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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 
bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws ص
es (dengan titik di 
bawah) 

 Dad D ض
de (dengan titik di 
bawah) 

 Ta T ط
te (dengan titik di 
bawah) 

 Za Z ظ
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 hamzah ’ Apostrof ء

٘ Ya Y Ye 

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 

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

ِ ٘ kasrah dan ya I i dan garis di atas 

ٔ ُ dammah dan wau U u dan garis di atas 
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4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang 

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٜ 

(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. 
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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 

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 



 

xiv 

 

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 

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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ABSTRACT 

Name : Akmal 

Study : Sharia Economics 

NIM : 80500222021 

Title : Mangjampang Lessuna Model In Sharia Economic Review To       
Improve The Welfare Of Tenant Farmers In Anggeraja 
District Enrekang Regency 

 

The main problem in this research discusses the mangjampang lessuna 
model to improve the welfare of tenant farmers in Anggeraja District. From the 
main problem, several sub-problems are drawn, namely 1). How is the process 
of mangjampang lessuna in Anggeraja District, Enrekang Regency? 2). How is 
the involvement of various parties in different profit sharing schemes in the 
practice of mangjampang lessuna to improve the welfare of tenant farmers in 
Anggeraja District, Enrekang Regency? 3). How does the Sharia mangjampang 
lessuna model offer to improve the welfare of sharecroppers in Anggeraja 
District, Enrekang Regency? 

This research uses qualitative with a study case approach. The data 
sources of this research come from primary data (financiers, cultivators, 
religious leaders, local government) and secondary data (books, journals, and 
other research). The data collection method is by means of observation, 
interviews and documentation. Data analysis in this study uses data reduction, 
data presentation and conclusion drawing. 

The research results show that 1) The practice of mangjampang lessuna 
in Anggeraja Sub-district is a collaborative practice whose output is profit 
sharing. The profit-sharing scheme in each area in Anggeraja Subdistrict 
varies. And the varied profit-sharing schemes still cause problems among 
farmers. The presence of the practice of mangjampang lessuna in Anggeraja 
District, Enrekang Regency has increased welfare among tenant farmers, this is 
evidenced by farmers being able to renovate houses, buy land and so on. 2) The 
involvement of various parties in the profit sharing scheme in mangjampang 
lessuna is different, among others, the peak of decision making is the financier, 
cultivator, local government, there are no binding rules, humanitarian and 
family factors. 3) If it is related to Islamic economics, the practice of 
mangjampang lessuna is not fully in accordance with the muzaraah contract in 
Islamic economics. So that the author wants to offer a model, namely the sharia 
mangjampang lessuna model (MLS) which is expected to be used as a reference 
and improvement of the practices that have occurred before in applying a more 
equitable profit-sharing cooperation system, no party feels disadvantaged in 
order to create future prosperity for tenant farmers in Anggeraja District, 
Enrekang Regency. 
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 The implication of this research is that with the sharia mangjampang 
lesunna model that has been offered, it is hoped that this model can be 
considered to be applied in Anggeraja District, Enrekang Regency to be used as 
a reference as an effort to reduce problems such as injustice, disadvantaged 
parties or other conflicts that have occurred in the practice of mangjampang 
lessuna. 
 
Keywords: cooperation, Welfare, Mangjampang lessuna sharia 
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ABSTRAK 

Nama :   Akmal 

Prodi :   Ekonomi Syariah 

NIM :   80500222021 

Judul  :   Model Mangjampang Lessuna Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah  
Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Di 
Kecamatan Anggeraja 

 

Pokok permasalahan pada penelitian ini membahas tentang model 
mangjampang lessuna untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap 
di Kecamatan Anggeraja. Dari pokok permasalahan tersebut ditarik beberapa 
sub masalah yaitu 1). Bagaimana proses mangjampang lessuna di Kecamatan 
Anggeraja Kabupaten Enrekang? 2). Bagaimana keterlibatan berbagai pihak 
dalam skema bagi hasil yang berbeda dalam praktik mangjampang lessuna 
untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan 
Anggeraja Kabupaten Enrekang? 3). Bagaimana penawaran model 
mangjampang lessuna Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan petani 
penggarap di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer (pemodal, 
penggarap, tokoh agama, pemerintah setempat) dan data sekunder (buku, 
jurnaal, dan penelitian lainnya). Adapun metode pengumpulan data dengan 
cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data pada penelitian 
ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik mangjampang lessuna 
yang ada di Kecamatan Anggeraja merupakan praktik kerjasama yang 
outputnya bagi hasil. Skema bagi hasil di tiap daerah di Kecamatan Anggeraja 
ini ternyata bervariasi. Dan skema bagi hasil yang bervariasi tersebut masih 
menimbulkan permasalahan di kalangan petani. Kehadiran praktik 
mangjampang lessuna di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 
mengalami peningkatan kesejahteraan dikalangan petani penggarap, ini 
terbukti dengan petani bisa melakukan ronovasi rumah, beli lahan dan lain 
sebagainya. 2) Keterlibatan berbagai pihak dalam skema bagi hasil dalam 
mangjampang lessuna berbeda antara lain, puncak pengambilan keputusan 
adalah pemodal, penggarap, pemerintah setempat, tidak ada aturan yang 
mengikat, faktor kemanusian dan keluarga. 3) Jika dikaitkan dengan ekonomi 
syariah maka praktik mangjampang lessuna ini belum sepenuhnya sesuai 
dengan akad muzaraah dalam ekonomi syariah. Sehingga penulis ingin 
menawarkan sebuah model yaitu model mangjampang lessuna syariah (MLS) 
yang diharapkan bisa dijadikan sebuah rujukan dan penyempurnaan dari 
praktik yang sudah terjadi sebelumnya dalam menerapakan sistem 
kerjasama bagi hasil yang lebih berkeadilan, tidak ada pihak yang merasa 
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dirugikan demi menciptakan kesejahteraan kedepannya bagi para petani 
penggarap di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 
 Implikasi pada penelitian ini adalah dengan adanya model 
mangjampang lesunna syariah yang telah ditawarkan, besar harapan agar 
model ini bisa dipertimbangkan untuk diaplikasikan di Kecamatan Anggeraja 
Kabupaten Enrekang untuk dijadikan rujukan sebagai upaya untuk 
mengurangi problematika seperti ketidakadilan, ada pihak yang dirugikan 
atau konfilik-konflik yang lain yang sudah terjadi di dalam praktik 
mangjampang lessuna. 
 
Kata Kunci: kerjasama, Kesejahteraan, Mangjampang lessuna syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara agraris, Indonesia menjadikan sektor pertanian 

sebagai pilar utama dalam memperkuat perekonomiannya. Hal ini dibuktikan 

dengan pertanian masih tercatat sebagai salah satu Leading Sector  lapangan 

usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan 

pernyataan tersebut, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

bulan Februari 2022, sektor pertanian menjadi sektor dengan jumlah pekerja 

terbesar, yakni 29,96 % dari total tenaga kerja. Tentu ini dapat menjadi 

potensi untuk meningkatkan pertumbuhan pertanian di Indonesia. Namun, 

sektor pertanian seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk 

keterbatasan modal, teknologi, dan pengetahuan teknis yang dapat 

menghambat produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam upaya 

meningkatkan produktivitas dan mendukung petani, kerjasama bagi hasil 

pertanian menjadi salah satu model kerja sama yang semakin populer di 

Indonesia.1  

 

                                                           
1Oktarijayanti, Daharmi Astuti dan Boy Syamsul Bakhri. “Konsep Kerja Sama Bagi 

Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih 

Muamalah.” Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 1 (Juni 2020). h.33. (Diakses pada 

tanggal 24 Juni 2023).  
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Gambar 1.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan 

Pekerjaan 

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2022) 

Kerjasama bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk kerja sama 

antara pemilik tanah, yang umumnya adalah petani, dengan investor atau 

pihak lain yang menyediakan dana, teknologi, atau sumber daya lain untuk 

mendukung produksi pertanian.2 Model ini memberikan peluang kepada 

pemilik tanah, terutama petani yang memiliki sumber daya terbatas, untuk 

mengakses dana dan pengetahuan teknis yang diperlukan guna 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Disisi lain, hal ini juga 

memberikan dorongan kepada investor untuk menanamkan modal mereka 

dalam sektor pertanian karena potensi keuntungan yang jelas.3 

                                                           
2Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, “Pengantar Ekonomi Islam”. (Jakarta: Salembah 

Diniyah, 2019), h. 2.   

3I Ketut Sardiana. “Strategi Transisi Dari Pertanian Konvensional Ke Sistem Organik 

Pada Pertanian Sayuran Di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali”. Jurnal Bumi 

Lestari, Vol. 17 No. 1, (Pebruari 2017), hlm. 51. (Diakses Pada Tanggal 24 Juni 2023).  
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Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia dan berbagai 

stakeholder terlibat telah berperan aktif dalam mendorong perkembangan 

kerjasama bagi hasil di sektor pertanian sebagai salah satu solusi untuk 

mengatasi isu ketahanan pangan, mengurangi tingkat kemiskinan di 

pedesaan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani. Model kerja sama 

ini mencakup berbagai jenis produksi pertanian, mulai dari budidaya padi, 

sayuran, buah-buahan, hingga perkebunan komoditas seperti kelapa sawit 

dan karet.4 

Perjanjian kerjasama yang sering diterapkan di sektor pertanian 

adalah kerjasama bagi hasil oleh pemilik lahan dan penggarap. Konsep bagi 

hasil, sebagaimana dijelaskan oleh Scheltema yang dikutip oleh Astuti, 

merujuk pada penggunaan tanah di mana pembagian hasil produksi 

dilakukan berdasarkan perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut 

antara dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja, dan juga bisa berbentuk 

hasil alam sesuai dengan perkembangan usaha pertanian.5 

Secara garis besar, dalam Islam, prinsip bagi hasil bisa diwujudkan 

melalui beberapa jenis perjanjian pokok, yang mencakup mudharabah, 

musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Mudharabah adalah kerjasama antara 

pemilik bisnis atau tanah dan investor. Musaqah adalah bentuk kerjasama 

                                                           
4Astuti. L. Dkk. “Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang)”. At-Tawazun Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 1 No. 1 (2021). h. 81 (Diakses online pada 

tanggal 20 Mei 2023).   
5Astuti. L. Dkk. “Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang)”. h. 83.  
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antara pemilik kebun dan petani yang menggarapnya, dengan tujuan 

merawat dan menjaga kebun untuk menghasilkan hasil yang optimal. Hasil 

tersebut kemudian dibagi, sebagian dijadikan upah bagi para penggarap 

sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Perjanjian musaqah berbeda 

dari pengupahan biasa untuk pekerja kebun, karena upahnya tidak 

ditentukan sebelumnya seperti upah tetap untuk pekerja kebun, tetapi 

berasal dari hasil kebun yang bisa berfluktuasi.6 Muzara'ah adalah perjanjian 

bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap, dengan benih berasal dari 

pemilik tanah, sementara mukhabarah adalah perjanjian bagi hasil antara 

pemilik tanah dan penggarap tanah, dengan benih berasal dari penggarap 

tanah.7 

Kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah didukung dan 

diizinkan dalam Islam, sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad Saw yang 

menyatakan jika seseorang memiliki tanah, maka dia harus menanaminya 

atau memberikan manfaatnya kepada saudaranya, jika dia tidak bersedia, 

tanah tersebut dapat dijadikan sebagai kerjasama anjuran untuk 

menjalankan kerjasama dalam bentuk muzara'ah juga mendapat dukungan 

dari pandangan Imam Ibnul Qayyim, yang menjelaskan bahwa muzara'ah 

lebih adil dan kurang merugikan dibandingkan ijarah. Dalam perjanjian 

                                                           
6 Ismail. “Kesejahteraan Petani Jagung Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi 

kasus di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)”. Tesis ( Malang : 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018). h. 22. (Diakses Online 

pada tanggal 20 Mei 2023).  
7Uswatun Hasanah dkk. “Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara’ah) Antara 

Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu”. Jurnal 
Ekonomi Islam. Vol. 8. No. 2 (2022). h. 343. (Diakses pada tanggal 24 Juni 2023). 
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ijarah, satu pihak pasti menerima keuntungan tetap, sementara dalam 

muzara'ah, jika hasil tanaman ada, kedua belah pihak membagi keuntungan, 

tetapi jika tidak ada, mereka juga berbagi kerugian bersama. Selain hadits 

yang telah disebutkan, terdapat banyak catatan yang menunjukkan bahwa 

sahabat Nabi juga menjalankan praktik muzara'ah, dan tidak ada yang 

mempertanyakan validitas perjanjian semacam itu.8  

Menurut Al-Jazairy sebagaimana yang dikutip oleh Risal, muzara'ah 

dan mukhabarah diizinkan selama mematuhi sejumlah kriteria. Pertama, 

dalam akad (perjanjian) yang disusun, harus ada kesetaraan dalam 

pembagian keuntungan, yang didasarkan pada nisbah (persentase) 

kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak, apakah itu dalam bentuk 

tenaga kerja, tanah, atau aset lainnya.9 Tujuannya adalah untuk mencegah 

kepentingan pribadi yang berlebihan dari masing-masing pihak. Kedua, kerja 

sama yang baik harus dijaga antara pemilik tanah dan penggarap, di mana 

keduanya tidak boleh memiliki niat untuk menyalahgunakan hak yang 

seharusnya dimiliki oleh mitra mereka, dan mereka harus berkomitmen 

untuk bekerja dengan jujur serta tidak mengecewakan satu sama lain. Selain 

                                                           
8 Wahyuni. “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang 

Galung Di Desa Massawae Kecamatan Duampanua Pinrang”. Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Parepare, Vol. 3 No. 1 (2019): h. 6. (Diakses pada tanggal 24 Juni 2023). 
9 Rizal. “Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan Pada Usaha Bagi Hasil 

Pertanian(Studi Kasus Di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang)”. Skripsi 

(Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021) h. 9. (Diakses Online pada Tanggal 7 September 

2023).   
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itu, perjanjian bagi hasil tidak boleh mengandung unsur gharar 

(ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.10 

Di Indonesia, regulasi terkait pembagian hasil antara pemilik tanah 

dan petani penggarap dalam kegiatan pertanian telah diatur oleh Undang-

Undang, yakni UU No. 2 tahun 1960. Peraturan tersebut mencakup ketentuan 

perjanjian bagi hasil yang disusun secara adil antara pemilik tanah dan 

petani penggarap. Selain itu, Undang-Undang ini menjelaskan hak dan 

kewajiban yang harus diindahkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam 

perjanjian tersebut.11 Namun, meskipun ketika sudah ada peraturan tertulis, 

para petani umumnya masih kurang akrab dengan isinya yang berkaitan 

dengan pembagian hasil ini. Oleh karena itu, dalam praktiknya, para petani 

lebih sering mengikuti tradisi hukum adat yang telah diwariskan dari 

generasi ke generasi di daerah mereka. Salah satu kelemahan dari perjanjian 

bagi hasil yang berdasarkan hukum adat adalah bahwa perjanjian tersebut 

tidak dicatat secara tertulis, melainkan didasarkan pada kesepakatan lisan 

antara kedua belah pihak. Ini menciptakan ketidakpastian seputar sejauh 

mana bagian yang akan diterima oleh masing-masing pihak, serta hak dan 

kewajiban yang harus mereka patuhi dalam perjanjian tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Furqan mengungkapkan bahwa 

ada sebagian besar masyarakat kurang memahami konsep muzara'ah dan 

                                                           
10Ishak, Saeful dan Akbar Sabani. “Potret Implementasi Akad Muzara’ah Upaya 

Mendorong Perbaikan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Petani Bawang Merah 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)”. h. 85.  
11Ummu Salamah (2012). “Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial”. Jakarta: Penerbit 

Insan Akademik. h. 17. 
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mukhabarah dalam konteks perjanjian bagi hasil dalam pertanian. 

Masyarakat lebih cenderung mematuhi sistem pembagian hasil yang sudah 

ada, sesuai dengan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Perjanjian 

bagi hasil sering kali dilakukan melalui komunikasi lisan dan melalui proses 

musyawarah antara pemilik tanah dan petani penggarap. Namun dalam hal 

ini, prinsip-prinsip muzara'ah dan mukhabarah, sebenarnya memiliki 

dampak yang hampir serupa dengan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam 

perjanjian bagi hasil di masyarakat tersebut. 

Salah satu jenis pertanian yang digeluti oleh para petani di Indonesia 

adalah pertanian bawang merah. Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

provinsi penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Menurut data Badan 

Pusat Statistik tahun 2022 mencatat bahwa Sulawesi Selatan berkontribusi 

dalam produksi bawang merah dengan berada di peringkat 5 besar dengan 

persentase 9,14 persen dengan total produksi mencapai 222, 62 ribu ton dan 

luas panen 20, 31 ribu hektar. Salah satu Kabupaten penyumbang produksi 

bawang merah di Indonesia adalah Kabupaten Enrekang dengan 

menghasilkan 146. 690 ton pada tahun 2022 dan berada pada peringkat 

pertama penghasil bawang merah di Sulawesi Selatan, disusul oleh 

Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto. 
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Gambar 1.2. Kontribusi Sentra Produksi Bawang Merah 

Terhadap Produksi Nasional Tahun 2022 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022) 

Kabupaten Enrekang, terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi 

Selatan, memiliki potensi pertanian yang signifikan dalam struktur 

ekonominya. Pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan dapat 

memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi daerah. Potensi 

ini terlihat dari luas lahan pertanian dan mayoritas penduduk yang 

menggantungkan mata pencahariannya pada pertanian. Keunggulan sektor 

pertanian terletak pada produksi yang berbasis pada sumber daya domestik, 

dengan kandungan impor yang rendah karena bahan baku yang digunakan 

kebanyakan berasal dari dalam negeri. Selain itu, sektor pertanian juga relatif 

lebih kuat dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, seperti gejolak moneter, 

nilai tukar, dan fiskal. Keberdayaan sektor pertanian terbukti pada masa 

krisis moneter, di mana sektor ini menjadi penyumbang devisa terbesar dan 

memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

nasional. Sektor-sektor seperti tanaman bahan makanan, tanaman 
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perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan menjadi bagian integral 

dari kontribusi sektor pertanian tersebut. 

Di Kabupaten Enrekang sendiri, pertanian bawang merah sangat eksis 

10 tahun terakhir. Ada sebutan khusus dikalangan para petani bawang 

merah yang ada di Kecamatan Anggeraja yaitu dengan istilah Mangjampang 

lessuna. Mangjampang lessuna ini adalah bentuk kerjasama dalam pertanian 

bawang merah yang melibatkan anatara pemodal dan penggarap dengan 

ouput skema bagi hasil.  

Melihat praktiknya dilapangan, bahwa Mangjampang lessuna ini 

masih menimbulkan masalah. Pertama, praktik mangjampang lessuna yang 

sudah diadopsi masyarakat Enrekang dalam hal akad. Akad yang digunakan 

oleh masyarakat adalah akad secara lisan atau masyarakat sering 

menyebutnya dari mulut ke mulut. Akad perjanjian seperti ini telah menjadi 

hal umum di kalangan petani karena memang telah menjadi bagian integral 

dari kehidupan masyarakat. Penerapan akad secara lisan ini sudah pasti 

digunakan dan sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi 

kebiasaan, ini sangat dikhawatirkan kedepannya ketika model kerjasama 

yang menggunakan akad secara lisan tidak diikuti dengan akad secara 

tertulis. Ada sebuah kekhawatiran ketika nantinya timbul sebuah masalah 

lantas tidak ada bukti secara tertulisnya. Olehnya itu dibutuhkan sebuah 

model kerjasama yang menawarkan penggunaan akad secara tertulis. Islam 

sendiri sudah mengatur prinsip-prinsip tersebut. Di lain sisi, menggunakan 

akad secara lisan namun juga menggunakan akad secara tertulis. Memang 
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tujuan untuk menggunkan akad secara tertulis salah satunya untuk 

mengurangi atau mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman atau 

permasalahan dikemudian hari. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 182 : 

ي ُّ
َ
أ
بُّي   َٰٓ

ُ
ت
ْ
ك ي 
ْ
ل بُوهُُُّّۚو 

ُ
ت
ْ
ٱك
 
ُّف مًّى س  لٍُّم  ج 

َ
ُّأ َٰٓ 
َ

يْنٍُّإِل
 
مُّبِد

ُ
نت اي 

 
د
 
اُّت
 
ُّإِذ
۟
ا وَٰٓ
ُ
ن ام  ُّء  ذِين 

َّ
اُّٱل ه 

لُِّ
ْ
د ع 

ْ
ُّبِٱل

اتِب ٌۢ
َ
مُّْك

ُ
ك
 
يْن  بَّ

Terjemahannya:  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar”.12 
 
Dari ayat tersebut diambil sebuah kesimpulan bahwa menerapkan 

akad tertulis dalam bermuamalah sangat penting. Dan seharusnya juga dalam 

praktik mangjampang lessuna ini sudah sepatutnya untuk menggunakan 

akad secara lisan dan juga secara tertulis.  

Permasalahan kedua yang terjadi dalam praktik mangjampang lessuna 

ini adalah sistem bagi hasilnya yang rancau. Desa Manggugu yang merupakan 

salah satu di Kecamatan Anggeraja Enrekang yang menerapkan praktik 

mangjampang lessuna dengan persentase bagi hasil 70:30. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Rizal menemukan bahwa praktiknya yang menggunakan 

sistem bagi hasil 70:30 dimana pemodal menyediakan lahan, bibit, pupuk 

dan segala hal yang berkaitan dengan materi sedangkan posisi penggarap 

                                                           
12 Kementerian Agama RI.  Al-Qur’an dan Terjemahnya. ( Bandung: PT. Syamsil. Cipta 

Media).  
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tinggal menggunakan tenaganya.13 Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh 

Amrullah di Desa Mampu yang menunjukkan bahwa persentase yang lebih 

bervariatif yakni 50:50 dan 60:40.14 

Dari hasil penelitan terdahulu diatas membuktikan bahwa di 

Kecamatan Anggeraja memiliki variatif dalam hal persentase bagi hasilnya. 

Ada yang 70:30, 50:50 dan ada juga yang menggunakan 60:40. Namun yang 

menjadi persoalan yang tidak mencerminkan berkeadilan dalam bagi hasil 

disetiap persentasenya. Dalam analisis ekonomi Islam, ada yang namanya 

muzar’ah yaitu modal di tanggung semua oleh pemodal atau pemilik lahan 

termasuk benih sedangkan penggarap hanya bekerja dengan menggunakan 

tenaganya. Namun mukhabarah adalah sistem kerjasama bagi hasil antara 

pemodal dan penggarap yang benihnya itu berasal dari penggarap.  

Dalam implementasi persentase bagi hasil yang ada dalam praktik 

mangjampang lessuna ini, ada petani yang menggunakan persentase 50:50 

yang mana petani penggarap tinggal mengerjakan lahan tersebut. Semua 

benih, lahan, dan modal itu sendiri ditanggung oleh pemodal. Sedangkan 

yang menggunakan persentase 60:40 ada sebagian perjanjian yang pemodal 

hanya menyediakan benih atau bibit serta modal yang lain sedangkan 

penggarap berkedudukan sebagai pemilik lahan dan sebagai pekerja. 

                                                           
13Rizal. “Analisis Prinsip Amanah dan Keadilan Pada Usaha Bagi Hasil 

Pertanian(Studi Kasus Di Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang)”. Skripsi 

(Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021) h. 9. (Diakses Online pada Tanggal 7 September 

2023).   
14Amrullah. “Praktik Mangpebibi berbasis Maqashid Syariah Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Anggeraja”. Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2021) h. 7 ( Diakses Online Pada Tanggal 7 Septembe r 2023).   
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Begitupun dengan persentase yang menggunakan skema 70:30. Tentu 

keberadaan persentase bagi hasil yang berbeda menimbulkan ketidakadilan 

di kalangan para petani khususnya petani penggarap. Semisal ketika petani 

telah meraup sebuah keuntungan. Tentu jumlah keuntungan yang akan di 

terima penggarap berbeda-beda yang menerapkan bagi hasil 50:50 dengan 

60:40 dengan posisi yang sama yaitu masing-masing hanya sebagai petani 

yang menggunakan tenaganya saja tanpa dibebankan dengan benih dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan modal. Tanda bahwa sistem bagi hasil 

yang diterapkan berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat 

masih belum adil, di mana petani penggarap mendapatkan bagian hasil yang 

lebih kecil dibandingkan dengan kontribusinya dalam mengelola usaha tani 

setiap musim tanam. Ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam 

Islam. 

Masalah ketiga adalah belum ada kejelasan jangka waktu 

berlangsungnya kerjasama dalam praktik mangjampang lessuna tersebut. Hal 

ini menyebabkan salah satu pihak dapat menghentikan perjanjian 

berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan berdasarkan kesepakatan dari 

kedua belah pihak. Dalam Islam sendiri, akad muza’raah menjadikan jangka 

waktu kerjasama menjadikan salah satu syarat dalam menjalani kerjasama 

bagi hasil. 
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Data BPS Kabupaten Enrekang menggambarkan tren positif dalam 

beberapa aspek kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun angkanya terus naik 

dan pada tahun 2023 menyentuh angka 75, 11 dan Kabupaten Enrekang 

berada di peringkat 5 besar di Sulawsi Selatan. Dalam ranah pendidikan, 

terlihat peningkatan yang signifikan di mana lebih banyak individu memiliki 

akses dan partisipasi aktif dalam sistem pendidikan. Tingkat melek huruf 

yang meningkat serta partisipasi dalam pendidikan tinggi memberikan dasar 

yang kokoh untuk peningkatan kapasitas intelektual dan potensi ekonomi 

masyarakat. 

Sementara itu, sektor kesehatan juga mencatat kemajuan yang berarti. 

Akses lebih baik terhadap layanan kesehatan esensial dan peningkatan 

kesadaran masyarakat terhadap praktik hidup sehat telah berdampak positif 

pada kondisi kesehatan umum. Menurunnya angka penyakit menular dan 

peningkatan dalam pencegahan penyakit menunjukkan upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik masyarakat. 
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Selain itu, terdapat peningkatan yang bersifat inklusif dalam 

pendapatan masyarakat. Bukan hanya terfokus pada segmen tertentu, tetapi 

juga mencakup peningkatan pendapatan di sektor-sektor ekonomi yang lebih 

luas. Hal ini menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, 

memberikan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk merasakan 

manfaat dari pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun pencapaian ini positif, penting untuk mencatat bahwa 

skema pembagian hasil yang digunakan, seperti rasio 70:30, dalam 

mangjampang lessuna, masih menjadi titik ketidakadilan. Salah saru 

indikator dari kesejahteraan adalah tingkat keadilan, dimana tingkat keadilan 

yang terjadi dalam proses mangjampang lessuna belum diterapkan 

sepenuhnya. Pembagian hasil yang tidak seimbang tersebut menciptakan 

tantangan baru dalam mencapai kesejahteraan petani. Skema bagi hasil yang 

mengggunakan rasio 70:30 terbukti merugikan petani penggarap, 

mengekploitasi mereka dengan pembagian yang tidak proporsional. Pasti 

akan berimbas pada kesulitan petani penggarap menghadapi finasial karena 

pembagian hasil yang tidak adil, menghambat potensi peningkatan 

kesejahteraan mereka. Pembagian yang tidak seimbang ini telah menjadi 

penghambat utama dalam mewujudkan potensi peningkatan kesejahteraan 

mereka. Secara finansial, petani penggarap menemui tantangan besar dalam 

memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

perumahan, karena alokasi hasil pertanian yang tidak memberikan dukungan 

yang memadai. 
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Ketidaksetaraan ini tidak hanya menciptakan beban ekonomi yang 

berat bagi petani, tetapi juga merugikan upaya-upaya untuk meningkatkan 

produktivitas dan inovasi dalam pertanian. Ketika hasil jerih payah mereka 

tidak mencerminkan kontribusi yang sebenarnya, motivasi untuk 

berinvestasi dalam teknologi pertanian modern atau praktik berkelanjutan 

dapat menurun, menghambat kemajuan sektor pertanian secara 

keseluruhan. 

Terlebih lagi, dampak ketidakadilan finansial ini dapat terasa secara 

luas dalam masyarakat petani, mengakibatkan ketidaksetaraan sosial yang 

dapat memengaruhi keseimbangan dan stabilitas komunitas. Penting untuk 

mengakui bahwa memberikan kesetaraan dalam pembagian hasil bukan 

hanya merupakan kebutuhan finansial, tetapi juga langkah krusial untuk 

menciptakan lingkungan di mana petani dapat tumbuh dan berkontribusi 

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi dalam skema pembagian 

hasil perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa petani penggarap 

mendapatkan manfaat yang adil dari hasil jerih payah mereka, menciptakan 

dasar yang kokoh bagi peningkatan kesejahteraan mereka dan pertumbuhan 

berkelanjutan dalam sektor pertanian.  

Dari berbagai permasalahan tersebut memang dibutuhkan sebuah 

model yang dapat menciptakan keadilan, kesejahteraan diantara kedua belah 

pihak yang sedang menjalin kerjasama bagi hasil. Olehnya itu, perlu adanya 

sebuah konsep yang menawarkan solusi agar sistem bagi hasil yang terjadi 

dalam ruang lingkup pertanian dapat mendatangkan kemaslahatan dan 
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berkeadilan dari kedua belah pihak yang menjalin praktik mangjampang 

lessuna tersebut. Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, terdapat prinsip-

prinsip yang mengatur transaksi ekonomi, termasuk bagi hasil, yang disebut 

dengan akad atau perjanjian yang jelas dan tegas. Akad yang jelas dan tertulis 

membantu mencegah adanya keraguan, ketidakjelasan, atau potensi 

perselisihan di kemudian hari. 

Masyarakat di wilayah tersebut telah lama menerapkan sistem bagi 

hasil dalam mengelola usaha pertanian, terutama dalam konteks budidaya 

bawang merah. Mengingat potensi yang besar di Kecamatan Anggeraja, 

Kabupaten Enrekang, terutama dalam sektor pertanian dan penerapan 

sistem bagi hasil yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat, peneliti 

merasa tertarik untuk menjadikan Kecamatan Anggeraja sebagai lokasi 

penelitian terkait konsep mangjampang lessuna yang telah lama diterapkan 

oleh masyarakat setempat. 

Berdasarkan fenomena mangjampang lessuna yang terjadi, peneliti 

mengangkat judul penelitian “Model Mangjampang Lessuna Dalam Tinjauan 

Ekonomi Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Penggarap Di 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. 

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan panduan yang digunakan oleh peneliti 

sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Proses pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan intervew. Fokus penelitian ini 



17 

 

 

bertujuan untuk memberikan arah yang jelas sehingga pembahasan tidak 

mengalami keambiguan dan isi penelitian terdefinisi dengan baik. Oleh 

karena itu, fokus dari penelitian kualitatif ini adalah melakukan analisis 

terhadap model Mangjampang Lessuna dengan menerapkan prinsip-prinsip 

kerja sama dalam perspektif ekonomi syariah, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. 

 Mangjampang Lessuna merupakan istilah yang sering digunakan oleh 

para petani di Kabupaten Enrekang dalam hal pertanian. Mangjampang 

Lessuna adalah proses kerja sama dalam bidang pertanian dengan sistem 

bagi hasil yang dilatarbelakangi dengan konsep tolong-menolong atau dalam 

islam sering disebut dengan ta’awun. Dari konsep tersebut terlihat sangat 

jelas bahwa, Budaya masyarakat yang ada di Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang itu masih dijaga dan dilestarikan. Ini terbukti dari 

praktik mangjampang lessuna yang membantu sesama manusia yang 

notabenenya keterbatasan dana atau modal. Jika melihat dari kacamata 

Islam, mangjampang lessuna adalah konsep muzar’ah dan mukhabrahah yang 

prinsipnya terkandung nilai-nilai ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-

Qur’an dan As-sunnah. Dalam ekonomi Islam, Muzar’ah lebih menekankan 

pada persamaan hak dan kewajiban dan bagi hasil.15  

Tabel 1.1 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1 Mangjampang Lessuna/ 

Muzara’ah/ mukhabarah 

-Budaya Hidup pada Masyarakat Dalam 

Bekerja 

                                                           
15Ishak, Saeful dan Akbar Sabani. “Potret Implementasi Akad Muzara’ah Upaya 

Mendorong Perbaikan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Petani Bawang Merah Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang)”. h.87.  
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- Hubungan dan Tanggung Jawab Sosial 

Masyarakat 

-Ta’awun dan Sama-sama Rela 

- Persamaan Hak dan Kewajiban 

-Bagi Hasil (Profit Sharing) 

 

2 Konsep Kesejahteraan 
- Tingkat Pendapatan 

 - Penciptaan Lapangan Pekerjaan  

- Taraf Pendidikan  

- Taraf Kesehatan dan keadilan 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan, 

masalah pokok yang penelitian ini adalah bagaimana model mangjampang 

lessuna dalam tinjauan ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan 

penggarap di Kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang? Selanjutnya 

diformulasikan menjadi tiga sub masalah : 

1. Bagaimana proses Mangjampang Lessuna yang ada di Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana keterlibatan berbagai pihak dalam skema bagi hasil yang 

berbeda dalam Mangjampang Lessuna untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang? 
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3. Bagaimana penawaran model Mangjampang Lessuna Syariah untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang? 

D. Kajian Pustaka 

Adapun penulis melakukan suatu kajian kepustakaan untuk mencari 

judul-judul yang memiliki keterikatan dengan judul yang akan penulis teliti. 

Adapun judul-judul yang relevan tersebut antara lain: 

1. Arga Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah (2020) “Penerapan Sistem 

Muzara’ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan 

Menurut Asy-syatibi”. 

Dalam jurnal ini membahas bahwa para buruh tani dan pemilik ladang 

di Sugio menjalin kerja sama pertanian dengan menggunakan kontrak 

muzara'ah yang diselenggarakan oleh asosiasi petani "Mulyo Tani". Hal ini 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan para buruh tani karena adanya 

kegiatan ekonomi yang terus terikat dan tidak dapat dilanggar sepihak, 

karena telah disepakati sejak awal berapa lama durasi kontrak yang 

diberikan. Dalam perspektif As-Syatibi, dapat disimpulkan bahwa buruh tani 

di Sugio, Lamongan dianggap sebagai kelompok yang sejahtera.16 Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus eksplanatif. 

Dalam penelitian letak persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Adapun perbedaannya objek yang akan diteliti penulis lebih terfokus pada 

                                                           
16Arfa Satria Wisesa dan Siti Inayatul Faizah, “Penerapan Muzara’ah Pada Buruh Tani 

Sugio Lamongan Persfektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi”. h. 1. 
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petani bawang merah yang ada di Enrekang sedangkan di dalam jurnal ini 

lebih kepada pertanian pada umumnya. Selain itu, penulis mau melihat 

bagaimana model mangjampang lessuna yang berkembang di Kecamatan 

Anggeraja dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap bawang 

merah di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Disamping itu, dalam 

penelitian ini akan ditawarkan model mangjmapang lessuna syariah yang 

akan ditawarkan kepada masyarakat dalam bercocok tanam bawang merah. 

2. Abdul Muttalib (2015) “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah dan 

Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap 

Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di 

Kecamatan Praya Timur”  

Sebuah artikel jurnal membicarakan pelaksanaan sistem bagi hasil 

muzara'ah dan mukhabarah dalam usaha pertanian padi serta dampaknya 

terhadap kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan temuan 

menunjukkan bahwa di Kecamatan Praya Timur, masyarakat mengadopsi 

prinsip pembagian hasil sesuai dengan ajaran Islam, yaitu muzara'ah dan 

mukhabarah. Pembagian hasil dilakukan dengan mengurangkan biaya 

produksi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan alokasi bagi hasil. Terkait 

kesejahteraan petani penggarap, hanya kebutuhan dasar yang terpenuhi di 

Kecamatan Praya Timur Baru, sementara pemilik lahan memiliki kebutuhan 

yang lebih kompleks dan standar kesejahteraan yang lebih tinggi.17 

                                                           
17Abdul Muttalib. “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada 

Usahatani Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan 

Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur”. Jurnal Jime, Vol. 1 No. 2. (Oktober 2015). h. 2. 

(Diakses Online pada tanggal 21 Mei 2023). 
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Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada tesis yang akan 

disusun penulis kedepannya hanya mengukur kesejahteraan petani 

penggarapnya saja tanpa melihat dari segi petani pemilik lahan. Dan 

penelitian ini juga melihat bagaiamana model mangjampang lessuna dalam 

tinjauan ekonomi syariah. Serta penulis memfokuskan dalam penawaran 

model mangjampang lessuna syariah untuk dijadikan sebagai salah satu 

alternatif dalam menjalin kerjasama bagi hasil. 

3. Sitti Nur Desi Iskandar (2020) “Pola Kemitraan Akad Muzara’ah Antara 

Buruh Migran dengan Pemilik Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Di Samaenre Kabupaten Pinrang”. 

Tesis ini mengulas tentang pola kemitraan dalam akad muzara'ah 

antara pekerja migran yang berasal dari luar wilayah Pinrang dengan pemilik 

lahan pertanian, dengan tujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus 

lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara pemilik 

lahan dan penggarap di desa Samaenre dimulai dengan kesepakatan lisan 

terkait penyediaan pupuk, bibit, pestisida, serta biaya perawatan yang 

ditanggung oleh pemilik lahan, sementara penggarap menyediakan tenaga 

dan waktu. Pembagian hasil panen dilakukan dalam bentuk uang dan 

termasuk dalam kategori kerjasama muzara'ah. Hasilnya menunjukkan 

bahwa kerjasama ini memberikan dampak positif secara material dan 

harmonis dalam kerjasama bermasyarakat di Desa Samaenre.18 

                                                           
18Sitti Nur Desi Iskandar. “Pola Kemitraan Akad Muzara’ah Antara Buruh Migran 

Dengan Pemilik Lahan Pertanian Dalam Menigkatkan Kesejahteraan Di Samaenre Kabupaten 
Pinrang”. Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar , 2020). h. 79. (Diakses Online pada 
tanggal 21 Mei 2023). 
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Adapun perbedaannya adalah dalam skripsi ini tidak membahas aspek 

ekonomi Islamnya. Olehnya itu dalam tesis penulis akan mengkaji dalam 

aspek ekonomi Islam untuk kemudian menawarkan solusi model kerjasama 

bagi hasil yang sesuai dengan prinsipi-prinsip Islam. 

