahaman, ketelitian dan ke hati-hatian.”140 

Ibu Fitriani berpendapat bahwa: 

“Perkebunan karet milik saya, merupakan warisan dari orang tua. 
Karet milik saya penyadapannya sekitar + 15 tahun dan hasilnya 
masih saya nikmati bersama dengan keluarga.”141 

 Ada dua jenis metode yang digunakan di perkebunan karet. Meskipun 

ada yang menganggap menyadap karet sebagai gaya hidup, ada pula yang 

memandang perkebunan karet sebagai landasan dan sumber pendapatan 

utama keluarga. Oleh karena itu, aspek sosial turut terkandung di dalamnya, 

di mana semakin banyaknya kebun karet juga berkontribusi pada 

peningkatan tingkat kehidupan sosial di masyarakat. 

 Pengelolaan lahan pertanian antar daerah dapat berbeda, disesuaikan 

dengan kondisi tanah dan kebutuhan manusia di masing-masing daerah. 

Begitu pula dengan Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten 

Bulukumba, yang berproses dan berkolaborasi. 

 Dalam pembahasan ini, untuk memberikan gambaran yang lebih baik 

kepada pembaca tentang bagaimana sistem bagi hasil karet di Desa 

                                                           
 140 H. Abd. Gafar  (71 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 
11 Januari 2024. 
 141 Fitriani  (36 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 12  
Januari 2024. 
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Bontominasa, penulis akan menguraikannya. Masyarakat Desa Bontominasa 

telah menerapkan berbagai macam sistem bagi hasil karet. Ini termasuk: 

1. Sistem harga 

 Dalam sistem ini penggarap atau petani penyadap menerima kebun 

dari pemilik perkebunan untuk disadap. Barang-barang pertanian dibagi-

bagi menurut kesepakatannya dan unsur-unsur yang mempengaruhinya 

selama bercocok tanam. Biasanya, petani bagi hasil membayar peralatan 

tersebut, sedangkan pemilik perkebunan menangani pemeliharaan taman 

seperti pemberian pupuk dan pestisida. Pembagian hasil karet dalam sistem 

ini tergantung dari harga karet perkilo, jadi ketika harga naik maka sistem 

bagi hasil juga naik demikian sebaliknya. Contoh pada tahun 2017-2018 

harga karet hanya menyentuh di sekitaran harga Rp. 5.000- Rp 7.000 untuk 

upah penggarap sekitaran Rp 2.000- Rp 3.500. 

 Jika terjadi kejadian yang menghambat petani penggarap, seperti sakit 

atau musibah, pemilik kebun dapat mengarahkan kerabat atau rekan 

penggarap untuk menyadap karetnya. Pembagian hasil tetap dilakukan, 

tetapi tergantung pada kesepakatan antara dua penggarap tersebut. Jika 

terjadi bencana alam yang bukan disebabkan oleh kecerobohan petani 

penyadap karet tidak menanggung kerugian. 

 Ibu Rosmiati adalah pekerja perkebunan karet masyarakat, 

merupakan salah satu yang mempunyai kesepakatan bagi hasil sistem upah 

revenue sharing mengatakan bahwa: 

“Inni gatta kusaria 2 koko pada ngaseji batena assare sikilona ini gatta 
ya ta Rp 10.000/kg, jadi sikiloa intu bageangku nakke Rp 4.300 
patanna koko Rp 6.700/kg. Jari untuk ala-ala passari, pupuk, mangko 
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na iyya ngase patanna koko antanggungngi. Jari intu nu 
bageangkunakke anu bersih mi.”142 

Terjemahnya: 

“Karet yang saya sadap itu terdapat didua tempat yang berbeda, untuk 
upah yang diberikan kepada saya itu sama sekarang harga karet 
bertengger di harga Rp 10.000/kg, dalam 1kg itu upah yang diberikan 
sebesar Rp 4.300 selebihnya yang punya perkebunan karet sekitar Rp 
6.700. Untuk biaya oprasional itu seperti alat peyadapan, pupuk, 
wadah getah (mangkok) dan lain sebaginya ditanggung oleh pemilik 
kebun.” 

Selain itu juga bapak Asdar mengatakan bahwa: 

“Untuk assele nakke rung pattanna koko injo ri bage 2. Injo bage 2 ya 
bersih, jari injo punna rie la ri halle patenna koko antanggungngi 
bangsa injo mage pupuk na mangko. Ka nakke attimbang biasa ta 70kg 
x Rp 10.000 jari asselena 700.000 langsung mi injo ri bage 2 jadi ta Rp 
350.000. jadi nakke injo maing pi ri timbang nampa ri bage, patanna 
koko ini tau rie keluarga pole jari injo kapang na sabakang ngi ri bage 
2”143 

Terjemahnya: 

“Pembagian upah atau hasil antara saya dan pemilik kebun itu di bagi 
2. Untuk hasilnya untuk saya itu sudah bersih, ketika ada yang mau 
dibeli itu semuanya ditanggung oleh pemilik kebun karet seperti 
pupuk dan mangkok. Ketika saya menimbang itu biasa 70kg x Rp 
10.000 berarti hasilnya 700.000 kemudian dibagi 2 antara saya dan 
pemilik kebun masing-masing Rp 350.000. pembagian hasil itu biasa 
dilakukan setelah penimbangan. Pemilik kebun ini adalah orang 
berada sekaligus keluarga mengkin ini salah satu penyebab mengapa 
dibagi 2” 

Bapak Yasysyar Hidayat selaku pemilik kebun mengatakan bahwa: 

“Pemberian upah untuk pekerja saya itu 50:50 (bagi 2), untuk bagi 
hasil yang ada disini itu bervariasi ada juga pemilik kebun 
memberikan upah itu Rp 3.500 – Rp 4.500 tapi untuk bagi hasil seperti 
ini akan berubah ketika harga naik dan turun dan akan membuat 

                                                           
 142 Rosmiati  (40 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 9 Januari 2024. 
 
 143 Asdar (51 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 17 Januari 2024. 
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kesepakatan ulang. Berbeda dangan pemberian upah kepada pekerja 
saya itu tidak berubah-ubah seterusnya.”144 

 Penulis menyimpulkan bahwa  sistem harga ini tergantung dari 

pemilik kebun sendiri ingin memberikan upah berapa kepada pekerjanya 

atau sesuai dengan kesepakatan. Terkadang pemberian upahbyang diberikan 

bervariasi mulai dari Rp 3.500 - Rp 4.500/kg atau 50:50 antara pemilik dan 

penggarap. Terkadang hal ini berubah tergantung harga getah/lateks di 

lapangan. Sistem harga ini persis sama dengan sistem bagi hasil revenue 

sharing karena sistem pembagian hasilnya dikeluarkan sebelum biaya 

oprasional dan biaya oprasional ditanggung oleh pemilik perkebunan karet. 

2. Sistem Bagi Dua  

 Dalam sistem ini, penggarap atau petani penyadap menerima kebun 

milik pemilik perkebunan sebagai imbalan atas penyadapannya. Barang-

barang pertanian dibagi-bagi menurut kesepakatannya dengan 

memperhatikan keadaan-keadaan yang mempengaruhi pertanian. Tanggung 

jawab atas peralatan dan keawetan kebun, termasuk pemakaian pupuk dan 

obat-obatan, dibagi bersama antara pemilik kebun dan petani penggarap. 