4. Ulfi Husnul Tazkiyah (2019) “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penerapan Akad Muzara’ah Pada Kerjasama Usaha Tani 

Di Gapokan Desa Cibadak Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kecocokan 

penerapan akad muzara'ah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kerjasama dalam usaha pertanian di Gapoktan Subur Hasil 

Tani, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan 

hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa akad muzara'ah yang diterapkan 

oleh para petani telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang 

diwajibkan oleh akad tersebut. Skema bagi hasil yang digunakan adalah 

profit sharing, di mana seluruh modal usaha berasal dari pemilik lahan. Hasil 

analisis SWOT yang terkait dengan evaluasi faktor internal Gapoktan 

menunjukkan bahwa faktor kekuatan yang dominan dalam mempengaruhi 

akad muzara'ah adalah terpenuhinya syarat dan rukun akad, serta etos kerja 

yang baik dari para petani anggota Gapoktan Subur Hasil Tani. Faktor 

internal yang menjadi kelemahan adalah perjanjian yang dilakukan tanpa 

tertulis, serta ketersediaan alat bertani dan sarana irigasi yang masih kurang 

memadai. Sementara itu, faktor eksternal yang berpotensi sebagai peluang 

adalah bergabungnya para petani ke dalam Gapoktan dan kemudahan 

distribusi hasil tani. Meskipun demikian, terdapat juga faktor-faktor 
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tantangan seperti penyusutan lahan, kesulitan mengatasi serangan hama dan 

cuaca buruk, serta keterlambatan bantuan dari pemerintah. 19 

Adapun perbedaannya. Dalam skripsi diatas terfokus pada faktor-

faktor yang mempengaruhi akad muzara’ah sedangkan dalam penelitian 

penulis lebih membahas kepada penawaran model sebagai ajuan 

(mangjampang lessuna) dalam meningkatkan kesejahteraan petani 

penggarap dengan tinjauan ekonomi syariah. 

5. Rachmat Sugeng Dkk (2021) “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada 

Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan 

Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan sistem 

bagi hasil dalam akad muzara'ah di antara masyarakat petani penggarap dan 

pemilik lahan di Kelurahan Batupapan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana 

Toraja. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan 

wawancara langsung dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah di Kelurahan 

Batupapan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam 

konteks pertanian, yang melibatkan bentuk kerjasama dengan sistem bagi 

hasil muzara'ah. Sistem bagi hasil ini disesuaikan melalui kesepakatan antara 

kedua belah pihak, dan perjanjian dilakukan secara lisan dengan adanya 

                                                           
19 Ulfi Husnul Takziyah. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan 

Akad Muzara’ah Pada Kerjasama Usaha Tani Di Gapoktan Desa Cibadak Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Bogor”. Tesis ( Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2019). h. 104. (Diakses Online Pada tanggal 22 Mei 2023).  
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saling kepercayaan antara mereka. Kerjasama ini terjadi karena adanya 

pemilik lahan yang memiliki tanah pertanian tetapi tidak memiliki 

keterampilan bertani, sementara petani penggarap memiliki keterampilan 

bertani tetapi tidak memiliki lahan dan modal. Pembagian hasil dilakukan 

setelah mengeluarkan biaya operasional terlebih dahulu, dan sisanya dibagi 

menjadi dua, dengan rasio 1/2.20 

Adapun fokus penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui 

bagaimana model kerjasama (mangjampang lessuna) dalam tinjuan ekonomi 

syariah untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap bawang merah 

di Kecamatan Angggeraja Kabupaten Enrekang. 

6. Nifti Hidayati dan Renny Oktafia (2020) “Implementasi Akad Bagi Hasil 

Pada Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di 

Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan 

akad bagi hasil di sektor pertanian oleh para petani di Desa Maduran dan 

juga untuk mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan 

mereka. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif, dengan 

teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pencatatan dokumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad bagi hasil oleh petani di 

Desa Maduran belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 

karena terdapat ketidakjelasan batasan waktu dan pembagian modal serta 

                                                           
20 Rachmat Sugengi Dkk. “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah pada masyarakat petani 

penggarap dan pemilik lahan di Kabupaten Tana Toraja”. Indonesia Journal Of Business 

Analytics. Vol. 1 no. 2 (2021). h. 213. ( Diakses Online Pada tanggal 8 Desember 2023).  
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biaya pada sistem paron yang tidak sesuai dengan prinsip muzara'ah dan 

mukhabarah. Namun, hasil analisis dari informan menunjukkan adanya 

peningkatan kesejahteraan petani dalam beberapa aspek, seperti 

kesejahteraan rohani melalui amalan jariyah, kesejahteraan dalam 

pemenuhan kebutuhan kesehatan, peningkatan pemahaman tentang 

pertanian, pemeliharaan keturunan, dan memperoleh tambahan pendapatan 

secara langsung.21 

Adapun perbedaanya adalah dalam tesis ini, penulis lebih terfokus 

kepada model mangjampang lessuna dalam tinjauan ekonomi syariah untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Karena dalam jurnal di atas 

membahas kesejahteraan petani berarti dalam hal ini pemilik lahan dan 

petani penggarap, namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis yang hanya membahas tentang kesejahteraan petani 

penggarapnya. Dan penulis akan menawarkan model yang bisa dijadikan 

sebagai rujukan dalam pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang. 

7. Nur Husna (2018) “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang 

Merah (Studi Kasus Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengenali pengetahuan petani bawang 

merah mengenai akad bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Islam dan 

tingkat implementasinya di Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka, 

Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif 

                                                           
21Nifti Hidayati dan Renny Oktafia. “Implementasi akad bagi hasil pada sektor 

pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di desa maduran kecamatan maduran 

kabupaten lamongan”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 7 No. 12 (Desember 

2020). h. 2416. (Diakses online pada tanggal 22 Mei 2023). 
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deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang difokuskan pada satu latar 

belakang atau subjek tertentu dengan menggunakan instrumen 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa walaupun sebagian prinsip ekonomi Islam 

telah diterapkan oleh petani bawang merah, pemahaman mereka mengenai 

akad bagi hasil dalam perspektif ekonomi Islam masih terbatas. Mereka 

kurang memahami persyaratan bagi hasil, jenis-jenis bagi hasil, dan faktor-

faktor yang dapat membatalkan akad tersebut. Selain itu, implementasi akad 

bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam di Desa Pandung Batu 

masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh petani bawang merah. 

Meskipun mereka menganggap bahwa pembagian hasil panen yang adil 

sudah sesuai dengan prinsip Islam. 22 

Persamaanya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif. sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penulis lebih terfokus 

pada penawaran model mangjampang lessuna syariah untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani penggarap. 

9. Wiwin dan Dian Berkah (2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktek Bagi Hasil Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap dan 

Pemilik Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Doho Kabupaten Madiun)”. 

Hasil penelitian yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

tentang perjanjian Muzara'ah, khususnya antara penggarap dan pemilik 

lahan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan meliputi 

dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dari kesimpulan hasil penelitian, 

dapat disampaikan bahwa sistem Muzara'ah yang diterapkan oleh petani di 

                                                           
22Nur Husna. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi 

Kasus Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. h. 15. 
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Desa Doho sesuai dengan prinsip hukum Islam karena pelaksanaannya 

sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak yang membuat 

perjanjian. Muzara'ah lahan pertanian di Desa Doho tidak menimbulkan 

konflik karena pembagian 30% untuk penggarap dan 70% untuk pemilik 

lahan dianggap cukup adil, mengingat perbedaan signifikan dalam hak dan 

kewajiban keduanya. Apabila terjadi permasalahan di antara keduanya, 

penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah mufakat.23 

Perbedaan dengan tesis ini, ketika penulis sudah melihat praktik yang 

terjadi dilapangan kemudian memberikan sebuah tawaran model yang bisa 

dijadikan sebagai rujukan kedepannya untuk memperbaiki sistem bagi hasil 

yang ada. Sehingga penulis menawarkan model mangjampang lessuna 

syariah sebagai opsi petani bawang merah di Kabupaten Enrekang. 

10. Aini Yasih Darwin (2023) “Analisis Bagi Hasil Mukhabarah antara 

petani penggarap dan pemilik lahan pada pertanian jagung di Desa 

Bulilisu Kabupaten Pinrang” 

Mukhabarah adalah salah satu bentuk kerjasama di sektor 

pertanian,di mana petani penggarap dan pemilik lahan bekerja sama. Pemilik 

lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dan ditanami 

berdasarkan kesepakatan kontrak, dengan imbalan bagian tertentu dari hasil 

panen. Di Desa Bulisu, Kabupaten Pinrang, terdapat praktik mukhabarah 

yang lebih dikenal sebagai sistem bagi hasil. Sistem ini umumnya disepakati 

secara lisan tanpa saksi dan tanpa penetapan jangka waktu akad yang jelas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bentuk sistem bagi hasil 

                                                           
23Wiwin dan Dian Berkah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil 

Muzara’ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan pertanian (studi kasus di 

Kabupaten Madiun)”. Jurnal Justisia Ekonomika. Vol. 3 No. 1 (2019). h. 35. (Diakses online 

pada tanggal 8 Desember 2023). 
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masyarakat di Desa Bulisu dan apakah sesuai dengan konsep mukhabarah. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

yang berlaku di Desa Bulisu adalah sistem bagi hasil, yang sejalan dengan 

akad mukhabarah dalam ekonomi Islam. Meskipun demikian, terdapat 

beberapa kekurangan, seperti ketidakjelasan jangka waktu akad, sehingga 

praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam.24 

Adapun perbedaanya adalah pada jurnal di atas hanya menganlisa 

tentang implementasi akad mukhabarahah dikalangan para petani, apakah 

telah menggunakan sepenuhnya atau belum. Dan hasilnya adalah belum 

sepenuhnya diterapkan. Namun dalam penelitian tesis ini, penulis 

menawarkan sebuah model yaitu model mangjampang lessuna syariah untuk 

mengatasi praktik kerja sama yang belum sepenuhnya sesuai dengan 

pandangan Islam. 

11. Moh Idil Ghufron (2022) “Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Persfektif Ekonomi Syariah Di Desa 

Brumbungan Kidul Kabupaten Problinggo”. 

Umumnya, penerapan sistem bagi hasil dapat terlihat di komunitas 

pedesaan yang bergantung pada kegiatan pertanian sebagai mata 

pencaharian utama. Sistem ini membentuk kerjasama antara pemilik lahan 

dan petani penggarap, yang didasarkan pada hubungan persaudaraan dan 

membantu mereka yang memiliki keterampilan bertani namun tidak 

memiliki lahan sendiri. Praktik bagi hasil di Desa Brumbungan Kidul 

                                                           
24

Aini Yasih Darwin. “Analisis Bagi Hasil Antara Petani Penggarap dan PemiliK Lahan 

pada pertanian jagung di Desa Bulissu Kabupaten Pinrang”. Jurnal Ekonomi Bisnis dan 

Manajemen. Vol. 1. No. 2 (April 2023). h. 192. 
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mengikuti tradisi masyarakat sebelumnya. Perjanjian bagi hasil dibuat 

melalui kesepakatan atau akad antara pemilik lahan dan petani, yang 

mencakup hak dan kewajiban keduanya. Kesepakatan ini bersifat lisan, 

memberikan peluang untuk tindakan yang dapat merugikan kerjasama. 

Rumusan masalah penelitian mencakup sistem bagi hasil muzara'ah dalam 

meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Brumbungan Kidul dan analisis 

ekonomi terhadap pelaksanaan sistem tersebut antara pemilik dan pekerja. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil di Desa 

Brumbungan Kidul dan melakukan analisis ekonomi Islam terhadap 

penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, 

menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

Instrumen penelitian melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh petani 

penyakap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan mampu meningkatkan 

kesejahteraan mereka.25 

Adapun perbedaanya adalah dalam jurnal ini megatakan bahwa 

konsep syariah sudah diterapkan oleh para petani dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani penyakap. Adapun dalam tesis yang penulis susun akan 

menawarkan sebuah model yaitu model mangjampang lessuna syariah 

sebagai rujukan untuk praktik kerja sama bagi hasil yang ada di Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

12. Rezki Antasari (2022) “Implementasi Konsep Muzara’ah Terhadap 

Pengelolaan Kebun Karet Di Kecamatan Rumbia Pesisir Menurut Ekonomi 

                                                           
25Moh Idil Ghufron. “Tradisi Bagi Hasil Penyakap Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Persfektif Ekonomi Syariah Desa Brumbungan Kidul Kabupaten Probolinggo”. 

Jurnal Sosial dan Humaniora. Vol. 4 No. 1 (2022).  
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Islam”. 

           Muzara'ah adalah bentuk kerjasama di sektor pertanian antara pemilik 

lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan menyediakan tanah 

untuk dikelola oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil yang 

disepakati bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Konsep 

Muzara'ah dalam pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir, 

Kota Pekanbaru, mengidentifikasi implementasi konsep Muzara'ah terhadap 

pengelolaan kebun karet menurut prinsip Ekonomi Islam, serta menilai 

bagaimana muzara'ah menjadi solusi dalam peningkatan ekonomi umat di 

Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan melibatkan 

pemilik lahan karet dan petani/pengelola kebun karet di Kecamatan Rumbai 

Pesisir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Muzara'ah 

dalam pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir didasarkan 

pada kesepakatan antara pemilik lahan dan petani pengelola, yang muncul 

karena berbagai alasan, seperti ketidakmampuan memiliki lahan, 

keterbatasan waktu, dan kurangnya kemampuan pengelolaan. Implementasi 

Muzara'ah dalam praktik kerjasama antara pemilik lahan dan petani 

menekankan prinsip komitmen dan kejujuran. Muzara'ah juga terbukti 

menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian, karena mampu 

meningkatkan kesejahteraan pekerja atau petani serta pemilik lahan.26 

Perbedaannya adalah dalam tesis yang disusun, penulis berusaha 

menawarkan sebuah model dengan nama model mangjampang lessuna 

                                                           
26Rezki Antasari. “Implementasi Konsep Muzara’ah Terhadap Pengelolaan Kebun 

Kater Di Kecamatan Rumbia Pesisir Menurut Ekonomi Islam”. Tesis (Riau : UIN Sultan Syarif 

Kasim, 2022). (Diakses Online Pada Tanggal 8 Desember 2023).  
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syariah untuk dijadikan pedoman dalam kerja sama yang belum sepenuhnya 

sesuai dengan konsep Islam. 

13. Wahyuni (2019) “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarahah 

Dalam Praktek Tesang Galung Di Desa Massewae Kecamatan 

Duampanua Pinrang”. 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memahami praktik akad 

muzara’ah dan mukhbarah dalam tesang galung. Metode penelitian 

melibatkan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan pendekatan 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktek tesang galung 

terdapat beberapa sistem yang melibatkan pemilik lahan, penggarap, benih, 

dan pembagian hasil. Pelaksanaannya melibatkan pemilik lahan yang 

menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap dan menerima bagi hasil. 

Namun, ketika dikaitkan dengan konsep muzara’ah dan mukhabarah, 

kegiatan muamalah dalam praktek tesang galung ternyata belum terlaksana 

secara optimal.27 

Adapun perbedaanya adalah dalam tesis diatas hanya sekedar melihat 

implementasi dari akad muzara’ah dan mukhabarah dalam praktek tesang 

galung. Sedangkan dalam penelitian tesis ini, penulis berusaha menawarkan 

sebuah model yaitu model mangjampang lessuna syariah di Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk 

memperbaiki praktek yang tidak sesuai dengan konsep Islam. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

                                                           
27Wahyuni. “Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhbarah Dalam Praktek Tesang 

Galung Di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang”. Tesis (Pare-Pare : IAIN PARE-

PARE, 2019) (Diakses Online Pada Tanggal 8 Desember 2023).  
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a. Untuk mengetahui proses mangjampang lessuna’ yang ada di 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

b. Untuk mengetahui keterlibatan berbagai pihak dalam skema bagi hasil 

yang berbeda dalam proses mangjampang lessuna dalam meningkatkan 

kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang 

c. Untuk mengetahui penawaran model mangjampang lessuna Syariah 

untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memiliki manfaat praktis karena fokus pada model 

mangjampang lessuna yang lazim dilakukan oleh masyarakat petani 

Anggeraja. Prinsip kerja sama dalam Islam menjadi dasar bagi 

pembangunan penelitian ini, sesuai dengan tujuannya dengan konsep 

ekonomi syariah di mana kerja sama yang dibangun didasarkan pada 

acuan utama Al-Quran dan Hadis. Tujuan penelitian ini adalah 

memberikan manfaat praktis untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, dalam hal pengetahuan dan penerapan kerja sama di 

bidang pertanian, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 

b. Manfaat Teoritis 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

kepada pembaca dan menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait, 

termasuk: 

1). Masyarakat, yang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

acuan dalam melestarikan budaya praktik kerja sama dalam bidang 
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pertanian di daerah masing-masing. Selain itu, para petani juga 

diharapkan dapat mempelajari kaidah-kaidah berbasis Islam dalam 

bersosial ekonomi, sehingga dapat membawa manfaat dan 

menghindari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.  

2). Pemerintah, yang dapat memperhatikan masyarakatnya yang 

berprofesi sebagai petani dan meminimalisir serta menyelesaikan 

persoalan yang terjadi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar 

bagi pemerintah untuk memberikan pendampingan dan 

pengawasan mengenai keperluan para masyarakat petani, demi 

menghindari hal-hal negatif dan menjaga pelaksanaan mekanisme 

kerja sama pertanian agar dapat berjalan dengan lancar dan 

maksimal serta menjunjung tinggi sikap adil untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

3). Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, 

terutama bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji topik terkait 

penyelesaian masalah dalam bidang pertanian. Dengan adanya 

penelitian-penelitian baru yang dilakukan, diharapkan dapat 

memberikan dampak positif bagi kemaslahatan dan kemajuan 

masyarakat petani di pedesaan. 

 



 

34 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Kesejahteraan 

Grand theory Kesejahteraan, yang dikenal sebagai Welfare State, 

menurut Bentham sebagaimana yang dikutip oleh oman sukmana, 

mengusung gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan kebahagiaan terbesar (atau kesejahteraan) bagi jumlah 

penduduk yang terbesar. Bentham menggunakan istilah "utility" (kegunaan) 

untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan 

prinsip utilitarianisme yang dikembangkannya, Bentham berpendapat bahwa 

sesuatu yang dapat meningkatkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik, 

sedangkan sesuatu yang menyebabkan penderitaan adalah buruk.28 

Sedangkan Menurut Amartya Sen sebagaimana yang dikutip oleh Adi 

Fahruddin bahwa kesejahteraan materi (Material Well-being) berfokus pada 

aspek-aspek ekonomi dan material dalam kehidupan seseorang atau 

kelompok. Hal ini mencakup akses terhadap pendapatan yang memadai, 

pekerjaan yang layak, perumahan yang layak, dan keamanan finansial. 29 

Gary Becker, seorang ekonom mikro sebagaimana yang dikutip oleh 

Andersen  dengan pendekatan ekonomi terhadap kesejahteraan mengatakan 

                                                           
28Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, Jurnal 

Sospol, Vol 2 No.1 (2016), h. 103.  
29Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 

8  
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bahwa mengembangkan konsep manusia sebagai "manusia ekonomi" yang 

melakukan perhitungan rasional untuk memaksimalkan utilitas atau 

kepuasan pribadi.30 Pendekatan ini mendasarkan kesejahteraan pada aspek 

ekonomi seperti pendapatan, konsumsi, dan peningkatan produktivitas. 

Sedangkan Amartya Sen, dengan pendekatan kesejahteraan berbasis 

kemampuan mengkritik pendekatan yang terlalu fokus pada aspek ekonomi 

semata dan mengusulkan pendekatan yang lebih luas dan multidimensional. 

Menurutnya, kesejahteraan harus diukur berdasarkan kemampuan individu 

untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan, termasuk akses terhadap 

pendidikan, kesehatan, kebebasan, dan keadilan sosial.31 

Menurut United Nations Development Program (UNDP), 

kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan 

dalam hidup, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.32 

Menurut BAPPENAS, kesejahteraan diartikan sebagai keadaan di 

mana individu atau kelompok, termasuk laki-laki dan perempuan, memiliki 

kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dengan tujuan menjaga 

dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat.33 

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan diartikan sebagai 

keadaan di mana individu atau kelompok, termasuk laki-laki dan perempuan, 

                                                           
30Andersen, Gosta Esping and Jhon Myles, The Welfare State and Redistribution, 

international Tax and Finance Journal . 2007. 
31Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial , h. 9. 
32UNDP-Indonesia, diakses  24 Juni 2023.  
33Bappenas-Indonesia, diakses 24 Juni 2023. 
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memiliki kapasitas untuk memenuhi hak-hak dasar mereka dengan tujuan 

menjaga dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. 34 

Kesejahteraan dalam setiap analisis dapat dianggap sebagai keadaan 

yang terkait secara langsung dengan tingkat pendapatan dan tingkat 

konsumsi dalam rumah tangga. Pandangan konvensional tentang 

kesejahteraan menjadi kontroversial karena tidak mengakui atau 

mengabaikan unsur spiritual sebagai elemen utama. Pandangan tersebut 

hanya memandang manusia sebagai mesin konsumsi yang berusaha untuk 

memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan kepuasan material dengan 

ukuran finansial. Hal ini bertentangan dengan konsep kesejahteraan dalam 

ekonomi Islam, yang menempatkan unsur spiritual sebagai elemen utama di 

antara beberapa unsur lainnya.35 

Kesejahteraan dalam Islam bersandar pada seluruh ajaran yang 

terkait dengan kehidupan. Dengan singkatnya, kesejahteraan dalam Islam 

direalisasikan secara menyeluruh dan seimbang, mencakup aspek spiritual 

dan material, baik pada tingkat individu maupun sosial, serta melibatkan 

kehidupan di dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, eksistensi manusia 

dipandang tidak hanya berlangsung di dunia semata, tetapi juga mencakup 

kehidupan abadi di akhirat. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep 

                                                           
34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.  

35Nifti Hidayati dan Renny Oktafia. “Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Pertanian 

Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Masuran Kecamatan Maduran Kabupaten 

Lamongan”. h. 2402.   
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kesejahteraan yang melibatkan aspek materi dan spiritual, serta kehidupan 

di dunia dan akhirat, dikenal sebagai falah. Dengan kata lain, falah  merujuk 

pada kehidupan yang baik dan sejahtera, baik dalam realitas dunia maupun 

dalam perspektif akhirat, yang hanya dapat dicapai melalui pemenuhan 

kebutuhan manusia secara seimbang.36 Pemenuhan kebutuhan masyarakat 

membawa dampak yang disebut sebagai maslahah. Istilah maslahah merujuk 

pada segala kondisi, baik berupa benda materi maupun aspek non-materi, 

yang memiliki potensi untuk meningkatkan posisi manusia sebagai makhluk 

sosial. 

 Peran kesejahteraan dalam menjaga dan membangun stabilitas sosial 

dan ekonomi dalam suatu masyarakat memiliki signifikansi yang besar. 

Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang cepat, diperlukan kebijakan 

ekonomi dan keterlibatan pemerintah dalam mengawasi serta mengatur 

perekonomian guna menjaga stabilitasnya. Sejumlah indikator digunakan 

sebagai metrik untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, termasuk 

pengurangan tingkat kemiskinan di kalangan kelas menengah ke bawah, 

peningkatan tingkat kesehatan, peningkatan tingkat pendidikan, dan 

kenaikan produktivitas masyarakat. Faktor-faktor seperti sumber daya 

manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya atau 

lingkungan masyarakat, dan sumber daya modal memengaruhi 

                                                           
36Cut Muftia Keumala dan Zamzami Zainudddin. “Indikator Kesejahteraan Petani 

Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi”. Economica Jurnal 

Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 1 ( 2018). h. 136. ( Diakses Online pada tanggal 24 Mei 2023).   
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kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif etika Islam, tingkat 

kesejahteraan individu dan sosial diakui selama tidak saling bertentangan 

dan tidak merugikan hak-hak individu lainnya. Etika Islam melibatkan 

kontribusi dari setiap individu untuk memahami keterkaitannya dengan 

sesama manusia, alam, dan Tuhan. Etika Islam menjadi pijakan identitas 

kemanusiaan bagi individu guna mencapai tujuan sosial yang melibatkan 

keadilan, keseimbangan ekologi, dan kesejahteraan manusia. 

Kesejahteraan masyarakat petani dapat diukur melalui berbagai 

variabel yang relevan. Pertama adalah tingkat produktivitas pendapatan 

yang diperoleh melalui sistem bagi hasil. Produktivitas ini mencerminkan 

sejauh mana pendapatan petani dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia 

dalam berbagai kategori, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun 

tersier. Semakin tinggi tingkat produktivitas yang dicapai, semakin tinggi 

pula pendapatan yang diperoleh oleh petani. Pendapatan yang tinggi ini 

kemudian mendorong peningkatan dalam konsumsi dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat petani. Pendapatan yang tinggi pada masyarakat 

petani memiliki dampak positif dalam meningkatkan konsumsi dan 

pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pendapatan yang mencukupi, 

masyarakat petani dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber 

daya dan layanan yang diperlukan, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, 

dan kesehatan. Mereka dapat membeli kebutuhan pokok dengan lebih mudah 
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dan juga memiliki kemampuan untuk memperoleh barang dan jasa tambahan 

yang meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Selain itu, peningkatan konsumsi juga dapat berdampak positif pada 

perekonomian lokal. Ketika masyarakat petani membelanjakan pendapatan 

mereka, mereka memberikan stimulus ekonomi bagi sektor-sektor lain 

dalam masyarakat, seperti perdagangan lokal, industri kerajinan, dan jasa. 

Hal ini dapat menciptakan peluang kerja tambahan dan meningkatkan 

aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, pendapatan yang 

tinggi pada masyarakat petani tidak hanya membantu dalam memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga memiliki efek multiplier yang 

memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan secara umum. 

Kedua, Menciptakan peluang kerja untuk menggerakkan roda perekonomian. 

Menciptakan peluang kerja merupakan suatu langkah yang penting dalam 

menghidupkan dan menggerakkan perekonomian. Dengan adanya lapangan 

pekerjaan yang tersedia, masyarakat dapat memperoleh penghasilan, 

mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan daya beli. Hal ini 

berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produksi, dan 

peningkatan konsumsi. Selain itu, penciptaan peluang kerja juga dapat 

mendorong inovasi, peningkatan keterampilan, dan peningkatan 

produktivitas tenaga kerja. Secara keseluruhan, menciptakan peluang kerja 

memiliki peran yang sangat signifikan dalam memutar roda perekonomian. 

Ketiga, Aksesibilitas pendidikan semakin meningkat untuk semua lapisan 
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masyarakat karena pendidikan memiliki hubungan erat dengan tingkat 

produktivitas. Semakin mudah seseorang mengakses pendidikan, semakin 

tinggi pula peluang kerja yang dapat mereka peroleh. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa sumber daya yang berkualitas mampu berkinerja lebih 

baik dalam dunia kerja. Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas memiliki dampak positif terhadap 

kinerja dalam dunia kerja. Dengan memiliki kualitas yang baik, individu 

tersebut mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif dan efisien, serta 

dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi 

atau perusahaan. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi juga 

memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan di pasar 

kerja. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan pengembangan 

sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk menciptakan kinerja 

yang lebih baik dalam dunia kerja. Keempat, Selain meningkatkan tingkat 

pendapatan, peningkatan dan kesetaraan kualitas kesehatan juga dapat 

diamati. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan berkontribusi 

pada perbaikan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, 

keadilan dalam pembagian keuntungan dapat dilihat melalui pembagian hasil 

yang sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi kerja dari setiap pihak yang 

terlibat. Pentingnya memastikan hak-hak setiap pihak terpenuhi juga 

menjadi faktor utama dalam menciptakan keadilan dalam lingkungan kerja. 

Selanjutnya, menjaga sikap yang baik dan beribadah kepada Allah SWT 
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dalam menjalankan pekerjaan juga memegang peranan penting dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang bermoral dan beretika. Selain itu, 

kemampuan untuk berbagi sebagian harta kepada mereka yang berhak, 

seperti melalui zakat, infak, dan sedekah, juga merupakan wujud dari 

kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. 

Peningkatan kesejahteraan petani dapat dicapai melalui peningkatan 

pendapatan, keberhasilan panen yang konsisten, peningkatan produktivitas, 

dan pembelian gabah dengan harga yang menguntungkan. Meskipun 

demikian, beberapa faktor masih menghambat petani untuk meraih 

kesejahteraan dan keberlanjutan. Beberapa faktor tersebut mencakup: (1) 

Pembelian gabah dengan harga rendah oleh tengkulak; (2) Keterbatasan 

pasokan subsidi pupuk dan benih dari pemerintah; (3) Impor beras dari 

negara tetangga; (4) Kendala dalam mendapatkan pinjaman untuk petani. 

Salah satu indikator yang penting dalam menilai tingkat kesejahteraan petani 

adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi nilai tukar pertanian, 

semakin tinggi tingkat kesejahteraan petani.37 

Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan tingkat 

pendapatan dan mengatur perekonomian dengan mempertimbangkan 

syariat, kehalalan, dan legalitas, dengan keadilan sebagai prinsip utama. 

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dan 

                                                           

37 Cut Muftia Keumala dan Zamzami Zainudddin. “Indikator Kesejahteraan Petani 
Melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi”. h. 137. 
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meringankan beban perekonomian umat. Keadilan menjadi nilai yang sangat 

diutamakan dan dihormati, menjadi dasar utama dalam membangun dan 

menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip 

perilaku adil mencerminkan sifat yang melekat pada jiwa manusia, yang 

selalu terkait dengan ketakwaan dan menjaga integritas. Konsep adil ini 

terdapat dalam dua konteks, yakni individu dan sosial. Dalam konteks 

individu, dalam aktivitas ekonomi, ditekankan untuk tidak merugikan diri 

sendiri. Sementara dalam konteks sosial, penting untuk memastikan bahwa 

kegiatan ekonomi tidak mengganggu keseimbangan orang lain. Oleh karena 

itu, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, kedua konteks tersebut harus 

menciptakan keseimbangan agar tidak ada pihak yang terzalimi atau 

dirugikan. Pemikiran ini menekankan pentingnya mempertimbangkan hak-

hak orang lain untuk menghindari perbuatan zalim yang bertentangan 

dengan prinsip kemanusiaan dan berpotensi menjadi kesalahan iman. 

Al-Quran, sebagai pedoman utama dalam agama Islam, dengan tegas 

dan tegas melarang setiap tindakan pengambilan harta milik orang lain 

secara tidak sah atau melanggar aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan 

pentingnya menjaga keadilan dan integritas dalam hubungan ekonomi dan 

sosial manusia. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah 2:188 relevan terkait 

dengan larangan pengambilan harta orang lain secara tidak sah yang 

berbunyi : 
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Terjemahanya: 
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para 
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta 
orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”38 

Dalam kehidupan sosial manusia, penerapan keadilan merupakan 

elemen yang penting dan tidak dapat diabaikan. Hal ini dicerminkan dalam 

Al-Quran Surah An-Nahl /16 : 90 : 
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Terjemahannya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.”39 

Menurut penafsiran Al-Azhar, Allah memerintahkan umat manusia 

untuk melaksanakan keadilan dalam semua aspek kehidupan, berperilaku 

baik (ihsan), dan menjauhi perbuatan keji terhadap sesama manusia. Prinsip 

keadilan ini mencakup pertimbangan yang adil, mengecam yang salah, 

mengakui yang benar, mengembalikan hak orang lain, dan menghindari 

penindasan. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat konsep kerjasama dalam 

bentuk profit sharing (bagi hasil), di mana manusia dianggap sebagai mitra 

kerja, bukan sebagai pesaing dalam perekonomian. Konsep ini lebih 

memprioritaskan kemaslahatan sosial (maslahah sosial) daripada konsep 

                                                           
38 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: PT . Syamsil. Cipta 

Media, 1428. H/2007 M). (Diakses online pada tanggal  25 Mei 2023). 
39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: PT . Syamsil. Cipta 

Media, 1428. H/2007 M). (Diakses online pada tanggal  25 Mei 2023).  
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jual beli (transaksi jual beli), yang lebih cenderung mengutamakan 

keuntungan individu dengan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan 

dalam konteks ekonomi dalam sistem kapitalistik. Dalam hal ini, profit 

sharing mampu membagi pendapatan secara adil dan memfasilitasi investasi 

bagi pengusaha dan petani, yang pada akhirnya memberikan kontribusi tidak 

langsung terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Pendistribusian kekayaan ini mencerminkan aspirasi masyarakat untuk 

menciptakan iklim ekonomi yang sehat, mewujudkan keadilan sosial, dan 

sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.40 

B. Modal Sosial 

Semua kelompok masyarakat (suku bangsa) di Indonesia pada 

dasarnya memiliki kemampuan-kemampuan sosial budaya yang dinilai 

efektif dan dapat menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan.41 

Kemampuan ini seringkali dilupakan begitu saja oleh kelompok masyarakat 

tersebut sehingga tidak dapat dimaksimalkan dalam fungsinya untuk 

mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, modal sosial merupakan 

sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai salah satu sumber 

daya, modal sosial dipergunakan sebagai pemberi kekuatan akan kondisi-

kondisi sosial yang ada dalam sebuah masyarakat.42 

                                                           
40 Astuti. L. Dkk. “Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang)” h. 50. 
41Alfitri(2023) “Pengukuran Modal Sosial”. Cet. 1. Yogyakarta: IDEA Press. h. 23. 

42Thomas Santoso (2020) “Memahami Modal Sosial”. Cet. 1. Surabaya: CV Saga 

Jawadwipa. h. 14.  
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Konsep modal sosial merupakan suatu bentuk jaringan, kepercayaan, 

norma-normadan nilai-nilai. Ketiga elemen atau unsur-unsur pembentuk 

modal sosial tersebut sangatpenting dan saling berhubungan satu sama 

lainnya dalam pembentukan modal sosial.43 

Bourdieu, sebagai sosiolog yang secara sistematis menganalisis modal 

sosial untuk pertama kalinya mendefinisikan bahwa modal sosial merupakan 

gabungan dari sumber daya potensial dan atau aktual yang terkait dengan 

kepemilikan jaringan kerja dalam jangka waktu tertentu dari hubungan 

pokok terlembaga dari saling kenal dan saling mengakui.44 Dalam kelompok, 

keanggotaan merupakan bentuk kemudahan yang diberikan kepada anggota 

kelompok dengan cara mendukung modal sosial yang dimiliki perseorangan 

secara kolektif. Kewajiban sosial atau koneksi juga dapat membuat modal 

sosial dapat dipertukarkan yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi modal 

ekonomi bagi kelompok masyarakat. Bourdieu juga memberikan pernyataan 

soal ketergantungan dari ukuran jaringan koneksi-koneksi yang dapat 

bermobilisasi dan muatan modal-ekonomi, kultural, dan simbolik yang 

dimiliki seseorang yang menjadi koneksinya terhadap muatan modal sosial 

yang dimiliki oleh seseorang. Maka dari itu, menurut pendapat Bourdieu 

modal sosial disusun kembali menjadi dua unsur: pertama, hubungan sosial, 

dengan kemungkinan individu akan klaim sumber daya yang dipunyai secara 

                                                           
43John Field (2003) “Social Capital”. Diterjemahkan oleh Nurhadi (2010) Cet. 1. 

Bantul: Kreasi Wacana.  

44John Field (2003) “ Social Capital”. h. 32 
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kolektif, dan, kedua, kuantitas dan kualitas dari sumber daya-sumber daya 

tersebut.45 Pada akhirnya, Bourdieu menganggap bahwa modal sosial 

merupakan investasi dari pihak dominan sebagai bentuk menjaga dan 

mereproduksi solidaritas kelompok dan mempertahankan posisi dominan 

kelompok. Gagasan ini muncul dilengkapi dengan kajian singkat mengenai 

konsep dari modal kultural, habitus, dan field. Modal kultural dapat terwujud 

pada tiga keadaan: terkandung (pembawaan dari pikiran dan badan), 

terungkap secara objektif (melalui benda-benda kultural), dan terlembaga 

(kualifikasi pendidikan). Menurut Bourdieu Modal kultural satu dan yang 

lainnya akan berbeda dan dapat menciptakan penilaian bahwa beberapa 

modal menduduki posisis lebih tinggi daripada modal lainnya, dan tiap orang 

membawa kerangka disposisi yang berbeda-beda (habitus) ke lapangan 

(field) interaksi. Ruang sosial diartikan sebagai lapangan bagi kekuatan dan 

usaha agen-agen yang memiliki cara dan tujuan berbeda. Lapangan ini 

memiliki ciri aturan permainan yang eksplisit maupun teratur atau 

sistematis. Lapangan juga bersifat dinamis, sehingga nilai-nilai yang ada 

membentuk modal kultural dan modal sosial yang bersifat dinamis dan 

arbitrer (dapat dipertukarkan). 

Modal sosial umumnya dapat didekati menggunakan dua perspektif. 

Pertama, melakukan kajian terhadap modal sosial dari perspektif pelaku 

(actor’s perspective) yang dibentuk oleh Bourdieu, di mana ia melihat bahwa 

                                                           
45Hamsah (2015) “Modal Sosial”. Makassar: MIB Indonesia. h. 42. 
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modal sosial berisikan sumber daya-sumber daya yang mana pelaku individu 

menggunakan dikarenakan adanya kepemilikan ekslusif (exclusive networks) 

terhadap jaringan. Kedua, mengamati modal sosial dari perspektif 

masyarakat (society’s perspective) yang dikonsepkan oleh Putnam, di mana ia 

melihat modal sosial sebagai barang publik yang dapat diatur oleh organisasi 

dan jaringan horizontal yang nampak dalam masyarakat. Coleman secara 

langsung mengamati kedua sudut pandang yang ada dengan cakupan lebih 

luas (wider range) mengenai bentuk-bentuk modal sosial, yang di dalamnya 

termasuk ekspektasi, norma, dan sanksi. 46 

Coleman pertama kali menjadikan konsep modal sosial sebagai fokus 

kajian ia mendefinisikan aspekaspek yang terdapat dalam struktur hubungan 

antar individu memungkinkan individu-individu tersebut untuk menciptakan 

nilai-nilai yang baru. Kemudian, Putnam dalam buku Faisal juga menyatakan 

modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama yang dimiliki oleh organisasi 

sosial, seperti kepercayaan (trust), normanorma (norms), dan jaringan-

jaringan (networks) yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu 

masyarakat. Modal sosial sebenarnya memiliki dua artian yang berbeda 

secara individu dan kolektif. Menurut Portes, individu juga dapat memiliki 

modal sosial yang memiliki fungsi bagi aktualisasi dirinya, begitu juga dengan 

kelompok masyarakat yang memiliki modal sosial, dapat digunakan untuk 

                                                           
46Muhammad Faisal (2021) “Etos Kerja dan Modal Sosial Dalam Perspektif 

Sosiologis”. Sumatera Barat: Penerbit CV. Azka Pustaka. h. 25.  
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mengoptimalkan potensi terbaiknya. Putnam dalam buku John Field 

menjabarkan soal modal sosial yang mengacu kepada organisasi sosial yang 

memiliki jaringan sosial, norma-norma dan kepercayaan sosial  yang 

menjembatani terciptanya kerjasama dalam komunitas sehingga terjalin 

kerjasama yang menguntungkan satu sama lain. 

Menurut pandangan dari segi ekonomi, modal merupakan segala 

sesuatu yang menciptakan keuntungan atau menghasilkan. Modal sendiri 

terbagi menjadi (1) modal yang berbentuk materi seperti uang, gedung, atau 

barang; (2) modal budaya yang berbentuk kualitas pendidikan; kearifan 

budaya lokal; dan (3) modal sosial yang berbentuk kebersamaan, kewajiban 

sosial yang diinstitusionalisasikan dalam bentuk kehidupan bersama, peran, 

wewenang, tanggungjawab, sistem penghargaan dan keterikatan yang 

kemudian menghasilkan tindakan kolektif.47 Sebagai perekat bagi setiap 

individu dengan bentk norma, kepercayaan dan jaring kerja, modal sosial 

bersifat saling menguntungkan dalam rnagka mencapai tujuan bersama. 

Ismail Serageldin dalam buku Thomas Santoso memberikan klasifikasi 

modal sosial antara lain:  Modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang 

tahan lama tetapi hubungan searah, seperti pengajaran dan perdagangan 

sedang interaksi sosial yang hubungannya resiprokal (timbal balik) seperti 

jaringan sosial dan asosiasi. serta Modal sosial dalam bentuk efek interaksi 

sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah seperti kepercayaan, rasa 

                                                           
47Thomas Santoso (2020) “Memahami Modal Sosial” h. 35.  
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hormat dan imitasi sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti 

gosip, reputasi, pooling, peranan sosial dan koordinasi, semua ini 

mengandung nilai ekonomi yang tinggi. 

Modal sosial yang tidak dapat lepas dari masyarakat dapat dijabarkan 

sebagai berikut, kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama 

dan kemampuan berempati. Jika modal sosial tersebut lenyap, maka 

kesatuan masyarakat, bangsa, dan negara akan terancam, setidaknya akan 

muncul masalahmasalah kolektif yang penyelesaiannya hampir tidak 

ditemukan. Kebersamaan sendiri dianggap dapat meringankan beban melalui 

pembagian pemikiran, dari hal itu dapat dipastikan semakin tinggi daya 

tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat dipengaruhi 

oleh kuatnya modal sosial yang ada. Kehidupan bermasyarakat akan mudah 

diintervensi atau bahkan dihancurkan oleh pihak luar jika tidak memiliki 

modal sosial. 

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh suatu komunitas 

secara bersama dan pola hubungan yang membuat sekelompok individu 

memiliki kemungkinan melakukan kegiatan yang produktif merupakan salah 

satu pemahaman dari modal sosial. Modal sosial dianggap penting dalam 

keberlangsungan suatu komunitas karena, (1) memberikan kemudahan 

dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media 

pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) 

memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan 
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pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan 

berorganisasi komunitas48. Komitmen dari setiap individu untuk saling 

terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi orang pilihannya 

untuk berperan sesuai tanggung jawab yang ada merupakan bentuk dari 

modal sosial. Hal tersebut dapat menghasilkan output berupa kebersamaan, 

kesetiakawanan, sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama. 

Jamaluddin Ancok menyatakan, ketiadaan kerukunan dan kerja sama yang 

sinergistik dalam masyarakat akan memengaruhi perkembangan 

ekonominya. Secara umum, modal sosial dikategorikan dalam dua kelompok. 

Pertama, menekankan pada jaringan hubungan sosial (network) yang diikat 

oleh kepemilikan informasi, rasa percaya, saling memahami, dan kesamaan 

nilai serta saling mendukung. Kedua, lebih menekankan pada karakteristik 

(traits) yang melekat (embedded) pada diri individu manusia yang terlibat 

dalam interaksi sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerja bersama 

untuk satu tujuan bersama di dalam grup dan organisasi. 

Modal sosial dapat dibedakan menjadi dimensi kognitif dan struktural. 

Menurut pandangan  modal sosial kognitif merupakan mediator yang 

menghubungkan antara manfaat ekonomi dan penduduk yang berperilaku 

prolingkungan. Sedangkan modal sosial dalam dimensi struktural meliputi 

komposisi, praktek, kelembagaan formal dan informal yang membantu 

memfasilitasi saling memanfaatkan dalam tindakan kolektif. Dari segi 

                                                           
48 John Field (2003) “Modal Sosial” h. 33. 
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kognitif maupun structural. menurut , modal sosial secara positif 

berhubungan dengan aktifitas dan lingkungan masyarakat. Pretty dan Smith 

dalam penelitiannya menyatakan adanya hubungan antara kepercayaan, 

timbal balik dan pertukaran, peraturan biasa, norma dan sanksi dan 

keterkaitan dengan masyarakat merupakan hal penting dalam pencegahan 

tindakan individual, sehingga dapat tercipta outcome yang baik secara 

positif. Modal sosial dibagi menjadi beberapa nilai yaitu kepercayaan, 

kerjasama, masyarakat sipil yang melibatkan diri dalam urusan publik, 

kesadaran dalam peraturan, jaringan sosial, reputasi, dan norma sosial anti 

korupsi. Kemudian Putnam dalam John Field menyatakan bahwa modal 

sosial merupakan fitur organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan 

kepercayaan sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama 

untuk manfaat bersama. Dengan demikian atribut pokok modal sosial terdiri 

dari norma (norm), kepercayaan (trust), jaringan (networking). Modal sosial 

dapat dilihat sebagai penghubung dalam menciptakan norma dan 

kepercayaan dalam struktur jaringan. 49 

1. Norma  

Norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan 

diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Aturan-

aturan kolektif tersebut kebanyakan berbentuk tidak tertulis tapi dipahami 

oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang 

                                                           
49John Field “ Modal Sosial”. h. 49.  
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diharapkan dalam hubungan sosial masyarakat. Menurut Fukuyama , norma 

merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh 

birokrat atau pemerintah. Norma tidak terbentuk secara formal, melainkan 

terbentuk akibat adanya tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang 

membangun tata cara perilaku seseorang atau kelompok masyarakat, yang 

kemudian di dalamnya timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka 

mementukan tata aturan kepentingan pribadi maupun kelompok.50 Tingkah 

laku modal sosial penduduk secara langsung digambarkan melalui norma, 

nilai dan aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Norma merupakan 

pemahaman, nilai, harapan, dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama 

oleh sekelompok orang dilengkapi sanksi yang bertujuanmencegah individu 

melakukan perbuatanmenyimpang dalam masyarakat. Sebagian besar norma 

hanya dipahami tanpa ditulis, sehingga menentukan tingkah laku 

masyarakatdalam berhubungan sosial. Yustika menyatakan bahwa kerja 

sama yang dilengkapi dengan sanksi sosial dapat berfungsi sebagai 

komplementer untuk merangsangmekanisme efek modal sosial terhadap 

kinerja ekonomi. Dari kegiatan ekonomi tersebut, pelaku dapat 

mengakumulasi laba, upah, dan pengembalian modal sehingga 

terdapatinsentif untuk berproduksi. Norma yang kuat memungkinkan setiap 

anggota kelompok atau komunitas saling mengawasi sehingga tidak ada 
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celah bagi individu untuk berbuat menyimpang’51. Menurut Putnam dan 

Fukuyama, normadibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerja sama 

di masa lalu dan diterapkanuntuk mendukung iklim kerja sama52. North 

mengungkapkan bahwa normamerupakan sebuah ‘institusi’ yang mengatur 

interaksi sosial antar manusia. Normaterbentuk oleh interaksi nilai-nilai yang 

dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat di dalamnya dan sifatnya selalu 

harus memberikan manfaat positf bagi setiap anggotamasyarakat itu. Saat 

norma tidak bermanfaat atau bahkan merugikan, norma akan hilangdan mati. 

2. Kepercayaan  

Kepercayaan (trust) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil 

resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari keyakinan bahwa orang lain 

akan melakukan sesuatu seperti harapannya dan senantiasa bertindak sesuai 

dengan pola Tindakan saling mendukung, atau setidak-tidaknya dalam 

kelompok tidak akan bertindak merugikan diri sendiri maupun anggota 

kelompoknya. Menurut Fukuyama, trust merupakan sikap saling 

mempercayai di masyarakat dengan sikap bersatu antar individu dan 

memberikan kontribusi dalam peningkatan modal sosial.53 Sedangkan 

menurut Francois, trust adalah komponen ekonomi yang relevan melekat 

                                                           
51Abd. Rahman (2012) “Fikih Sosial Individu dan masyarakat dalam interaksi”. 

Makassar: Alauddin University Press. h. 23. 

52 Fukuyama (2000) “Sosial Capital and Civil Society”. IMF Working Paper. h. 12. 

53Fukuyama(1995), Trust The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ruslani, Penerbit Qalam.  
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pada kultur yang membentuk kekayaan modal sosial. Selain itu, menurut 

Setiawati dan Alam  kepercayaan mampu memfasilitasi masyarakat untuk 

saling bekerjasama dan tolong-menolong.54 Kepercayaan dibagi menjadi dua, 

yaitu kepercayaan terhadap individu yang kita kenal dan kepercayaan 

terhadap individu yang tidak kita kenal. Rasa saling percaya dapat 

menimbulkan harapan untuk partipasi lebih bagi sebuah komunitas untuk 

memecahkan masalah lingkungan yang ada. Dalam rangka menumbuhkan 

kepercayaan setiap kelompok, dibutuhkan 4 (empat) hal yang mendasar, 

yaitu: a. Penerimaan Sejak hubungan dimulai, maka setiap individu yang ada 

memerlukan jaminan akan diterimanya diri mereka secara penuh, termasuk 

di dalamnya rasa aman dalam mengemukakan pendapat dan berkontribusi 

dalam kegiatan kelompok. Suasana saling menghargai sangat dibutuhkan 

dalam penerimaan kelompok, sehingga kelompok tersebut dapat bertumbuh 

menjadi sebuah komunitas yang kuat. Saling mengenal dengan baik antar 

satu sama lain merupakan awal tumbuhnya komunitas dalam perkembangan 

ikatan sosialnya. Sebuah kepercayaan tidak tumbuh begitu saja kepada orang 

baru, karena diperlukan pembuktian sikap dan perilaku masing-masing 

dengan waktu yang cenderung lama.55 Jika salah satu dari anggota 

melakukan kecurangan, maka kepercayaan yang dibangun oleh lainnya akan 

luntur seiring waktu. Maka dari itu, sikap dan perilaku yang dilandaskan 

                                                           
54John Field “Modal Sosial” h. 66.   

55Hasbullah (2006) “ Social Capital Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia.” 

Jakarta: MR United Press. h. 51. 
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kepada nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan dan saling 

melindungi sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan antar 

individu. b. Berbagi Informasi dan Kepedulian Setiap orang yang 

berhubungan dalam satu komunitas, agar bisa memecahkan masalah 

bersama, membutuhkan informasi mengenai : Kehidupan, pengalaman, 

gagasan, nilai masing–masing.  Masalah–masalah yang dianggap penting 

dalam kehidupan mereka. Untuk menumbuhkan kepercayaan, diperlukan 

pertukaran informasi yang jujur dan terbuk. Kepedulian akan berpengaruh 

terhadap informasi yang akan diberikan dalam hubunganhubungan tadi. 

Setiap warga yang berhubungan dalam masyarakat akan menggunakan dan 

terlibat untuk memecahkan masalah di lingkungannya apabila ada 

kepedulian di antara mereka.56 Apabila warga masyarakat mempunyai 

kemampuan dan kemauan saling berbagi, saling peduli, maka kepentingan–

kepentingan individu akan mengalah kepada kepentingan–kepentingan 

komunitas kelompok. c. Menentukan Tujuan Kebutuhan yang ketiga adalah 

untuk menentukan tujuan bersama. Setiap anggota (warga) tidak akan 

tertarik untuk memberikan komitmen yang dibutuhkan apabila tidak terlibat 

dalam perumusan tujuan. Maka perlu diikutsertakannya anggota dalam 

proses pengambilan keputusan sebagai bentuk penentuan komitmen warga 

itu sendiri untuk melaksanakan pemecahan masalah secara bersama-sama. d. 

                                                           
56Jones (2010) “Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsional Hingga Post 

Modernisme. Jakarta: Obor Indonesia. h. 12.  
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Pengorganisasian dan Tindakan Di dalam organisasi, kelompok, ataupun 

komunitas pada mulanya akan menentukan tujuan bersama yang hendak 

dicapai oleh anggota-anggotanya, kemudian keseluruhan anggota akan 

memastikan adanya orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab untuk 

menggerakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama 

yang telah dibentuk di awal. Oleh karena itu, dalam komunitas atau warga 

masyarakat, sangat diperlukan peranan dari pemimpin sebagai penumbuh 

kepercayaan anggota masyarakat. Pemimpin yang memiliki sikap jujur, adil, 

peduli dan melindungi seluruh anggotanya akan dengan cepat mendapatkan 

kepercayaan dari seluruh unsur komunitas yang dipimpin. Tindakan-

tindakan kolektif yang dilandaskan rasa percaya yang tinggi antar anggota 

masyarakat akan meningkatkan partisipasi tiap individu dalam berbagai 

macam kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan dan kemajuan bersama. 

Apabila rasa saling percaya yang dipupuk itu hancur, maka akan mudah 

timbul problematika sosial di dalam masyarakat. Hal itu disebabkan oleh 

sulitnya menghindari situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang 

mengancam karena perasaan percaya yang kurang antar individu. Semangat 

dan kemauan kolektifitas masyarakat dalam berpartisipasi untuk 

pembangunan demi tercapainya tujuan dan kemajuan bersama secara 

perlahan akan menghilang kemudian masyarakat akan cenderung apatis, 

akibatnya biaya pembangunan akan membangkak karena hanya menunggu 

gerakan dari masyarakat setempat. Selain itu, apabila rasa percaya telah 
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luntur antar individu, maka sikap-sikap yang menyimpang dari norma dan 

nilai sosial akan tumbuh. Tindakan kriminal seperti aksi destruktif dan 

anarkis dengan mudah timbul di permukaan, kekerasan dan kerusuhan 

massa akan cepat tersulut dan sulit diredam yang pada akhirnya 

menimbulkan perasaan terisolasi dari masyarakat. Pada akhirnya situasi 

tersebut akan menyebabkan masyarakat yang mudah terkena penyakit 

kejiwaan seperti kecemasan, putus asa yang kemungkinan besar dapat 

melakukan Tindakan fatal bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun bagi 

negara. Kepercayaan tidak akan bekerja dengan optimal jika salah satu 

spektrum yang penting yaitu rentang rasa mempercayai (the radius of trust) 

diabaikan begitu saja. Di dalam kelompok, aosisasi, maupun bentuk grup 

lainnya yang memiliki orientasi inward looking cenderung memiliki the 

radius of trust yang sempit. Hasbullah menyatakan bahwa kelompok ini 

memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih kecil 

dalam pengembangan modal sosial yang kuat dan dapat menjadi keuntungan 

bagi mereka ke depannya.57 Jadi, trust atau rasa percaya (mempercayai) 

merupakan sebuah bentuk keinginan seseorang untuk mengambil resiko di 

dalam hubungan sosialnya dengan manusia lain dilandaskan perasaan yakin 

akan timbal balik yang sesuai dengan harapannya. Setidaknya orang yang 

dipercayainya akan bertindak dengan pola saling mendukung (tidak 

                                                           
57Hasbullah (2006) “Social Capital Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia.” 

h. 54. 
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menjatuhkan) dan tidak merugikan diri sendiri maupun anggota 

kelompoknya yang lain.  

E. Jaringan  

Aspek ketiga dalam modal sosial adalah jaringan. Mawardi dalam buku 

Thomas Santoso menyatakan modal sosial dibangun tidak hanya oleh satu 

individu. Sebuah modal sosial juga terletak pada tedensi yang tumbuh dalam 

suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian yang penting dari nilai-

nilai yang melekat. Jaringan hubungan sosial ini cenderung sejalan dengan 

karakteristik dan orientasi kelompok dengan warna tipologis yang khas. 

Biasanya jaringan ini terbentuk atas dasar turun temurun (repeated social 

experiences) secara tradisional dan kesamaan kepercayaan pada dimensi 

(religious beliefs) yang cenderung memiliki kohesif tinggi tetapi memiliki 

rentang jaringan maupun trust yang sempit. Namun sebaliknya, apabila 

kelompok dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dengan ciri 

pengelolaan lebih modern, maka tingkat partisipasi anggotanya akan 

cenderung lebih baik dan rentang jaringannya lebih luas. 58 

Hasbullah  menjabarkan tipologi kelompok terakhir akan lebih mampu 

menghadirkan dampak positif bagi kelompok maupun kontribusinya pada 

pembangunan masyarakat secara luas. Jaringan sosial merupakan bentuk 

dari modal sosial. Jaringansosial yakni sekelompok orang yang dihubungkan 

oleh perasaan simpati dan kewajiban serta oleh norma pertukaran dan civic 

                                                           
58Thomas Santoso (2020) “Memahami Modal Sosial” h. 38. 
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engagement. Jaringan ini bisa dibentuk karena berasal dari daerah yang 

sama, kesamaan kepercayaan politik atau agama, hubungan genealogis, dan 

lain-lain. Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusi 

yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh 

jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut. Dilihat dari 

tindakan ekonomi, jaringan adalah sekelompokagen individual yang berbagi 

nilai-nilaidan norma-norma informal melampaui nilai-nilai dannorma-norma 

yang penting untuk transaksi pasar biasa. Melalui pemahaman ini dapat 

dijelaskan bahwa modal sosial dapat bermanfaat bukan hanya dalam aspek 

sosial melainkan juga ekonomi. Tinsley dan Lynch dalam buku john field 

menyatakan bahwa kekuatan jaringan tergantung dari sudut apa jaringan 

tersebut, yaitu pertimbangan asal dan berada pada tingkat mana jaringan 

tersebut. Jaringan masyarakat paling kuat dan paling tebal pada tingkat 

tujuan dan berlanjut menjadi lemah ketika melihat pada tingkatan daerah, 

nasional dan internasional. Menurut Tridico jaringan dan koneksi baik 

dibangun pada grup kecil dan suku dominan di Rusia. Menurut Portes dalam 

buku John Field  jaringan dan koneksi memiliki sisi gelap yaitu ketika dibawa 

pada lingkungan untuk hal-hal yang tidak terlihat dalam menjelaskan modal 

sosial.59 Keseluruhan bentuk dari “kapital/modal” dapat diasosiakan sebagai 

aset-aset dari berbagai macam hal dan ia dapat diciptakan. Aset diartikan 

sebagai sesuatu yang dapat mengalirkan manfaat untuk membuat proses 

                                                           
59John Field (2003) “Modal Sosial”  h. 137.  
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produktif di masa mendatang menjadi lebih efisien, efektif, inovatif dan dapat 

diperluas/disebarkan dengan mudah. Akumulasi dari beragam tipe sosial, 

psikologis, budaya, kognitif, kelembagaan, dan aser-aset yang terkait yang 

dapat meningkatkan manfaat bersama dari kerjasama yang ada disebut 

sebagai modal sosial. Di sini, perilaku memiliki makna positif seperti yang 

dilakukan untuk orang lain dengan yang diperuntukkan bagi diri sendiri. 

Modal sosial membutuhkan penekanan pada hal-hal seperti: a) Apa unsur-

unsur yang menyusunnya? b) Apa koneksi/yang menghubungkan mereka? c) 

Konsekuensi apa yang dapat dikaitkan dengan unsur-unsur dan interaksi 

tersebut?  

C.  Mangjampang Lessuna  

Budaya adalah warisan tak ternilai yang diperoleh oleh suatu 

masyarakat dari generasi ke generasi. Ini mencerminkan identitas, 

kepercayaan, nilai, tradisi, dan pola pikir yang diwariskan oleh nenek 

moyang kita.60 Setiap budaya memiliki keunikan dan kekayaannya sendiri, 

menciptakan keragaman yang luar biasa di dunia ini. Budaya terwujud dalam 

berbagai bentuk, seperti seni, musik, tarian, bahasa, arsitektur, pakaian, dan 

adat istiadat. Budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku 

dan pandangan hidup manusia, serta menciptakan rasa solidaritas dan 

identitas dalam suatu komunitas. Dalam budaya, kita dapat menemukan 

keindahan dan kekayaan kisah-kisah lama, serta pengaruh-pengaruh yang 

                                                           
60Ismaya dkk. “Literatur Konten Lokal dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang”. 

Maspul Journal of Community Empowerment. Vol. 3 No. 1 (2021). h.28. (Diakses pada tanggal 

24 Mei 2023 ).  
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terus hidup dan berkembang dalam era modern. Budaya adalah jendela yang 

membuka peluang untuk memahami dan menghargai perbedaan 

antarmanusia, memupuk rasa toleransi, saling menghormati, dan 

mempromosikan perdamaian di dunia ini. 

Tradisi budaya memainkan peran yang penting sebagai warisan yang 

berharga dari nenek moyang, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi 

masyarakat dalam menciptakan kedamaian dan kemakmuran. Kedamaian 

yang dihasilkan dari tradisi budaya mencakup nilai-nilai seperti kepercayaan, 

kesopanan, kejujuran, solidaritas sosial, toleransi, kepedulian, keramahan, 

dan pemikiran positif. Sementara itu, kemakmuran yang terkait dengan 

tradisi budaya melibatkan sikap kerja keras, disiplin, keteraturan, kegigihan, 

pendidikan, kreativitas, inovasi, gotong royong, dan kemandirian. Oleh 

karena itu, kearifan lokal menjadi sumber penting dalam membentuk 

karakter generasi muda yang akan membangun peradaban di masa depan.61 

Masyarakat petani di Anggeraja memiliki kekhasan budaya dan filosofi 

hidup yang sesuai dengan lingkungan mereka. Budaya secara umum terdiri 

dari dua bagian, yaitu budaya fisik dan budaya spiritual. Budaya fisik 

berhubungan dengan peran individu dan sosial seseorang, sedangkan budaya 

spiritual terkait dengan hal-hal yang bersifat supranatural atau tidak dapat 

dijelaskan secara empiris atau objektif, namun memiliki pentingannya 

sendiri bagi masyarakat. 

Sikap keagamaan masyarakat di Enrekang menunjukkan kekuatan yang 

besar terkait dengan keyakinan mereka mengenai asal usul manusia dan 

tujuan penciptaannya di dunia ini. Keyakinan ini tercermin dalam ungkapan 

                                                           
61Hasnah Baharuddin. “Akulturasi Budaya “Maccera Manurung” Dengan Nilia-Nilai 

Ajaran Islam Di Saoraja Kec. Kulo Kabupaten Sidrap Tinjauan Pendidikan Islam”. Tesis ( Pare-
pare, Pascasarjana IAIN PAREPARE, 2021). h. 16. ( Diakses online pada tanggal 24 Mei 2023).  
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bahasa setempat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan di dunia ini 

dengan maksud untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, terdapat 

pandangan bahwa kekayaan menjadi ujian bagi manusia di dunia ini dan juga 

berfungsi sebagai sarana untuk menyelamatkan diri."iya to harta paccoba 

inde' lino tapi iya to'mo lalan dipake pasalama' kale" .62 Dalam konteks ini, 

keselamatan diri terletak pada kemampuan seseorang dalam menyebarkan 

kebaikan melalui sikap saling tolong-menolong dengan sesama manusia. 

Konsep inilah yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjaga dan 

melestarikan budaya mangjampang lessuna', terutama di kalangan 

masyarakat petani. Dalam melaksanakan model majampang lessuna ini, 

sikap-sikap seperti kesediaan, keikhlasan, kejujuran, kepercayaan, 

kemurahan hati, dan kesabaran sangat dijunjung tinggi. Sesuai dengan nilai-

nilai yang selalu ditanamkan sejak awal, bahwa tujuan hidup bukan hanya 

dunia semata, tetapi lebih kepada akhirat. Hal ini sejalan dengan pemikiran 

Ibnu Khaldun yang menekankan pentingnya aturan berdasarkan syariat 

agama dalam masyarakat (negara), karena manusia pada dasarnya tidak 

hanya diciptakan untuk hidup di dunia yang penuh dengan kekosongan dan 

kejahatan, melainkan juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.63  

Mangjampang lessuna adalah sebuah budaya yang sudah menjadi 

bagian tak terpisahkan dari masyarakat di Kabupeten Enrekang, khususnya 

di beberapa kecamatan yang sebagian besar komiditinya adalah petani 

bawang merah. Budaya ini mencakup konsep kerjasama di bidang pertanian 

                                                           
62Astuti. L. Dkk. “Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang)”. h. 86. 
63Nur Husna. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi 

Kasus Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. h. 25.  
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dan telah menjadi tradisi yang sering dilakukan oleh para petani bawang 

merah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. praktik "mangjampang 

lessuna" yang melibatkan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian dapat 

memiliki hubungan yang erat dengan prinsip tolong-menolong( ta’awun). 

tolong-menolong adalah nilai sosial yang umum ditemukan banyak di 

masyarakat, termasuk dalam konteks pertanian. Dalam prinsip tolong-

menolong, masyarakat memiliki kecenderungan untuk saling membantu dan 

bekerja sama dalam menghadapi tantangan atau mencapai tujuan bersama. 

Dalam konteks pertanian, ini sering kali dilakukan dalam bentuk gotong 

royong, di mana petani saling membantu dalam kegiatan seperti membajak 

ladang, menanam , atau panen. 

Dengan adanya mangjampang lessuna, di mana petani bekerja sama dan 

berbagi hasil panen berdasarkan kesepakatan, hal itu dapat memperkuat 

prinsip tolong-menolong. Praktik ini memberikan kesempatan bagi 

masyarakat yang terbatas modal untuk tetap terlibat dalam kegiatan 

pertanian dan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama. Selain itu, 

mangjampang lessuna juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat yang terbatas modal atau terbatas akses ke sumber daya yang 

diperlukan untuk mengembangkan usaha pertanian secara mandiri. Dengan 

bekerja sama dan berbagi hasil, mereka dapat memanfaatkan kolaborasi 

tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka. Dalam konteks ini, mangjampang lessuna menjadi sarana untuk 

memperluas peluang kerja dan meningkatkan inklusi ekonomi bagi 

masyarakat yang mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses modal. Ini 

juga dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggota 

masyarakat yang terlibat dalam kerjasama tersebut. 
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Artinya: 
‘Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa 
yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia 
maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan 
barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang 
kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan 
akhirat” Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah 
akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya." (HR. 
Muslim)64 

Hadis ini menegaskan pentingnya saling tolong-menolong dan 

membantu sesama Muslim dalam kebutuhan mereka. Allah SWT akan 

memberikan pertolongan dan meringankan beban bagi mereka yang ikhlas 

membantu dan meringankan beban orang lain. Dalam konteks praktik 

mangjampang lessuna di bidang pertanian, hadis ini memberikan dukungan 

kepada nilai-nilai saling tolong-menolong, kejujuran, dan kerelaan dalam 

berbagi hasil yang adil dan saling menguntungkan. 

Dalam praktik mangjampang lessuna yang biasa dilakukan oleh 

masyarakat petani bawang merah di Anggeraja Kabupaten Enrekang, 

pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik 

lahan dan penggarap. Biasanya, pembagian hasil tersebut didasarkan pada 

persentase tertentu dari hasil panen bawang merah. Contohnya, dalam suatu 

kerjasama mangjampang lessuna, pemilik lahan dapat menerima 60% dari 

hasil panen bawang merah, sementara penggarap mendapatkan 40% sebagai 

                                                           
64https://konsultasisyariah.com/36364-keutamaan-meringankan-beban-seorang-

muslim.html (Di akses pada tanggal 21 Mei 2023). 

https://konsultasisyariah.com/36364-keutamaan-meringankan-beban-seorang-muslim.html
https://konsultasisyariah.com/36364-keutamaan-meringankan-beban-seorang-muslim.html
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imbalan atas kerja kerasnya. Ada juga yang dalam proporsi 50%:50%.65 

Namun, persentase pembagian hasil dapat bervariasi tergantung pada 

perjanjian yang dibuat dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, seperti 

kontribusi modal, tenaga kerja, dan risiko yang ditanggung oleh masing-

masing pihak. 

Pembagian hasil ini merupakan bagian penting dalam menjaga 

keseimbangan dan keadilan dalam mangjampang lessuna. Melalui pembagian 

hasil yang adil, diharapkan masyarakat petani bawang merah dapat 

memperoleh manfaat yang sebanding dengan usaha dan kontribusi yang 

mereka berikan dalam pertanian bawang merah di Anggeraja Kabupaten 

Enrekang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa melalui pembagian hasil 

ini, model mangjampang lessuna telah memberikan dampak positif terhadap 

perekonomian masyarakat setempat.66 Adanya pembagian hasil yang adil 

mampu meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat petani 

bawang merah di Anggeraja Kabupaten Enrekang. Hal ini kemudian 

membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara 

menyeluruh, seperti memperbaiki kualitas hidup, membangun atau 

merenovasi rumah, meningkatkan akses terhadap pendidikan, serta 

memberikan peluang investasi atau pengembangan usaha lainnya. 

Dengan demikian, model mangjampang lessuna dalam pembagian hasil 

memberikan dorongan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

setempat. Dalam konteks pertanian bawang merah di Kecamatan Anggeraja 

                                                           
65Nur Husna. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi 

Kasus Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”. h. 34. 
66 Astuti. L. Dkk. “Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang)” h. 47. 
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Kabupaten Enrekang, praktik ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi 

keterbatasan modal dan memberikan peluang pekerjaan serta pendapatan 

yang lebih baik bagi masyarakat.67 Namun, seringkali juga mangjampang 

lessuna masih terjadi problematika dalam aktivitasnya.  

Jika dilihat dari perspektif Islam, model mangjampang lessuna yang ada 

di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang ada beberapa kesesuain 

dengan konsep bagi hasil muzara'ah dalam Islam. Namun kenyataanya 

dilapangan memang tidak semuanya menerapkan konsep muzara’ah, karena 

masih ada yang tidak sesuai contohnya saja dari segi akad, kesepakatan yang 

sering dilanggar dan adanya pihak yang merasa dirugikan. Muzara'ah adalah 

salah satu bentuk kerjasama dalam pertanian yang didasarkan pada prinsip 

pembagian hasil antara pemilik lahan (muqarib) dan pengelola (muzara'). 

Secara bahasa, muzara'ah memiliki arti kerja sama atau kolaborasi dalam 

bidang pertanian. Kata "muzara'ah" berasal dari akar kata Arab "zara'a" yang 

berarti menanam atau bercocok tanam. Dalam konteks pertanian, muzara'ah 

mengacu pada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah untuk 

bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian dan membagi hasil panen 

berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan.68  

D. Muzara’ah 

Di tengah pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya kesadaran 

akan pentingnya prinsip-prinsip keadilan dan berkelanjutan, ekonomi 

syariah telah menjadi topik yang semakin relevan. Ekonomi syariah adalah 

                                                           
67 Ishak, Saeful dan Akbar Sabani. “Potret Implementasi Akad Muzara’ah Upaya 

Mendorong Perbaikan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Petani Bawang Merah 

Kecamatan Anggeraja). h. 84.  
68Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat”. h. 391.   
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sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan 

mempromosikan keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesetaraan dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pertanian.  

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip bagi 

hasil (mudharabah), yang menempatkan pemilik modal dan pengelola atau 

pekerja dalam posisi mitra yang berbagi keuntungan dan risiko secara adil. 

Dalam konteks pertanian, sistem bagi hasil menjadi relevan karena 

melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam produksi pertanian, seperti 

pemilik lahan, petani penggarap, dan pemilik modal. 

Sistem bagi hasil pertanian mengarah pada pembagian hasil usaha 

pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap berdasarkan 

persentase yang telah disepakati sebelumnya. Pemilik lahan menyediakan 

akses ke tanah, sementara petani penggarap bertanggung jawab atas proses 

penanaman, pemeliharaan, dan panen. Keuntungan yang dihasilkan dari hasil 

panen kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil antara kedua 

belah pihak. Prinsip bagi hasil dalam pertanian memiliki beberapa 

keuntungan yang signifikan. Pertama, prinsip ini mempromosikan keadilan 

dalam pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan petani penggarap. 

Mereka berbagi hasil panen berdasarkan kontribusi dan risiko yang 

ditanggung oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa 

diperlakukan secara tidak adil. Kedua, sistem bagi hasil juga mendorong 

keterlibatan aktif petani penggarap dalam kegiatan pertanian. Dengan 

memiliki kepentingan langsung dalam keberhasilan usaha pertanian, petani 

penggarap menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan 

kualitas hasil panen. Hal ini dapat berdampak positif pada pertumbuhan 

ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketiga, sistem bagi 
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hasil pertanian membantu dalam pembagian resiko. Petani penggarap dan 

pemilik lahan berbagi resiko alam seperti cuaca buruk, serangan hama, atau 

kegagalan panen. Dalam situasi di mana hasil pertanian terpengaruh oleh 

faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, beban risiko tidak hanya 

ditanggung oleh satu pihak, melainkan dibagikan secara adil.Selain itu, sistem 

bagi hasil dalam pertanian juga mendukung nilai-nilai berkelanjutan dalam 

ekonomi syariah. Dalam praktiknya, sistem ini mendorong praktik pertanian 

yang berkelanjutan, seperti penggunaan metode organik, pelestarian 

lingkungan, dan penerapan teknik bertani yang ramah lingkungan. Dengan 

menerapkan sistem bagi hasil dalam pertanian, ekonomi syariah 

mempromosikan keadilan, partisipasi aktif, pembagian risiko, dan 

keberlanjutan dalam sektor pertanian. Hal ini tidak hanya mendukung 

kesejahteraan petani penggarap, tetapi juga berpotensi menciptakan 

lingkungan pertanian yang adil, berkelanjutan, dan memberdayakan bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam ekonomi syariah, sistem bagi hasil yang relevan dengan model 

majampang lessuna adalah konsep muzara’ah. Secara istilah, muzara'ah 

adalah sebuah konsep atau bentuk kerjasama dalam bidang pertanian di 

dalam Islam. Muzara'ah mengacu pada perjanjian antara pemilik lahan 

(muqarib) dan penggarap tanah (muzara'ah) di mana penggarap 

bertanggung jawab atas pekerjaan dan pengelolaan tanah, sedangkan pemilik 

lahan menyediakan lahan dan sumber daya modal yang diperlukan. 

Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yang adil 

antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, muzara'ah menggambarkan 

bentuk kerjasama yang berbasis bagi hasil antara pemilik lahan dan 

penggarap dalam kegiatan pertanian. 
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Menurut ulama Hanafiyah, muzara'ah dapat diartikan sebagai 

"perjanjian yang melibatkan tanah pertanian berdasarkan bagi hasil". Hal ini 

berarti terdapat sebuah kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani, di 

mana petani menerima upah berdasarkan hasil kerja mereka di sawah. 

Dalam konteks ini, pemilik lahan memberi upah kepada petani atau 

pengelola sebagai hak kepemilikan mereka atas hasil pertanian tersebut. 