 Pembagian hasil karet dalam sistem ini dilakukan secara setengah-

setengah, dengan perbandingan 50:50. Artinya, hasil pertanian karet dibagi 

rata antara pemilik kebun dan petani penggarap, menciptakan keseimbangan 

yang adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi dari usaha pertanian 

tersebut. Sistem ini memungkinkan kedua belah pihak untuk saling berbagi 

hasil tanpa memberikan beban berlebihan pada salah satu pihak, 

menciptakan kerjasama yang seimbang dan saling menguntungkan. Salah 

                                                           
 144 Yasysyar Hidayat  (22 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, 
Bulukumba, 11 Januari 2024. 
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satu pemilik kebun yang menerapkan hal ini adalah Ibu Fitriani, sehingga 

berpendapat bahwa: 
“Dalam pengambilan getah karet itu bisa dikatakan agak susah, 
mengapa saya berpendapat demikian karena untuk mendapatkan 
hasil itu bergantung pada cuaca selain itu jarak tempuh jadi sistem 
50:50 saya rasa dapat memberikan ke untungan antara saya dan 
pekerja. Ketika ingin membeli pupuk dan lain sebaginya itu 
ditanggung bersama.”145 

 Sistem  bagi dua ini sama dengan sistem bagi hasil profit sharing, 

dimana biaya oprasional dikeluarkan sebelum pembagian hasil antara 

penggarap dan pemilik lahan, penggunaan metode ini di perkebunan karet di 

Desa Bontominasa biasanya karena jarak tempuh ke perkebunan karet itu 

cukup jauh.  

3. Sistem Bagi Tiga 

 Dalam pendekatan ini, pemilik perkebunan memberikan akses kepada 

penggarap/penyadap ke perkebunannya agar dapat disadap. Sistem yang 

digunakan untuk mendistribusikan pendapatan karet adalah dua bagian 

untuk pemilik dan satu bagian untuk penggarap. Misalnya, jika Anda 

menghasilkan 90 kg lateks karet dalam seminggu, bagilah jumlah tersebut 

menjadi tiga dan sisihkan 30 kg untuk pemilik perkebunan dan 60 kg sisanya 

untuk penyadap. 

 Ibu Tia mengatakan bahwa: 

 “jadi aro iyya di bage tellu, seddi untuk iyya dua untuk pannana koko, 
iya aro koko u sarie ri hiling laleng mi na macikahe pole bolae. Jadi 
enna mua disessa heggang”146 

Terjemahnya 

                                                           
 145 Fitriani  (36 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 12 
Januari 2024. 
 
 146 Tia  (68 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 13 Januari 2024. 
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“Untuk pembagian hasilnya itu dibagi tiga, satu untuk saya dan dua 
pemilik kebun. Untuk kebun karet yang saya sadap itu berada 
dipinggir jalan dan dekat dari rumah. Jadi saya selaku pekerja tidak 
terlalu mengekuarkan tenaga”. 

 Di bawah ini adalah tabel 4.11 yang menggambarkan upah masing-

masing tempat perkebunan masyarakat masyarakat. 

Tabel 4.11 

Upah Masing-Masing Tempat Perkebunan Masyarakat 
No Nama Pekerja Nama Pemilik Jumlah 

Tempat 
Bagi Hasil 

1. Leli Trisnawati Fitriani 1 Bagi Dua 50:50 
2.  Rosmiati Hj Bau 2 Sistem Harga Rp 

4.300 Hj Cia 
3.  Media  Hj. Nurhayati .B 2 Sistem Harga Rp 

4.000 Baharuddin 
4.  Hasma  Hj Bau 2 Sistem Harga Rp 

3.500 
5. Tia  H. Abd. Gafar 1 Bagi Tiga 
6.  Beu Aminah 1 Sistem Harga Rp 

3.500 
7.  Suriani  M. Anwar 1 Bagi Dua 50:50 
8.  Mirawati  Hj. Haerani 1 Bagi Tiga 
9. Asdar  Yasysyar 

Hidayat 
1 Sistem Harga 

50:50 

 Berdasarkan tabel di atas dan penjelasan sebelumnya bisa kita lihat 

bahwa pembagian upah yang di Desa Bontominasa itu berbeda-beda. Jadi 

ketiga sistem ini yaitu sistem upah sistem harga, sistem bagi dua dan sistem 

bagi tiga. Hal ini berlaku sesuai kondisi tempat dan ekonomi pemilik kebun 

sendiri.  

 Dari wawancara kesembilan informan pekerja/penggarap ada 7 orang 

yang menyatakan kurang adil dan 2 oarang mengatakan adil. Untuk pemilik 

perkebunan sendiri dari lima informan menyatakan adil secara keseluruhan 

dan 1 yang menyatakan tidak adil . Setelah memberiakan pilihan dari ketiga 

konsep tersebut bahwa sistem yang adil dalam pengupahan adalah bagi dua 
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50:50. Jadi ketika ada sesuatu atau kebutuhan baik itu berupa peralatan, 

pupuk dan sebagainya itu seharusnya ditanggung bersama. Hal ini sama 

dengan bagi hasil pada persawahan yang ada di desa Bontominasa secara 

khusus. Karena proses kerja antara kedua ini bisa dikatakan membutuhkan 

tenaga/stamina yang sama 

 Dalam pembahasan sistem bagi hasil dan pola bagi hasil karet di Desa 

Bontominasa telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, beserta bagaimana 

masyarakat memanfaatkannya dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data 

tersebut, terlihat bahwa warga Desa Bontominasa menerapkan skema bagi 

hasil. memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian mereka, terutama 

dengan dukungan kondisi geografis yang cocok untuk pertanian karet. 

 Penulis kemudian melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami 

tentang skema bagi hasil karet untuk perekonomian lokal Bontominasa. Dari 

3 tiga macam praktik bagi hasil karet yang dilakukan oleh mereka, sistem 

harga menjadi yang paling dominan dengan, diikuti oleh sistem bagi tiga dan 

yang terakhir sistem bagi dua. Sistem harga dan bagi tiga memiliki kesamaan 

atau kecenderungan Ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk membagi 

keuntungan, maka terbentuklah sistem bagi hasil dimana masing-masing 

pihak menerima sebagian dari pendapatan yang diciptakan berdasarkan 

kesepakatan yang telah ditentukan. Persentase yang telah ditentukan 

digunakan untuk menentukan bagaimana pihak-pihak yang terlibat akan 

membagi pendapatan. Persentase ini dapat berbeda-beda tergantung pada 

hasil getah dan harga karet di lapangan. Sistem bagi hasilnya sudah 

ditetapkan sebelumnya sesuai dengan harga ketika naik maupun turun.  



117 
 

 
 

 Sedangkang sitem bagi dua, ini memiliki kesamaan dengan sistem bagi 

hasil profit sharing karena keuntungan, kerugian dan kebutuhan perkebunan 

karet ditangggung bersama.  Dalam penentuan upah pemilik kebun karet 

juga melihat keadaan dan mempertimbangkan upah yang diberikan sesuai 

dengan hasil ataupun jasa yang diberikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

David Ricardo bahwa upah merupakan hasil perimbangan gaji untuk 

memperbaiki kondisi kerja. Jika standar hidup meningkat, maka jumlah upah 

yang dibayarkan juga harus meningkat, sehingga dapat mengimbangi 

fluktuasi ekonomi. 

 Sistam bagi hasil provit sharing dan revenue sharing juga dijelaskan 

oleh Dewan Syariah Masional MUI. Bagi untung (profit sharing) dan Bagi 

Hasil (revenue sharing). Kedua prinsip tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk 

distribusi hasil usaha. Untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak 

yang terlibat, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa yang 

menetapkan prinsip pembagian hasil usaha sebagai panduan sesuai dengan 

prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa ‘“Pada 

dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukankecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”.147 Sebagaimana juga dijelaskan dalam QS.  Al Maidah/5: 

1 yang berbunyi. 

                                
                              

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

                                                           
 147 Fatwah Dewan Syariah Nasional, ‘Prinsip Distrribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga 
Keuangan Syari’ah’, 2000, h. 1-2. 
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mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.” “(QS Al-Maidah (5): 1).148 

 Kementerian Agama Arab Saudi / Tafsir Al-Muyassar "Wahai orang-

orang yang mentaati syariat dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

penuhilah perjanjian-perjanjian yang telah ditegaskan Allah dengan beriman 

kepada sila-sila suci syariat dan berserah diri kepada-Nya. Dan 

laksanakanlah kewajiban-kewajiban yang dilimpahkan sebagian dari kalian 

kepada sebagian lainnya dalam bentuk jual beli, amanah, dan perjanjian-

perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Firman Allah dan Sunnah 

Muhammad, Sesungguhnya Allah telah membekali kalian dengan hewan 

ternak, antara lain unta, sapi, dan kambing kecuali yang telah diajarkan 

kepadamu, yaitu tidak boleh memakan bangkai, darah, atau bahan lainnya, 

dan tidak boleh berburu binatang selama sedang ihram. Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum apa pun yang diterapkan sesuai dengan kehendak dan 

hikmah-Nya.149 

 Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan prilaku adil dijelaskan 

dalam QS Al-Maidah/5:8. 
                         

                            
                  

Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS 
Al-Maidah 5:8).150 

                                                           
 148 Kementrian Agama RI. 
 149Kementerian Agama Saudi Arabia. 
 150 Kementrian Agama RI. 
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 Bagi para petani, sistem bagi hasil karet ini membantu meningkatkan 

perekonomian mereka, terutama bagi mereka yang awalnya tidak memiliki 

kebun untuk di sadap atau digarap. Meskipun bukan kepemilikan langsung, 

memiliki akses ke kebun memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan 

primer dan sekunder, dengan dampak positif seperti berikut: 

1) Mampu menyekolahkan anak-anak hingga jenjang perguruan tinggi. 

2) Dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk kebutuhan 

primer dan sekunder. 

3) Memiliki akses ke lahan yang diamanatkan oleh pemilik kebun, 

memberikan kepastian dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

4) Kadang-kadang dapat membeli alat-alat elektronik seperti radio, TV, 

dan bahkan melakukan renovasi rumah. 

5) Secara psikologis, meningkatkan rasa percaya diri karena memiliki 

pekerjaan. 

6) Meningkatkan interaksi sosial dengan anggota masyarakat lainnya. 

 Sementara itu, pemilik kebun juga mendapatkan keuntungan 

ekonomis melalui sistem bagi hasil ini, seperti: 

1) Produktivitas lahan,  keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pekerja yang dipekerjakan dapat meningkatkan produktivitas lahan. 

Pekerja terampil mampu memberikan kontribusi positif terhadap 

hasil pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi. 

2) Efisiensi Waktu dan Tenaga, keberadaan pekerja memungkinkan 

pemilik lahan untuk menghemat waktu dan tenaga mereka sendiri, 

memungkinkan mereka untuk menjalankan usaha atau pekerjaan lain 

di luar sektor pertanian karet. 
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3) Pendapatan tambahan, jika lahan menghasilkan produk yang dapat 

dijual, pemilik lahan dapat memperoleh pendapatan tambahan 

melalui penjualan hasil produksi. Mempekerjakan seseorang dapat 

menjadi investasi yang menguntungkan. 

4) Peningkatan kesejahteraan sosial, emberian pekerjaan kepada orang-

orang di sekitar dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan 

sosial dalam komunitas. Hal ini dapat menciptakan hubungan positif 

antara pemilik lahan dan masyarakat sekitar, serta mengurangi 

tingkat pengangguran. 

5) Peningkatan keamanan lahan, keberadaan pekerja secara teratur di 

lahan dapat meningkatkan tingkat keamanan dan pengawasan. Ini 

membantu mencegah tindakan pencurian atau perusakan yang dapat 

terjadi jika lahan dibiarkan terlantar. 

6) Tanggung jawab sosial, mempekerjakan seseorang membawa 

tanggung jawab sosial. Pemilik lahan harus memastikan bahwa 

pekerjaan yang ditawarkan adil, aman, dan sesuai dengan regulasi 

tenaga kerja yang berlaku. 

 Di Desa Bontominasa, skema bagi hasil karet berdampak pada aspek 

kehidupan sosial dan ekonomi. Kerja sama antara petani dan pemilik tanah 

menumbuhkan ikatan kekeluargaan yang penuh kasih sayang di antara 

keluarga mereka. Kewajiban memelihara kebun oleh pemilik perkebunan 

membuat petani penggarap merasa lebih terbantu karena pemilik dianggap 

sebagai anggota keluarganya sendiri. 

 Menurut penelitian penulis, pengaturan pembagian keuntungan ini 

memupuk hubungan yang sangat hampir seperti sebuah keluarga. Sosial 
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ekonomi yang kuat menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat yang dapat 

mengalahkan perilaku tidak bermoral seperti perampokan dan pencurian 

serta masalah pengangguran, yang sering menyebar ke seluruh masyarakat 

seperti parasit.  Karena sikap saling tolong menolong dalam antar sesama 

adalah perilaku yang di senangi oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw. 

 Tidak jarang juga pemilik perkebunan karet memberikan kompensasi 

kepada pekerjanya karena sikap profesionalismenya terhadap pekerjaan 

yang dilakukan. Menurut definisi yang diberikan oleh Folger & Cropanzano 

(1998; dalam Chi & Han, 2008) serta Witt, Kacmar, & Andrews (2001; dalam 

Chi & Han, 2008), keadilan distributif merujuk pada prinsip keadilan yang 

terkait dengan alokasi sumber penghasilan dalam suatu organisasi. 

Sedangkan menurut Simpson & Kaminski (2007), konsep keadilan distributif 

mencakup cara penghargaan diberikan di dalam organisasi, termasuk 

pembayaran yang sesuai dalam hal waktu, jumlah yang diterima, dan tingkat 

manfaat yang diberikan. Salah satu pekerja yang diberikan kompensasi 

adalah Ibu Rosmiati dan Leli Trisnawati. 

 Ibu Fitriani selaku pemilik perkebunan karet megatakan bahwa: 

“Pemberian kompensasi kepada pekerja adalah untuk menikatkan 
semangat dalam melaksanakan pekerjaannya, hal ini adalah salah satu 
motivasi bagi pekerja, saya biasanya memberikan hadiah ketika hasil 
target getah sesuai yang saya inginkan. Pemberian kompensasi juga 
saya berikan ketika hara raya idul fitri dan idul adha.”151 

Selaku pekerja Ibu leli mengatakan demikian: 

“iyaro patanna koko biasaka nareng aga-aga mapansa doi na 
kebutuhan esso-esso. Ko maega si asselena getta na pasti na rengngi 
tau e, ko mellepeki te na arengi te hadiah.”152 

                                                           
 151 Fitriani  (36 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 12 
Januari 2024. 
 152 Leli Trisnawati (28 Tahun), Pekerja, Wawancara, Bulukumba, 9 Januari 2024. 
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Terjemahnya: 

“Pemilik kebun biasanya memberiakan kompensasi berupa uang 
ataupun kebutuhan sehari-hari. Pemberian kompensasi ini ketika 
hasil getah sesuai target yang diberikan pemilik kebun, selain itu juga 
pemberian hadiah ataupun kompensasi ketika hari lebaran telah tiba 
baik idul fitri dan idul adha” 

 Pemberian kompensasi kepada pekerja/penggarap pertanian karet 

memiliki dasar pada beberapa alasan krusial. Beberapa alasan tersebut 

meliputi: 

1. Pengakuan Kontribusi 

 Masyarakat penggarap pertanian karet memberikan kontribusi 

penting dalam produksi karet, yang merupakan bagian vital dari industri. 

Kompensasi diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap peran mereka 

dalam menjaga dan meningkatkan hasil produksi. 

2. Penghargaan Terhadap Risiko 

 Para penggarap pertanian karet seringkali menghadapi risiko seperti 

fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian cuaca. Pemberian kompensasi 

bertujuan untuk menghargai risiko ini dan membantu mereka mengatasi 

potensi kerugian. 

3. Peningkatan Kesejahteraan 

 Kompensasi tidak hanya sebagai pengakuan, tetapi juga sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat penggarap. Ini dapat mencakup 

pembayaran tunai, tunjangan, atau bantuan dalam bentuk fasilitas kesehatan 

dan pendidikan, sehingga mereka dapat merasakan manfaat langsung dari 

kesuksesan sektor pertanian. 
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4. Pemeliharaan Produktivitas 

 Dengan memberikan kompensasi yang adil, masyarakat penggarap 

lebih termotivasi untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas lahan 

pertanian karet.  