Madzhab Maliki menyatakan bahwa muzara'ah adalah "persyarikatan (kerja 

sama bagi hasil) dalam bidang pertanian". Dalam pandangan ini, muzara'ah 

mengacu pada bentuk kerja sama di bidang pertanian di mana hasilnya 

dibagikan bersama antara pemilik tanah dan petani.69 

Sementara itu, menurut Madzhab Hanbali, muzara'ah didefinisikan 

sebagai "penyerahan lahan pertanian kepada petani dengan pembagian hasil 

pertanian di antara keduanya." Dalam konteks ini, lahan pertanian 

diserahkan kepada petani dengan pembagian hasil yang telah disepakati 

bersama. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa muzara'ah adalah bentuk 

kerja sama di bidang pertanian yang berbasis pada prinsip bagi hasil, dengan 

ketentuan bahwa benih berasal dari pemilik lahan. Dalam kerja sama ini, 

umumnya benih yang digunakan diperoleh dari pemilik lahan, karena jika 

benih berasal dari penggarap, maka disebut sebagai mukhabarah. Penyajian 

di atas mencoba untuk menggambarkan pemahaman dan definisi muzara'ah 

yang berasal dari berbagai madzhab dalam Islam. Meskipun demikian, 

penting untuk dicatat bahwa pandangan dan interpretasi yang lebih rinci 

dapat ditemukan dalam literatur dan panduan keagamaan yang lebih spesifik 

untuk masing-masing madzhab tersebut. 

                                                           
69 Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat”. h. 392. 
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Ketika Rasulullah Muhammad SAW dan para pengikutnya hijrah ke 

Madinah, komunitas Muslim di kota tersebut menyumbangkan setengah dari 

tanah pertanian dan kebun mereka kepada para migran yang kurang mampu 

untuk dikelola. Para migran ini kemudian terlibat sebagai mitra kerja dalam 

kegiatan pertanian melalui kontrak muzara'ah, yang bertujuan untuk 

menciptakan kerjasama saling bantu-membantu antara petani dan pemilik 

lahan dengan pembagian hasil yang adil di antara keduanya. Dalam 

pandangan Islam, pengabaian terhadap tanah dilarang, sehingga setiap lahan 

harus dimanfaatkan secara produktif untuk mencapai pemerataan dan 

mencegah terjadinya lapangan pekerjaan yang terbengkalai, serta 

memastikan adanya keadilan dan keseimbangan sosial. Dari pengalaman ini, 

kita dapat menarik hikmah bahwa kerja sama yang saling menguntungkan 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan 

membuka peluang kehidupan yang lebih baik bagi semua orang.  

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw ini menguatkan praktik kerja 

sama dalam pertanian dengan menekankan pentingnya memanfaatkan tanah 

yang dimiliki atau memberikan manfaatnya kepada saudara. Jika seseorang 

tidak bersedia melakukannya, ia diperbolehkan menahan tanah tersebut. 

 

 ٍْ ُْصُٕزٍ ػَ ٍْ يَ ُّ٘ ػَ زِ ْٕ َْجأَََبَ انثَّ اقِ أَ شَّ َْجأَََبَ ػَجْدُ انسَّ ٍُ ٚحََْٛٗ أَ دُ ثْ ًَّ حَدَّثَُبَ يُحَ

ٍِ خَدِٚحٍ  ٍْ زَافِغِ ثْ ٍِ خَدِٚحٍ ػَ ْٛسٍ اثٍْ أخَِٙ زَافِغِ ثْ َٓ ٍِ ظُ ْٛدِ ثْ ٍْ أسَُ دٍ ػَ ِْ يُجَب

 َٓ ُحَْ ًْ ِّ فهََْٛ ٍْ أزَْضِ ٍْ اسْتغََُْٗ ػَ ْٔ نِٛدَعَْ قبَلَ يَ ب أخََبُِ أَ  

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yahya] berkata, 
telah memberitakan kepada kami [Abdurrazaq] berkata, telah 
memberitakan kepada kami [Ats Tsauri] dari [Manshur] dari 
[Mujahid] dari [Usaid bin Zhuhair] -putra saudara Rafi' bin Khadij- 
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dari [Rafi' bin Khadij] ia berkata; Beliau bersabda: "Barang siapa yang 
mempunyai kelebihan tanah, maka hendaklah memberikannya 
kepada saudaranya atau membiarkannya."(Ibnu Majah).70 

Hadis di atas mendorong setiap individu untuk aktif dalam melakukan 

tolong-menolong (ta'awun), terutama dalam bidang pertanian. Tujuannya 

adalah untuk mengoptimalkan penggunaan tanah yang tidak terawat menjadi 

produktif, sehingga dapat memberikan manfaat yang berdampak positif 

seperti menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan 

dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Selain itu, hal yang penting 

dalam memberikan manfaat kepada saudaranya adalah mempekerjakan 

orang-orang terdekat yang memahami konsep muzara'ah, sehingga dapat 

mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan dan memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. 

E. Mukhabarah 

Dalam bahasa Arab, istilah untuk kegiatan pertanian mencakup 

Muzara’ah, Mukhabarah, dan musaqoh. Menurut Taqiyyuddin yang 

menyampaikan pandangan Al-Qadhi Abu Thayib, Muzara’ah dan Mukhabarah 

memiliki makna yang serupa. Meskipun keduanya memiliki arti yang sama 

secara bersamaan, namun keduanya dapat diartikan dengan makna, yakni  

sebagai tharh az-zurrah (melemparkan tanaman). 

          Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mukhabarah 

dijelaskan sebagai bentuk kerjasama penggarapan lahan antara pemilik lahan 

dan petani penggarap melalui perjanjian bagi hasil. Pada perjanjian ini, 

                                                           
70Muhammad Haris. “Ayat Dan Hadist Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, 

Musaqah(Telaah Filosofi, Sosiologis, Yuridis Persfektif Hukum Di Indonesia)”.  Landraad 

Jurnal Syariah Dan Hukum Bisnis. Vol. 1, No. 2 (Desember 2022). h. 115. ( Diakses online pada 

tanggal 24 Mei 2023).  



72 

 

 

 

pemilik lahan menyediakan lahan yang akan dikelola oleh petani penggarap. 

Meskipun bibit dan biaya dikenakan kepada petani penggarap. Mukhabarah 

mewakili kolaborasi antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana 

hasil panen akan dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dibuat. Dalam kesepakatan ini, tanggung jawab atas benih dan biaya 

ditanggung oleh petani penggarap. 

Perbedaan konsep antara muzaraah dan Mukhabarah dapat ditemukan 

dalam aspek permodalan. Jika pemilik lahan menyerahkan lahan dan bibit 

tanaman tanpa memberikan kontribusi fisiknya, hal tersebut dapat 

dikategorikan sebagai muzaraah. Sebaliknya, pada Mukhabarah, tanggung 

jawab atas bibit tanaman dan biaya penanaman diberikan kepada petani 

penggarap. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mukhabarah 

adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, 

yang melibatkan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Dalam 

kerjasama ini, hasil panen dibagi antara pemilik lahan dan petani penggarap 

sesuai dengan kesepakatan, sementara tanggung jawab atas bibit tanaman 

dan biaya penanganan menjadi tanggung jawab petani penggarap. Kerjasama 

Mukhabarah umumnya dapat diaplikasikan pada perkebunan dengan biaya 

yang relatif kecil dan benih yang terjangkau, seperti cabai, ketela, kacang, dan 

sayur-sayuran. Meskipun demikian, Mukhabarah juga dapat dilakukan pada 

tanaman dengan benih yang lebih mahal, menciptakan fleksibilitas dalam 

bentuk kerjasama ini. 

1. Rukun dan Syarat Muzara'ah 

a. Rukun Muzara’ah dan Sifat Akadnya 
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Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa esensi dari akad muzara'ah 

terdiri dari dua elemen pokok, yaitu ijab (penawaran) dan kabul 

(penerimaan). Pandangan dari golongan Hanabilah menyatakan bahwa 

sahnya kontrak muzara'ah bergantung pada penggunaan lafal ijarah, 

misalnya, "saya ingin Anda menggarap lahan saya, dan separuh hasilnya 

menjadi hak milik Anda." Di sisi lain, mayoritas ulama, yang disebut sebagai 

jumhur ulama, menyatakan bahwa rukun akad muzara'ah terdiri dari tiga 

unsur utama. Pertama, melibatkan kedua pihak yang terlibat dalam kontrak, 

yaitu pemilik lahan dan petani, yang dikenal sebagai aqid. Kedua, melibatkan 

objek akad muzara'ah, seperti benih, manfaat dari lahan, dan hasil kerja 

petani. Ketiga, yang dianggap paling vital, adalah shigat, yang mencakup ijab 

dan kabul (penawaran dan penerimaan kontrak). .71 

Dalam perspektif Hanabilah, akad muzara'ah tidak memerlukan kabul 

melalui perkataan, melainkan dapat diwujudkan melalui tindakan langsung 

dalam melakukan penggarapan tanah. Dalam konteks ini, kabul dianggap 

terjadi melalui perbuatan (bil fi'li). Sebaliknya, menurut Hanafiyah, akad 

muzara'ah bersifat serupa dengan akad syirkah lainnya, yakni bersifat tidak 

mengikat (ghair lazim). Menurut pandangan Malikiyah, setelah benih 

ditanam, akad muzara'ah menjadi mengikat (lazim). Walaupun ada pendapat 

kuat di kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa semua akad syirkah 

amwal dianggap mengikat setelah ijab dan qabul. Namun, dalam perspektif 

Hanabilah, muzara'ah dan musaqah adalah akad yang tidak mengikat (ghair 

lazim) dan dapat dibatalkan oleh pihak yang terlibat, serta menjadi batal jika 

salah satu pihak meninggal dunia.72 

                                                           
71Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat”. h.392. 
72Euis Amalia. “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam”. h. 261.   
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b. Syarat-syarat Muzaraah 

1). Menurut Abu Yusuf dan Muhammad 

Syarat-syarat muzara'ah mencakup persyaratan terkait dengan pelaku 

aqad (pihak yang melakukan perjanjian), tanaman atau jenis tanaman 

yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang digunakan untuk penanaman, 

alat pertanian yang digunakan, serta periode penanaman. 

Secara umum, ada dua persyaratan yang berlaku bagi pelaku aqad 

(pihak yang melakukan perjanjian), yaitu: 

(a) Aqid harus berakal (mumayyiz). Dengan kata lain, perjanjian yang 

dilakukan oleh seseorang yang tidak berakal, seperti orang yang 

tidak waras atau anak yang belum cukup umur, tidak sah. 

Kecerdasan (mumayyiz) adalah syarat yang diperlukan untuk 

melakukan tindakan hukum. Namun, dalam muzara'ah, mencapai 

baligh (usia dewasa) tidak menjadi syarat untuk sahnya perjanjian. 

(b) Aqid tidak boleh murtad (keluar dari agama Islam). Menurut 

pandangan Imam Abu Hanifah, hal ini disebabkan oleh 

keyakinannya bahwa seseorang yang murtad tidak dapat 

melakukan tindakan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, 

menurutnya, perjanjian muzara'ah yang melibatkan orang yang 

murtad akan ditangguhkan (mauquf). Namun, menurut Abu Yusuf 

dan Muhammad bin Hasan, perjanjian muzara'ah dengan orang 

yang murtad diperbolehkan secara hukum.73 

2). Syarat tanaman 

Persyaratan yang diterapkan pada tanaman harus terdefinisi atau 

diketahui dengan jelas. Dalam kerangka ini, menjelaskan jenis tanaman yang 

                                                           
73 Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat”. h.392. 
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akan ditanam menjadi penting. Meskipun, dari sudut pandang istihsan, 

penjelasan terkait tanaman yang akan ditanam tidak dianggap sebagai syarat 

dalam muzara'ah karena keputusan tentang jenis tanaman sepenuhnya 

berada di bawah kendali penggarap. 74 

3). Syarat hasil tanam 

Berkaitan dengan hasil tanam, terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad muzara'ah 

menjadi tidak sah. 

 a) Hasil tanaman harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian, karena 

hal tersebut sama pentingnya dengan upah. Jika tidak ada kejelasan 

mengenai hasil tanaman, hal ini dapat menyebabkan kerusakan 

pada akad. 

b) Hasil dari tanaman harus menjadi kepemilikan bersama bagi semua 

pihak yang terlibat dalam akad. Jika kepemilikan hasil tanaman 

hanya terjadi pada satu pihak, maka akad tersebut akan dinyatakan 

tidak sah. 

c) Pembagian hasil tanaman harus dijelaskan secara tegas berdasarkan 

nisbah atau proporsi yang telah disetujui, seperti separuh, 

sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Jika pembagian tersebut 

tidak dijelaskan dengan jelas, dapat menimbulkan perselisihan 

karena ketidakjelasan pembagian tersebut. 

d) Bagian hasil tanaman yang dibagi harus berupa bagian yang belum 

terbagi di antara semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Jika 

                                                           
74Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat”. h.393.   
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sudah disepakati sebelumnya bahwa bagian tertentu akan 

diberikan kepada salah satu pihak, maka perjanjian tersebut 

dianggap tidak sah.75 

4). Syarat tanah yang akan ditanami 

 Syarat-syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah 

sebagai berikut: 

 a) Tanah yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan pertanian. 

Jika tanah tersebut tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak subur, 

maka perjanjian dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena 

muzara'ah melibatkan perjanjian di mana ganjarannya atau 

upahnya diperoleh dari sebagian hasil yang dihasilkan. Jika tanah 

tidak menghasilkan apa pun, maka perjanjian tersebut dianggap 

tidak sah. 

b) Tanah yang akan dikelola harus terindikasi dengan jelas, untuk 

mencegah munculnya konflik di antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian. 

 c) Tanah perlu diserahkan kepada petani penggarap, memberikan 

kebebasan kepada mereka untuk mengelolanya.76 

5) Tujuan yang dijalankan dalam muzara'ah harus sesuai dengan objek 

akad, baik dari perspektif syariah maupun adat. Objek tersebut 

mencakup pengambilan manfaat dari tenaga penggarap dengan 

pemilik tanah yang menyediakan bibitnya, atau pengambilan manfaat 

dari tanah dengan penggarap yang menyediakan bibitnya. 

                                                           
75M. Abdul Mannan. “Teori dan praktek Ekonomi Islam”. h. 215. 
76 Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat”. h.394. 
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6) Persyaratan untuk alat yang akan digunakan adalah alat tersebut harus 

sesuai dengan akad dan tidak boleh dijadikan sebagai tujuan akad. Jika 

alat tersebut dijadikan sebagai tujuan utama, maka akad muzara'ah 

akan dianggap fasid. Aturan ini berlaku baik untuk alat berupa hewan 

maupun alat modern. 

7). Syarat masa muzara’ah 

Untuk akad muzara'ah, masa berlakunya harus jelas, ditentukan, atau 

diketahui, misalnya selama satu atau dua tahun. Jika masa berlaku 

tidak ditentukan atau tidak jelas, maka akad muzara'ah tidak dapat 

dianggap sah. 

a). Menurut Malikiyah 

Malikiyah mengemukakan tiga persyaratan dalam muzara'ah. 

Pertama, akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan 

imbalan yang melibatkan hal yang dilarang, seperti menjadikan 

tanah sebagai imbalan untuk bibit atau benih. Malikiyah 

berpendapat bahwa pemilik tanah dan penggarap harus turut serta 

dalam pembiayaan bibit atau benih; jika penggarap yang 

menanggung bibit atau benih sementara tanah disediakan oleh 

pemilik, maka muzara'ah dianggap tidak sah. Kedua, pemilik tanah 

dan penggarap, sebagai pihak yang terlibat, harus memiliki hak 

yang setara dalam pembagian keuntungan, sesuai dengan modal 

atau biaya yang mereka keluarkan. Ketiga, bibit yang disediakan 

oleh kedua pihak harus memiliki jenis yang sama; jika jenis bibit 

yang disediakan berbeda, misalnya pemilik menyediakan bibit 

jagung sedangkan penggarap menyediakan bibit padi, maka 

muzara'ah dianggap tidak sah menurut pandangan Malikiyah. 
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b). Menurut syafi’iyah 

Ulama Syafi'i tidak menganggap adanya kewajiban persamaan hasil 

antara pemilik tanah dan penggarap dalam muzara'ah. Menurut 

pandangan mereka, muzara'ah merupakan suatu proses di mana 

tanah digarap oleh penggarap dengan imbalan hasil panen, 

sedangkan pemilik tanah bertanggung jawab menyediakan bibit 

atau benihnya. 

c). Menurut hanabilah 

Hanabilah memberikan izin untuk muzara'ah dengan imbalan 

sebagian hasil panen tanpa mewajibkan pembagian hasil yang 

setara. Mereka menetapkan persyaratan serupa dengan Syafi'iyah, 

yaitu: pertama, benih harus disediakan oleh pemilik tanah. 

Meskipun, Imam Ahmad memiliki riwayat yang menyatakan bahwa 

benih juga dapat berasal dari penggarap. Kedua, pembagian hasil 

harus jelas untuk setiap pihak, karena ketidakjelasan pembagian 

dapat menyebabkan batalnya muzara'ah. Ketiga, jenis dan jumlah 

benih yang akan ditanam harus diketahui, karena muzara'ah 

berkaitan dengan pekerjaan, sehingga ketidakjelasan tersebut 

dapat mengakibatkan akad menjadi tidak sah.77 

2. Bentuk-Bentuk Akad Muzara’ah 

                                                           
77 Ishak, Saeful dan Akbar Sabani. “Potret Implementasi Akad Muzara’ah Upaya 

Mendorong Perbaikan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Petani Bawang Merah 
Kecamatan Anggeraja). h. 89. 
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Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, muzaraah memiliki empat bentuk yang 

terbagi menjadi tiga bentuk yang sah dan satu bentuk yang batal. Bentuk-

bentuk muzara'ah tersebut adalah sebagai berikut: 78 

a. Dalam muzara'ah, pemilik lahan menyediakan tanah dan bibit, 

sementara petani atau penggarap menyumbangkan pekerjaan dan 

peralatan pertanian. Model kerja sama ini dianggap sah karena petani 

menerima hasil kerjanya sebagai imbalan. Dalam konteks ini, pemilik 

lahan berperan sebagai penyewa bagi penggarap, dengan bibit yang 

berasal dari pemilik lahan dan peralatan dari pihak petani. 

b. Dalam situasi ini, pemilik lahan menyediakan tanah pertanian, 

sementara bibit, peralatan pertanian, dan kerja dilakukan oleh petani. 

Jenis perjanjian ini dianggap sah karena objek perjanjian tersebut 

adalah manfaat yang diperoleh dari lahan pertanian. Pemilik lahan 

dalam konteks ini berperan sebagai penyewa terhadap penggarap, 

dengan imbalan yang diberikan berupa hasil panen. 

c. Dalam konteks ini, tanah pertanian, bibit, dan peralatan pertanian 

disediakan oleh pemilik lahan, sementara pekerjaan dilakukan oleh 

petani. Model muzara'ah ini dianggap sah karena objek perjanjian 

adalah jasa yang diberikan oleh petani. Pemilik lahan dalam situasi ini 

berperan sebagai penyewa terhadap petani, dengan imbalan berupa 

hasil panen. 

d. Dalam situasi ini, tanah pertanian dan peralatan pertanian disediakan 

oleh pemilik lahan, sementara bibit dan pekerjaan dilakukan oleh 

petani. Menurut pandangan Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan 

                                                           
78Sitti Nur Desi Iskandar. “Pola Kemitraan Akad Muzara’ah Antara Buruh Migran 

Dengan Pemilik Lahan Pertanian Dalam Menigkatkan Kesejahteraan Di Samaenre Kabupaten 
Pinrang”. h. 41. 
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Asy-Syaibani, konfigurasi muzara'ah seperti ini dianggap tidak sah 

karena seharusnya peralatan pertanian disediakan oleh petani, bukan 

oleh pemilik lahan. Menurut pandangan mereka, peralatan pertanian 

seharusnya menjadi tanggung jawab petani sebagai bagian dari 

kontrak, dan penggunaannya diarahkan pada pengelolaan lahan 

pertanian berdasarkan perjanjian akad. Oleh karena itu, jenis kontrak 

ini dianggap sebagai penyewaan tanah. Jika peralatan diberikan oleh 

pemilik lahan, maka kontrak sewa tersebut menjadi tidak sah karena 

tidak mungkin pemilik lahan dan petani memiliki manfaat yang 

berbeda. 

3. Hukum-hukum muzara'ah yang shohih dan fasid 

a. Hukum Muzara’ah yang Shahih 

Menurut Hanafiah, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku untuk 

muzara'ah yang sah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:79 

1) Tanggung jawab pemeliharaan tanaman berada pada muzari atau 

penggarap. 

2) Bagian atas hasil tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, 

yang kemudian akan dihitung berdasarkan penghasilan yang 

diperoleh. 

3) Hasil dari penggarapan tanah dibagi antara penggarap dan pemilik 

tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati saat akad. 

4) Menurut Hanabilah, akad muzara'ah tidak mengikat, tetapi menurut 

Malikiyah, termasuk akad yang mengikat setelah bibit ditanam. 

Hanafiah melihat muzara'ah dari perspektif pemilik benih, di mana 

                                                           
79Ahmad Wardi Muslich. “Fiqh Muamalat”. h. 395. 
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muzara'ah dianggap sebagai akad yang tidak mengikat, tetapi jika 

dilihat dari pihak lain, termasuk dalam kategori yang mengikat. Oleh 

karena itu, akad muzara'ah tidak boleh dibatalkan kecuali ada udzur 

atau alasan yang sah. 

5) Penyiraman atau pemeliharaan tanaman harus dilakukan secara 

bersama-sama jika disepakati. Namun, jika tidak ada kesepakatan, 

maka penggaraplah yang bertanggung jawab untuk menyiram dan 

memelihara tanaman tersebut. 

6) Diperbolehkan untuk menambah bagian dari hasil yang telah 

ditetapkan dalam akad. 

7) Jika salah satu pihak meninggal sebelum hasil garapannya diketahui, 

maka muzari tidak mendapatkan apa-apa karena keberlanjutan akad 

ijarah didasarkan pada kelangsungan waktu.  

Syafi'iyah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

memperbolehkan muzara'ah kecuali dalam kasus musaqah. Jika muzara'ah 

dilakukan secara terpisah, maka hasilnya menjadi milik pemilik tanah, 

sementara penggarap akan menerima upah yang sesuai atau sepadan dengan 

pekerjaan dan peralatannya. 

b. Hukum Muzara'ah yang Fasid 

Menurut Hanafiah, terdapat beberapa ketentuan dalam muzara'ah 

yang dianggap fasid, yaitu sebagai berikut:80 

1) Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap karena akad muzara'ah 

tidak sah. 

                                                           
80Ishak, Saeful dan Akbar Sabani. “Potret Implementasi Akad Muzara’ah Upaya 

Mendorong Perbaikan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Petani Bawang Merah 
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2) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan menjadi milik pemilik benih, 

baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam hal ini, aliran 

pemikiran Malikiyah dan Hanabilah setuju dengan Hanafiah bahwa 

jika akadnya fasid, maka hasil tanaman menjadi milik pemilik benih. 

3) Jika benih berasal dari pemilik tanah, penggarap akan mendapatkan 

upah atas pekerjaannya karena akad muzara'ah fasid. Jika benih 

berasal dari penggarap, pemilik tanah berhak mendapatkan sewa 

atas tanahnya karena dalam kedua kasus ini, hubungannya berubah 

menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus pertama, semua hasil garapan 

menjadi milik pemilik tanah sebagai tambahan atas miliknya. Dalam 

kasus kedua, tidak semua hasil garapan menjadi milik penggarap, 

melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkannya dan 

membayar sewa tanah kepada pemilik, sementara sisanya 

disedekahkan oleh penggarap. 

4) Dalam muzara'ah yang fasid, jika penggarap telah menggarap tanah 

tersebut, ia tetap berhak mendapatkan upah yang layak, meskipun 

tanah yang digarap tidak menghasilkan apa pun. Hal ini karena 

muzara'ah memiliki status sebagai akad ijarah atau sewa-menyewa. 

Namun, dalam muzara'ah yang sah, jika tanah garapan tidak 

menghasilkan apa pun, baik penggarap maupun pemilik tanah sama 

sekali tidak mendapatkan apa-apa. 

5) Menurut Imam Abu Hanafi dan Abu Yusuf, upah yang layak dalam 

muzara'ah yang fasid harus ditentukan berdasarkan jumlah yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, menurut Muhammad Bin 

Hasan, upah yang layak harus dibayar penuh karena itu merupakan 

ukuran harga atau nilai manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap. 
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4 Berakhirnya Akad Muzara’ah 

Akhirnya, akad muzara'ah akan berakhir dalam beberapa situasi berikut: 

a. Jika batas waktu akad muzara'ah telah habis, hasil pertanian akan dibagi 

sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada pihak yang 

dirugikan. 

b. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam akad meninggal dunia, maka akad 

muzara'ah akan berakhir. 

c. Jika akad rusak (fasakh) karena adanya hambatan yang menghalangi kedua 

belah pihak untuk melanjutkan akad, misalnya pemilik lahan terjerat 

utang sehingga harus menjual lahan pertanian, atau pemilik lahan 

menghadapi situasi mendadak.81 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah gambaran yang ringkas mengenai objek 

analisis yang digunakan untuk memperlancar alur penelitian. Praktik 

mangjampang lessuna' merupakan bentuk kerja sama dalam bidang 

pertanian, di mana mereka saling membantu dalam bercocok tanam. Salah 

satu individu bertindak sebagai pemodal sementara yang lainnya sebagai 

pengelola lahan. Hal ini disebabkan oleh adanya orang yang memiliki modal 

tetapi tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam, begitu pula sebaliknya, 

ada orang yang memiliki lahan tetapi terbatas dalam kepemilikan modal. 

Oleh karena itu, perpaduan antara kelebihan dan kekurangan tersebut sangat 

diperlukan. 

                                                           
81Ishak, Saeful dan Akbar Sabani. “Potret Implementasi Akad Muzara’ah Upaya 

Mendorong Perbaikan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Petani Bawang Merah 

Kecamatan Anggeraja). h. 91.  
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Gambar 2.1 Kerangka konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut 

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

pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dialami oleh subjek 

penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi yang 

menggunakan kata-kata dan bahasa, dengan memperhatikan konteks yang 

alami dan memanfaatkan metode-metode alami. 

Penelitian kualitatif memiliki potensi untuk memberikan kontribusi 

dalam pengembangan teori, kebijakan, dan pemecahan masalah sosial. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggali dan mendalamkan pemahaman tentang 

fenomena sosial atau lingkungan sosial tertentu yang melibatkan pelaku, 

kejadian, tempat, dan waktu. Secara umum, penelitian kualitatif memiliki dua 

tujuan, yaitu: 

a) menggambarkan dan mengungkapkan, dan 

b) menggambarkan dan menjelaskan fenomena tersebut.82 

                                                           
82Lexy J. Meoloeng. “Metode Penelitian Kualitatif”. (Cet. XXII ; Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2006) h. 3.   
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Penelitian kualitatif harus mampu menggali data berdasarkan apa 

yang dikatakan, dirasakan, dan dilakukan oleh sumber data, dengan 

pendekatan perspektif emik yang berarti mendapatkan data sebagaimana 

adanya yang terjadi di lapangan dan dialami oleh sumber data. Data tersebut 

didasarkan pada pemikiran dan pengalaman sumber data, bukan 

berdasarkan pemikiran peneliti. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran dan penjelasan yang sistematis tentang "model 

mangjampang lessuna dalam tinjauan ekonomi syariah untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang". 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten 

Enrekang dengan alasan pemilihan lokasi berdasarkan perkembangan 

pertanian yang terjadi di Kabupaten Enrekang, khususnya di wilayah 

Kecamatan Anggeraja. Enrekang dikenal sebagai daerah yang menghasilkan 

sayur-sayuran, bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah 

satu daerah penghasil bawang merah terbesar ke tiga di Indonesia. Hampir 

setiap lahan yang ada di Kecamatan tersebut dikelola untuk budidaya 

tanaman bawang merah. 

Alasan utama dalam menentukan lokasi penelitian tersebut adalah 

karena fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas 

petani bawang merah menggunakan sistem kerja sama dalam bercocok 
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tanam, yang dikenal dalam bahasa lokal sebagai "mangjampang lessuna'". 

Sistem kerja sama ini, jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, sejalan 

dengan konsep muzara'ah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di daerah tersebut guna melihat model "mangjampang lessuna'" 

dalam tinjauan ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

penggarap. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian case study 

research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah 

pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperindi dan mendalam 

terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki 

adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat 

kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun 

kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan 

masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi 

kasus adalah memaksimalkan pemahaman tentang kasus yang dipelajari dan 

bukan untuk mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat komplek 

maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau 

panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi..83 Oleh karena itu, 

informasi yang dikumpulkan di lapangan sehubungan dengan model 

                                                           
83Sugiyono. “Memahami Penelitian Kualitatif” (Cet. IV : Bandung : Alfabeta , 2008) h. 
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"mangjampang lessuna" dapat dijelaskan, diartikan, dianalisis, dan kemudian 

digunakan untuk menyimpulkan.  

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif karena melibatkan 

analisis terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan konten 

penelitian. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk 

mengumpulkan informasi tentang kegiatan dan aktivitas masyarakat yang 

menjadi fokus kajian.84 Dalam konteks ini, peneliti akan terlibat secara 

langsung dengan komunitas petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja, 

Kabupaten Enrekang. 

C. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan. Dalam penelitian 

ini, pemilihan data primer dilakukan berdasarkan kemampuan subjek 

penelitian untuk memberikan informasi yang komprehensif sesuai dengan 

kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Informan dalam penelitian ini 

mengacu pada subjek penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.85 Proses 

pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung antara 

peneliti dan informan. Informan utama dalam penelitian ini adalah para 

                                                           
84Imam Gunawan. “Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek”. (Cet. IV : Jakarta: 

Bumi Aksara, 2016). h. 78.  
85 Lexy J. Meoloeng. “Metode Penelitian Kualitatif”. h. 5.   
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pemodal dan pengelola yang berada di wilayah Kecamatan Anggeraja, 

Kabupaten Enrekang. 

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui perantara. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder 

diperoleh melalui kunjungan ke berbagai pusat studi seperti perpustakaan 

dan pusat kajian lainnya, yang menyajikan berbagai jenis literatur untuk 

mendukung dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.86 

Berbagai referensi pustaka tersebut mencakup buku, jurnal, artikel, dan 

bahkan situs web yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. 

Diharapkan bahwa beragam literatur tersebut dapat menyajikan informasi 

mengenai sistem kerja sama pertanian yang terjadi di berbagai lokasi 

berbagai daerah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah tindakan pengamatan yang dilakukan secara 

terencana terkait dengan fenomena-fenomena yang muncul. Tujuan dari 

pelaksanaan observasi adalah untuk memperoleh data melalui pengamatan. 

Pengamatan dapat diarahkan pada berbagai aspek, seperti keadaan suatu 

objek, peristiwa alam, perilaku, karakteristik individu, dan pelaksanaan 

kegiatan khusus.87 

                                                           
86Amiruddin dan Zainal Asikin. “Pengantar Metode Penelitian Hukum”. (Cet. II : 

Jakarta: Rajawali Pers, 2004). h. 30.  
87Sugiyono. “Metode Penelitian Kualitatif”. h. 106.  



90 

 

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan 

terkait model "mangjampang lessuna" yang ada di Kecamatan Anggeraja. 

Selain itu, peneliti juga melakukan kesesuaian dengan konsep muzara'ah 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. 

 

2.Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan 

interaksi tanya jawab langsung dengan individu yang memberikan informasi 

terkait isu yang sedang diselidiki. Dalam rangka penelitian ini, peneliti akan 

menerapkan dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam dan 

wawancara terstruktur. Wawancara mendalam mengarah pada penyelidikan 

pertanyaan yang mendalam dengan fokus pada isu penelitian. Sementara itu, 

wawancara terstruktur melibatkan peneliti yang merancang sendiri 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan permasalahan 

yang sedang diselidiki. Jumlah informan yang diwawancarai mencapai 15 

orang, melibatkan pemodal, penggarap, tokoh agama, dan tokoh pemerintah 

setempat. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan peraturan-peraturan, laporan 

kegiatan foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan terkait dengan 

penelitian. 
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E. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualitatif melibatkan peneliti sebagai instrumen utama. 

Peneliti menjelaskan tentang penggunaan alat pengumpulan data yang 

disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan, mengacu pada 

metodologi penelitian. Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pedoman wawancara, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, 

digunakan sebagai panduan untuk mengumpulkan informasi yang 

diperlukan selama proses wawancara. 

2. Smartphone, sebagai perangkat komunikasi dengan beragam fitur, 

membantu peneliti dalam memperoleh informasi. Fasilitas-fasilitas 

seperti kamera dan perekam dipergunakan untuk mengabadikan 

gambar dan merekam dialog selama proses wawancara. 

3. Alat tulis digunakan untuk mempermudah pengumpulan data 

sementara dalam penelitian. Melalui penggunaan alat tulis, peneliti 

dapat mencatat poin-poin kunci yang muncul selama wawancara.88 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam mencari dan 

mengelola data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Tahap ini mencakup organisasi data ke dalam kategori-

kategori, pembagian menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis, identifikasi 

                                                           
88Abdullah K. “Tahapan dan Langkah Penelitian”. (Cet. 1 ; Watampone: Lukman 

Hakim Press, 2013). h. 49. 
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pola, pemilihan elemen yang relevan untuk diselidiki, dan mencapai 

kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti dan pihak terkait. 

Untuk melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, 

digunakan teknik Analisis Deskriptif dengan menggunakan model analisis 

interaktif. Dalam menjalankan proses analisis tersebut, terdapat tiga tahapan 

kegiatan yang dilakukan secara berurutan, yaitu:89 

1. Proses Pendalaman Data (Reduksi Data). 

Pendalaman data merujuk pada fase penelitian yang difokuskan pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang berasal dari 

catatan tertulis di lapangan. Pendalaman data adalah jenis analisis yang 

merinci, mengelompokkan, mengarahkan, menghilangkan yang tidak relevan, 

serta mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi 

kesimpulan akhir. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup 

tinjauan menyeluruh terhadap hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

literatur-literatur yang terkait dengan praktik "mangjampang lessuna" guna 

mengidentifikasi informasi inti yang relevan. 

2 Data Display (Penyajian Data).  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Namun, yang paling umum digunakan dalam 

penyajian data penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif. Menurut Miles 
                                                           

89Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D (Cet. XXII : Bandung : 
Alfabeta, 2015). h. 244.  
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dan Huberman seperti yang dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, 

penyajian data mengacu pada penyajian informasi yang terstruktur yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data dalam konteks ini merujuk pada cara menyampaikan 

informasi berdasarkan data penelitian sesuai dengan fokus penelitian, 

dengan maksud untuk menyusunnya secara terstruktur agar dapat dengan 

mudah dilihat, dibaca, dan dipahami mengenai suatu kejadian, tindakan, atau 

peristiwa terkait dengan model "mangjampang lessuna" dalam perspektif 

ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. 

Penyajian tersebut dilakukan dengan menggunakan teks naratif. 

Dalam tahap ini, penelitian dilaksanakan dengan susunan yang 

terstruktur untuk memahami bagaimana model "mangjampang lessuna" 

dalam perspektif ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan petani 

penggarap di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Kegiatan pada fase 

ini mencakup pembuatan rangkuman deskriptif dan sistematis agar tema 

sentral dapat diidentifikasi secara jelas, serta memberikan makna pada 

setiap rangkuman dengan memperhatikan kesesuaian dengan tujuan 

penelitian. Jika diperlukan, penelitian lanjutan di lapangan akan dilakukan 

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan sesuai dengan alur 

penelitian. 

3. Counclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 
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Mengutip Miles dan Huberman seperti yang diungkapkan oleh Harun 

Rasyid, proses verifikasi data dan penarikan kesimpulan bertujuan untuk 

menginterpretasikan data yang disajikan dengan melibatkan pemahaman 

penulis. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten ketika penulis kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, sehingga kesimpulan tersebut menjadi kredibel. 

Pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap kesimpulan yang telah 

dibuat dengan membandingkannya dengan teori-teori yang relevan. Untuk 

melakukan evaluasi tersebut, dilakukan "member check" atau pengecekan 

ulang dengan mengacu pada langkah-langkah yang telah dilakukan sejak 

tahap pra survei (orientasi), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah 

proses evaluasi selesai, kesimpulan umum disusun untuk menjadi laporan 

hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

Tabel 3.1 Langkah-langkah Analisis Data 

No. Langkah Implementasi 

1 Data 

Collection 

Melakukan pengamatan dan wawancara dengan 

individu yang terkait, termasuk pemilik dan pihak-

pihak yang terlibat, kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang untuk meneliti isu-isu inti yang sedang 

dibahas. 

2 Reduksi Data Melakukan analisis mendalam terhadap semua hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan referensi 

buku guna mengidentifikasi poin-poin kunci yang 
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terkait dengan penelitian. 

3 Display Data Menyusun secara teratur elemen-elemen utama yang 

telah dikumpulkan guna mendapatkan data yang jelas 

mengenai permasalahan dalam penelitian ini. 

4 Verification Menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan 

membuat kesimpulan mengenai model mangjampang 

lessuna dalam tinjauan ekonomi syariah untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di 

Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang 

 

H. Pengajuan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, penting bahwa data hasil penelitian 

memenuhi standar validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas data 

dalam penelitian kualitatif tercapai ketika laporan peneliti sesuai dengan 

realitas yang terjadi pada objek penelitian. Berbeda dengan penelitian 

kuantitatif, realitas data dalam penelitian kualitatif bersifat kompleks dan 

dinamis, tanpa konsistensi dan pengulangan yang seragam. Untuk menguji 

validitas data, peneliti menggunakan metode triangulasi, yang melibatkan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan pendekatan yang beragam. 