5. Kepatuhan Atas Peraturan 

 Pemberian kompensasi juga merupakan bagian dari upaya untuk 

mematuhi peraturan. Ini membantu menciptakan hubungan yang sehat 

antara pemilik lahan dengan masyarakat penggarap, membangun 

kepercayaan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. 

 Untuk pemberian kompensasi atau hadiah kepada penggarap/pekerja 

itu biasanya dilakukan oleh sebagian kecil pemilik lahan perkebunan karet. 

Ada juga pemilik lahan tidak memberikan kompensasi dikarenakan keadaan 

ekonomi dan sistem bagi hasil yang diberikan itu sudah dapat memenuhi 

sebagian besar kebutuhan sehar-hari. Pemberian kompensasi atau hadiah 

juga di jelaskan dalam hadis yang berbunyi. 
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ᡐ
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Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Khalaf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Ma'syar dari Sa'id dari Abu Hurairah berkata, 
Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, Hendaklah kalian saling memberi hadiah, 
karena hadiah dapat menghilangkan kebencian hati."153 

 Selain itu juga adapun faktor yang mempengaruhi bagi hasil ataupun 

kompensasi hal ini sering terjadi di desa Bontominasa secara khusus dan 

kasus ini juga terdapat dibeberapa tempat, terkadang tindakan seperti ini 

                                                           
 153 Ahmad, Musnad Ahmad Hadits Nomor 8882 (Lidwa Pustaka i-software-Kitab 
Sembilan Imam). 
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membuat semangat para pekerja dan pemilik lahan menurun. Faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

1) Mencampur getah dengan batu, tanah dan lain sebaginya untuk 

mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ketika seseorang mencampur 

getah dengan batu atau yang lainnya maka ini akan mempengaruhi 

timbangan pada getah. Ketika hal ini terjadi dilapangan maka harga 

akan turun/anjlok. Sebagaimana Ibu Media selaku pekerja 

mengatakan bahwa: 
“iyya intu harga gatta punna ballo i bangsa injo mange punna ta Rp 
10.000/kg tarrusu, injo biasa rie tau na pantamakkan ngi gattana batu 
atau tana na hattala, punna rie pakinni riuppa talamallingi injo naungi 
harga na gatta. Riolo iya tahun 2018-2020 ta Rp 5.000 anggenna Rp 
7.500 per kg, padahal injo hattu hargana gattaya ta Rp 11.000/kg. Jari 
punna naungi hargana gatta ya sikidi mami ribage, contohna na punna 
ta Rp 5.000/kg biasa gitte kodong ta Rp 2.000 mami patanna koko ta 
Rp 3.000.”154 
 
Terjemahnya: 
 
“Ketika harga karet naik sekitar Rp 10.000/kg keatas, itu biasanya 
terjadi kecurangan dari petani yang ingin memperoleh keuntungan 
lebih dia memasukkan batu atau tanah kedalam getah karet, pada saat 
ada yang yang ditemukan hal seperti ini tidak lama harga akan turun. 
Dulu pada tahun 2018-2020 harga karet hanya kisaran Rp 5.000 – Rp 
7.000 per kg, pada saat itu juga harga karet pernah bertengger Rp 
11.000/kg. Pada saat harga karet turun bagi hasil juga menurun, 
contoh ketika harga karet Rp 5.000/kg jadi untuk penggarap sendiri 
itu hanya Rp 2.000 yang punya kebun Rp 3.000.” 

2) Pengaruh timbangan, hal seperti ini sering terjadi dimana beberapa 

pengepul karet sering menggunakan timbang yang tidak normal atau 

pada saat penimbangan sendiri itu terlalu cepat padahal jarung 

timbangannya belum stabil, dalam satu kali timbang itu berat karet 

sekitar 20 kg – 50 untuk potongan kadar airnya itu sekitar 2-5 kg 

                                                           
 154 Hj. Hadra (49 Tahun), Pedagang, Wawancara, Bulukumba, 30 Maret 2024. 



125 
 

 
 

tergantung dari karet tersebut. Sebagaimana Ibu Mirawati 

mengatakan bahwa: 
“intu padagang gattaya beda-beda batena attimbang rie kodi rie to 
ballo, iya injo biasa masse ku sa’ring nyahayya punna kodi 
timbanganna. Biasa injo anre pa na haji jarung na timbanga nga na 
panaung mi ita gattaya, tapi inni tau pakinni a anre to biasa malling a 
danggang gatta ka a lukka i caritanna.”155 
 
Terjemahnya: 
 
“Pengepul atau pedagang getah karet itu berbeda-beda pada saat 
melakukan penimbangan terkadang ada pedagang yang mempunyai 
timbangan yang baik dan sebaliknya, ketika kita mendapat pedagang 
dengan dengan cara menimbang yang curang terkadang menyakiti 
hati sebagai petani. Bisa dilihat pada saat penimbangan terkadang 
jarung timbangan belum stabil karet itu langsung diturunkan, tapi 
orang seperti ini cara berdagangnya tidak lama dia rugi sendiri karena 
orang tersebut mencuri hak petani.” 

 Kedua prilaku di atas sangat dibenci oleh Allah Swt karena dapat 

merugikan orang lain sebgaimana dijelaskan dalam QS. Al-Muthaffifiin/83:1-

3 yang berbunyi: 
                        

               
Terjemahnya: 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi,Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 
lain, mereka mengurangi.”156 

 Sebagaimana dijelaskan Tafsir Al-Muyassar. “Orang yang 

menggunakan timbangan dan takaran untuk menipu pembelian dari manusia 

menghadapi konsekuensi yang parah. Khususnya, mereka harus menimbang 

dan mengukur secara akurat saat membeli dari manusia, namun mereka 

harus meminimalkan timbangan dan takaran saat menimbang dan mengukur 

untuk manusia. mencuri, barang-barang pantas yang ditimbang dan diukur, 
                                                           
 155 Justan  (40 Tahun), Pedagang, Wawancara, Bulukumba, 30 Maret 2024. 
 156 Kementrian Agama RI. 
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serta melanggar hak asasi manusia? Dibandingkan dengan orang-orang yang 

menurunkan timbangan dan takaran, apakah dia lebih layak mendapat 

ancaman terhadap tindakan mereka?”157 

 

D. Penawaran Model Bagi Hasil Sesuai Syariah Pada Perkebunan Karet 

Masyarakat Dalam Mewujudkan Keadilan Pendapatan Di Desa 

Bontominasa Lama 

 Masyarakat petani di Desa Bontominasa terus menerus melibatkan 

diri dalam praktik kerja sama di sektor perkebunan/pertanian dengan skema 

bagi hasil. Dalam pelaksanaan praktik ini, terdapat kerja sama antara pemilik 

perkebunan karet dan pekerja/penggarap. Pemilik perkebunan bertanggung 

jawab atas semua modal, termasuk pupuk, pemilikan lahan, dan peralatan 

kerja lainnya. Di sisi lain, pihak pengelola hanya menanggung beban kerja. 

Praktik kerja sama ini, dikenal sebagai "passari getta" di Bontominasa dan 

sekitarnya tetapi secara umum biasa disebut dengan penyadap karet, sesuai 

dengan konsep musaqah dalam ekonomi syariah. 

 Dalam implementasinya, terjadi kerja sama antara pemodal dan 

pengelola, di mana pemodal menyediakan seluruh modal, termasuk pupuk, 

pemilikan lahan, dan peralatan kerja, sementara pengelola hanya 

menanggung beban kerja. Meskipun secara umum mencerminkan prinsip 

musaqah, praktik ini belum sepenuhnya mematuhi aspek-aspek tertentu dari 

konsep tersebut. Namun, esensi kerja sama ini tetap mencirikan prinsip 

saling berbagi hasil dan tanggung jawab, sejalan dengan nilai-nilai ekonomi 

syariah. 

                                                           
 157 Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, Referensi : 
https://tafsirweb.com/12253-surat-al-muthaffifin-ayat-1.html  
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 Pemaknaan konsep musaqah sering digunakan dalam pertanian, di 

mana kerja sama dengan output bagi hasil dijadikan sebagai rujukan dalam 

ekonomi islam. Dalam konteks Ekonomi syariah, konsep musaqah dapat 

didefinisikan sebagai penyerahan tanaman kepada orang yang merawatnya, 

dengan kewajiban menyirami dan janji untuk memberikan imbalan ketika 

tanaman tersebut siap panen, serta mengambil manfaatnya sebagai sebagian 

dari hasil pengelolaan. Konsep musaqah ini menekankan keadilan dari kedua 

belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Rukun-rukun, syarat-

syarat, dan bentuk-bentuk akad musaqah telah diatur dalam praktik ini. 

 Dalam praktik penyadap karet, ketidak sesuaian dengan konsep 

musaqah dalam ekonomi syariah masih terlihat. Hal ini mencakup 

penggunaan akad, batas waktu pengerjaan lahan, dan mekanisme bagi hasil 

yang lebih adil. Praktik penyadap karet masih mengadopsi sistem akad lisan 

yang telah menjadi tradisi di kalangan petani di Bulukumba. Penggunaan 

akad lisan berpotensi menimbulkan masalah di masa depan. Jadi ketiga 

sistem bagi hasil yang di terapkan yaitu sistem harga, bagi dua dan bagi tiga 

akan kita kaitkan dan membentuk pola sistem bagi hasil susuai dengan 

ajaran Islam. 

 Kemudian batas waktu pengerjaan lahan juga menjadi perhatian. 

Sebagian petani di Desa Bontominasa belum memiliki kejelasan mengenai 

berakhirnya waktu pengerjaan lahan dalam kerjasama ini. Konsep musaqah 

menekankan pentingnya kejelasan masa berlaku akad, yang seharusnya 

ditentukan, misalnya sekali panen atau satu hingga dua tahun. Jika masa 

berlaku tidak ditentukan dengan jelas, akad musaqah dianggap tidak sah. 

 Mekanisme bagi hasil yang bervariasi, diterapkan oleh para petani di 

Bontominasa, juga menjadi perhatian. Alasan-alasan seperti persepsi tanah 
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sebagai aset berharga, absennya regulasi yang mengikat, pengaruh pemodal, 

faktor kemanusiaan, pengetahuan, dan bahkan faktor keluarga, 

mempengaruhi variasi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis 

menawarkan konsep yang mengusulkan solusi agar sistem bagi hasil dalam 

pertanian dapat membawa manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak 

yang terlibat dalam praktik penyadap karet ini. 

 Pentingnya pemahaman yang lebih jelas terhadap peraturan, 

mekanisme bagi hasil yang adil, implementasi transparansi, kesepakatan 

tertulis yang lebih tegas, dan aspek lainnya perlu ditekankan. Dalam konteks 

ekonomi syariah, konsep musaqah telah menjelaskan semua hal ini. Oleh 

karena itu, penulis menawarkan model yang merujuk pada penerapan 

konsep syariah untuk meningkatkan keberlanjutan dan keadilan dalam 

praktik penyadap karet. 

 Model Penyadapan Karet Syariah (MPKS)  

 Model Penyadapan Karet Syariah merupakan inisiatif untuk 

menyempurnakan praktik penyadapan karet di Desa Bontominasa, dengan 

tujuan meningkatkan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, 

terutama para petani karet, baik pemilik perkebunan maupun penggarap. 

Meskipun praktik ini telah memberikan kontribusi positif, terdapat 

problematika yang muncul, terutama dalam pembagian hasil getah karet 

yang dapat menimbulkan ketidakpuasan di pihak yang merasa dirugikan. 

 

 

 

 

 



 

Penawaran Model

Sumber data:Diolah oleh penulis

 Penulis akan menguraikan analisis tawaran Model Penyadap

Syariah (MPKS) dengan mengidentifikasi elemen

tersebut dan menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai 

landasan dan dasar terbentuknya 

bagaimana model ini diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

penggarap di Desa Bontominasa.

 Pemahaman Konsep 

 Penawaran model penyadapan karet syariah ini mendapat respon 

positif dari pemilik perkebunan karet dan pekerja/penggarap. Namun, 

pemahaman tentang konsep

variasi. Sebagian paham, sementara yang lain tidak memahami. Seorang 

pemilik perkebunan, H. Abd Gafar, menyatakan

“Perlunya praktik penyadapan sesuai prinsip

keadilan bagi petani penggarap. Namun, pemahaman konsep model 

 
 

Gambar 4.4 

Penawaran Model Penyadapan Karet Syariah (MPKS

Sumber data:Diolah oleh penulis 

Penulis akan menguraikan analisis tawaran Model Penyadap

) dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari model 

dan menjadikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai 

landasan dan dasar terbentuknya MPKS. Penulis berupaya memahami 

bagaimana model ini diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

penggarap di Desa Bontominasa. 

emahaman Konsep MPKS 

n model penyadapan karet syariah ini mendapat respon 

positif dari pemilik perkebunan karet dan pekerja/penggarap. Namun, 

pemahaman tentang konsep-konsep Islam dalam pertanian menghadapi 

variasi. Sebagian paham, sementara yang lain tidak memahami. Seorang 

emilik perkebunan, H. Abd Gafar, menyatakan bahwa: 

erlunya praktik penyadapan sesuai prinsip-prinsip Islam untuk 

keadilan bagi petani penggarap. Namun, pemahaman konsep model 
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MPKS perlu ditingkatkan di kalangan pemilik perkebunan dan 

penggarap.”158 

a. Akad Tertulis 

 Penggunaan akad lisan mungkin mencerminkan tradisi lokal dan 

keterbatasan pendidikan formal di Desa Bontominasa. Namun, adopsi akad 

lisan berpotensi menghadapi tantangan seperti ketidakpastian dan 

keterbatasan perlindungan hukum. Penulis menyarankan pendekatan yang  

mengintegrasikan akad lisan dan tulisan dalam model MPKS untuk mengatasi 

potensi konflik dan memberikan kejelasan hukum. Keuntungan pendekatan 

ini melibatkan: 

1. Kepastian Hukum 

 Penggunaan akad tulisan dapat memberikan kepastian hukum dengan 

menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, menghindari risiko 

konflik. 

2. Transparansi dan Keterbukaan 

 Dokumen tertulis dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan, 

membangun kepercayaan antara pemilik perkebunan dan penggarap. 

3. Rekam Jejak Kesepakatan 

 Akad tulisan menciptakan rekam jejak resmi yang dapat dijadikan 

acuan jika terjadi perbedaan pemahaman di masa depan, membantu 

menyelesaikan permasalahan. 

4. Penerapan Prinsip Musaqah 

 Integrasi akad tulisan memastikan penerapan prinsip-prinsip 

musaqah, termasuk pembagian hasil yang adil. 

                                                           
 158 H. Abd. Gafar  (71 Tahun), Pemilik Perkebunan Karet, Wawancara, Bulukumba, 
11 Januari 2024. 
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5. Edukasi dan Kesadaran 

 Penting untuk memberikan edukasi kepada para pihak mengenai 

manfaat dan prosedur penggunaan akad tulisan. 

6. Peran Pemerintah 

 Pemerintah dapat mendukung inisiatif ini dengan menyediakan 

panduan dan regulasi, termasuk bimbingan hukum dan penyuluhan. 

 Dengan menggabungkan akad lisan dan tulisan, model ini 

menciptakan pendekatan holistik yang menghormati kearifan lokal sambil 

memberikan kejelasan hukum yang diperlukan. Ini dapat memperkuat 

kerjasama berkelanjutan dan adil dalam konteks pertanian syariah. 

Sebgaiman dijelaskan dalm QS Al-Maidah/5:1 yang berbunyi. 