Triangulasi menggabungkan metode-metode yang berbeda untuk 

mengevaluasi fenomena yang berkaitan dari perspektif yang beragam. 

Tujuan triangulasi bukanlah untuk menetapkan kebenaran mutlak tentang 

suatu fenomena sosial, tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang objek penelitian. Metode ini bertujuan memastikan keobjektifan dan 
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keabsahan data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber. 

Dengan menerapkan teknik triangulasi, data yang dihasilkan dianggap valid 

dan dapat dipercaya karena telah melalui proses penyaringan dan verifikasi 

melalui berbagai pendekatan. 

Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi yang meliputi beberapa 

metode, antara lain: 

1. Triangulasi data  

Pendekatan triangulasi data merupakan strategi yang digunakan 

untuk mencapai kebenaran dengan memanfaatkan berbagai metode dan 

sumber data. Selain menjalankan wawancara dan observasi, peneliti juga 

menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen pribadi, gambar, dan foto. 

Setiap metode tersebut menyediakan informasi dan data yang berbeda, yang 

pada akhirnya dapat memberikan perspektif yang beragam terhadap 

fenomena yang sedang diselidiki. Dengan mempertimbangkan berbagai 

sudut pandang ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh 

tentang fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. 

2 Triangulasi teori 

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah triangulasi teori, di mana 

informasi yang telah dikumpulkan akan dirangkum dan dibandingkan 

dengan perspektif teori yang relevan terkait praktik kerja sama di bidang 

pertanian (mangjampang lessuna) di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang. Tujuan dari tahap triangulasi ini adalah untuk mencegah 

kesalahan interpretasi temuan atau kesimpulan penelitian oleh peneliti. 

Dengan menerapkan triangulasi teori, peneliti dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap hasil analisis data yang telah dikumpulkan. Proses ini 
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melibatkan penggunaan berbagai perspektif profesional untuk 

menginterpretasikan kumpulan data atau informasi yang sama.90 Pada 

penelitian ini, akan dikaji sejauh mana model mangjampang lessuna' dalam 

tinjauan ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan petani 

penggarap di Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

                                                           
90

Harun Rasyid. “Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama” 

(Pontianak: STAIN Pontianak, 2000). h. 71  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Geografi 

Kecamatan Anggeraja merupakan wilayah yang terletak di utara 

Kabupaten Enrekang dan berperan sebagai zona penyangga untuk kabupaten 

tersebut. Karakteristik geografis Kabupaten Enrekang ditandai oleh 

perbukitan, pegunungan, lembah, dan sungai dengan ketinggian mencapai 47 

hingga 3.293 meter di atas permukaan laut. Hal ini menunjukkan bahwa 

daerah ini jarang memiliki akses ke pantai, mengingat topografi yang sulit. 

Dalam konteks topografi yang dijelaskan, wilayah Kabupaten Enrekang 

didominasi oleh gunung atau perbukitan, mencakup sekitar 84,96% dari total 

luas wilayah, sementara wilayah datarannya hanya mencakup 15,04%. 

Kabupaten Enrekang memiliki sejumlah gunung yang terkenal, di 

antaranya adalah Gunung Latimojong, yang merupakan puncak tertinggi di 

Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat juga Gunung Bambapuang, Gunung 

Nona, dan sejumlah gunung lainnya yang menjadi ciri khas dari wilayah ini. 

Wilayah Anggeraja sangat terkenal karena hasil pertaniannya yang 

luar biasa, dikarenakan mayoritas penduduknya adalah petani. Oleh karena 

itu, sangat jelas bahwa Anggeraja memiliki reputasi yang kuat sebagai salah 

satu daerah penghasil hasil pertanian yang sangat istimewa. Salah satu 

komoditas pertanian yang sangat unggul di daerah ini adalah bawang merah, 
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sehingga Anggeraja telah menjadi salah satu produsen bawang merah 

terbesar di Indonesia. 

Anggeraja terdiri dari 15 desa dengan luas total mencapai 125,34 km2 

dan jumlah penduduk sekitar 26.002 orang, yang terbagi menjadi 12.985 

laki-laki dan 13.017 perempuan (Sumber: BPS Tahun 2019). 

Berikut penjelasan singkat wilayah Kecamatan Anggeraja yang terdiri 

dari 15 Desa/Kelurahan, sebgaia berikut: 

Tabel 4.1 

No. Des
a 

Ibukota Desa 
Luas Area 

(Km2) 

1 Tindalun Kanda 12.18 

2 Bambapuang Kotu 9.2 

3 Tanete Pasaran 10.45 

4 Lakawan Cakke 9.3 

5 Siambo Cendana 6.51 

6 Singki Singki 12.08 

7 Mataran Sossok 4.98 

8 Pekalobean Marena 9.92 

9 Bubun Lamba Bunu 4.33 

10 Salu Dewata Buntu Ampang 13.15 

11 Mampu Mampu 10.64 

12 Batu Noni Batu Noni 5.05 

13 Saruran Saruran 4.10 

14 Tampo Manggugu 7.45 

15 Mandatte Lura 6.00 

Anggeraja 125.34 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang 2022. 

Adapun batas wilayah Anggeraja, yakni : 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masalle 
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b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malua dan Baraka 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alla 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang 

2. Populasi 

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Enrekang, hampir mencapai 

99,68 persen, memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kegiatan keagamaan 

yang bertentangan dengan ajaran Islam jarang terjadi di daerah ini. Orang 

asli Kabupaten Enrekang memiliki beragam karakteristik bahasa yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bahasa Duri dan bahasa Enrekang. 

Daerah-daerah yang menggunakan bahasa Duri meliputi Kecamatan 

Anggeraja, Alla, Baraka, Malua, Buntu Batu, Curio, Baroko, dan Masalle, 

sementara daerah yang menggunakan bahasa Enrekang melibatkan 

Kecamatan Enrekang, Cendana, Maiwa, dan Bungin.  

Meskipun demikian, karena adanya perpindahan penduduk yang 

cukup signifikan, banyak individu pendatang telah memasuki Kabupaten 

Enrekang. Kedatangan mereka membawa keberagaman suku dan bahasa ke 

wilayah ini, dengan sebagian besar suku di Indonesia turut berperan dalam 

memperkaya keragaman sosial dan budaya di Kabupaten Enrekang. Banyak 

dari para pendatang ini memilih untuk menetap di daerah perkotaan atau 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, di mana mereka terlibat 

dalam kegiatan ekonomi mereka. 
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Dalam lima tahun terakhir, terdapat peningkatan terus-menerus pada 

jumlah penduduk di Kecamatan Anggeraja. Berdasarkan statistik dari Badan 

Pusat Statistik, pada tahun 2015, penduduk mencapai 25.109 orang, lalu 

mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 25.330 orang, tahun 2017 

menjadi 25.566 orang, tahun 2018 mencapai 25.781 orang, dan pada tahun 

2022 mencapai 26.002 orang. Dari data ini, dapat diamati bahwa 

peningkatan populasi berkisar antara 100 hingga 300 orang setiap tahun. 

Informasi lebih lanjut mengenai distribusi jumlah penduduk di setiap desa 

dalam wilayah Anggeraja pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Kecamatan Anggeraja 

 

No. 

 

Village 

Total Population 

2022 

(Male+Famale
) 

Male Famale 

1 Tindalun 726 341 385 

2 Bambapuang 1.971 943 1.028 

3 Tanete 3.044 1.524 1.520 

4 Lakawan 3.608 1.738 1.870 

5 Siambo 1.042 563 479 

6 Singki 1.547 807 740 

7 Mataran 2.840 1.432 1.408 

8 Pekalobean 1.906 972 934 

9 Bubun Lamba 1.365 659 706 

10 Salu Dewata 969 493 476 

11 Mampu 1.482 770 712 

12 Batu Noni 2.820 1.433 1.387 

13 Saruran 1.017 499 518 
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14 Tampo 976 480 496 

15 Mandatte 689 331 358 

Anggeraja 26.002 12.985 13.017 

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang 2022 

3. Sosial dan Ekonomi 

Dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang tersedia, 

Kabupaten Enrekang memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi pusat 

pengembangan komoditas yang menjanjikan. Secara umum, pertumbuhan 

tanaman padi di sawah terpusat di wilayah Kecamatan Maiwa, Baraka, Malua, 

dan Curio. Sedangkan, Kecamatan Anggeraja, Alla, Curio, dan Baraka menjadi 

fokus utama pengembangan sayur-sayuran. Adapun, pengembangan buah-

buahan terkonsentrasi di daerah Maiwa, Bungin, Malua, Anggeraja, dan 

Baraka. 

Kondisi ekonomi masyarakat di Anggeraja dapat dianggap cukup baik, 

yang dibuktikan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang 

signifikan, mencapai jumlah 231.605.847. Hal ini menunjukkan tingginya 

aktivitas ekonomi di masyarakat Anggeraja, terutama dalam sektor 

pertanian, terutama dalam produksi bawang merah, dengan luas lahan yang 

dikelola mencapai 5.260 hektar pada tahun 2019. 

4. Pendidikan 

Masyarakat memiliki berbagai pilihan sarana pendidikan, terutama di 

tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dapat diakses 

dengan mudah karena setiap desa memiliki sekolah tersebut. Namun, situasi 
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berbeda terjadi pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA 

(Sekolah Menengah Atas), di mana di beberapa tempat sulit dijangkau karena 

masalah jarak, meskipun infrastruktur jalan raya menuju lokasi tersebut 

cukup baik. 

 

Tabel 4.2 
Jenis Sekolah Berdasarkan Jumlahnya 

No. Jenis 
Sekolah 

Jumlah Keterangan 

1 SD/MI 25 24 (Negeri) 
1 (Swasta) 

2 SMP/MTs 7 4 (Negeri) 
3 (Swasta) 

3 SMA/SMK 6 4 (Negeri) 
2 (Swasta) 

Jumlah Sekolah 38 32 (Negeri) 
6 (Swasta) 

Sumber :BPS Kabpaten Enrekang 2022 

5. Mata Pencaharian 

Manusia perlu terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi yang sesuai 

dengan tuntutan kehidupan mereka, Dalam upaya memenuhi kebutuhan 

hidupnya,. Kegiatan ekonomi ini selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

terutama kondisi alam dan ketersediaan sumber daya di suatu wilayah. 

Ketika kita mengamati situasi mata pencaharian di Kabupaten Enrekang, kita 

menemukan beragam profesi yang menjadi sumber penghidupan bagi 

masyarakat setempat. Ini termasuk profesi sebagai petani, pedagang, pekerja 

di sektor swasta, dan bahkan pelayan pemerintahan daerah. 
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Wilayah Anggeraja, yang merupakan bagian dari kabupaten ini, 

menonjol sebagai daerah yang sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. 

Faktor-faktor seperti kondisi iklim yang menguntungkan dan sifat tanah yang 

cocok untuk bercocok tanam, ditambah dengan kedekatannya dengan aliran 

sungai, membuat wilayah ini menjadi tempat yang ideal untuk praktik 

pertanian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar 

penduduk di sana mengejar karier sebagai petani. Bahkan, beberapa di 

antara mereka yang menjalani profesi sebagai pegawai negeri sipil atau 

bekerja di sektor swasta, masih meluangkan waktu pada sore hari untuk 

merawat kebun dan ladang mereka. Ada banyak motivasi yang mendorong 

tindakan ini, seperti mengisi waktu luang, mengatasi kebosanan setelah 

pulang kerja, mencari pendapatan tambahan, tetapi yang terutama adalah 

tekad untuk memanfaatkan tanah mereka sesuai dengan nilai-nilai agama 

Islam yang mereka anut. 

Pedagang memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi 

distribusi hasil pertanian dari para petani ke berbagai wilayah, sehingga 

berkontribusi pada kelancaran proses pemasaran. Meskipun potensi 

pertanian di Kabupaten Enrekang sangat besar, namun profesi yang dominan 

di kalangan masyarakat Anggeraja adalah bertani. Oleh karena itu, tidaklah 

mengherankan bahwa Kabupaten Enrekang menjadi salah satu penghasil 

sayur-sayuran terbesar di Sulawesi Selatan. Hal ini terdemonstrasikan dalam 

data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Enrekang tahun 
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2019, yang mencerminkan bahwa sekitar 46,93% PDRB berasal dari sektor 

pertanian. 

Produksi pertanian secara teknis melibatkan elemen input dan output. 

Input merujuk pada semua komponen yang diperlukan dalam proses 

produksi, seperti lahan, tenaga kerja, pupuk, insektisida, pestisida, fungisida, 

dan peralatan pertanian. Di sisi lain, output mencakup hasil tanaman dan 

ternak yang dihasilkan melalui usaha tani. Kedua aspek ini memiliki 

hubungan erat dengan biaya dan pendapatan. 

Besarnya biaya yang dikeluarkan dalam usaha pertanian dan besarnya 

pendapatan yang dihasilkan memiliki peran yang sangat signifikan. 

Pengetahuan yang akurat tentang kedua aspek ini sangat penting karena hal 

ini memungkinkan para petani untuk dengan lebih efisien menghitung laba 

bersih yang mereka peroleh setiap kali panen. Dengan memahami biaya 

produksi, termasuk pembelian input seperti pupuk dan pestisida, serta 

pengeluaran untuk tenaga kerja dan peralatan, petani dapat mengendalikan 

pengeluaran mereka dengan lebih baik. 

Di sisi lain, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan hasil pertanian 

juga sangat krusial. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang masuk dari 

penjualan tanaman dan ternak, petani dapat menilai apakah usaha pertanian 

mereka menguntungkan atau tidak. Informasi ini juga dapat membantu 

mereka dalam merencanakan investasi di masa depan, seperti peningkatan 

peralatan atau diversifikasi usaha. 
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Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang biaya dan pendapatan 

membantu petani dalam mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan 

efisiensi produksi dan mengoptimalkan manajemen sumber daya mereka. 

Dengan memantau dan menganalisis data ini secara teratur, petani dapat 

mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berkelanjutan dalam upaya 

mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam usaha pertanian mereka. 

Dari tabel produksi tanaman yang akan dipresentasikan berikut, 

terlihat dengan jelas bahwa komoditas pertanian utama yang dihasilkan oleh 

penduduk di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, adalah bawang merah. Hal ini 

mencerminkan bahwa mereka menggarap lahan yang luas, seiring dengan 

hasil yang besar yang dihasilkan. Dari data ini juga dapat disimpulkan bahwa 

praktik bercocok tanam, khususnya dalam pertanian bawang merah, sangat 

berkembang di lapangan. Berikut adalah gambaran produksi tanaman di 

Kecamatan Anggeraja. 

Tabel 4.4 

Produksi Tanaman Berdasarkan Tahun 

 
No. 

 
Jenis 
Tanaman 

Berdasarkan Tahun 

Luas Panen (ha) Produksi (ton) 

2021 2022 2021 2022 

1 Bawang Merah  6.610 7.605 735.811 759.339 
2 Padi  12.779,1 12.293,1 65.116,7

0 
53.998,26 

3 Kubis  34 1.215 405.543 281.000 
5 Tomat  - - 184.725 80.875 
6 Kopi  - - 8.672,4 5.020 
7 Jagung  16.058,4 21.713,3 89.089,9 100.464,1 

Sumber:BPS Kabupaten Enrekang  
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Dari ilustrasi tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa produksi 

jagung dan bawang merah mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, sementara produksi komoditas lain seperti padi, kubis, 

kopi, dan cabai menunjukkan penurunan. Peningkatan yang signifikan 

tercatat pada produksi bawang merah dan jagung, yang merupakan 

komoditas utama di Kabupaten Enrekang pada tahun 2019. 

Pada tahun tersebut, Kecamatan Anggeraja mencatat produksi 

bawang merah terbesar, mencapai sekitar 60.489 ton atau sekitar 75,59 

persen dari total produksi bawang merah di seluruh Kabupaten Enrekang. 

Pertumbuhan luas panen dan produksi bawang merah dipicu oleh 

meningkatnya permintaan dan harga yang menjanjikan di pasar, mendorong 

para petani untuk meningkatkan tanamannya guna memenuhi kebutuhan 

pasar yang besar. Pencapaian produksi yang mencolok ini mencerminkan 

tingginya tingkat keberhasilan praktik bercocok tanam di wilayah Anggeraja. 

6. Sarana dan Prasarana 

Infrastruktur dan fasilitas adalah faktor yang paling vital dalam 

mendukung segala aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu 

wilayah. Kualitas sarana dan prasarana memainkan peran kunci dalam 

membentuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Anggeraja. Bukti dari 

hal ini dapat ditemukan dalam kondisi jalan yang sangat baik di wilayah 

tersebut. Terdapat jaringan jalan sepanjang 1.128,851 kilometer, terdiri dari 

33,12 kilometer jalan provinsi dan 1.095,73 kilometer jalan kabupaten. 
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Kecamatan Anggeraja sendiri memiliki jalan sepanjang 67,150 kilometer 

yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang. Infrastruktur jalan ini 

memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai wilayah, 

memastikan distribusi hasil pertanian, terutama bawang merah yang 

menjadi komoditas utama, berjalan lancar, dan berkontribusi pada potensi 

ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang, khususnya di wilayah 

Anggeraja. 

Perhatian utama tertuju pada sumber daya air karena memiliki 

keterkaitan yang erat dengan kehidupan manusia, hewan ternak, dan 

pertumbuhan tanaman. Adanya sungai Mata Allo dan sungai Lewaja, serta 

debit tinggi dari sumber air tanah sepanjang tahun, memberikan dukungan 

yang substansial bagi aktivitas pertanian. Ketersediaan air ini memberikan 

dorongan kuat untuk mencapai hasil panen yang berkualitas dan kompetitif, 

menjadi daya tarik utama di pasar. 

Selain itu, akses yang mudah ke pemerintahan memberikan dukungan 

yang sangat penting bagi para petani. Program-program yang dijalankan oleh 

pemerintah setempat memiliki dampak positif yang besar, termasuk 

memberdayakan para petani dan memberikan bantuan berupa pupuk dan 

bibit tanaman. Pendampingan dari pihak pemerintah melalui kelompok-

kelompok petani juga memberikan wawasan dan metode perawatan 

tanaman yang efektif. 

Tabel 4. 5 
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 Daftar Informan Yang Terlibat Dalam Peneltian 

No Nama Alamat Status Indorman 

1. Muh. Firmansyah Dusun Marena Penggarap 

2. Jasri Dusun Marena Penggarap 

3. Muh. Ibnul Dusun Tampo Penggarap dan pemilik 
tanah 

4. Hermanto Dusun Tampo Pengarap 

5. Muh. Fahri Dusun Sangeran Pemilik lahan dan 
Penggarap 

6. Syukur Dusun  Marena Pemilik lahan dan 
Penggarap 

7. Muh. Afnan Dusun Racak Penggarap 

8. Tino Dusun Racak Penggarap 

9. Addi Dusun Racak Penggarap 

10. Bahrun S.Ag. M.Pd Cakke Pemodal sekaligus 
sebagai tokoh agama 

11. Halik Dusun Racak Penggarap 
12. H. Salama Kalimbua Pemodal 

13. Nawawi Tampo Penggarap 

14.  Nasaruddin S.Fil  Kepala desa 

15. Sudianto Racak Penggarap 
 

B. Proses Mangjampang Lessuna Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten 

Enrekang 

Istilah Mangjampang Lessuna yang ada di Enrekang merupakan istilah 

yang digunakan oleh kalangan petani bawang merah. Mangjampang artinya 

Memelihara, Mengelola sedangkan Lessuna adalah Bawang Merah. Jadi 

Mangjampang Lessuna adalah sebuah kerjasama dalam bidang pertanian 

yang dilakukan antara petani penggarap dan pemodal untuk melakukan 

pemeliharaan atau pengelolaan lahan bawang merah yang outputnya adalah 

sistem bagi hasil. Tujuan utama mangjampang lessuna ini adalah hasil yang 
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didapatkan dari mangjampang lessuna ini dibagi hasilnya sesuai kesepakatan 

awal yang telah dijalin antara kedua belah pihak yakni pemodal dan 

penggarap. 

Mangjampang Lessuna adalah sistem kerjasama pertanian yang 

memainkan peran penting dalam Kecamatan Anggeraja, terutama dalam 

budidaya bawang merah. Proses Mangjampang Lessuna dimulai dengan 

penggarapan lahan yang melibatkan pemodal sebagai pemilik tanah dan 

petani penggarap. Pemodal menyediakan lahan pertanian dan memfasilitasi 

penyediaan input pertanian seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian yang 

diperlukan. Para petani penggarap, yang berperan sebagai pekerja, 

bertanggung jawab untuk merawat tanaman bawang merah sepanjang 

musim pertanian. 

Dalam hal ini akan dijelaskan proses mangjampang lessuna yang ada 

di Kecamatan Anggeraja mulai dari penggarapan lahan, penanaman bawang 

merah, penggunaan peralatan, hasil panennya, porporsi bagi hasilnya seperti 

apa, dan apakah sudah berkeadilan dan transparan, penggunaan akadnya 

sperti apa dan bagaimana dampak dari hadirnya mengjampang lessuna 

terhadap kesejahteraan petani dan lain sebagainnya.  

1. Proses Mangjampang Lessuna  

a. Proses Pra Tanam Bawang Merah 

Dalam upaya menanam bawang merah, para petani penggarap 

memanfaatkan berbagai faktor produksi yang mencakup peralatan pertanian 
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seperti dompeng atau traktor, sekop, pupuk kandang, bibit bawang merah, 

serta tenaga kerja. Sebelum mereka memulai tahap penanaman bawang 

merah, sejumlah persiapan penting perlu dijalani. Salah satu tahapan kunci 

adalah pengolahan lahan pertanian. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan 

tanah agar sesuai untuk menanam bawang merah. Salah satu petani 

penggarap, pengolahan lahan dimulai dengan menggunakan traktor atau 

dompeng untuk meratakan dan menggemburkan tanah. Langkah ini 

membantu menciptakan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan 

bawang merah. Selanjutnya, para petani menggunakan sekop untuk 

merapikan lahan yang telah digemburkan oleh traktor, memastikan bahwa 

lahan tersebut siap menerima bibit bawang merah. Pupuk kandang juga 

digunakan dalam jumlah tertentu untuk memberikan nutrisi yang diperlukan 

untuk pertumbuhan tanaman. Semua persiapan ini adalah langkah awal yang 

krusial dalam proses penanaman bawang merah dan menentukan sejauh 

mana hasil panen nantinya. 

Salah satu informan bernama firmansyah sebagai petani penggarap 

mengatakan bahwa: 

“Iya pertama-tama ladi lakukan ke la mallesuna ki ia mo iate mang 
doppeng. ia to aku na sa terbiasa mo kuna mang doppeng jadi aku 
kalena kuna doppengii te baraba. apalagi duakan tau te mangjampang 
jadi si sulle-sullekan mang dompeng. eda to ia na malinggang di 
dompeng sa di sirang-sirang memang ii jio litak sebelum di dompeng.” 
 
Terjemahnya: 

“Yang pertama dilakukan dalam proses mangjampang lessuna adalah 
membajak tanah dengan menggunakan traktor (dompeng). Karena 
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saya sudah terbiasa membajak lahan jadi saya sendiri yang 
mengerjakannya. apalagi saat ini jumlah penggarap di kebun ini ada 
dua orang karenaa memang lahan yang kami kerja ini luas. jadi kami 
bergantian membajak lahan tersebut. Lahannya pun lumayan gembur 
karena sudah di siram terlebih dahulu sebelum di garap menggunakan 
traktor.”91 
 
Namun ada sebagian petani penggarap yang menggunakan jasa 

penggarap lahan (mangdompeng). Karena memang di Kecamatan Anggeraja 

Kabupaten Enrekang sendiri banyak penyedia jasa penggarapan lahan. 

Seperti yang dilakukan oleh salah satu penggarap bernama syukur, iya 

mengatakan: 

"Harga sewa traktor adalah sekitar Rp600.000 per hari, dan untuk 
pekerjaan kemarin yang berlangsung selama 3 hari, termasuk biaya 
operatornya dan bahan bakar traktor, totalnya mencapai Rp1.800.000. 
Saya sudah terima bersih ." 92 
 
Proses selanjutnya setelah tanah digemburkan menggunakan traktor 

yakni mentaburi pupuk kandang. Syukur kembali mangungkapkan: 

“Yakei mangkai mangdompeng, manei ditaburi pupuk kandang. iya to 
ku gunakan 400 karung, mesa karung na Rp. 300.000 jadi total na sola 
nasang Rp.5.200.000”  
 
 

Terjemahnnya: 

"Setelah penyelesaian pekerjaan dengan traktor, langkah berikutnya 
adalah menyebarkan pupuk kandang. Untuk proses yang saya jalani 
kemarin, saya menggunakan sekitar 400 karung pupuk kandang 

                                                           
91Firmansyah, (47 Tahun) Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 9 Oktober 2023. 
92Syukur, (30 Tahun) Sebagai Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 9 Okober 2023.  
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dengan biaya per karung sebesar Rp. 13.000, sehingga totalnya 
mencapai Rp5.200.000." 93 
 
Setelah itu, proses selanjutnya adalah dengan melakukan bedengan 

lahan (Teras sering). Syukur kembali menngatakan bahwa: 

“Selanjutnya adalah mambedeng (proses membentuk petak-petak 
tanah/ teras sering dan dikerjakan oleh 20 orang dengan ongkos Rp. 
130.000/orang/hari. Jadi mereka kerja dari jam 08.00-15.30 WITA, 
namun terkadang juga mereka bisa pulang lebih cepat tergantung 
kemudahan lahan tersebut di bedeng (Teras sering). 
 
Dalam hal ini jumlah orang yang biasa diambil untuk pengerjaan teras 

sering (bedengan) ini bervariasi tergantung luas lahan yang digarap. Olehnya 

itu biaya pun yang dikeluarkan ikut menyesuaikan dengan hal itu. 

Setelah melakukan proses bedengan lahan, selanjutnya adalah 

membuat garis-garis diatas petak tanah yang sudah di lakukan bedengan tadi 

tujuannya agar mudah ditanami bawang merah nantinya. Seperti yang 

dikatakan oleh firmansyah: 

“yake mangkai di bedeng ladi garisi mira na manyaman di tananni 
dau. ongkos to ku pasun sangbo mang caplak Rp. 480.000 dengan 
rincian 4 kariawan dikali 120.000/orang dan susi ona jam kerja na to 
biasa mulai jam 08-15.30.” 
 

Terjemahnya: 

“Kalau sudah dilakukan proses bedengan lahan selanjutnya adalah 
proses membentuk garis-garis agar mempermudah untuk ditanami 
bawang merah. Dan ongkos yang saya keluarkan sebanyak Rp. 
480.000 dengan riincian 4 kariawan dikali 130.000 dan jam kerjanya 
seperti biasa yakni mulai dari jam 8.00-15.30” 

                                                           
93 Syukur, ( 30 Tahun) Sebagai Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 9 Okober 2023. 
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Selanjutnya adalah tahap penyiapan bibit. Dalam konteks pertanian, 

petani memiliki beberapa tugas penting yang harus dilakukan sebelum 

mereka benar-benar mulai menanam tanaman mereka. Salah satunya adalah 

mempersiapkan lahan pertanian dengan seksama. Selain itu, mereka juga 

harus mengurus pengadaan benih yang akan menjadi dasar dari hasil panen 

mereka. Saat mereka merencanakan untuk menanam berbagai jenis tanaman, 

pemilihan benih sangat krusial dan harus sesuai dengan ukuran lahan yang 

tersedia. Setiap jenis tanah atau lahan memiliki karakteristik yang berbeda, 

sehingga benih yang digunakan juga akan berbeda-beda sesuai dengan 

kondisi lahan tersebut. Dengan memilih benih yang tepat, petani dapat 

meningkatkan peluang kesuksesan panen mereka dan memastikan hasil yang 

optimal dari usaha pertanian mereka. Oleh karena itu, persiapan lahan dan 

pemilihan benih adalah dua aspek yang saling terkait dalam kesuksesan 

pertanian, dan petani dengan bijak mempertimbangkan keduanya untuk 

mencapai hasil yang maksimal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Hermanto selaku penggarap: 

“Jadi, selain mempersiapkan lahan, kami juga menyiapkan benih yang 
akan ditanam. Kemarin, biaya pembelian benih sebesar Rp. 
33.000.000 untuk satu ton benih. Selanjutnya, kami mempejoi benih, 
yaitu proses membersihkan benih dengan memangkas akarnya dan 
menghilangkan sebagian daun agar siap untuk ditanam. Biaya untuk 
proses pemangkasan ini sebesar Rp25.000 per karung, dan kemarin 
kami memiliki 40 karung benih. Jadi, dalam hal biaya pemangkasan 
ini, tarifnya bergantung pada jumlah karung yang dipangkas, bukan 
berdasarkan jumlah pekerja. Terakhir, ada juga jasa servis 
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pemangkasan benih, dengan biaya Rp75.000 per orang, dan kemarin 
ada 2 orang yang bekerja dalam proses ini.” 94 
 

Selain itu salah satu pemodal bernama H. Salama mengatakan bahwa: 

“Sebenarnya salah satu masalah dalam proses mangjampang lessuna 
ini adalah bibit yang setiap tahun mengalami kenaikan namun tidak 
diikuti dengan kestabilan harga sehingga sangat berpengaruh 
terhadap hasil yag akan didapatkan petani penggarap nantinya. Tapi 
inilah yang namanya usaha dalam bekerja. Selagi masih diusahakan 
kita kerjakan saja.”95 
 
Ternyata, ketika memperhatikan berbagai penjelasan di atas, menjadi 

jelas bahwa aspek pembiayaan atau dana yang dikeluarkan oleh setiap petani 

bawang merah hingga mencapai tahap pra penanaman adalah hal yang 

sangat bervariasi. Faktor utama yang memengaruhi variasi ini adalah ukuran 

lahan yang tersedia dan harga benih pada saat itu. 

Ketika bicara tentang ukuran lahan. Setiap petani memiliki luas lahan 

yang berbeda-beda. Beberapa petani mungkin hanya memiliki lahan kecil, 

sementara yang lain mungkin memiliki lahan yang sangat luas. Ini akan 

memengaruhi jumlah benih yang perlu dibeli, jumlah karung yang harus 

dipangkas, dan berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk proses 

pemangkasan. Dengan demikian, setiap petani harus menghitung dengan 

cermat berapa banyak dana yang perlu mereka alokasikan untuk pembiayaan 

tahap pra penanaman ini, sesuai dengan ukuran lahan mereka. 

                                                           
94Hermanto (30 Tahun) Sebagai Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang 10 Oktober 2023.    
95H. Salama (50 Tahun) Senagai Pemodal Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang 10 Oktober 2023.  
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Selanjutnya, harga benih juga memiliki dampak signifikan. Harga 

benih dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari satu musim pertanian 

ke musim berikutnya. Ketika harga benih tinggi, biaya untuk membeli benih 

secara langsung akan meningkat, yang akan berdampak pada total dana yang 

harus dikeluarkan oleh petani. Oleh karena itu, harga benih yang berfluktuasi 

juga menjadi faktor penentu dalam pembiayaan pra penanaman. 

Semua variabilitas ini mencerminkan kompleksitas proses pertanian 

dan pentingnya perencanaan keuangan yang matang bagi para petani. 

Mereka harus memperhitungkan ukuran lahan dan harga benih yang sedang 

berlaku, serta merinci pengeluaran mereka untuk pemangkasan dan 

pembiayaan lainnya agar dapat mengelola dana mereka dengan efisien, 

menjalani tahap pra penanaman dengan sukses, dan berharap mendapatkan 

hasil panen yang optimal. 

b. Proses Penanaman Bawang Merah 

Setelah selesai dengan semua persiapan sebelum penanaman, tiba 

saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menanam benih 

bawang merah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah momen 

penting dalam proses pertanian bawang merah yang perlu diperhatikan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Fahri bahwa: 

“Dalam proses penanaman bawang merah ini karyawan yang 
digunakan adalah karyawan perempuan. Karena perlu saya jelaskan 
sedikit bahwa ada karyawan laki-laki ada karyawan perempuan. 
Karyawan perempuan disini tugasnya untuk menanam bawang 
merah, dan memanen. Pada saat penanaman bawang merah kemarin 
yaitu pada tahap ke 3 saya membutuhkan 25 karyawan perempuan 
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dengan gaji harian. Adapun jumlah gaji harian untuk perempuan 
adalah Rp.80.000/orang, dan saya sempat kesusahan mencari 
karyawan perempuan karena jadwal para karyawan perempuan yang 
sudah padat untuk hari itu” 96 
 
Di samping itu, Halik sebagai petani penggarap mengungkapkan 

kesulitan mencari pekerja perempuan (karyawan) dalam penanaman 

bawang merah. 

 “Salah satu masalah yang dihadapi pada saat penanaman bawang 
merah adalah kesulitan mendapatkan karyawan perempuan. Karena 
memang jumlah petani yang bekerja sebagai petani bawang merah 
dan kadang memang bersamaan waktu penanamannya. Olehnya itu 
kita sebagai penggarap harus menghubungi BOS pekerja perempuan 
satu minggu sebelum penanaman untuk mendaptar, dan terkadang 
juga ketika banyak sekali petani yang bersamaan penanaman maka 
karyawan yang tadinya kita butuhkan 25 tapi hanya 20 yang bisa 
diberikan oleh BOS nya karena mereka harus membagi karyawannya 
di lahan petani penggarap lainnya.”97 
 
Permasalahan yang sering muncul saat penanaman bawang merah 

adalah kendala dalam memperoleh tenaga kerja perempuan. Sebab utamanya 

adalah adanya banyak petani yang menanam bawang merah pada waktu 

yang bersamaan. Keterbatasan jumlah tenaga kerja perempuan yang tersedia 

menyulitkan para penggarap untuk mendapatkan jumlah pekerja yang 

diperlukan. 

Para penggarap harus melakukan perencanaan dengan baik. Mereka 

harus menjalin komunikasi dengan BOS atau pihak yang mengelola tenaga 

kerja perempuan minimal satu minggu sebelum masa penanaman untuk 

                                                           
96Fahri (47 Tahun) Sebagai Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 11 Oktober 2023.   
97Halik ( 31 Tahun) Sebagai Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 11 Oktober 2023.   
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mendaftarkan kebutuhan mereka. Namun, bahkan dengan perencanaan yang 

baik, masih mungkin terjadi situasi di mana jumlah pekerja yang tersedia 

tidak mencukupi kebutuhan semua petani penggarap. 

Dalam kesimpulannya, kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja 

perempuan merupakan tantangan yang harus dihadapi para petani bawang 

merah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perencanaan dan kerja sama 

yang erat antara para petani dan penyedia tenaga kerja perempuan untuk 

mengatasi kendala ini. Kesadaran akan masalah ini akan membantu para 

penggarap untuk lebih baik dalam merencanakan dan mengelola tenaga kerja 

mereka serta memastikan kelancaran proses penanaman bawang merah. 

c. Proses Pemeliharaan  

Setelah fase penanaman benih bawang merah selesai, langkah 

berikutnya adalah merawat pertumbuhan tanaman. Proses pemeliharaan 

tanaman ini mencakup beragam tindakan yang penting untuk memastikan 

pertumbuhan yang sehat dan produktif. Dalam perawatan tanaman ini, 

berbagai aspek diperhatikan, termasuk pemupukan, perlindungan dari 

serangan hama dan penyakit dengan penggunaan pestisida, serta 

penggunaan pencahayaan yang berfungsi sebagai perangkap hama yang 

membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Selain itu, bagian 

penting dari perawatan tanaman adalah menjaga area pertanaman tetap 

bersih dari gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman bawang 

merah. 
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Dalam pelaksanaannya, proses pemeliharaan tanaman bawang merah 

melibatkan berbagai faktor produksi yang penting. Pupuk digunakan untuk 

memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, bahan bakar digunakan 

untuk mengoperasikan mesin semprot pestisida, sementara pestisida sendiri 

berperan dalam melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. 

Selain itu, pasokan listrik diperlukan untuk lampu ultraviolet yang digunakan 

dalam perangkap hama, serta ember yang digunakan untuk keperluan 

pertanian. 

Semua elemen ini adalah bagian integral dari pemeliharaan tanaman 

bawang merah yang bertujuan untuk mencapai hasil panen yang berkualitas 

dan optimal. Dengan memahami dan mengelola aspek-aspek ini dengan baik, 

petani dapat menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman mereka 

sepanjang siklus pertanian. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan bernama 

Sudianto mengungkapkan bahwa: 

“Yake mangkami di tanan to lessuna edamo na den perlu jio tarru 
baraba, bisa dua hari sekali mane den male jio baraba, apalagi ke la 
mang pupuk 7 hari, na den to ugana to manei 10 allo pi na mane den 
mang pupuk pertama”98 
 

Terjemahnya; 

“Setelah bawang merah ditanam, petani tidak selalu harus pergi ke 
kebun setiap hari. Biasanya, mereka hanya perlu pergi ke kebun sekali 
setiap dua hari. Terutama jika bawang merah mendapatkan pupukan 

                                                           
98Sudianto, (47 Tahun) Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

11 Oktober 2023.   
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pertama, ada variasi dalam umurnya, sebagian diberi pupuk setelah 7 
hari, sementara yang lainnya setelah 10 hari.” 

 
Sedangkan Syukur sendiri menyampaikan bahwa: 

“KaIau saya di hari pertama seteIah menanam, ku semprot memang mi 
pake anti guIma. Kemarin saya pake racun gramoxone 4 botoI dan 
goIma 6 botoI. Harga gramoxone Rp 60.000/botoI kaIau goIma Rp 
43.000/botol. Mesin semprot yang saya gunakan itu yang pake mesin 
otomatis dan bahan bakarnya bensin dan karena seringka menyemprot 
jadi banyak juga bensin na pake, cost ku kemarin untuk bensin Rp 
1.000.000, siram tanamannya pake mesin, bahan bakarnya soIar, dan 
costnya kemarin Rp. 3.000.000 seIama satu musim panen, seIain pupuk 
dan pestisida, kami juga menggunakan Iampu sebagai pengendaIi hama. 
Biaya Iampu uItravioIet+ember+pittingnya (Tempat Pasang Lampu) 
sebanyak 25 buah di kaIi Rp 80.000 jadi totaInya Rp2.000.000, Iampu 
kuning+ pittingnya sebanyak 15 buah dikaIi Rp 75.000 jadi totaInya Rp 
1.125.000, Iistriknya Rp500.000 untuk 2 buIan, kabeI teIpon per roII 
Rp800.000 dikaIi 3 roII, jadi Rp 2.400.000”99  

 
Mengacu pada informasi di atas, biaya untuk perawatan pada hari 

pertama terdiri dari Rp240.000 untuk Gramoxone dan Rp258.000 untuk 

Goma. Biaya bahan bakar mencakup Rp1.000.000 untuk bensin dan 

Rp3.000.000 untuk solar. Biaya listrik sebesar Rp500.000, sedangkan untuk 

lampu ultraviolet, ember, dan tempat pemasangan lampu adalah 

Rp2.000.000. Sementara itu, biaya untuk lampu kuning dan tempat 

pemasangan lampu adalah Rp1.125.000. Ketika melakukan penyemprotan 

pestisida, ini dilakukan sekali dalam dua hari atau tergantung pada tingkat 

serangan hama. Jika serangan hama cukup parah, para petani umumnya 

                                                           
99Syukur (30 Tahun) Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 11 

Okotober 2023. 
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melaksanakan penyemprotan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. 

Pak Hermanto mengungkapkan: 

“Yake jon te baraba, rata-rata sipenduan di sempro dua hari sekali, 
tapi yake takkalai buda hama bisa dua kali dalam sehari, makale karuen” 

 
Terjemahnya: 

“Kalau di kebun yang sementara saya garap dan sekitaran kebun. 
Rata-rata petani disini melakukan penyemprotan dua hari sekali, 
namun pada saat hama membeludak atau banyak maka bisa dilakukan 
penyemprotan dua kali dalam sehari yaitu pada waktu pagi dan 
sore”100 
 
Di samping itu, petani juga melakukan pemupukan pada bawang 

merah. Terkadang ada yang melakukan pemupukan 4-5 kali dalam rentetan 

waktu satu kali musim tanam. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak 

Firmansyah : 

"Untuk pemupukan, saya melakukannya kemarin sebanyak lima kali 
dalam satu musim tanam. Beberapa petani biasanya hanya melakukannya 
empat kali. Saya memberikan pupuk pada usia tanaman 7, 14, 21, 30, dan 
38 hari. Setelah itu, saya fokus pada perawatan agar tanaman tidak 
terganggu oleh hama, dan gangguan lainnya yang dapat menghambat 
pertumbuhan serta merugikan tanaman. Saya juga menggunakan berbagai 
jenis pestisida yang kemarin menghabiskan biaya sekitar Rp11.140.000, 
dan demikian pula dengan pupuk, biayanya mencapai sekitar 
Rp14.000.000." 101 
 

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan,dapat 

disimpulkan bahwa biaya pupuk mencapai Rp 14.000.000 dan biaya 

pestisida sekitar Rp 11.140.000. Dengan demikian, total biaya keseluruhan 

                                                           
100Hermanto ( 30 Tahun) Penggarap Di Keacmatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 9 Oktober 2023.  
101Firmansyah (29 Tahun) Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 9 Oktober 2023.   
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yang diperlukan untuk merawat tanaman bawang merah selama satu musim 

tanam adalah sekitar Rp 35.140.000. 

d. Proses Panen  Bawang Merah  

Panen bawang merah adalah salah satu aspek penting dalam 

pertanian yang memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan pangan 

kita sehari-hari. Bawang merah, dengan rasa pedasnya yang khas dan 

manfaat kesehatannya, telah menjadi bahan dasar dalam berbagai hidangan, 

mulai dari makanan sehari-hari hingga hidangan istimewa. Proses 

penanaman bawang merah memerlukan perhatian khusus, pengetahuan, dan 

keterampilan, serta perawatan yang teliti. 

Dalam proses panen, petani penggarap mengandalkan tenaga kerja 

panen sebagai salah satu faktor produksi utama. Tenaga kerja panen adalah 

elemen vital dalam menjalankan tahap akhir dari siklus pertanian ini, dan 

perannya sangat penting dalam menentukan kesuksesan hasil panen. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh pak sudianto : 

 "Ketika musim panen tiba, kami sering menghubungi pekerja untuk 
membantu dalam panen bawang. Dan biasanya, dalam waktu kurang 
dari sehari, panen tersebut sudah selesai." 102 
 
Dari penjelasan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat 

mendekati musim panen, petani penggarap umumnya mengandalkan 

                                                           
102Sudianto (47 Tahun) Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

11 Oktober 2023.   
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bantuan tenaga kerja atau karyawan mereka untuk melakukan panen 

bawang. 

salah satu petani penggarap yaitu pak Syukur mengungkapkan bahwa: 

“Ketika saya mencabut bawang kemarin, saya mempekerjakan 70 
karyawan, termasuk beberapa relawan. Mereka dibayar sebesar 
Rp60.000 per orang, sehingga total biaya gaji mencapai Rp4.200.000. 
Selain itu, kami menyediakan makanan sebanyak 150 porsi dengan 
biaya Rp15.000 per porsi, yang menghabiskan dana sekitar 
Rp2.250.000. Kami juga memberikan makanan ringan dengan biaya 
Rp500.000, serta menggunakan 30 bungkus karet yang menelan biaya 
Rp650.000, dan membeli air minum untuk karyawan. Selain itu, ketika 
bawang dicabut, ada kariawan yang khusus untuk memindahkan 
bawang merah yang sudah dicabut tadi untuk dimasukkan kedalam 
tenda. Kemarin, ada 6 tenda yang digunakan, dan masing-masing oleh 6 
orang karyawan dengan upah Rp120.000 per orang, sehingga biaya 
totalnya mencapai Rp720.000. Karena beberapa karyawan berasal dari 
desa yang berbeda, kami juga mengeluarkan biaya transportasi. Kami 
menyewa dua mobil, satu pick-up dengan biaya Rp200.000, dan satu 
mobil ¾ dengan biaya Rp300.000. Terakhir, ada biaya untuk karyawan 
yang melakukan tugas mengeratkan ikatan bawang agar tidak mudah 
lepas dan mudah dijemur. Gaji untuk tugas ini dihitung per tenda, dan 
kami memiliki 12 tenda dengan biaya Rp300.000 per tenda, sehingga 
totalnya adalah Rp3.600.000. Kami juga membeli 12 gulungan tali rafia 
seharga Rp27.000 per gulungan, yang menghabiskan dana sekitar 
Rp324.000.”103 

 
Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam memanen bawang 

merah ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh para petani penggarapnya 

saja. Karena lahan yang begitu luas dan faktor waktu sehingga mengharuskan 

untuk mengambil karyawan untuk memanen bawang merah tersebut. Jumlah 

karyawan nya pun bervariasi, tergantung luas lahannya. Dan tentu ini juga 

                                                           
103Syukur (30 Tahun) Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 9 

Oktober 2023.   
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membutuhkan dana yang lumayan banyak selama proses memanen bawang 

merah. 

 

e. Proses Pasca Panen Tanaman Bawang Merah 

Setelah fase panen selesai, petani menghadapi tugas selanjutnya, yaitu 

memindahkan bawang yang sudah dipanen dari kebun ke tempat 

penyimpanan, biasanya berlokasi di gudang atau rumah. Namun perlu di 

ingat bahwa proses waktu pemindahan bawang merah setelah panen itu 

biasa sekitar dua minggu baru kemudian bisa diangkut. Harus dipastikan 

betul apakah bawang merah tersebut sudah kering. Untuk menjalankan 

tahap ini, petani seringkali mengandalkan jasa pengangkut gabah yang 

dikenal sebagai "pangojek Lessuna" dalam komunitas setempat. 

Para pengangkut bawang ini biasanya menggunakan sepeda motor 

yang telah dimodifikasi agar dapat mengangkut bawang dengan lebih efisien. 

Modifikasi ini mencakup penambahan rak atau keranjang khusus yang dapat 

menampung bawang dalam jumlah besar, seringkali dalam bentuk karung-

karung. Pengangkutan ini sangat penting karena membantu memindahkan 

hasil panen dari lahan pertanian ke tempat penyimpanan tanpa 

menyebabkan kerusakan pada bawang. 

Upah yang dibayarkan kepada para pengangkut bawang bervariasi 

tergantung pada jarak yang harus mereka tempuh. Tarif biasanya berkisar 

antara Rp.13.000 hingga Rp.20.000 untuk satu kali perjalanan, dan dalam 
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satu perjalanan, mereka biasanya mampu mengangkut dua karung bawang, 

yang masing-masing memiliki berat sekitar 40 kilogram. Para pengangkut 

ojek ini memberikan layanan yang sangat berarti dalam mendukung rantai 

pasok bawang merah, memastikan bahwa hasil panen dapat diangkut dengan 

efisien dan aman ke tempat penyimpanan. Pak Jasri mengungkapkan bahwa : 

“Untuk membayar ojek kemarin, ada dua jenis tarif yang berlaku. Hal 
ini disebabkan oleh bentuk lahan pertanian yang memiliki kebun 
berbentuk persegi panjang. Lokasi tenda yang berjarak lebih jauh dari 
titik pusat dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per perjalanan. 
Terdapat empat tenda dengan lokasi yang memerlukan pengangkutan 
tambahan ini, dan total perjalanan yang dilakukan mencapai 74 kali. 
Sedangkan untuk delapan tenda lainnya yang memiliki lokasi yang 
lebih dekat, tarif yang diberikan kepada ojek adalah sebesar Rp18.000 
per perjalanan, dengan total perjalanan mencapai 121 kali. Selain 
biaya ojek, terdapat biaya tambahan lainnya sebesar Rp1.500.000 
yang mencakup berbagai keperluan seperti makanan, konsumsi saat 
proses pemupukan, pengeringan bawang, pemasaran bawang, dan 
biaya kebersihan sekitar Rp100.000 yang diberikan kepada orang 
yang membersihkan tempat-tempat yang digunakan untuk bawang 
setelah dijual. Tentang penjualan bawang, kekhawatiran yang muncul 
adalah seputar pembayaran tunai dari pembeli. Terutama karena 
jumlah hasil panen cukup besar, ada kecemasan bahwa pembayaran 
mungkin akan tertunda. Selain itu, perihal harga jual bawang 
cenderung fluktuatif, sehingga ketidakpastian harga menjadi faktor 
yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, pada waktu tersebut, 
bawang dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram, dan total jumlah 
bawang yang terjual mencapai 15.600 kilogram. Biasanya, pedagang 
yang membeli bawang juga bertanggung jawab atas proses 
pengemasan bawang ke dalam karung dan pengangkutannya ke dalam 
kendaraan mereka, dengan bantuan staf khusus mereka.”104 
 
Menarik dianalisis lebih jauh lagi terkait dengan proses mangjampang 

lessuna yang dilakukan oleh petani Anggeraja. Bahwa ternyata proses ini juga 

                                                           
104Jasri (27 Tahun), Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 12 

Oktober 2023. 
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sangat panjang, mulai dari penggarapan, penanaman, panen sampai tahap 

penjualan. Tetapi dibalik proses mangjampang lessuna yang terlihat ada 

makna tersirat yang hadir dalam proses tersebut. Dalam proses 

mangjampang lessuna penulis menganalisis bahwa ada wujud dari 

implementasinya itu memiliki hubungan erat dengan modal sosial. Modal 

sosial seperti kepercayaan, norma sosial, jaringan sosial telah tersirat dalam 

proses mangjampang lessuna.  

1). Kepercayaan 

Pertama, Kepercayaan sebagai pilar utama dalam dinamika 

Mangjampang Lessuna menjadi fondasi kokoh yang mengikat hubungan 

antara pemodal dan penggarap. Dalam kerangka praktik pertanian ini, 

kepercayaan bukan sekadar elemen tambahan, tetapi merupakan esensi 

yang memungkinkan kolaborasi dan berbagi tanggung jawab. 

Bagi pemodal, kepercayaan terletak pada keyakinan bahwa 

penggarap dapat melaksanakan tugas dengan baik, merawat tanaman 

dengan penuh dedikasi, dan mengelola segala aspek praktik pertanian. 

Dengan menanamkan kepercayaan ini, pemodal dapat memberikan 

tanggung jawab kepada penggarap dengan keyakinan bahwa hasil kerja 

sama akan memberikan manfaat optimal. Kepercayaan ini menciptakan 

dinamika di mana pemodal tidak hanya melihat penggarap sebagai 

pelaksana tugas, tetapi sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam 

perjalanan pertanian. Menurut Fukuyama dalam buku John Field 
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menganggap bahwa modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari 

kepercayaan di tengah-tengah masyarakat atau pada bagian tertentu dari 

masyarakat tersebut.105 Olehnya itu sangat penting keberadaan 

kepercayaan dalam melakukan kerjasama praktik mangjampang lessuna. 

Sebaliknya, kepercayaan dari pihak penggarap mengarah pada 

keyakinan bahwa pemodal akan memenuhi kewajibannya dalam 

membagi hasil dengan adil. Penggarap percaya bahwa kesepakatan 

berbagi hasil tidak hanya menjadi formalitas, tetapi akan dihormati dan 

dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Ini menciptakan lingkungan 

saling ketergantungan di mana kesejahteraan keduanya terkait erat 

dengan keadilan dan integritas dalam pembagian hasil. 

Lingkungan saling ketergantungan ini menjadi pendorong vital 

untuk kesuksesan Mangjampang Lessuna. Dengan kepercayaan yang 

mengalir antara pemodal dan penggarap, terbentuklah sistem yang tidak 

hanya berfokus pada produksi tanaman, tetapi juga pada hubungan yang 

menghargai kepentingan bersama. Kepercayaan memungkinkan 

terciptanya sinergi, di mana setiap tindakan, keputusan, dan kontribusi 

dijalankan dengan keyakinan bahwa masing-masing pihak akan 

mempertimbangkan kepentingan pihak lainnya. Uslaner dalam buku 

John Field bahwa kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial, 

komunitas yang tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak 

                                                           
105John Field (2003) “ Modal Sosial”   
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akan muncul secara spontan tanpanya. Ketika kepercayaan dilibatkan 

dalam setiap aktivitas ekonomi akan membentuk sebuah modal yang 

impactnya pada kesejahteraan individu dan kelompok. 

Dengan kepercayaan sebagai inti yang menguatkan relasi, 

Mangjampang Lessuna bukan hanya menjadi aktivitas pertanian semata, 

melainkan sebuah komitmen bersama untuk mencapai keberlanjutan, 

keadilan, dan kesejahteraan. Dalam panggung pertanian yang kompleks, 

kepercayaan menjadi benang merah yang mengikat setiap langkah, 

menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan 

bersama. 

Kepercayaan dalam Mangjampang Lessuna tidak hanya 

menciptakan hubungan yang kuat antara pemodal dan penggarap, tetapi 

juga menanamkan sikap tolong-menolong yang menjadi landasan bagi 

praktik pertanian ini. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan 

kolaboratif yang menjadi bagian integral dari Mangjampang Lessuna di 

Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Kepercayaan menciptakan iklim di 

mana setiap pihak merasa yakin bahwa kontribusinya dihargai dan 

diperlukan. Dalam konteks pertanian, pemodal mempercayai penggarap 

untuk merawat tanaman dengan baik, sementara penggarap 

mempercayai pemodal untuk memberikan penghargaan yang adil atas 

usaha mereka. Kepercayaan ini membentuk dasar untuk pertukaran 

saling menguntungkan, menciptakan siklus positif yang mencerminkan 
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semangat tolong-menolong. Kepercayaan memainkan peran vital dalam 

memperoleh akses manfaat yang baik. Tak terkecuali tolong-menolong 

yang sudah memang diimplementasikan oleh petani bawang merah di 

Enrekang. Memang betul, Luhmann dalam buku John Field mengatakan 

dimensi kepercayaan ini bisa jadi merepresentasikan berbagai cara 

untuk mengakses sumber daya. 106 

Sikap tolong-menolong ini tercermin dalam berbagai aspek 

Mangjampang Lessuna. Berbagi Pengetahuan, pemodal dan penggarap 

saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pemodal mungkin 

memberikan panduan terkait teknik pertanian atau pasar, sementara 

penggarap dapat memberikan wawasan tentang kondisi lokal dan 

praktik pertanian tradisional. Disamping itu, ada akad lisan sebagai 

wujud kepercayaan. Dalam Mangjampang Lessuna, perjanjian antara 

pemodal dan penggarap seringkali dilakukan secara lisan. Meskipun 

tidak terdapat dokumen tertulis yang merinci semua detail, kepercayaan 

mendasari setiap kata yang diucapkan. Pemodal percaya bahwa 

penggarap akan mematuhi kesepakatan, sementara penggarap percaya 

bahwa pemodal akan memenuhi janji pembagian hasil. Selanjutnya 

adalah komitmen terhadap kesepakatan. Meskipun tanpa bukti tertulis, 

kepercayaan membawa dampak pada komitmen kedua belah pihak 

terhadap kesepakatan. Penggarap memegang komitmen untuk merawat 

                                                           
106John Field (2003) “ Modal Sosial”  
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tanaman dengan baik, sedangkan pemodal berkomitmen untuk 

memberikan bagian hasil sesuai dengan yang disepakati. 

Dengan demikian, kepercayaan menjadi pendorong utama dalam 

mewujudkan sikap tolong-menolong. Saling ketergantungan dan 

kerjasama yang tercipta melalui kepercayaan membawa dampak positif 

tidak hanya pada hasil pertanian tetapi juga pada kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan. Bourdieu dalam John Field menegaskan 

bahwa kelompok mampu menggunakan simbol-simbol budaya sebagai 

tanda pembeda yang menandai dan membangun posisi mereka dalam 

struktur sosial yang lebih bermanfaat.107 Sikap tolong-menolong bukan 

hanya sekadar strategi produktif, melainkan fondasi budaya yang 

menguatkan keberlanjutan Mangjampang Lessuna sebagai suatu praktik 

yang memperkokoh hubungan sosial dan ekonomi. 

2). Norma Sosial 

Kedua, adalah norma sosial. Norma sosial berperan penting di 

dalam praktik Mangjampang Lessuna, membentuk kerangka kerja yang 

mengatur perilaku dan interaksi antara pemodal, penggarap, dan 

komunitas sekitarnya. Kontinuitas akad lisan dalam Mangjampang 

Lessuna mencerminkan lebih dari sekadar perjanjian bisnis, ini adalah 

salah satu bentuk penghormatan yang mendalam terhadap warisan 

tradisional leluhur. Dalam proses ini, setiap percakapan, setiap kata yang 

                                                           
107John Field (2003) “ Modal Sosial”.  
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diucapkan menjadi benang merah yang menyatukan masa lalu, kini, dan 

masa depan. Pemodal dan penggarap tidak hanya menjalankan praktik 

pertanian, mereka menjadi penjaga  tradisi yang berkobar dari generasi 

ke generasi. 

Abdul Mannan dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktek 

Ekonomi Islam mengatakan bahwa akad lisan bukanlah sekadar tindakan 

harian, melainkan ritual penghormatan terhadap kearifan leluhur.108 

Setiap kalimat yang terucap membawa beban sejarah, dan setiap janji 

yang diucapkan menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat 

Mangjampang Lessuna. Dengan setiap akad lisan yang diulang, tradisi itu 

sendiri diulang, membangun jembatan antara masa kini dan akar-akar 

yang menancap dalam tanah leluhur. 

Kontinuitas ini menunjukkan bukan hanya keinginan untuk 

melibatkan diri dalam praktik pertanian, tetapi juga tanggung jawab 

moral untuk menjaga dan menghormati kebijaksanaan yang telah 

diterima dari para pendahulu. Budaya yang sudah ada ini adalah 

komitmen untuk tidak hanya menjadi bagian dari lahan pertanian. Lebih 

jauh lagi Bourdieu dalam John Field berulang kali menegaskan bahwa  

modal budaya yang dimiliki orang bukan sekedar mencerminkan sumber 

daya modal finansial mereka akan tetapi ada upaya untuk 

                                                           
108Abdul Mannan(1997) “ Teori dan Praktek Ekonomi Islam” h. 165.  
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mempertankan budaya tersebut agar modal sosial yang disuarakan oleh 

Bourdieu dapat bertahan nilainya.109 

Disamping itu gotong-royong, Sikap gotong royong yang menjadi 

pondasi Mangjampang Lessuna mencerminkan bukan hanya cara 

berkolaborasi, melainkan sebuah gaya hidup yang tercermin dalam 

setiap interaksi antara pemodal dan penggarap. Di tengah hamparan 

lahan pertanian, mereka tidak hanya berbagi tanggung jawab, tetapi juga 

merayakan semangat kebersamaan yang mengakar dalam norma sosial 

gotong royong. 

Dalam Mangjampang Lessuna, lapangan bukanlah hanya tempat 

bekerja, melainkan arena bagi kesatuan komunitas. Pemodal dan 

penggarap berkolaborasi dalam merawat tanaman, menyulam jaringan 

sosial yang lebih kuat dari sekadar transaksi bisnis. Sikap gotong royong 

menciptakan suatu atmosfer di mana bukan hanya tanaman yang 

tumbuh subur, tetapi juga nilai-nilai solidaritas dan saling membantu. 

Pada setiap tahapan, mulai dari persiapan lahan hingga masa panen, 

terlihat kehadiran sikap gotong royong. Pemodal tidak hanya 

menyediakan modal, melainkan juga terlibat secara langsung dalam 

pekerjaan lapangan. Begitu juga dengan penggarap, mereka tidak hanya 

sebagai pelaksana tetapi juga bagian integral dari sebuah tim yang saling 

                                                           
109John Field (2003) “ Modal Sosial”.  
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mendukung. Dalam setiap kerja keras dan keberhasilan yang diraih, 

terbentuklah keakraban yang menguatkan ikatan sosial. 

Terkadang para petani bahu membahu untuk saling membantu. 

Dalam hal pemupukan, para petani yang ada di desa tampo ada sebuah 

tradisi yang sudah melekat dalam kampung tersebut setiap petani 

penggarap membantu petani lain untuk melakukan pemupukan. Dan 

begitupun sebaliknya, ketika waktu pemupukan di kebun petani lain, 

merekalah yang kembali untuk membantu agar cepat selesai. Tidak ada 

unsur pemaksaan didalamnya, namun ini mencerminkan bahwa 

masyarakat Kecamatan Anggeraja Enrekang masih kental dengan sikap 

gotong-royongnya, bahu membahu untuk saling membantu. Inilah 

kearifan lokal yang masih terjaga di tengah-tengah perkembangan kultur 

budaya yang semakin apatis terhadap sekitar.  

Sikap gotong royong dalam Mangjampang Lessuna tidak hanya 

tentang produktivitas, melainkan juga menjunjung tinggi semangat 

kebersamaan. Mereka berbagi tidak hanya hasil panen, tetapi juga beban 

dan kebahagiaan. Di sini, setiap langkah dilakukan bersama-sama, dan 

setiap keberhasilan dirayakan sebagai kemenangan bersama. Solidaritas 

yang terbangun melalui sikap gotong royong membentuk fondasi kuat, 

mengukuhkan bahwa dalam pertanian, seperti halnya dalam hidup, 

kebersamaan adalah kunci keberhasilan. 

3). Jaringan Sosial 
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Ketiga adalah jaringan sosial. Pada dasarnya, jaringan sosial 

terbentuk melalui koneksi antara kelompok tani yang satu dengan 

kelompok tani yang lain. Terdapat keberadaan jaringan persaudaraan 

atau solidaritas yang kuat di antara petani bawang merah dan kelompok 

mereka. Praktik ini terlihat di lapangan ketika seorang petani bawang 

merah memerlukan bantuan dalam kegiatan panen atau informasi 

mengenai pedagang yang berencana membeli hasil bawang merah 

mereka, maka petani lainnya akan saling memberikan informasi dan 

kelompok tani berkomunikasi serta berkoordinasi sebelum 

melaksanakan pekerjaan pertanian atau memberikan informasi satu 

sama lain.  

Dalam kerangka praktik Mangjampang Lessuna, jaringan sosial 

memainkan peran sentral sebagai medium yang memfasilitasi 

pertukaran informasi yang vital bagi kelangsungan pertanian. Petani, 

baik pemodal maupun penggarap, tidak hanya berbagi lahan dan hasil, 

tetapi juga menggali kekayaan pengetahuan kolektif yang dapat 

meningkatkan efisiensi dan ketangguhan pertanian mereka. 

Pertukaran informasi melibatkan berbagai aspek, salah satunya 

adalah berbagi pengalaman. Para petani dalam jaringan dapat saling 

berbagi cerita sukses atau kegagalan dalam menerapkan teknik 

pertanian tertentu. Ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga 

pembelajaran bersama, di mana keberhasilan atau kesalahan satu petani 
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dapat menjadi pengajaran berharga bagi yang lain. Jadi jaringan yang 

dimiliki orang benar-bnear penting. Seperti yang diungkapkan sebuah 

pameo, yang penting bukanlah apa yang kamu ketahui, namun siapa yang 

kamu kenal. Artinya, apa dan siapa yang anda kenal dan ketahuilah yang 

bermanfaat. Selanjutnya, jaringan yang dimiliki oleh orang seharusnya 

dipandang sebagai bagian dari hubungan dan norma yang lebih luas yang 

memungkinkan orang-orang mencapai tujuan-tujuan mereka.110 Seperti 

dalm praktik mangjampang lessuna, bahwa akses jaringan yang luas 

memudahkan petani bawang untuk saling bertukar informasi yang 

berkaitan dengan mangjampang lesssuna. Anthony Giddens dalam buku 

John Field mendasarkan bahwa struktur selalu mendorong sekaligus 

mengekang, ditlik dari hubungan inheren antara struktur dengan agensi. 

Dengan demikian dapat kita duga bahwa kadang-kadang orang 

menganggap bahwa pilihan dikekang oleh tabiat sumber daya sehingga 

mereka dapat menuai keberhasilan melalui koneksi yang dimiliki. 

Mereka akan menggunakan jaringan untuk mendaptkan keuntungan dan 

akses informasi.  

Selain itu, jaringan sosial menjadi sarana untuk menyampaikan 

teknik pertanian terbaik. Petani yang memiliki keahlian khusus dapat 

memberikan panduan dan pelatihan kepada sesama dalam jaringan. 

Misalnya, cara pengendalian hama yang efektif atau metode irigasi yang 

                                                           
110John Field (2003) “Modal Sosial”. h.3  
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lebih efisien dapat diakses oleh seluruh komunitas pertanian, 

meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Terkadang 

memang para petani saling bertukar fikiran, saling sharing info mengenai 

tata cara pertanian yang baik, karena pada dasarnya setiap hari para 

petani belajar dari apa yang sedang dikerjakan. Kondisi cuaca dan pasar 

yang dinamis membuat petani harus mampu menyesuaikan sehingga 

hasil yang didapatkan nanti membuahkan hasil yang baik. Apalagi 

tentang hama yang terus menerus hadir dengan berbagai macam jenis 

hama yang akan berpotensi membuat petani gagal panen. Sehingga 

sudah ada terobosan yang dari tahun ke tahun ditemukan para petani 

seperti pemakaian lampu untuk mengurangi hewan seperti kupu-kupu 

untuk bertelur di daun bawang merah. Disetiap sisi dipasangkan lampu 

untuk mengurangi hama. Disamping itu sudah ada juga yang telah 

memasang sebuah cara baru yaitu dengan memasang kelambu di lahan 

tersebut. 

Sehingga informasi mengenai kondisi cuaca dan pasar juga menjadi 

inti dari pertukaran informasi ini. Petani dalam jaringan dapat saling 

memberikan peringatan dini terkait perubahan cuaca yang dapat 

memengaruhi hasil panen. Selain itu, informasi pasar, seperti harga 

komoditas dan permintaan konsumen, dapat membantu petani dalam 

pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait waktu panen dan 

penjualan. 
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Dalam keseluruhan, pertukaran informasi melalui jaringan sosial 

dalam Mangjampang Lessuna bukan hanya sekadar berbagi data, 

melainkan upaya bersama untuk meningkatkan kecerdasan kolektif 

komunitas pertanian. Sebagaimana teori modal sosial yang dikemukakan 

Putnam dalam buku John Field bahwa bagiandari kehidupan sosial-

jaringan, norma dan kepercayaan-kepercayan yang mendorong 

partisipasipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai 

tujuan-tujuan bersama.  Bukti kata Bourdieu bahwa modal sosial sebagai 

aktivitas asosiaonal yang menyatuhkan orang-orang yang relative asing 

secara rutin dan sering, membantu membangun dan memelihara 

jaringan yang lebih luas daan nilai yang mendukung resiprositas dan 

kepercayaan secara umum dan pada gilirannya memfasiliasi kolaborasi 

timbal balik yang saling menguntungkan.111 Dengan mengandalkan 

pengetahuan dan pengalaman bersama, para petani dapat lebih adaptif 

terhadap perubahan dan lebih berkembang dalam menghadapi dinamika 

kompleks pertanian modern. 

4). Hubungan Timbal Balik 

Keempat, adalah Mangjampang Lessuna memiliki kaitan yang erat 

dengan hubungan timbal balik dalam modal sosial. Modal sosial merujuk 

pada sumber daya yang terletak pada hubungan dan jaringan sosial, dan 

hubungan timbal balik menjadi elemen kunci dalam memahami 

                                                           
111John Field (2003) “ Modal Sosial”  
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bagaimana modal sosial beroperasi dalam konteks Mangjampang 

Lessuna. Berikut adalah beberapa kaitan antara Mangjampang Lessuna 

dan hubungan timbal balik dalam modal sosial: 

a). Kepercayaan dan Saling Bergantung: Hubungan timbal balik antara 

pemodal dan penggarap dalam Mangjampang Lessuna 

menciptakan saling kepercayaan. Kepercayaan ini menjadi modal 

sosial yang penting, memungkinkan adanya saling bergantung 

satu sama lain. Pemodal mempercayai penggarap untuk merawat 

dan mengelola tanaman, sementara penggarap mempercayai 

pemodal dalam pembagian hasil yang adil. 

b). Norma Sosial dan Solidaritas: Hubungan timbal balik dalam 

Mangjampang Lessuna menciptakan norma sosial yang menguatkan 

nilai-nilai solidaritas dalam masyarakat pertanian. Gotong royong 

dan kerjasama yang muncul dari hubungan timbal balik ini 

membentuk fondasi solidaritas, yang merupakan bentuk modal 

sosial. Coleman dalam buku John Field mampu menjukkan bahwa 

modal sosial tidak terbatas bagi mereka yang kuat namun juga 

mencakup manfaat riil bagi orang miskin dan komunitas yang 

terpinggirkan.112 Petani penggarap berhak juga merasakan yang 

namanya kesetaraan dan kesamaan dalam menjalin kerjasama 

dengan pemodal. Kepercayaan dan aturan yang mesti ditaati dalam 

                                                           
112 John Field (2003) “ Modal Sosial” h. 32 
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bermuamalah akan memberikan dampak positif dalam aspek 

solidaritas diatara keduannya.  

c). Pertukaran Informasi: Hubungan timbal balik menciptakan saluran 

pertukaran informasi yang efektif antara pemodal dan penggarap. 

Pertukaran informasi ini mencakup pengetahuan praktis, strategi 

pertanian terbaik, dan pemahaman kondisi pasar. Ini merupakan 

bentuk modal sosial yang memperkaya pengetahuan kolektif 

komunitas pertanian. 

d). Kemitraan dan Keterlibatan: Hubungan timbal balik menciptakan 

kemitraan yang erat antara pemodal dan penggarap. Keterlibatan 

aktif dalam keputusan dan tindakan bersama memperkuat 

kemitraan ini. Dalam konteks modal sosial, kemitraan tersebut 

menciptakan sumber daya yang dapat diakses dan dimanfaatkan 

bersama. 

e). Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan: Hubungan timbal balik 

memungkinkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. 

Pemodal dan penggarap terlibat dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi praktik pertanian. Keterlibatan 

ini menciptakan modal sosial yang mencirikan partisipasi dan 

keadilan. 

Dengan demikian, hubungan timbal balik dalam Mangjampang 

Lessuna bukan hanya menciptakan interaksi sosial, tetapi juga menjadi 
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fondasi modal sosial yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan 

praktik pertanian. Saling ketergantungan, kepercayaan, dan keterlibatan aktif 

membentuk modal sosial yang memberdayakan komunitas pertanian, 

menciptakan ekosistem sosial yang kuat di sekitar Mangjampang Lessuna. 

2. Mekanisme Sistem Bagi Hasil dalam Mangjampang Lessuna 

Mangjampang lessuna sudah di terapkan sejak lama oleh petani yang 

ada di kabupaten Enrekang. ouputnya adalah bagi hasil antara pemodal 

dengan petani penggarapa setelah dikeluarkan modal. Praktik ini terus 

berkembang seiring berjalannya waktu, dan hasilnya dapat dilihat dari 

jumlah praktik mangjampang lessuna yang menjamur di wilayah tersebut. 

Dalam konteks pertanian, praktek ini menciptakan lingkungan kerja sama 

yang kuat dan membantu para petani mencapai tujuan mereka dengan lebih 

efektif, serta mendukung kesejahteraan bersama dalam komunitas petani 

Anggeraja. Kegiatan kerja sama dalam bidang pertanian, yang telah menjadi 

bagian dari budaya masyarakat petani di Anggeraja Kabupaten Enrekang, 

telah diterapkan dan dipertahankan selama berabad-abad. Waktu pertama 

kali praktik ini diterapkan dapat ditelusuri hingga zaman Rasulullah Saw, 

yang mengajarkan nilai-nilai kerja sama dan tolong-menolong dalam Islam. 

Di wilayah Anggeraja, praktek kerjasama pertanian dikenal dengan istilah 

"mangjampang lessuna." Istilah ini mencerminkan semangat gotong-royong 

dan kesediaan untuk bersatu dalam upaya pertanian. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Salama bahwa: 
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"Di wilayah ini, budidaya bawang merah telah dimulai sejak tahun 
1990-an, namun pada saat itu hanya sedikit yang benar-benar terlibat 
dalam usaha ini. Salah satu alasan utamanya adalah masalah pasokan 
air yang terbatas, sehingga banyak dari kami yang memutuskan untuk 
bekerja di kebun di desa tetangga yang memiliki akses air yang lebih 
baik. Pada tahun 2000-an, terjadi perubahan signifikan dalam pola 
pikir masyarakat di sini. Banyak dari mereka mulai menggunakan 
mesin pompa air, yang memungkinkan air untuk diarahkan ke kebun 
mereka. Adapun dalam hal pembagian hasil, praktik ini sudah lama 
diterapkan di sini. Hal ini terutama karena banyak yang memiliki 
lahan pertanian, namun tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk 
mengurusnya secara mandiri. Beberapa di antara mereka sibuk 
dengan pekerjaan lain, sementara yang lain mungkin tidak lagi 
memiliki tenaga untuk mengelola tanah mereka karena usia yang telah 
lanjut. Oleh karena itu, mereka seringkali mempekerjakan orang lain 
untuk mengurus tanah mereka."113 
 
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh H. Salama, dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil dalam pertanian di salah satu Desa 

Di Kecamatan Anggeraja yaitu desa Tampo timbul karena sejumlah pemilik 

lahan memiliki lahan pertanian yang besar dan luas, sehingga mereka tidak 

memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh lahan pertanian tersebut 

secara mandiri. Beberapa di antara mereka sibuk dengan pekerjaan lain, dan 

ada juga yang karena faktor usia tidak lagi mampu untuk secara fisik 

menggarap tanah mereka sendiri. 

Moh Mufid dalam bukunya Kaidah Fikih Ekonomi mengatakan bahwa 

demi menjaga agar tanah yang mereka miliki tetap menghasilkan dengan 

baik, pemiIik lahan tersebut biasanya memberikan lahan mereka kepada 

                                                           
113H. Salama (50 Tahun), Pemodal Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

10 Oktober 2023.   
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pihak lain untuk dikelola dengan prinsip bagi hasil.114 Terkait dengan hadis 

Rasulullah dalam hal pengelolaan tanah, di mana hadis tersebut menekankan 

pentingnya pengelolaan lahan dengan bijak dan keadilan. Abdul Rahman 

dalam bukunya yang berjudul fikih sosial mengatakan bahwa dalam praktik 

bagi hasil di pertanian, para pemilik tanah memberikan lahan mereka kepada 

pihak lain untuk dikelola dengan sistem bagi hasil, yang mencerminkan 

semangat kerja sama, tolong-menolong, dan keadilan dalam Islam.115 Dalam 

kedua kasus, baik dalam praktik pengelolaan tanah oleh para petani atau 

dalam hadis Rasulullah, nilai-nilai penting seperti adil dan berbagi tanggung 

jawab dalam pengelolaan sumber daya alam seperti tanah sangat ditekankan. 

Hal ini mencerminkan kesadaran akan keberlanjutan sumber daya alam dan 

kepentingan bersama dalam pengelolaan tanah untuk kesejahteraan umum. 