                   
Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”159 

b. Batas Waktu Pengerjaan Lahan yang Jelas 

 Situasi lapangan menunjukkan bahwa petani pemilik lahan belum 

memberikan keterangan tentang durasi pengerjaan lahan oleh petani 

penggarap, seperti satu tahun atau lebih. Ketidak jelasan ini dapat 

berdampak pada ketidakpastian periode kerjasama. Penggarap mungkin 

tidak mengetahui dengan pasti berapa lama mereka dapat menggarap lahan, 

menyulitkan perencanaan, penggunaan pupuk, dan strategi pertanian 

lainnya. Kesulitan Perencanaan Finansial juga mungkin terjadi, terutama bagi 

penggarap yang bergantung pada hasil pertanian untuk kehidupan sehari-

hari atau investasi masa depan. Bapak H. Abd Gafar mengatakan bahwa: 
“Untuk batas waktu sendiri itu bukan tentan berapa lama dia bekerja, 
saya sudah beberapa kali mengganti pekerja saya diakibatkan karena 
malas dan cara penyadapannya kurang bagus hal ini dapat 
mempercepat karet menjadi tidak produktif lagi.” 

                                                           
 159 Kementrian Agama RI. 
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 Penetapan batas waktu pengerjaan lahan menjadi aspek krusial dalam 

kerjasama antara pemilik perkebunan karet dan pekerja, terutama dalam 

konteks pertanian syariah, seperti pada model Penyadapan Karet Syariah 

(MPKS). Berikut beberapa pertimbangan dan manfaat yang dapat diperoleh 

dengan menetapkan batas waktu yang jelas: 

1. Kepastian dan Keteraturan 

 Menetapkan batas waktu memberikan kepastian terkait durasi 

kerjasama, membantu petani penggarap merencanakan kegiatan pertanian 

secara lebih teratur. 

2. Perencanaan Pertanian 

 Dengan mengetahui batas waktu pengerjaan lahan, petani penggarap 

dapat merencanakan kegiatan pertanian dengan lebih baik. 

3. Pembagian Hasil yang Adil 

 Batas waktu yang jelas menjadi dasar bagi pembagian hasil yang adil 

antara pemilik perkebunan dan penggarap, misalnya setelah penimbangan 

getah karet. 

4. Evaluasi Kinerja 

 Dengan batas waktu yang jelas, pemodal dapat mengevaluasi kinerja 

penggarap dalam kurun waktu tertentu, menjadi dasar untuk memutuskan 

apakah perpanjangan kerjasama diperlukan. 

 Penting untuk melibatkan kedua belah pihak dalam pembicaraan 

untuk menetapkan batas waktu yang adil dan realistis, mencerminkan siklus 

pertanian, dan memastikan keseimbangan kepentingan antara pemilik 

perkebunan dan penggarap. Dengan demikian, batas waktu menjadi integral 

dalam perjanjian kerjasama dalam model penyadapan karet syariah. Selain 
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itu juga perlunya keadilan distributif  dan profesional bagi para pekerja dan 

pemilik lahan perkebunan karet, sehingga keduanya dapa di untungkan. 

Sebagaimana di jelaskan dalam hadis yang berbunyi. 
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Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] berkata; 
Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Al Faidl] dari 
[Sulaim bin 'Amr] berkata; Mu'awiyah berjalan di Negeri Romawi, 
antara dia dan mereka ada jarak yang panjang, lalu dia hendak 
mendekati mereka. Setelah jarak selesai ditempuh, dia langsung 
menyerang mereka. Tiba-tiba seorang tua yang berada pada 
kendaraannya berkata; "ALLAH AKBAR, ALLAH AKBAR, penuhilah 
janji, jangan ada khianat, sebab Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: 'Barangsiapa mengikat perjanjian dengan suatu kaum, maka 
tidak boleh melepasnya, dan tidak boleh menariknya hingga selesai 
batas waktunya, atau keduanya sama-sama membatalkan." Kata-kata 
ini sampai ke telinga Mu'awiyah, dia pun kembali. Orang yang sudah 
tua itu adalah ['Amru bin 'Abasah].160 

c. Mekanisme Bagi Hasil 

 Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tercermin dalam MPKS dengan 

menjamin pembagian hasil yang adil antara pemilik perkebunan karet dan 

penggarap. Penulis mengidentifikasi variasi dalam mekanisme bagi hasil 

yang digunakan oleh petani penyadap karet di lapangan, dan menghadapi 

tantangan serius untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan merata bagi 

semua petani penggarap. 

                                                           
 160 Ahmad, Musnad Para Sahabat Anshar 16401 (Lidwa Pustaka i-software-Kitab 
Sembilan Imam). 
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 Dalam upaya menyelesaikan ketidaksetaraan ini, penulis menawarkan 

model pembagian hasil 50:50 dan 60:40 berdasarkan kontribusi masing-

masing pihak. Penulis meyakini bahwa sistem ini lebih adil dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan. Penggunaan sistem 

bagi dua profit sharing untuk pembagian hasil 50:50 dan sistem upah revenue 

sharing untuk pembagian hasil 60:40 dianggap sebagai solusi yang dapat 

mencerminkan kontribusi nyata dari masing-masing pihak. 

 Untuk penerapan model MPKS ini juga didukung Pemikiran David 

Ricardo dan Adam Smith tentang upah. Mereka memberikan pandangan yang 

berbeda namun saling melengkapi dalam konteks ekonomi. Ricardo 

menyoroti pentingnya mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja dalam 

menentukan tingkat upah, sementara Adam Smith lebih menekankan pada 

keseimbangan pasar tenaga kerja. 

 Ricardo menekankan bahwa tingkat upah harus mencerminkan 

kondisi kehidupan pekerja. Ketika biaya hidup meningkat, upah juga 

seharusnya naik agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan mereka. Konsep 

ini membantu mengantisipasi perubahan dalam perekonomian dan 

memastikan bahwa pekerja memiliki daya beli yang cukup. 

 Smith berpendapat bahwa dalam jangka panjang, keseimbangan pasar 

tenaga kerja akan mencapai tingkat subsisten, yaitu tingkat upah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Dia menganggap 

upah sebagai imbalan untuk energi yang dikeluarkan oleh pekerja, sehingga 

dalam pandangannya, upah akan cenderung berada pada tingkat yang cukup 

untuk mempertahankan kehidupan dasar. 

 Pentingnya pengertian tentang upah nominal dan upah riil juga 

ditekankan oleh kedua ekonom tersebut: 
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a) Upah Nominal : Besarnya upah yang dinyatakan dalam bentuk uang 

yang diterima secara reguler oleh pekerja. 

b) Upah Riil : Nilai upah nominal yang diukur dalam barang dan jasa 

yang dapat dibeli oleh pekerja, mencerminkan daya beli sebenarnya 

dari pendapatan yang diterima. 

 Dengan memahami perbedaan antara upah nominal dan upah riil, kita 

dapat lebih baik mengevaluasi kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja 

dalam konteks inflasi dan fluktuasi harga barang dan jasa. 

 Beberapa langkah yang diusulkan untuk mengatasi ketidaksetaraan 

dalam mekanisme bagi hasil melibatkan. Pertama, regulasi dan kebijakan 

yang jelas pembentukan regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah 

untuk mengatur pembagian hasil dalam pertanian. Hal ini dapat menciptakan 

kerangka kerja yang lebih seragam dan adil. Kedua, pendidikan dan 

kesadaran melibatkan petani penggarap dan pemilik perkebunan dalam 

program pendidikan dan kesadaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi 

syariah dan keadilan untuk menciptakan pemahaman bersama. 

 Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa menyediakan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan, sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul. Keempat, 

penilaian kembali proporsi jika mekanisme bagi tiga tidak memberikan 

kesejahteraan yang memadai bagi penggarap, penilaian kembali proporsi 

pembagian hasil mungkin diperlukan. Ini dapat dilakukan melalui dialog 

terbuka dan partisipatif melibatkan semua pihak yang terlibat. 

 Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan mekanisme 

bagi hasil yang lebih adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan 



 

memberikan kontribusi nyata terhadap keseja

Desa Bontominasa. 