Sebagaimana yang telah diungkapakan oleh pak H. Salama: 

"Saya mempekerjakan beberapa pekerja yang berasal dari keluarga 
terdekat karena saya merasa lebih bisa mempercayai mereka. Saya 
pikir lebih baik memberikan mereka pekerjaan daripada membiarkan 
mereka menganggur." 116 
 

                                                           
114Moh Mufid (2019) “ Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Komtemporer 

Pendekatan Tematis dan Praktis”. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 75.  

115 Abdul Rahman(2012) “Fikih Sosial Individu dan Masyarakat Dalam Interaksi”. h. 

16. 

116H. Salama, (50 Tahun) Pemodal di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

10 Oktober 2023.  
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Perihal dengan sistem bagi hasil yang ada di Kecamatan Anggeraja itu 

ternyata bervariasi. Ada yang menggunakan sistem 70/30, 50/50 dan 60/40. 

Semua tergantung dengan kondisi yang terjadi dilingkungan tersebut.  

Tabel 4.6 

Skema bagi hasil di Kecamatan Anggeraja 

 
Nama(Umur) 

 
Desa 

Skema 
Bagi 
Hasil 

 
Keterangan 

Muh. 
Firmansyah 

(29) 

Dusun 
Marena 

50/50 Bertindak sebagai penggarap saja 
sedangkan yang menyediakan 

lahan dan modal adalah pemodal 

Jasri 
(27) 

Dususn 
Marena 

60/40 Bertindak sebagai penggarap saja 
sedangkan yang menyediakan 

lahan dan modal adalah pemodal 
Muh. ibnul 

(26) 
Dusun 
Tampo 

70;30 Bertindak sebagai penggarap 

Sudianto 
(47) 

Racak 50/50 Bertindak sebagai penggarap saja 

Nawawi 
(27) 

Dusun 
manggugu 

70/30 Bertindak sebagai penggarap saja 

Pak Bahrun 
S.Ag.M.Pd (52) 

Cakke 50/50 Sebagai pemodal dan pemilik 
lahan 

Halik (31) Racak 60/40 Sebagai penggarap saja 
Hermanto 

(30) 
Dusun 
Tampo 

70/30 Sebagai Penggrap 

Muh Fahri 
(47) 

Dusun 
sangeran 

50/50 Sebagai penggarap dam pemilik 
lahan 

Muh Afnan(40) Dusun 
Racak 

60/40 Penggarap 

Addi(50) Dusun 
racak  

50/50 Penggarap 

Syukur (30) Dusun 
Marena 

60/40 Penggarap dan pemilik lahan 

tino 
(31) 

Racak 50/50 Penggarap 
 

J. Salama 
(53) 

Kalimbua 50/50 Pemodal 

Nasaruddin S.   Kepala Desa /Pemerintah Desa 
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Fil. (47) 
 

a. Porposi Bagi hasil 50:50 

Ada berbagai macam bentuk kerjasama bagi hasil yang terjadi di 

Kecamatan Anggeraja salah satunya adalah porporsi 50:50. Hendi Suhendi 

dalam bukunya berjudul Fiqih Muamalat bahwa dalam Islam, prinsip 

keadilan dalam pembagian hasil pertanian dianggap sangat penting. Prinsip 

ini menekankan pentingnya memperlakukan semua pihak yang terlibat 

dalam usaha pertanian secara adil dan setara.117 Skema pembagian hasil 

50:50 dapat dilihat sebagai wujud dari keadilan ini jika semua pihak yang 

terlibat, baik petani maupun pemodal, berkontribusi dengan cara yang 

seimbang. 

Miftahul Huda tentang ilmu kesejahteraan sosialnya berpandangan 

bahwa nilai-nilai tolong-menolong dan keadilan adalah inti dari ajaran Islam. 

Islam mendorong individu untuk membantu sesama dan berbagi keberkahan 

dengan cara yang seadil mungkin118. Dalam konteks pertanian, ini mencakup 

pembagian hasil yang menguntungkan semua pihak yang berpartisipasi 

dalam proses tersebut. 

Skema 50:50 tidak hanya menciptakan kondisi yang setara antara 

petani dan pemodal, tetapi juga mendorong kolaborasi yang kuat dan saling 

                                                           
117Hendi Suhendi (2002) “Fiqih Muamalah” h. 65.  

118Miftahul Huda (2012) “Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori” . 

Yogyakarta: Samudra Biru. h. 32.  
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ketergantungan di antara mereka. Syarif Chaudhry dalam bukunya 

mengatakan bahwa keseimbangan dalam pembagian hasil menciptakan 

insentif bagi semua pihak untuk bekerja keras dan berkontribusi secara 

maksimal dalam usaha pertanian.119 Dengan demikian, skema ini 

mencerminkan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan keberlanjutan yang 

dianjurkan oleh Islam, serta menciptakan landasan yang kokoh bagi 

kesejahteraan bersama dalam masyarakat pertanian. 

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh pak Fahri bahwa: 

“Yake mangkana mangpanen skema bagi hasil to ki gunakan 50:50. 
Dan yake aku rasai berkeadilan mo akuna bagi aku. Edamo ia rasa ka 
na kalasiiki atau eda na sesusai dengan harapan. Sa den memang mo 
disepakati diawal ka 50/50 dau hasil bagi hasina. Eda pihak yang 
merasa dirugikan jonte. Untuk masalah perjanjian diawal sijanji kada 
bang riki ka madoang rook ka manjampang na ku modalaiko. Na ia ke 
sipatu mki di pa jadi mi” 

 
Terjemahnya: 

“Kalau sudah panen, skema bagi hasil yang digunakan adalah 50/50 
dan saya rasa itu sudah berkeadilan bagi diri saya. Tidak ada lagi rasa 
curang atau tidak sesuai dengan harapan. Karena dimana sudah 
disepakati diawal sebelum menjaln kerjasama bahwa keksepaktan 
bagi hasilnya adalah 50:50. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
Dan untuk persoalan akad masih menggunakan akad secara lisan 
(bicara dari mulut ke mulut) bahwa apakah anda mau kerja dan saya 
akan memodalimu. dan ketika kita sudah mengiyakan berarti 
tandanya kerjasama sudah dilakukan”120 
 

                                                           
119Muhammad Syarif Chaudhry (2020) “Sistem Ekonomi Islam, prinsip Dasar”. 

Jakarta: Prenamedia Group. h. 127.  

120Fahri, (47 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 11 

Oktober 2023.  
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Dari penjelasan tersebut bahwa tidak ada permasalahan yang berarti 

terkait dengan skema bagi hail 50:50 antara pemodal dan petani penggarap. 

Terkait akad memang masih menggunakan akad lisan yang sudah memang 

menjadi kebiasaan masyarakat. Selagi masih saling percaya dan 

mengutamakan kejujuran dalam bekerja. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh pak Sudianto bahwa: 

“Iya to skema bagi hasil ku pake sola bosku ia mi ia jio 50:50 na 
benganna bosku. Sukkuru na kuna ku sading tea pa karna 
mangjampang mandara na bagi dua kami. Liwa ia kenawa te bosku 
meskipun iya te bosku sikeluarga onarakan. Ambai ia tomi te jadi 
pertimbangan ymo na bengan na 50:50. Tapi den tai mai sola pira to 
mangjampang lessuna to pakai 60:40 bahkan den lalo to 70:30. Na 
yake dikitai pasti eda toda na berkeadilan kee si sampai mi bagi hasil 
na 70:30.” 
  
terjemahnnya: 

“Skema bagi hasil yang saya pakai dengan bosku(Pemodal) adalah 
50:50. Saya bersyukur karena posisi saya sebenarnya hanya sekedar 
merawat tetapi lahan dan modal itu berasal dari bos, namun saya 
tetap mendapatkan bagi dua. Saya akui boss saya sangat baik, 
meskipun memang ada hubungan keluarga. dan mungkin itu juga 
menjadi salah satu pertimbangan mengapa saya di berikan sistem bagi 
hasil 50:50. Namun ada sebagian kawan-kawan petani penggarap 
bawang merah 60:40 bahkan ada yang pakai 70:30. Dan tentu kalau 
kita lihat menurut saya tidak berkeadilan.”121 
 
Dari penjelasan tersebut bahwa memang sistem kekeluargaan pun 

bisa menjadi faktor mekanisme penentuan bagi hasil. apalagi kalau para 

pemodal paham dengan sistem bagi hasil yang berkeadilan. Tapi harus 

dipahami bahwa tidak semua pemodal seperti itu. 

                                                           
121Sudianto, (47 Tahun) Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

11 Oktober 2023.  
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b. Porporsi bagii hasil 60:40 

Penentuan mekanisme bagi hasil sebenarnya ditentukan sejak kedua 

belah pihak menjalin kerjasama mangjampang lessuna ini. Adannya 

kesepakatan awal ini mennetukan keberlanjutan kerjasama kedepannya. 

Sebelum memulai mangjampang lessuna ini, sudah terjalin sebuah 

kesepakatan awal antara petani penggarap dan pemodal meskipun tidak ada 

hitam diatas putih bentuk kesepakatannya, namun menggunakan sebuah 

tradisi yang sudah sejak lama ada. Nah disutulah muncul sebuah 

kesepakataan apakah mau untuk bekerjasama dengan porporsi bagi hasil 

yang sepenuhnya ditentukan oleh pemodal. Seperti yang dikatakan oleh pak 

H. Salama: 

“Sebelum ku pangjama tau jio barabaku, ku kuanni ka madoang roko ka 
manjampang lessuna jio baraba ku tapi ia to bagi hasil ku pake akuna 
60:40. Apalagi barabaku tora, lengkap nasang tomi lan to peralatan-
peratanna. Tinggal mangjampang manda mira. Dan iate kesepakatan 
secara langsung bang ra ia. Eda to diuki sa susi mi iate to na pake to tau 
inde kampong enrekang. Dan Alhamdulillah eda bng ra to merasa 
keberatan. Bahkan pira mi to tau ku mangjama inde baraba eda bng ra to 
sumarro. Dan ku benganni aku kebebasan pangjampangku tentukanni 
pupuk apa to maballo na pake dan eda na buda gaja modala supaya buda-
budai na ampa dau ke maballoi to harga ke panen mki.” 
 
Terjemahnnya: 

“Sebelum saya memperkerjakan orang di kebun, saya sudah konfirmasi 
terlebih dahulu apakah mau bekerja di kebun dengan skema bagi hasil 
60:40 apalagi lahan saya sendiri, dan peralatan-peralatan didalamnya 
sudah lengkap tugas menggarap tinggal memelihara bawang merah 
tersebut sampai panen. Dan dalam kesepaktan ini hanya sekedar lisan, 
karena inilah yang dipakai oleh semua petani di enrekang. Dan 
Alhamdulillah selama saya memperkerjakan orang di kebun belum ada 
yang merasa keberatan. Bahkan saya beri kebebasan para petani karena 
mereka lah yang lebih paham masalah racun, pupuk. Dan untuk 
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mengurangi juga pengeluaran agar nantinya ketika hasil panen dan harga 
bagus petani bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.”122 
 

Berdasarkan ungkapan di atas dijelaskan bahwa pada umumnya 

praktik mangjampang lessuna ini disekitaran dusun Rac’ak kebanyakan 

mengadopsi persentase bagi hasil 60:40. Dan tentu kedua belah pihak sudah 

merasa saling rela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Karena perlu 

dipahami bahwa skema 60:40 ini ada yang bertindak sebagai pemodal saja 

ada yang bertindak sebagai pemodal dan pemilik lahan namun skemanya 

tetap 60:40. Dalam Islam sendiri dikenal sebagai muzara’ah dan mukhbarah. 

Dan untuk pembagian hasilnya harus berkeadilan diantara kedua belah 

pihak. Di samping itu Pak Bahrun selaku pemodal menambahkan bahwa: 

“Sebenarnya sistem bagi hasilnya ini tergantung dari pemodalnya. 
Karena kalau pemodal paham terkait dengan sistem bagi hasil yang 
berkeadilan tentu mereka akan menggunakan bagi hasil 60:40 dan 
bahkan ada teman-teman pemodal yang mana dia yang memiliki lahan 
dan dia juga yang modali tinggal penggarap hanya mengelola lahan 
tersebut tapi tetap bagi dua. Karena mereka bilang kita bukan hanya 
ingin mendapatkan keuntungan semata, tapi kita juga harus saling 
tolong-menolong. Kita hargai usaha yang dilakukan para penggarap 
ini. kita ingin pekerjaan yang kita lakukan ada berkahnya. Dan 
persoalan harga kan itu hanya untung-untungan. Selagi para 
penggarap bekerja dengan maksimal kita tidak permasalahkan”.123 
 
Dari pernyataan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa para 

pemodal yang mengedepankan sikap tolong-menolong dan menghargai 

usaha yang telah dilakukan oleh petani penggarap. Sikap humanis yang 

                                                           
122H. Salama, (50 Tahun) Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

10 Oktober 2023.   
123Bahrun, (52 Tahun) Pemodal dan sebagai tokoh Agama Di Kecamatan Anggeraja, 

Wawancara, Enrekang, 13 Oktober 2023.  
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dicerminkan oleh para pemodal menunjukkan bahwa mereka paham topuksi 

bagi hasil yang berkeadilan sehingga ada yang menggunakan sistem bagi 

hasil bagi dua yaitu 50:50 dan ada juga yang memakai mekanisme 60:40. 

Metode pembagian ini sangat wajar bagi pengelola karena pengelola atau 

penggarap yang bekerja keras mengeluarkan tenaganya dalam 

menyukseskan hasil pertanian. 

Dan butuh semua kehati-hatian dalam mengerjakan bawang merah ini 

jangan sampai tidak memperhatikan keselamatan. Mengingat dalam 

manjampan lessuna ini ada banyak racun yang digunakan, racun yang 

beranekaragam yang sesekali akan mengancam nyawa para penggarap kalau 

memang tidak ada unsur kehati-hatian. Sudah banyak kasus keracunan yang 

terjadi pada para penggarap pada saat melakukan penyemprotan pada 

bawang bawang merah, apalagi kalau sudah terserang hama maka mau tidak 

mau untuk meminimalisir gagal panen yaitu dengan cara memporsi racun 

atau istilahnya menaikan takaran racun dan menambah waktu 

penyemprotan agar hasilnya bisa membaik kedepannya. Olehnya itu 

sepatutnya seorang pemodal juga harus memperhitungkan hal demikian, 

karena resiko yang dikerjakan oleh para pengelola atau penggarap itu juga 

tidak boleh dianggap remeh,mereka berjuang dengan semaksimal mungkin 

agar hasil panen bisa bagus dan mendatangkan hasil yang baik. 

c. Porporsi 70:30 
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Salah satu Desa di Kecamatan Anggeraja yang hampir sebagian 

menggunakan sistem mekanisme bagi hasil 70:30%. 70 untuk pemodal dan 

30 untuk penggarap. Karena memang posisi penggarap disini tinggal 

memelihara sedangkan untuk lahan dan modal disediakan memang oleh 

pemodal. Namun polemik bagi hasil 70:30% ini menuai sebuah problematika 

dkalangan petani penggarap. Apalagi ada petani penggarap yang posisinya 

tinggal mengerjakan atau memellihara bawang merah tersebut 

menggunakan bagi hasil 60:40% dan bahkan ada yang menggunakan sistem 

bagi hasil 50:50%. Tentu kalau dianalisis dari segi keadilan tentu tidak sesuai 

dengan konsep Islam yang menuntut untuk adanya sistem yang berkeadilan 

sesuai dengan porsi kerja yang dilakukan.  Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Nawawi: 

“Yake to sistem bage ku nani kuna jio tampo eda na susi bagena te mai 
sola pira jiokampong leko. Yake aku si bage tallu na bosku. Jadi 
diterima bng mira ia sa dipangjamariki, takkalai den to tau madoang 
pangjamaki jio barabana. Sa buda to madoang sulle ki ke cia riki 
apalagi aja sussa to jaman to daripada jio bng riki bola kabi iya male 
mangjampang lessuna. Kadang ia merasa ka ussi ka di kanna gaja ki te 
sistem 70:30. Tapi eda to kayya na dipau langsung lako pang modala. 
Iapi na di pau lako pang modala ke madoang memnag miriki soro 
mangjama jonte bosta.” 
 
Terjemahnya: 

“Sistem bagi hasil yang ada di Tampo tidak sama dengan bagi hasil di 
kampung yang lainnya. Kalau saya menggunakan sbagi hasil 70:30 
dengan bosku. Jadi kita terima saja karena kita juga ini hanya 
dipekerjakan. Selagi masih ada orang yang mau memperkerjakan kita 
di kebunnya. Banyak orang yang ma juga diposisi kita karena jumlah 
pemodal yang terbatas. Daripada hanya diam dirumah mending 
mangjampan lessuna saja. Terkadang saya merasa tidak berkeadilan 
dengan sistem bagi hasil 70:30 ini namun saya tidak bilang kepada 
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pemodal langsung. Hanya sekedar cerita-cerita dengan kawan-kawan 
penggarap lainnya. Barulah nanti bicara kepada pemodal keika kita 
memang punya niat untuk berhenti bekerja sama dengan bos.”124 

 

Bagi hasil dengan porsi 70:30 jika dilihat dari segi keadilannya patut 

dipertanyakan. Namun perlu ditelaah terlebih dahulu mengapa sehingga 

menggunakan 70:30 dibanding dengan masyarakat lain atau petani yang lain 

masih ada yang menggunakan 60:40. Meskipun pada dasarnya tanah sangat 

berharga, tetapi harus memperhatikan kerja sama yang dijalin. Kerja sama 

yang dijalin oleh dua orang ini, harusnya dilihat dari segi kinerja penggarap. 

Apakah topuksi penggarap sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik. 

Islam sangat memperhatikan kerja keras yang sudah dilakukan oleh petani 

yang bersungguh-sungguh. Evaluasi perlu dilakukan terhadap apakah 

penggarap telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Moh Mufid 

bahwa Prinsip kerja keras dalam Islam sangat menekankan penghargaan 

terhadap usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh petani. Prinsip 

"berilah upah sebelum keringatnya kering" menunjukkan bahwa setiap 

upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang penggarap harus dihargai oleh 

pemodal.125 Dengan demikian, kerja sama yang efektif memerlukan sikap 

saling menghargai dan pengakuan terhadap hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh para penggarap. Praktik ini mencerminkan prinsip keadilan dan 

                                                           
124Nawawi, (27 Tahun) Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

14 Oktober 2023.   

125 Moh. Mufid (2019) “Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer 

Pendekatan Tematis dan Praktis”. h. 46. 
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penghargaan terhadap hasil kerja keras, di mana pemodal diharapkan 

mampu menghargai dan memberikan upah yang layak kepada para 

penggarap sebelum hasil usaha mereka terwujud sepenuhnya. Coleman 

dalam John Field mampu menunjukkan bahwa modal sosial tidak hanya 

terbatas pada mereka yang kuat namun juga mencakup manfaat riil bagi 

orang miskin dan komunitas yang terpinggirkan.126 Ini mengindikasikan 

bahwa keadilan itu harus disamaratakan tanpa harus membedakan tak 

terkeculi dalam praktik mangjampang lessuna.  

Dengan demikian, terbangunlah sebuah hubungan saling menghargai 

dan kerja sama yang lebih efektif di bidang pertanian. Bagi Coleman modal 

sosial adalah sarana untuk menjelaskan bagaimana orang berusaha 

bekerjasama khususnya kerjasama yang saling menguntungkkan.127 Selain 

itu, pemodal juga diingatkan untuk tidak hanya melihat hasil akhir tanaman, 

tetapi juga mengapresiasi proses kerja keras yang dilakukan oleh para 

penggarap selama proses pertanian. Oleh karena itu, kesuksesan dalam 

pertanian tidak hanya tergantung pada kondisi lahan yang subur atau 

berharga, tetapi juga pada kualitas kerja sama yang dibangun antara pemodal 

dan penggarap. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa mekanisme sistem 

bagi hasil yang digunakan adalah 70:30. Meskipun ada ketidakadilan yang 

dirasakan oleh petani penggarap yang menggunakan mekanisme bagi hasil 

                                                           
126 John Field (2003) “ Modal Sosial” . h. 32. 

127John Field (2003) “ Modal Sosial” .  
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tersebut namun tetap melanjutkan karena faktor pekerjaan yang dibutuhkan. 

Jumlah pemodal yang terbatas membuat petani penggarap harus 

mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil. 

Kecurangan dalam mangjampang lessuna ini juga tidak bisa dihindari. 

Sebagaimana yang dialami oleh Pak Addi bersama dengan pemodal 

sebelumnya. Seperti yang diungkapakan oleh Pak Addi: 

“"Sekarang, saya telah memutuskan untuk berpindah bos dalam 
menjalankan mangjampang lessuna ini. Keputusan ini muncul setelah 
pengalaman saya dengan bos sebelumnya, di mana awalnya 
kesepakatan pembagian keuntungan adalah 60:40, namun saat 
dilakukan pembagian, saya hanya menerima 40 persen tanpa ada 
perhitungan yang jelas mengenai modal dan hasil penjualan. Setelah 
saya melakukan perhitungan sendiri berdasarkan modal dan harga 
jual yang saya ketahui, ternyata bagian yang saya terima, yaitu 40 
persen, tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ketidaksesuaian ini 
mengindikasikan adanya ketidakjelasan dan adanya kecurangan 
dalam transaksi tersebut, sehingga saya memilih untuk menjalin kerja 
sama dengan pihak lain." 128 
 
Dalam praktik mangjampang lessuna yang dijalani di atas, telah 

mengalami ketidakjujuran dari pemodalnya dalam pembagian hasil kerja 

sama. Bisa dilihat bahwa hanya mendapatkan 40 persen dari hasil kerjanya, 

hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi dan kejujuran antara pihak-

pihak yang terlibat. Situasi ini mencerminkan masih adanya potensi 

terjadinya kecurangan dan ketidakadilan dalam situasi semacam ini. 

Kejadian semacam ini sering kali muncul ketika seseorang mencapai 

keuntungan yang besar, karena manusia seringkali tergoda oleh keserakahan 

                                                           
128Addi, (50 Tahun) Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 10 

Oktober 2023. 
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dan melupakan prinsip-prinsip etika demi keuntungan yang dikejar dalam 

kehidupan dunia dan kadang-kadang diabaikan dalam konteks persiapan 

untuk akhirat. 

Abdul Mannan dalam bukunya mengatakan bahwa sangatlah jelas  

yang menjadi aspek terpenting dalam cara seseorang mempekerjakan orang 

lain adalah dengan memberikan perhatian pada unsur kemanusiaan juga, 

daripada melihat mereka sebagai mesin yang hanya bertujuan untuk 

menghasilkan keuntungan semata. 129Terkadang ada pemodal yang ketika 

mengalami kerugian, dan kerugian tersebut tidak terlalu besar ada istilahnya 

uang duka untuk diberikan kepada para penggarap. Hal ini menjadi bukti 

nyata bahwa aspek kemanusiaan juga menjadi perhatian bukan hanya 

semata-mata pengejaran keuntungan dalam segala bentuk kerja sama. 

Tabel 4.7 

Rasio bagi hasil yang digunakan Petani di Kecamatan 

Anggeraja 

No Rasio Bagi 
Hasil 

Pemoda
l 

Pengelol
a 

1. 50:50 50 50 

2. 60:40 60 40 

3. 70:30 70 30 

    Data diolah oleh penulis 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang 

terlibat dalam praktik   di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dapat 

                                                           
129Abdul Mannan (1997) “Teori dan Praktek Ekonomi Islam” h. 159.  
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disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis metode pembagian hasil yang umum 

diterapkan. Metode-metode ini memiliki perbandingan rasio bagi hasil yang 

berbeda, yakni 50:50, 70:30, dan 60:40. 

Pertama, Pada metode pembagian hasil pertama, yaitu dengan rasio 

50 banding 50, pembagian hasil dilakukan dengan prinsip yang jelas. Dalam 

skenario ini, pemodal yang bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh 

modal yang diperlukan dalam praktik mangjampang lessuna ini akan 

menerima 50 persen dari hasil kerja sama tersebut. Di sisi lain, pengelola 

yang menanggung seluruh beban kerja dalam praktik mangjampang lessuna 

juga akan mendapatkan rasio bagi hasil sebesar 50 persen dari hasil kerja 

sama tersebut. Namun perlu dipahami juga bahwa ada pemodal yang 

berposisi sebgai pemodal dan penyedia lahan tapi tetap menggunakan bagi 

hasil 50:50. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, praktik pembagian 

hasil 50:50 umumnya diterapkan oleh individu atau pihak yang memiliki 

pemahaman mendalam tentang pertanian. 

Dengan cara ini, rasio 50:50 menciptakan kerangka kerja yang adil di 

mana kontribusi modal dan upaya kerja dalam pengelolaan pertanian 

dihargai setara. Hal ini mendorong pemodal untuk berinvestasi secara 

finansial, sementara pengelola yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam pertanian juga mendapatkan bagian yang adil. Pendekatan ini dapat 

memotivasi kolaborasi yang seimbang dan saling menguntungkan antara 
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pemodal dan pengelola, sehingga kesejahteraan bersama dapat diwujudkan 

melalui praktik mangjampang lessuna di wilayah Anggeraja. 

Kedua, Sistem bagi hasil dengan proporsi 60:40, di mana pemodal 

mendapatkan 60 persen dari hasil kerja sama mangjampang lessuna dan 

pengelola mendapatkan 40 persen, seringkali dipandang sebagai sistem yang 

mungkin tidak sepenuhnya adil. Hal ini karena proporsi yang lebih besar 

diberikan kepada pemodal, yang dalam konteks ini mungkin tidak memiliki 

pengetahuan mendalam tentang pertanian dan mungkin lebih berorientasi 

pada keuntungan finansial. 

Keadilan dalam sistem bagi hasil tergantung pada banyak faktor, 

termasuk peran dan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam 

keberhasilan praktik pertanian. Jika pengelola pertanian adalah individu atau 

kelompok yang melakukan sebagian besar pekerjaan, berkontribusi 

signifikan terhadap keberhasilan produksi, dan memiliki pengetahuan yang 

diperlukan untuk mengelola pertanian dengan baik, maka porsi 40 persen 

mungkin terlihat tidak cukup memadai. 

Terakhir, metode pembagian hasil dengan rasio 70:30 menunjukkan 

bahwa sebagian besar hasil pertanian, yaitu 70 persen, menjadi milik petani 

atau pemilik lahan, sedangkan 30 persen sisanya menjadi bagian yang 

diberikan kepada pihak penggarap yang terlibat dalam proses pengelolaan 

dan pembiayaan pertanian. 
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Dalam konsep Islam sudah jelas dikatakan bahwa berkeadilan itu 

sangat penting. Apalagi menyangkut pada kesejahteraan. Tak terkecuali 

dalam sistem pertanian yang terjalin di Kecamatan Anggeraja yang menganut 

sistem bagi hasil dalam mangjampang lessuna. Persentase 70:30 salah satu 

sistem bagi hasil yang diterapkan di salah satu desa di Kecamatan Anggeraja 

tepatnya di Dusun Tampo. Kalau merujuk dalam Islam sangat tidak 

berkeadilan sistem bagi hasil yang diterapkan tersebut. Meskipun motif 

dengan hadirnya Mangjampang Lessuna ini untuk mendapatkan keuntungan. 

Namun segi humanisnya harus diperhatikan. Keringat dan kerja keras yang 

sudah dilakukan oleh para petani penggarap setidaknya diberikan haknya 

sesuai porsi yang lebih berkeadilan sehingga dalam sebuah kerjasama tidak 

ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan.  

Motif para pemodal dalam menerapkan persentase bagi hasil 70:30 

salah satunya adalah karena merasa bahwa tanah itu sangat berharga 

sehingga pemodal merasa berhak untuk menggunakan sistem bagi hasil 

tersebut. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan asset tanah, 

terutama dalam konteks pertanian bisa menjadi faktor penting dalam 

penentuan skema bagi hasil. Jika pemodal merasa bahwa aset tanah memiliki 

nilai yang sangat tinggi dan kritis untuk keberhasilan praktik pertanian, 

mereka mungkin cenderung memilih skema bagi hasil yang memberikan 

proporsi yang lebih besar kepada mereka (misalnya, 70:30) sebagai bentuk 

pengakuan terhadap nilai aset tanah yang mereka miliki. Namun penulis 
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kemudian membandingkan di desa lain yang mana posisi seorang pemodal 

disini adalah sebagai pemilik lahan dan penggarap hanya tinggal menggarap, 

memelihara sampai panen namun ada yang menggunakan bagi hasil 50:50 

dan 60:40.  

Namun, dalam situasi dimana petani penggarap tampaknya hanya 

memelihara tanaman hingga panen dan kemudian hasilnya dijual untuk 

dibagi, dapat timbul permasalahan seputar kontribusi nyata mereka. Skema 

pembagian hasil yang tidak mempertimbangkan kontribusi yang adil dari 

semua pihak dapat dianggap tidak adil dan dapat menciptakan 

ketidakpuasan di antara pihak yang terlibat. Namun penulis kemudian 

membandingkan dengan desa lain yang mana posisi seorang pemodal disini 

adalah sebagai pemilik lahan dan penggarap hanya tinggal menggarap, 

memelihara sampai panen namun ada yang menggunakan bagi hasil 50:50 

dan 60:40.  

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan diskusi 

terbuka dan transparan antara semua pihak terlibat. Mungkin ada ruang 

untuk menentukan kriteria yang lebih jelas tentang kontribusi yang 

diharapkan dari setiap pihak, baik dalam hal pemodal, pemilik lahan, atau 

petani penggarap. Jika petani penggarap memiliki kontribusi yang lebih aktif 

atau signifikan dalam pengelolaan pertanian, ini seharusnya tercermin dalam 

skema pembagian hasil. 
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Penting juga untuk mencari solusi yang mampu mengakomodasi 

semua kepentingan dan keadilan dalam konteks mangjampang Lesssuna di 

Kecamatan Anggeraja ini. Penerapan skema pembagian hasil yang tepat akan 

sangat tergantung pada kesepakatan yang adil dan transparan antara semua 

pihak. 

Dari beberapa penjelasan diatas penulis mengambil sebuah 

pandangan lebih jauh bahwa mekanisme bagi hasil yang bervariasi. Respon 

dari para pemodal dalam Mangjampang Lessuna menunjukkan sikap yang 

mencolok terhadap praktik ini.  

Sebagian pemodal cenderung fokus pada pertimbangan keuntungan 

finansial sebagai motor pengambilan keputusan. Fahrum  Ulum dalam 

bukunya menganggap bahwa Bagi mereka, praktik ekonomi ini merupakan 

investasi yang harus memberikan hasil yang maksimal secara ekonomi. 

Dalam kerangka ini, keputusan terkait pembagian hasil didasarkan pada 

kalkulasi ekonomi dan maksimisasi laba130. Pemodal yang mengikuti 

pendekatan ini mungkin melihat praktik ini sebagai peluang untuk 

mengoptimalkan investasi mereka, tanpa terlalu banyak mempertimbangkan 

aspek-aspek sosial atau kemanusiaan. 

Disisi lain, ada pemodal yang lebih memperhitungkan aspek 

kemanusiaan dalam praktik Mangjampang Lessuna. Miftahul Huda 

                                                           
130Fahrum Ulum (2020) “Studi Ekonomi Syariah Dari Paradigma Hingga Penelitian 

Ekonomo Syariah”. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 54.  
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mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan dampak sosial dari 

kebijakan pembagian hasil dan berusaha menciptakan keseimbangan antara 

keuntungan ekonomi dan keadilan sosial.131 Pemodal dengan pandangan ini 

mungkin merasa tanggung jawab untuk memastikan bahwa para penggarap 

merasakan manfaat yang adil dari hasil kerjasama tersebut. Pendekatan ini 

mencerminkan pemahaman bahwa hubungan antara pemodal dan penggarap 

tidak hanya tentang transaksi bisnis, tetapi juga merupakan bentuk 

kemitraan sosial yang harus memperhatikan kesejahteraan bersama. 

Menurut Frienlander dalam Miftachul Huda kesejahteraan merupakan sistem 

yang terorganisasi dari pelayanan dan lembaga-lembaga yang dimaksudkan 

untuk membantu indvidu-indvidu dan kelompok agar mencapai tingkat 

hidup dan kesehatan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 

keluarga dan masyarakatnya. 132 

Dalam keseluruhan, perbedaan sikap ini menciptakan dinamika yang 

kompleks dan beragam dalam Mangjampang Lessuna. Kontras antara 

pendekatan yang terfokus pada keuntungan finansial dan pendekatan yang 

lebih mengutamakan aspek kemanusiaan memperkaya kerangka praktik ini. 

Dinamika kompleks ini mencerminkan keterlibatan multi-dimensi dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, di mana pertimbangan finansial dan 

                                                           
131Miftahul Huda( 2012) “ Ilmu Kesejahteraan Sosial”. h. 31.  

132132Miftahul Huda( 2012) “ Ilmu Kesejahteraan Sosial”. h. 32.  
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kemanusiaan bersilangan, membentuk pola hubungan unik antara pemodal 

dan penggarap. 

Dilain sisi respon yang diberikan oleh penggarap Respon dari 

penggarap yang mencerminkan ketidakpastian dan kepatuhan terhadap 

keputusan pemodal menggambarkan dinamika kompleks dalam interaksi 

antara kedua pihak. Sebagian besar penggarap cenderung mengikuti arahan 

atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemodal, namun seiring waktu, terlihat 

bahwa terdapat kelompok tertentu yang mulai merasakan ketidakadilan 

dalam pembagian hasil. 

Penggarap yang tampak mengikuti dengan patuh terhadap keputusan 

pemodal mungkin melibatkan faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi 

atau ketidakpastian dalam hubungan kerja. Mereka mungkin merasa bahwa 

menentang keputusan pemodal dapat membawa risiko terhadap pekerjaan 

atau keamanan finansial mereka. Oleh karena itu, kepatuhan ini bisa 

mencerminkan ketidaksetaraan kekuatan dalam hubungan antara pemodal 

dan penggarap. 

Kelompok penggarap yang merasakan ketidakadilan mungkin 

memandang praktik pembagian hasil sebagai tidak adil dan merugikan. 

Perasaan ketidakadilan ini bisa timbul karena perbedaan kontribusi kerja, 

porsi hasil yang diterima, atau kurangnya partisipasi dalam pengambilan 

keputusan. Mereka mungkin merasa bahwa sistem pembagian hasil tidak 

mencerminkan kontribusi dan usaha mereka dengan adil. 
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Adanya kelompok penggarap yang merasakan ketidakadilan 

menunjukkan potensi konflik dalam hubungan antara pemodal dan 

penggarap. Muhammad Sharif Chaudry mengatakan bahwa ketidakpastian 

mengenai kebijakan pembagian hasil dapat menciptakan ketegangan di 

lingkungan kerja, dan jika tidak ditangani dengan bijaksana, dapat mengarah 

pada ketidakpuasan, penurunan produktivitas, atau bahkan konfrontasi.133 

Dalam konteks Mangjampang Lessuna, konsep tanggung jawab dan 

amanah memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk sikap dan 

perilaku penggarap. Penggarap tidak hanya melihat pekerjaan mereka 

sebagai sekadar tugas rutin, tetapi sebagai sebuah amanah yang harus 

diemban dengan penuh tanggung jawab. Ahmad wardi Muhlis dalam 

bukunya yang berjudul Fiqih Muamlat memiliki Pemahaman terhadap 

tanggung jawab ini menciptakan dasar moral yang kuat bagi penggarap, 

memandang setiap langkah yang diambil sebagai bentuk komitmen dan 

kepatuhan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Sebagaimana dalam 

Q.S. At-Taubah 9:105 : 

ٌَ انِٰٗ ػٰهِىِ  ْٔ سَتسَُدُّ َٔ  ٌََۗ ْٕ ؤْيُُِ ًُ انْ َٔ  ّٗ نُ ْٕ زَسُ َٔ هكَُىْ  ًَ ُ ػَ ا فسََٛسََٖ اللّٰه ْٕ هُ ًَ قمُِ اػْ َٔ

بدحَِ فَُُٛجَِّ  َٓ انشَّ َٔ ْٛتِ  ٌََۚ  انْغَ ْٕ هُ ًَ ُْتىُْ تؼَْ ب كُ ًَ   . ئكُُىْ ثِ

Terjemahnya: 

                                                           
133Muhammad Syarif Chaudhry( 2020) “ Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar”. h. 19.  
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“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 
 

Makna ayat ini adalah perintah untuk bekerja. Ayat ini memberikan 

perintah kepada umat Islam untuk bekerja dan berusaha. Islam mendorong 

umatnya untuk aktif dalam berbagai kegiatan produktif dan konstruktif. 

Pengawasan oleh Allah, Rasul, dan Mukmin. Allah, Rasul-Nya, dan orang-

orang mukmin akan melihat dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh 

setiap individu. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kita diawasi oleh 

Allah dan mungkin juga menjadi teladan atau inspirasi bagi sesama mukmin. 

Penggarap yang memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung 

jawab mereka dalam Mangjampang Lessuna cenderung menunjukkan 

perilaku yang lebih proaktif dan berdedikasi. Sebagaimana yang didefinisikan 

oleh Coleman dalam John Field bahwa dua elemen krusial berperan penting 

yaitu batas-batas actual kewajiban yang dijalankan dan level kejujuran 

lingkungan sosial.134 Mereka melihat setiap aspek pekerjaan sebagai bagian 

integral dari amanah yang harus dijalankan dengan baik. Kesadaran akan 

tanggung jawab juga menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil kerja, 

mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tahapan 

praktik. 

                                                           
134John Field (2003) “Modal Sosial”  h. 40.  
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Lebih dari sekadar tugas mekanis, praktik Mangjampang Lessuna 

menjadi sebuah amanah yang dijalankan dengan kehormatan. Penggarap 

yang memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawabnya merasa 

bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya berdampak pada 

hasil akhir, dan ini menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang 

konsekuensi moral dari setiap langkah yang diambil. 