Deskripsi:  

1) Sistem bagi hasil menggunakan sistem harga dalam perkebunan karet 

adalah praktik di mana pemilik perkebunankaret dan pekerja atau 

peenggarap berbagi hasil panen berdasarkan harga pasar karet yang 

ditetapkan pada waktu panen. Dalam sistem ini, menetapkan ha

yang akan dibayar kepada pekerja atau petani berdasarkan pada harga pasar 

saat penjualan dilakukan. Biasanya, pembagian hasil panen dilakukan 

berdasarkan jumlah karet yang mereka hasilkan. 

memenuhi kriteri berikut:

a. Kebun karet bisa diakses munggunakan kendaraan

b. Penyadapan tidak menggunakan tangga
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Gambar 4.5 

Skema Bagi Hasil MPKS 

 

Sistem bagi hasil menggunakan sistem harga dalam perkebunan karet 

adalah praktik di mana pemilik perkebunankaret dan pekerja atau 

peenggarap berbagi hasil panen berdasarkan harga pasar karet yang 

ditetapkan pada waktu panen. Dalam sistem ini, menetapkan ha

yang akan dibayar kepada pekerja atau petani berdasarkan pada harga pasar 

saat penjualan dilakukan. Biasanya, pembagian hasil panen dilakukan 

berdasarkan jumlah karet yang mereka hasilkan. Model ini terepkan ketika 

memenuhi kriteri berikut: 

karet bisa diakses munggunakan kendaraan roda 2

Penyadapan tidak menggunakan tangga 
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Sistem bagi hasil menggunakan sistem harga dalam perkebunan karet 

adalah praktik di mana pemilik perkebunankaret dan pekerja atau 

peenggarap berbagi hasil panen berdasarkan harga pasar karet yang 

ditetapkan pada waktu panen. Dalam sistem ini, menetapkan harga karet 

yang akan dibayar kepada pekerja atau petani berdasarkan pada harga pasar 

saat penjualan dilakukan. Biasanya, pembagian hasil panen dilakukan 

Model ini terepkan ketika 

roda 2 
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c. Untuk kebutuhan peralatan, pupuk dan yang lainnya ditanggung oleh 

pemilik perkebunan 

d. Sistem bagi hasi yang bervariasi, ketika harga karet Rp 5.000-

7.000/kg maka hasilnya dibagi 2 dan harga karet Rp 8.000-12.000/kg 

maka perkilo untuk penggarap antara Rp 3.600-5.000/kg. Sistem bagi 

hasil antara kedua pihak dapat berubah ketika haraga naik maupun 

turun. 

2) Sistem Bagi dua, model ini bertujuan menciptakan keseimbangan dalam 

pembagian hasil antara pemilik perkebunan karet dan penggarap. Dalam 

pendekatan ini, masing-masing pihak menerima 50% dari total hasil 

pertanian atau perkebunan. Konsep ini mencerminkan kontribusi setara dari 

kedua belah pihak dalam penggunaan peralatan, pupuk, dan tanggung jawab 

lainnya ditanggung bersama. Model ini bisa diterapkan ketika memenuhi 

kriteria:  

a. Jarak kebun karet jauh dan susah diakses kendaraan 

b. Medan yang sulit (kebun yang bertebing dan melewati sungai) 

c. Umur pohon karet sudah tua  

d. Penyadapan dilakukan dengan cara menggunakan tangga 

3) Sistem bagi hasil bagi tiga perkebunan karet adalah sebuah metode 

pengaturan pembagian hasil panen  dimana 2 untuk pemilik perkebunan dan 

1 untuk penggarap/pekerja.  Model ini diterapkan ketika memenuhi kriteria 

berikut: 

a. Jarak yang dekat dan mudah diakses kendaraan roda 2 dan 4 

b. Medan kebun tidak menanjak/bertebing 

c. Umur karet penyadapan masih mudah sekitar 1-10 tahun 

d. Penyadapan tidak menggunakan tangga 
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e. Sistem ini tidak boleh digunakan ketika harga karet Rp. 7.000/kg. 

  Ketiga model tersebut mencerminkan upaya untuk mencapai 

pembagian hasil yang adil dan seimbang, mempertimbangkan kontribusi dan 

tanggung jawab masing-masing pihak. Pilihan antara pembagian hasil 

tergantung pada kesepakatan bersama antara pemilik perkebunan dan 

penggarap, serta faktor-faktor seperti kontribusi sumber daya, risiko, dan 

tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak dan harus 

berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam sebgaimana dijelaskan dalam 

hadist berikut. 

نَا عᘘَْدُ  و 
َ
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َ
ᢺا

َ
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ْ
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ᡐ
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ᡧᣎ
َ
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نَّ عُمَرَ 
᠐
افِع᠏ عَنْ ابْن᠒ عُمَرَ أ
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َ
ᢝ مُوᣒَ بْنُ عُقᘘَْة ِ
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َ
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َ
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᠐
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᠔
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᠐
ᣢْج

᠐
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᠔
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ᡐ
ᣢَص ِ
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᠐
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᠔
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᠐
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᠑
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َ ْ
تْ الأ

َ
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᠐
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᠔
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᠐
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᠐
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᠐
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ᡐ
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᠐
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᠐
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َ
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᠐
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َ
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᠐
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Artinya: 
“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' dan Ishaq bin 
Manshur sedangkan lafazhnya dari Ibnu Rafi' keduanya berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Musa bin 'Uqbah dari 
Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab telah mengusir 
orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah hijaz. Sesungguhnya 
setelah penaklukan Khaibar, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bermaksud mengusir 
orang-orang Yahudi dari negeri itu, sebab setelah dikuasai, negeri 
tersebut milik Allah dan rasul-Nya serta milik kaum muslimin 
seluruhnya. Karena itulah Rasulullah صلى الله عليه وسلم bermaksud hendak mengusir 
orang-orang Yahudi dari negeri itu, tetapi orang-orang Yahudi 
memohon kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم agar beliau membolehkan mereka 
tetap tinggal di sana untuk meneruskan usaha (pertanian) mereka, 
dengan ketentuan; bagi mereka seperdua dari hasil buah-buahan yang 
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mereka kerjakan. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepada mereka, "Kami 
izinkan kalian menetap dengan ketentuan seperti itu sampai batas 
waktu yang kami kehendaki." Maka mereka pun menetap di situ 
sampai datang waktunya Umar mengusir mereka ke Taima` dan 
Ariha`.”161 

e. Regulasi Pemerintah dalam Kerjasama Pertanian 

 Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan kerjasama pertanian, 

termasuk sistem bagi hasil, memiliki dampak signifikan pada pembentukan 

dan implementasi kesepakatan antara pemilik perkebunan karet dan 

penggarap. Tanpa regulasi yang jelas, dapat timbul permasalahan serius 

dalam mekanisme bagi hasil. 

 Kehadiran regulasi pemerintah membantu mencegah ketidaksetaraan 

dan ketidakpastian dalam pembagian hasil. Perlindungan hukum yang jelas 

dan adil diperoleh oleh penggarap dan pemilik lahan, mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan oleh pemodal. 

 Regulasi yang baik memberikan landasan hukum yang mengatur 

proses pembagian hasil, menyediakan pedoman tentang persentase 

pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini menciptakan 

kesepakatan yang jelas dan dapat diterima secara luas. Regulasi yang kuat 

menciptakan iklim bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.162 Ini 

meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha, memberikan dasar untuk 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan mendorong investasi dalam 

sektor pertanian. 

 Pada regulasi tidak hanya mencakup pembagian hasil, tetapi juga 

dapat menetapkan ketentuan perlindungan hak-hak pekerja, keberlanjutan 

                                                           
 161 Muslim, Shahih Muslim Pengairan 2899 (Lidwa Pustaka i-software-Kitab 
Sembilan Imam). 
 162 Sudirman Baso Iwang, ‘Peran Pemerintah Dalam Memajukan Perusahaan Sutera 
Di Sulawesi Selatan, Indonesia’, Airti Library, 5.1 (2020), h. 126 
<https://doi.org/10.29945/SEASSR.202005_5(1).0005>. 
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lingkungan, dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Ini memastikan bahwa 

kerjasama pertanian tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga 

memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial. 

 Pemerintah tidak hanya sebagai pembuat aturan tetapi juga sebagai 

pengawas pelaksanaan regulasi. Mekanisme pengawasan yang efektif 

memastikan kesepakatan bagi hasil diimplementasikan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara 

pihak-pihak yang terlibat, menjadi mediator dalam negosiasi, dan 

menjalankan peran edukatif. Ini menciptakan pemahaman yang lebih baik di 

antara pemangku kepentingan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam 

konteks regulasi. 

 Jadi bagaimana menurut Pak Desa Lukman, S.Pd dengan hal sistem 

bagi hasil pertanian karet di desa Bontominasa Lama: 
“ketiga sistem yang anda dapatkan dilapangan dari hasil wawancara, 
yaitu sistem harga, bagi dua dan bagi tiga. Menurut saya sebagai 
pemerintah desa untuk upah yang diberikan itu harus sesuai dengan 
kinerja yang diberikan, kita saya disuruh memilih maka sistem yang 
layak adalah sistem harga dan bagi dua dengan melihat situasi dan 
kondisi kebun. Salah satu hal yang menunjang sistem bagi hasil adalah 
pemberian pupuk dan obat pada tanaman karet, sebagaimana yang 
kita ketahui sekarang bahwa subsidi pupuk juga sangat langkah. Hal 
tersebuat merupakan keluh kesah masyarakat, di lain itu juga harga 
karet yang tidak stabil di akibatkan ada beberapa petani yang curang, 
iya mencampur karetnya dengan tanah dan lain sebagainya untuk 
memper oleh hasil yang lebih”.163 

 Dengan demikian, regulasi pemerintah bukan hanya sebagai 

peraturan statis, melainkan juga sebagai alat dinamis untuk mencapai tujuan 

pembagian hasil yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial 

yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. 

 
 

                                                           
 163 Lukman, S.Pd (37 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Bulukumba, 30 Maret 2024 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti telah berhasil 

mendeskripsikan hasil yang ditemukan dari berbagai sumber yang tersedia 

dalam penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dapat ditarik 

berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dibuat oleh peneliti. 

1. Pada proses pembibitan, penanaman, perawatan dan penyadapan 

karet atau pengambil getah lateks di perkebunan karet di Desa 

Bontominasa. Masih terdapat banyak perkebunan karet yang tidak 

sesuai dengan prosedur pertanian. Pertama, untuk pembibitan sendiri 

masih banyak masyarakat yang menggunakan tanam langsung tanpa 

melalui proses okulasi/vegetatif, hal ini sangat berpengaruh terhadap 

hasil lateks yang dihasilkan nantinya. Kedua, penanaman sendiri 

banyak masyarakat yang sudah paham tapi tidak mengaplikasikannya 

salah satunya jarak antara pohon dengan pohon yang lain tidak sesuai 

dengan standar. Ketiga, perawatan sendiri masyarakat hanya 

terkendala di pupuk, hal tersebut sangat dibutuhkan peran 

pemerintah agar kebutuhan petani karet dapat terpenuhi. Keempat, 

tehnik penyadapan sendiri hampir semua petani ataupun penggarap 

itu sudah mengatahui caranya. Ketika 4 hal ini dipenuhi maka hasil 

getah karet akan sesuai dengan harapan para petani. 

2. Mekanisme pengupahan dengan sistem bagi hasil pada perkebunan 

karet masyarakat di Desa Bontominasa Lama ada tiga. Pertama, sistem 

harga terkadang untuk pembagian hasilnya sendiri tergantung pada 

harga yang ada dilapangan ketika harga naik maka upah juga ikut naik 
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demikian sebaliknya terkadang, tergantung pada kesepakatan masing-

masing pihak, untuk kebutuhan seperti pupuk dan lain sebaginya di 

tanggung pemilik perkebunan. Kedua, sistem bagi dua untuk bagi 

hasilnya sendiri itu 50:50 dengan catatan segala keperluan 

perkebunan ditanggung bersama. Ketiga, sistem bagi tiga ini di mana 

dua bagian untuk pemilik kebun dan satu bagian untuk 

penggarap/pekerja, untuk perawatan ditanggung oleh pemilik 

perkebunan karet.  

3. Penawaran model bagi hasil sesuai syariah yang ditawarkan peneliti 

itu model MPKS (penyadapan karet syariah), ada 4 hal yang harus 

dipenuhi yaitu akan lisan dan tulisan, penentuan batas waktu kerja, 

menggunakan sistem bagi hasil (sistem harga, bagi dua dan bagi tiga 

dengan memperhatikan medan/kondisi perkebunan karet) dan 

terakhir regulasi yang mengikat (peran pemerintah). 

 

B. Implikasi Penelitian 

  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, terdapat 

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan model MPKS 

(Penyadapan Karet Syariah) di tengah-tengah kalangan petani di Desa 

Bontominasa: 

1. Tujuan sebenarnya dari penghadiran model penyadapan karet syariah 

adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam praktik 

bagi hasil yang bervariasi. Penulis berusaha menawarkan konsep yang 

lebih adil dan mencegah pemberhentian akad secara tiba-tiba. 

2. Model penyadapan karet syariah mungkin akan menghadapi 

hambatan dalam implementasinya di kalangan petani. Kondisi 
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masyarakat yang cenderung menghindari kompleksitas dan 

kerumitan dapat menjadi tantangan. Oleh karena itu, perlu kerjasama 

antara pemerintah, penggiat ekonomi syariah, pemilik perkebunan 

dan penggarap untuk membahas dan mensosialisasikan model ini 

dengan pendekatan humanis, menjelaskan bahwa output dari MPKS 

bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. 
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Manuskrip Wawancara 

Pemilik Kebun Karet Masyarakat  

1) Bagaimana awal saudara menjadikan lahan ini sebagai perkrbunan karet? 

2) Bagaimana proses penanaman sampai penyadapan? 

3) Apa yang memotivasi saudara menjadikan lahan ini sebagai perkrbunan 

karet ? 

4) Karyawan/pekerja merupakan unsur penting dan penggerak dalam 

sebuah usaha, apa yang saudara lakukan agar karyawan termotivasi dalam 

bekerja? 

5) Bagaimana pengupahan dengan bagi hasil pada perkebunan karet 

saudara? 

6) Bagaimana tanggapan bapak ketika sistem bagi hasil yang saya tawarkan 

sesuai dengan ekonomi syariah? 

7) Berapa biaya pengeluaran/perawatan pada perkebunan karet saudara? 

8) Mengapa saudara menggunakan Upah dengan sistem bagi hasil terhadap 

karyawan di tempat anda? 

9) Dengan sistem bagi hasil ini, apakah pekerja lebih produktif? 

10) Sejauh ini sistem bagi hasil di perkebunan karet dari sisi keadilannya 

bagaimana menurut saudara? 

11) Bagaimana dengan pendapatan karyawan di perkebunan karet Saudara, 

apakah sudah adil? 

12) Dengan sistem bagi hasil ini apakah dapat mewujudkan keadilan 

pendapatan 

terhadap karyawan perkebunan karet saudara? 
Bagi hasil revenue sharing Bagi 2 50:50 Profit Sharing Bagi tiga 

   

 



151 
 

 
 

Manuskrip Wawancara 

Karyawan Kebun Karet Masyarakat  

1) Bagaimana strategi saudara sehingga dapat menghasilkan upah yang 

lebih? 

2) Apa yang memotivasi saudara bekerja di perkebunan karet milik 

masyarakat ini? 

3) Berapa bagi hasil perkilo dari getah karet? 

4) Dalam perbulan, saudara dapat menghasilkan getah karet berapa kg? 

5)   Bagaimana Mekanisme pengupahan dengan bagi hasil pada tempat 

saudara bekerja? 

6) Sejauh ini sistem bagi hasil di perkebunan karet dari sisi keadilannya 

bagaimana menurut saudara? 

7) Apakah bapak juga bekerja di beberapa kebun milik masyarakat? 

8) Bagaimana tanggapan bapak ketika sistem bagi hasil yang saya sesuai 

dengan ekonomi syariah? 
Bagi hasil revenue sharing Bagi 2 50:50 Profit Sharing Bagi tiga 
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