Dengan demikian, konsep tanggung jawab dan amanah membentuk 

landasan moral yang kuat dalam pikiran dan sikap penggarap, memengaruhi 

tidak hanya cara mereka menjalankan praktik Mangjampang Lessuna tetapi 

juga melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan amanah yang 

harus diemban dengan penuh integritas. 

Dalam konteks Mangjampang Lessuna, konsep keikhlasan 

menunjukkan suatu sikap dan niat yang tulus dalam menjalankan setiap 

aspek praktik pertanian. Keikhlasan penggarap tercermin dalam tindakan 

sehari-hari yang dilakukan dengan niat murni untuk mencapai hasil yang 

baik, bukan semata-mata untuk keuntungan materi. Para penggarap yang 

menjalani Mangjampang Lessuna dengan keikhlasan yang tinggi melihat 

pekerjaan mereka sebagai bentuk ibadah dan amanah yang harus diemban 

dengan integritas. 

Tindakan sehari-hari penggarap yang mencerminkan keikhlasan 

melibatkan upaya sungguh-sungguh dalam merawat dan mengelola tanaman, 

pemilihan metode pertanian yang berkelanjutan, dan keterlibatan aktif 
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dalam seluruh siklus pertanian. Keikhlasan ini mendorong penggarap untuk 

tidak hanya melihat hasil akhir dari segi materi, tetapi juga sebagai bentuk 

kontribusi mereka untuk keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam konteks Mangjampang Lessuna, keikhlasan dapat 

diterjemahkan sebagai pemahaman bahwa setiap langkah yang diambil, baik 

itu membajak ladang, menanam benih, atau merawat tanaman, merupakan 

bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang harus diemban dengan 

penuh ketulusan. Keikhlasan ini menciptakan atmosfer kerja yang penuh 

dengan dedikasi dan kesadaran akan nilai-nilai keberkahan dalam setiap 

langkah praktik pertanian. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa 4:29 : 

ا ْٰٕٓ ا لََ تأَكُْهُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ ب انَّرِ َٓ ٰٓبَُّٚ ٰٚ  ٍْ ٌَ تجَِبزَحً ػَ ْٕ ٌْ تكَُ ٰٓ اَ َُكُىْ ثبِنْجبَطِمِ اِلََّ ْٛ انكَُىْ ثَ َٕ ايَْ

ب   ًً ْٛ ٌَ ثِكُىْ زَحِ َ كَب ٌَّ اللّٰه َْفسَُكُىْ َۗ اِ ا اَ ْٰٕٓ لََ تقَْتهُُ َٔ ُْكُىْ َۗ    .تسََاضٍ يِّ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu.” 
 

Penting untuk dicatat bahwa keikhlasan (rela sama rela ) penggarap 

dapat memengaruhi hasil praktik Mangjampang Lessuna secara menyeluruh. 

Ketika tindakan sehari-hari dijalankan dengan keikhlasan, bukan hanya hasil 

materi yang dihasilkan tetapi juga berkah spiritual dan keseimbangan 
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ekologis. Keikhlasan ini menciptakan siklus positif di mana penggarap 

mendapatkan kepuasan dan keberkahan dari praktik pertanian mereka, 

menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan. Dengan 

demikian, keikhlasan bukan hanya sebagai sikap pribadi, tetapi juga sebagai 

landasan untuk mencapai hasil yang bermakna dalam Mangjampang Lessuna. 

Olehnya itu sistem berkeadilan sangat dibutuhkan dalam setiap kerja sama. 

Dalam Q.S An-Nisa 16:90 : 

ٍِ انْفحَْشَبۤءِ  ٗ ػَ ٰٓ ُْ َٚ َٔ ْٚتبَۤئِ ذِٖ انْقسُْثٰٗ  اِ َٔ  ٌِ حْسَب الَِْ َٔ َ ٚأَيُْسُ ثبِنْؼدَْلِ  ٌَّ اللّٰه اِ

انْجغَِْٙ ٚؼَِظُكُ  َٔ ُْكَسِ  ًُ انْ َٔ  ٌَ ْٔ ىْ نؼَهََّكُىْ ترَكََّسُ .  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.” 

Sehingga Pentingnya mencatat bahwa pemahaman tentang 

ketidakadilan dalam Mangjampang Lessuna tidak hanya melibatkan 

pengamatan eksternal, tetapi juga memerlukan pencerahan melalui merinci 

pengalaman subjektif para penggarap. Pernyataan ini merujuk pada perlunya 

melibatkan perspektif internal, yaitu pandangan, perasaan, dan interpretasi 

yang dimiliki oleh individu yang terlibat langsung dalam praktik ekonomi 

tersebut. 
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Para penggarap sebagai aktor utama dalam Mangjampang Lessuna 

memiliki pengalaman subjektif yang unik dan beragam terkait dengan 

ketidakadilan yang mungkin mereka rasakan. Mereka tidak hanya objek yang 

diamati dari luar, melainkan subjek yang merasakan dampak langsung dari 

struktur dan kebijakan yang ada. Dalam pengembangan pemahaman tentang 

ketidakadilan, penting untuk mendengarkan dan meresapi cerita-cerita 

individu, menggali perasaan ketidakpuasan, harapan, dan pandangan pribadi 

mereka. 

Pandangan subjektif para penggarap dalam Mangjampang Lessuna 

mencakup dimensi emosional yang dalam, tercermin dalam perasaan tidak 

adil atau kecewa yang mungkin mereka rasakan. Emosi ini muncul sebagai 

respons terhadap pengalaman pribadi mereka dalam praktik ekonomi ini. 

Misalnya, seorang penggarap mungkin merasa tidak adil jika kontribusinya 

terhadap usaha pertanian tidak sebanding dengan bagian hasil yang 

diterimanya. Kekecewaan bisa timbul ketika harapan akan keadilan dan 

kesetaraan tidak terpenuhi dalam praktik sehari-hari. 

Di samping itu, pandangan subjektif juga mencakup pertimbangan 

praktis terkait dampak langsung dari pembagian hasil atau tingkat partisipasi 

dalam pengambilan keputusan. Seorang penggarap yang merasa 

mendapatkan bagian hasil yang tidak memadai mungkin mengalami dampak 

finansial yang signifikan. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi 
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mereka, termasuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau 

meningkatkan taraf hidup. 

Selain itu, ketidakadilan dalam partisipasi penggarap dalam 

pengambilan keputusan juga dapat menciptakan perasaan ketidakpuasan 

dan ketidakpercayaan terhadap proses yang ada. Penggarap yang merasa 

eksklusi dari proses pengambilan keputusan mungkin mengalami 

ketidakpastian dan kurangnya kontrol atas nasib mereka sendiri. Miftahul 

Huda dalam bukunya mengatakan bahwa Ini tidak hanya menciptakan 

ketidakadilan praktis, tetapi juga dapat menciptakan beban emosional yang 

signifikan. 

Dengan merinci dimensi emosional dan praktis dari pandangan 

subjektif para penggarap, kita dapat lebih memahami kompleksitas 

pengalaman mereka dalam Mangjampang Lessuna. Dawam Rahardjo dalam 

bukunya Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi mengatakan bahwa ini 

adalah upaya untuk membongkar lapisan-lapisan pengaruh sosial dan 

ekonomi yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan keadilan di dalam 

sebuah komunitas.135 Melibatkan dimensi emosional dan praktis ini dalam 

analisis membantu kita membangun pemahaman yang lebih holistik tentang 

ketidakadilan yang mungkin terjadi dan membuka jalan menuju solusi yang 

lebih komprehensif. 

                                                           
135 Dawam Rahardjo (1999) “Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi”. h. 68. 
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Dengan memperhatikan pengalaman subjektif para penggarap, kita 

dapat meresapi aspek-aspek yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti 

konflik interpersonal, kecemasan, atau bahkan aspirasi untuk perubahan 

positif. Oleh karena itu, pendekatan yang mempertimbangkan dimensi 

subjektif ini mendukung pengembangan solusi yang lebih akurat dan sesuai 

dengan kebutuhan riil komunitas Mangjampang Lessuna, mengingat bahwa 

setiap penggarap memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda 

terhadap ketidakadilan yang mereka alami. 

3. Praktik Mangjampang Lessuna dalam Peningkatan 

Kesejahteraan Petani Penggarap 

Kesejahteraan merupakan konsep yang sangat penting dan bervariasi 

dari invidu ke individu, serta tergantung pada konteks dan niai-nilai yang 

berlaku. esejahteraan dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, fisik, dan 

psikologis. Miftahul Huda dalam bukunya menganggap baahwa ini berkaitan 

dengan tingkat kepuasan dan kebahagiaan seseorang dalam berbagai aspek 

kehidupannya, seperti kondisi finansial, hubungan sosial, kesehatan, 

pendidikan, dan aspek-aspek lainnya136. Kesejahteraan mungkin terkait 

dengan pencapaian tujuan finansial dan materi, sementara bagi yang lain, 

kesejahteraan dapat lebih fokus pada hubungan pribadi dan kesehatan. Ini 

adalah pandangan yang sangat individual dan dapat dipengaruhi oleh 

budaya, agama, dan nilai-nilai pribadi. 

                                                           
136 Miftahul Huda (2012) “Ilmu Kesejahteraan Sosial”. h. 176. 
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Kesejahteraan ekonomi dalam pertanian mencakup penghasilan yang 

diterima oleh para petani dan penggarap. Ini termasuk kemampuan mereka 

untuk mencukupi kebutuhan hidup, memperbaiki taraf hidup, dan 

berinvestasi dalam pengembangan pertanian mereka. Abdul Mannan dalam 

Miftahul Huda mengatakan bahwa kesejahteraan ekonomi juga melibatkan 

keadilan dalam pembagian hasil dan akses yang adil ke sumber daya dan 

pasar. 

a. Tingkat Pendapatan 

Kehadiran Mangjampang Lessuna di Enrekang sendiri, khususnya di 

daerah Duri memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf 

ekonomi masyarakat. Semenjak kemunculan petani Bawang Merah 10 tahun 

terakhir memberikan angin segar kepada penduduk masyarakat. Banyak 

petani yang berbondong-bondong untuk bertani bawang merah yang 

memang keuntungannya sangatlah besar. Yang tadinya hanya para PNS lah 

yang sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan. Tetapi bisa dilihat 

sepanjang jalan sudah berdiri rumah-rumah yang besar, kendaraan roda dua 

dan bahkan ada mobil yang terparkir disetiap garasi rumah masyarakat 

menandakan bahwa pengaruh dari kehadiran petani bawang merah ini 

sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Terbukannya 

lapangan pekerjaan akan sangat mempengaruhi pada peningkatan 

produktifitas pendapaan, peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan 

masyarakat. Tidak hanya untuk pemodal saja, tetapi keberkahan dari 
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hadirnya mangjampang lessuna ini juga memberikan kesempatan pekerjaan 

kesemua kalangan seperti ibu-ibu, anak muda. Seperti yang dikatakan oleh 

Pak Addi: 

“Selama denni te mallesuna inde kampong mane, liwa ia disukkurutan. 
Kita mi ikona, ia tonna to jolo-jolo aja pakita pa iya umbo to pns umbo 
to pang baraba. gaja rika ke di kua moi to ladi kande masawa pusing ki 
ka apa ra ladi kande. Tapi kita mi ikona sekarang. male ko ke sau 
daerah sossok, manggugu, tampo, racak aja buda mi ia to peningka 
perekonomianna na tumang mangjampang lessunara te, aja buda oto 
ballo, motoro klx si aja ballo bolana.” 
 
Terjemahnya: 

“Selama ada mangjampang lessuna(petani bawang merah) di 
kampung ta. Kita sangat bersyukur. Bisa dilihat bahwa, dulu sangat 
mencolok perbedaan antara pns dan petani. Bisa dikata bahwa untuk 
makan saja besok kita pusing untuk memikirkan apa yang akan 
dimakan lagi. Tapi lihatlah sekarang, daerah daerah seperti sossok, 
racaka, tampo sangat terlihat jelas peningkatan perekonomian 
masyarakat dari keberadaan petani bawang merah ini, banyak sekali 
mobil baru, motor klx dan rumah.”137 
 
Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dampak dari 

mangjampanng lessuna sangat signifikan dirasakan bagi perekonomian 

masyarakat Enrekang. Yang tadinya hanya pns yang mampu memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari tanpa harus pusing namun bisa dikatakan posisi 

pns dan petani hampir sama dan bahkan ada yang lebih meningkat 

perekonomiannya dibanding dengan para PNS. Ini membuktikan bahwa 

sektor pertanian khususnya petani bawang merah memberikan kontribusi 

                                                           
137Addi (50 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawncara, Enrekang, 14 

Oktober 2023.   
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nyata dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu pak 

Halik menambahkan bahwa: 

“Selamana aku manglesssuna liwa na sukkuru kona dibanding ia 
tonna edapa to di sanga mallesuna. Ia te assele ku selama kurang lebih 
3 tahun mo di snga mangjampang sukkuru ki sa bisa mi di pake 
bangun bola sola alli tanah pira. Na den tomo di pake baja bpjs setiap 
bulanna dibanding tonna den mang ladang bangra. Pira onami ia di 
pake mangbalanca na inde keperluanna to pea buda.” 
 
Terjemahnnya: 

“Selama mangjampang lessuna (petani bawang merah) saya 
bersyukur dibandingkan sebelum jadi petani bawang merah. hasil 
yang saya dapatkan kurang lebih 3 tahun sebagai penggarap itu saya 
bisa bangun rumah dan membeli tanah. Disamping itu juga sudah ada 
yang dipakai untuk bayar BPJS dibanding saat masih sebgai petani 
cabai . Hanya berapa pendapatan yang akan di dapatkan pada saat 
panen cabai tidak sebanding dengan keperluaan keluarga.”138 
 
Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa dalam hal ini pak Halik yang 

kurang lebih sebagai petani penggarap sudah mampu membangun rumah 

dan membeli sebagian tanah dari hasil bertani bawang merah.  

b. Tersedian Lapangan Pekerjaan 

Semenjak kehadiran petani bawang merah yang ada di wilayah 

Anggeraja membuat lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian terbuka 

lebar. Yang tadinya masyarakat hanya memanfaatkan hasil jangka panjang di 

kebun masing-masing, Namun berkat kehadiran bawang merah membuka 

lapangan pekerja bagi semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa dan 

bahkan ibu-ibu. 

                                                           
138 Halik, (31 Tahun), Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 14 

Oktober 2023.  
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Melihat proses pertanian bawang merah yang panjang, sehingga 

memungkinkan banyaknya tenaga kerja yang diambil oleh para petani 

penggarap untuk memudahkan pekerjaanya. Mulai dari proses bedengan, 

penanaman, panen dan bahkan ketika bawang merah tersebut akan dijual 

masih menggunakan tenaga kerja. Ada yang namanya karyawan harian yang 

tugasnya mulai dari pembajakan lahan, teras sering dan bahkan pada saat 

panen dibutuhkan tenaga yang kuat untuk memindahkan ke dalam tenda. 

Karyawan laki-laki biasanya bertugas untuk bertugas melakukan 

pekerjaan yang berat-berat seperti mengeluarkan batu dari lahan yang akan 

ditanami bawang merah, melakukan teras sering, caplak dan lain sebagainya. 

Sedangkan tugas dari ibu-ibu untuk menanam, memanen, membersihkan 

bibit sebelum ditanami dan lain sebagainya.  

Adapun besaran gaji harian di terima oleh para karyawan laki-laki per 

harinya itu adalah Rp. 130.000 bersih dengan uang bensin dengan estimasi 

kerja mulai dari jam 08.00-16.00 Wita. Sedangkan untuk karyawan ibu-ibu 

tergantung pekerjaan apa yang dilakukan. Semisal sedang menanam dan 

memanen, hanya di berikan Rp. 60.000 karena sudah di tanggung catering 

(komsumsi), atau mangandik (membersihkan dan memisahkan daun bawang 

merah dari daun yang sudah mengering) atau ada juga istilah me ulli 

(membersihkan hama seperti ulat yang melengket pada daun bawang) 

karena dianggap rumit dan sulit sehingga digaji Rp. 70.000 per hari. Di 

samping itu juga untuk mengeluarkan bawang merah dari kebun untuk 
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kemudian dikemas sebagai persiapan dipasarkan dengan menggunakan ojek. 

Dan terkadang besaran bayaran jasa ojek ini tergantung jarak lahan ke 

tempat penampungan bawang merah tersebut. 

Olehnya itu penulis mengambil kesimpulan bahwa lapangan 

pekerjaan sangat terbuka semenjak adanya bawang merah, bukan hanya 

untuk petani penggarap saja tetapi untuk semua kalangan masyarakat. Istilah 

masyarakat di Enrekang “To makuttuk mora ia to cia ke doi te allo” bahwa 

orang pemalaslah yang tidak mau berduit hari ini. Karena memang lapangan 

pekerjaan sudah terbuka, selagi ada kemauan dan tidak ada gengsi bekerja di 

bidang pertanian maka akan berpenghasilan. Dan pasti ini akan berdampak 

pada kesejahteraan masyarakat Enrekang pada umumnya. Penulis melihat 

bahwa mangjampang lessuna bukan hanya sekedar pertanian semata, namun 

juga berdampak pada peningkatan status sosial.  

Perubahan Strata Sosial dalam konteks Mangjampang Lessuna 

menciptakan dinamika baru dalam struktur masyarakat Kecamatan 

Anggeraja Kabupaten Enrekang. Peningkatan ekonomi dan ketersediaan 

lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh praktik pertanian ini memberikan 

peluang bagi pergeseran strata sosial. Masyarakat yang terlibat aktif dan 

berhasil dalam Mangjampang Lessuna memiliki potensi untuk mengalami 

peningkatan status sosial dan ekonomi. 

Pertama-tama, anggota masyarakat yang terlibat langsung dalam 

Mangjampang Lessuna, terutama para petani dan pelaku usaha yang terlibat 
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dalam rantai nilai pertanian, dapat mengalami peningkatan pendapatan. 

Peningkatan ini dapat menciptakan kesempatan untuk meningkatkan taraf 

hidup, mengakses layanan pendidikan yang lebih baik, dan memperoleh 

akses lebih besar terhadap layanan kesehatan. Seiring waktu, peningkatan 

pendapatan ini dapat merubah posisi sosial mereka dalam masyarakat. 

Selain itu, Mangjampang Lessuna dapat menjadi katalisator bagi 

masyarakat yang sebelumnya mungkin terpinggirkan untuk memperoleh 

posisi yang lebih kuat dalam struktur sosial. Partisipasi dalam kegiatan 

ekonomi lokal ini memberikan peluang kepada kelompok-kelompok yang 

mungkin sebelumnya kurang terlibat atau memiliki akses terbatas terhadap 

sumber daya ekonomi. Inklusi mereka dalam Mangjampang Lessuna dapat 

menghasilkan pergeseran dalam strata sosial, mengurangi kesenjangan 

ekonomi dan sosial. 

Namun, perubahan strata sosial ini juga dapat menimbulkan 

tantangan. Peningkatan status sosial dan ekonomi beberapa individu atau 

kelompok dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam masyarakat, 

memunculkan ketidaksetaraan, atau menimbulkan ketegangan sosial. Oleh 

karena itu, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan keadilan 

dalam implementasi Mangjampang Lessuna agar manfaatnya dapat dirasakan 

secara merata oleh seluruh masyarakat. 

Dengan demikian, Mangjampang Lessuna tidak hanya menjadi motor 

ekonomi lokal tetapi juga agen perubahan sosial yang dapat membawa 
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dampak signifikan pada struktur dan dinamika masyarakat Enrekang. 

Peningkatan ekonomi dan perubahan strata sosial yang terencana dengan 

baik dapat menjadi elemen penting dalam membangun masyarakat yang 

lebih inklusif dan berkelanjutan. 

c. Kesehatan 

Indikator kesejahteraan yang termasuk dalam komponen kesehatan 

melibatkan aspek ketersediaan pangan yang bernutrisi. Sistem bagi hasil 

dalam pertanian berkontribusi pada tingkat kesehatan masyarakat, terutama 

bagi petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja. Sebuah pernyataan dari 

salah seorang penggarap menegaskan bahwa kerjasama pertanian bawang 

merah berdampak positif pada tingkat kesehatan. Hasil dari kerjasama ini 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, seperti membeli sayur dan 

lauk pauk yang bernutrisi. 

Selain itu, pelaksanaan praktik mangjampang lessuna, yang sering 

dihadapi sehari-hari, melibatkan penggunaan pestisida karena tanaman 

bawang merah secara prinsip memerlukan banyak pestisida selama 

perawatannya. Penggunaan pestisida dapat memiliki dampak negatif 

terhadap kesehatan, dan seringkali para pengelola mengalami keracunan 

setelah melakukan penyemprotan pestisida. Oleh karena itu, keselamatan 

para pengelola menjadi prioritas utama selama proses penyemprotan, 

dengan menggunakan berbagai alat pelindung untuk mencegah keracunan 

pestisida.  
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Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sudianto: 

"Saat melakukan penyemprotan, kita perlu menjaga diri dengan baik 
karena pestisida yang digunakan pada tanaman bawang merah memiliki 
tingkat bahaya yang tinggi. Penting untuk menggunakan masker dan 
menutup seluruh bagian tubuh agar terhindar dari paparan langsung 
pestisida, karena paparan tersebut dapat menyebabkan keracunan jika 
masuk ke dalam tubuh.” 

 
Penggunaan pestisida yang memiliki tingkat bahaya tinggi dapat 

berdampak negatif pada kesehatan petani penggarap. Paparan langsung atau 

tidak sengaja terhadap pestisida dapat menyebabkan masalah kesehatan, 

seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, atau bahkan keracunan. 

Pentingnya perlindungan diri, sehingga langkah-langkah perlindungan diri 

yang disebutkan dalam penjelasan, seperti penggunaan masker dan penutup 

tubuh, bertujuan untuk melindungi petani dari dampak negatif pestisida 

pada kesehatan mereka. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, petani 

dapat mengurangi risiko paparan dan menjaga kesehatan mereka. 

Kesadaran akan risiko kesehatan dan penerapan tindakan pencegahan 

juga berkontribusi pada kesejahteraan petani. Petani yang memiliki 

kesehatan yang baik cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik dan 

dapat bekerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Sehingga 

pendidikan dan penyuluhan tentang penggunaan pestisida yang aman serta 

perlunya melibatkan langkah-langkah keselamatan dapat meningkatkan 

pengetahuan petani. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan mereka 

tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komunitas 

pertanian secara keseluruhan. 
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Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, dapat diambil kesimpulan 

bahwa tindakan untuk melindungi kesehatan petani penggarap dari dampak 

negatif pestisida berpotensi mendukung peningkatan tingkat kesejahteraan 

petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. 

d. Berkeadilan 

Berkeadialan adalah sebuah konsep yang ingin dirasakan oleh setiap 

orang dalam segala kegiatan yang dilakukan. Tak terkecuali dalam proses 

mangjampang lessuna yang dilakukan oleh para petani bawang merah di 

Kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang.  

Melihat praktik ini terjadi antara pemodal dan penggarap, namun 

dalam penerapannya masih ada pihak yang merasa dirugikan, baik dari segi 

akad maupun mekanisme bagi hasil yang diterapkan. Pasti pihak yang akan 

dirugikan dalam hal ini adalah pihak penggarap, karena puncak pengambilan 

keputusan sebenarnya ada ditangan para pemodal untuk menentukan bagi 

hasilnya. Tapi di lain sisi para penggarap juga butuh pekerjaan untuk mampu 

bertahan hidup. 

Olehnya itu penulis melihat bahwa tingkat keadilan yang ada pada 

praktik mangjampang lessuna ini khususnya dalam hal mekanisme bagi hasil 

yang bervariasi membuat penggarap terkadang merasa dirugikan. Sehingga 

dibutuhkan sebuah solusi kedepan agar sistem bagi hasil yang lebih 

berkeadilan, bukan hanya tergiur dengan keuntungan, tetapi jiwa humanis ke 

sesama manusia harus dimunculkan. 
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e. Pendidikan 

Di samping itu juga pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

menjadi indikator kesejahteraan. Tingkat pendidikan memiliki dampak yang 

sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks 

pendapatan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan individu atau komunitas, semakin besar peluang untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ini karena pendidikan membuka 

pintu akses ke pekerjaan yang lebih baik, yang cenderung memberikan 

penghasilan yang lebih baik. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi juga lebih mungkin memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk memulai usaha mereka sendiri, menciptakan lapangan 

pekerjaan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, pendidikan juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan. 

Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang 

lebih baik ke informasi kesehatan, pemahaman tentang gaya hidup sehat, dan 

lebih mungkin mencari perawatan medis yang tepat waktu. Ini berdampak 

positif pada tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, mengurangi 

risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. 

Penciptaan lapangan kerja juga dapat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan yang tinggi dalam masyarakat. Pendidikan yang baik 

menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan inovatif, yang mampu 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan 
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pekerjaan baru. Orang dengan pendidikan yang tinggi juga lebih cenderung 

menjadi pengusaha yang sukses dan menciptakan peluang pekerjaan bagi 

orang lain.  

Di Kecamatan Anggeraja, masyarakat sangat memahami nilai 

pendidikan. Mereka mendukung generasi muda dan keturunan mereka untuk 

mengejar pendidikan setinggi-tingginya, termasuk mengejar gelar 

universitas. Hal ini mencerminkan komitmen masyarakat dalam 

menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan, di mana 

pendidikan menjadi alat penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, 

kesehatan yang lebih baik, dan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Para petani bawang merah memberikan indikasi bahwa ada 

kemampuan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anggota 

keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Sudianto: 

“Jika kita membicarakan kesejahteraan, itu bukan hanya masalah 
memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga tentang kemampuan kita 
sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik kepada 
anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus memiliki 
kemampuan dalam mengelola keuangan dari hasil usaha pertanian 
(mangjampang lesssuna ini) agar dapat mempersiapkan dana untuk 
pendidikan anak-anak kedepanya. Keperluaan akan biaya kuliahnya 
kedepan .”139 
 
Dari penjelasan di atas bahwa para petani tidak mengesampingkan 

pendidikan. Meskipun profesinya petani tapi ada tekad yang kuat untuk 

                                                           
139 Sudianto, (47 Tahun) Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 11 

Oktober 2023.  
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menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi didukung 

dengan hasil dari bertani bawang merah yang masih menjadi pekerjaannya. 

 Namun dalam bertani bawang merah (mangjampang Lessuna ini) 

tidak semerta-merta bahwa setiap kali panen akan mendapatkan 

keuntungan. Perlu dipahami bahwa terkadang para petani penggarap juga 

mengalami kerugian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Firmansyah: 

 “Selama praktik mangjampang lessuna tidak selamanya kita untung 
terus. Boleh dikata kita hanya untung-untungan saja terkadang kita 
dapat untung kadag juga sedikit dan bahkan kadang zonk(tidak 
mendaptkan apa-apa). Karena kesepaktan memang diawal bahwa 
seblelum memulai ada kesepakatan dengan bos. Bos mnjelaskan 
semua bentuk kesepakatannya dan apabila kita setuju maka 
kerjasama sudah dikatakan berjalan. Terkadang ada pemodal yang 
baik ketika kita mendaptkan zonk ada sedikit rasa iba dari pemodal 
dengan memberikan kita 500-1 juta sebagai uang duka.”140 
 

  Lanjut yang dikatakan oleh pak Sudianto: 

 “Jelas ada yang namanya rugi dalam mangjampang lessuna. Tidak 
selamnya untung. Memang kalau rugi tidak ada yang didapat. Tapi 
lebih rugi lagi yang pemodal karena terkadang biasa tidak balik modal 
sedangkan kita sebagai penggarap hanya rugi tenaga. Namanya juga 
kerjasama. Bersyukur ki karena ada yang sudah memperkerjakan kita 
dikebunnya . Terkait dengan apakah berpengaruh pada kesejahteraan. 
Pasti berpengaruhlah karena kita juga butuh biaya hidup, ada 
tanggungan kit. tapi begitulah. Karena dilain sisi saya bersyukur pada 
saat untung karena lumayan yang saya dapat. Saya dapat 40 jt lebih di 
res(pengerjaan ke 2). Tapi pada saat pengerjaan ke 3 nya saya rugi, 
tidak mendapatkan apa-apa karena harga tidak bersahabat.”141 
 
Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak 

selamanya dalam praktik mangjampang lessuna ini akan mendapatkan 

                                                           
140 Firmansyah,  (29) Penggarap Di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 9 

Oktober 2023.   
141Sudianto, (47 Tahun) Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

11 Oktober 2023.   
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keuntungan. Terkadang juga rugi dan itulah yang sudah disepakati di awal 

antara pemodal dan penggarap. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

terjadi kerugian dalam proses mangjampang lessuna seperti harga, hama 

yang menyebabkan hasil panen tidak banyak atau bahkan gagal panen. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Syukur: 

“Salah satu faktor utama yang menyebabkan sehingga petani penggarap 
mendaptkan keuntunga yang sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali 
adalah karena faktor harga. Dan inilah yang dikeluhkan banyak petani 
penggarap. Karena memang kalau harga anjlok pasti akan membuat was-
was para petani. Terkadang kami sesama petani penggarap sering cerita-
cerita dan mengharapkan setidaknya adalah penetapan harga minimal 
itu harga 14 ribu . Kalau sudah di bawah 14 ribu boleh dikata kami 
sebagai penggarap sudah tidak ada yang kami dapatkan. Karena kadang 
saja modal hanya balik seperduanya saja. Jadi otomatis unutng untuk 
penggarap sudah tidak ada memang.”142 
 

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nawawi: 

“Selain faktor harga, faktor hama juga yang menjadi salah satu faktor. 
Bayangkan kalau bawnag merah sudah terkena hama, kami sebgaii 
penggarap harus memporsi racun-racun pada saat menyemprot. Dan 
kalau parah sekali,  biasa 2 kali di semprot dalam sehari. Dan tentu 
berpengaruh kepada pengeluaran modal. Mengingat harga racun, pestisida 
yang digunakan mahal-mahal.”.143 
 
Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor-

faktor yang menyebabkan sehingga petani penggarap terkadang 

mendapatkan kerugian adalah karena harga dipasaran yang tidak menentu. 

Dinamisasi harga yang begitu cepat berubah menyebabkan petani sering kali 

merasa khawatir. Apalagi harga yang semakin merosot akan berpotensi 

                                                           
142Syukur, (30 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 9 

Oktober 2023.   
143Nawawi, (27 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

14 Oktober 2023.   
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menimbulkan kerugian di kalangan petani bawang merah. Tentu ini akan 

mempengaruhi kesejahteraan petani dari segi pendapatan dan akan 

mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. 

Besar harapan para petani, pemerintah bisa mengintervensi harga agar dapa 

meberikan keuntungan kepada para petani. Selajutnya adalah karena hama. 

Hama juga akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari bawang 

merah tersebut. Dan akan berimbas kepada potensi panennya tidak 

menghasilkan bawang merah yang banyak atau bahkan gagal panen. Modal 

berbanding terbalik denga hasil panen. Banyak pengeluaran mulai dari 

tenaga kerja, racun-racun yang mahal, pupuk namun hasilnya tidak begitu 

banyak. Dan yang terakhir adalah ketersedian air yang merupakan salah satu 

faktor penting dalam bertani bawang merah. Karena kalau tidak ada suplai 

air maka proses mangjampang lessuna tidak terjadi. Ini juga akan 

menentukan keberhasilan panen kedepannya. 

C. Keterlibatan berbagai pihak dalam skema bagi hasil yang berbeda 

dalam Mangjampang Lessuna  

1. Pemodal 

Melihat praktiknya di lapangan, ada sebagian pemodal yang memiliki 

lahan untuk digarap, dan ada juga yang hanya sekedar memodali para petani 

penggarap tanpa harus memberikan lahannya untuk digarap. Persoalan 

lahan, banyak petani yang memiliki lahan namun keterbatasan modal, 

mengingat modal untuk memulai bertani bawang merah (Mangjampang 
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Lessuna) memerlukan modal yang banyak mulai dari pemasangan instalasi, 

pemasangan pipa, mesin, dan bibit. Olehnya itu hadirnya para pemodal ini 

memberikan angin segar kepada para petani. Setidaknya petani juga bisa 

bertani bawang merah dengan bekerjasama dengan para pemodal. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu penggarap yaitu Nawawi: 

“Sebenarna ia te mangjampang lessuna mangka jolo disipatui sola bos. 
Na kuan jlo ki ka madoang roko ka mangjampang lessuna jio barabaku. 
Na pawwan mki ka susi te bagi hasil na. Ia to keputusan jio ri ia pang 
modala mengenai bagi hasilna. Kita to pangjampang butuh ki jaman-
jaman jadi yake den merasa eda na adil, ya salah ta mora topenggarap, 
kabi malelle bos ki ke merasa ki eda den cocok. Sa eda bisa den 
menuntut to adil sa den sanga ksepakatan awal. Tanda na ta iyakan mi 
sejak awal ya jadi ia mo ia jio dijadikan patokan” 
 
Terjemahnya: 

“Sebenarnya dalam mangjampang lessuna ini sudah di sepakati oleh bos. 
Diawal sudah dibilang memang apakah mau bekerja di kebunku. Bos 
sudah memberitahu memang terkait dengan bagi hasilnya. Keputusan 
ada ditangan para pemodal mengenai penentuan bagi hasil yang akan 
diberikan. Dilain sisi kita sebagai penggarap hanya mengikuti karena kita 
butuh pekerjaan jadi kalau kita merasa ada yang tidak adil dalm bagi 
hasilnya itu adalah resiko kita. Kalau merasa tidak adil mending pindah 
bos kalau memang tidak merasa cocok. Karena kita juga tidak bisa 
menuntut karena sudah ada kesepakatan awal. Kalau kita iyakan sejak 
awal berarti kita mau mengikuti segala aturan main yang ada.”144 
 
Pemodal memainkan peranan yang strategis dalam bertani bawang 

merah (mangjampang lessuna). Mengingat dibeberapa daerah di Kecamatan 

Anggeraja bagi hasil bervariasi. Mulai dari 50:50, 60:40 dan bahkan ada yang 

menerapkan sistem 70:30. Pemodal yang menentukan sistem bagi hasil yang 

                                                           
144Nawawi, (27 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

14 Oktober 2023.   
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dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Bahrun selaku pemodal 

bahwa: 

“Sebelum memulai kerjasama mangjampang lessuna ini, saya sudah 
konfirmasi terlebih dahulu kepada para petani penggarap. Mau ka 
bekerjasama dengan saya. Sebelum memulai kerjasama pemodal 
memang sudah menjelaskan terlebih dahulu aturan-aturan, bagaimana 
mekanisme sistem bagi hasil yang dipakai dan lain sebagainya. Dalam 
praktiknya saya sendiri mengkonfirmasi kepada penggarap bahwa 
sistem bagi hasil yang saya gunakan adalah 50:50. Meskipun para petani 
penggarap ini hanya menyediakan tenaga saja karena lahan dan modal 
saya yang tanggung semua. Berhubung juga karena yang saya panggil 
kerja dikebun ku adalah masih dikalangan keluarga. Ini salah satu bentuk 
tanggung jawab kita juga untuk saling tolong-menolong apalagi potensi 
dari hasil bawang merah ini mendatagkan keuntungan yang banyak 
ketika harga bersahabat dan tidak mengalami gagal panen.”145 
 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh H. Salama selaku 

pemodal: 

“Kita sebagai pemodal sudah memberikan penjelasan terlebih dahulu 
kepada petani penggarap sebelum kerja di kebun. Kita jelaskan bahwa 
bagi hasil yang saya gunakan adalah 60:40 mengingat lahan dan 
modal berasal dari saya. Jadi ketika para penggarp sudah diberikan 
penjelasan terkait mekanismennya seperti apa, bagi hasilnya seperti 
apa dan ketika para penggarp meng iyakan berarti mereka sudah 
setuju dengan kerjasama yang kita jalin. Karena kalau mereka tidak 
setuju kan kita tinggal cari penggarap yang lainnya yang mau bekerja 
sama dengan kita.” 
 
Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa puncak 

pengambilan keputusan itu ada di tangan para pemodal. Pemodal yang 

menentukan berapa sekian persentase bagi hasil yang diterapkan dalam 

mangjampang Lessuna. Tentu perlu diperhatikan juga bahwa ada pemodal 

                                                           
145Bahrun, (52 Tahun), Pemodal dan tokoh agama di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, 

Enrekang, 13 Oktober 2023.  
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yang berposisi sebagai pemilik lahan dan semua itu menjadi bahan 

pertimbangan. Kesepakatan diawal menjadi kunci untuk memulai sebuah 

kerjasama mangjampang lessuna. Pemodal dan penggarap sudah berbincang 

terkait dengan aturan main dan skema bagi hasilnya dan tanda kerjasama 

dimulai ketika petani penggarap mengiyakan kerjasama tersebut.  

Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa problematika tekait dengan 

keadilan masih saja dirasakan oleh petani penggarap. Apalagi yang 

menggunakan sistem bagi hasil 70:30. Dalam Islam sendiri sangat ditekankan 

mengenai pembagian hasil yang berkeadilan. Bukan hanya memerhatikan 

keuntungan semata, namun aspek humanis perlu dipertimbangkan. Oleh 

karena itu, dalam praktik mangjampang lessuna dibutuhkan sebuah adaptasi 

untuk meminimalisir dan mengontrol bentuk ketidakadilan yang terlalu 

merugikan pihak penggarap.  

2. Penggarap 

Terkait dengan bagaimana keterlibatan seorang penggarap dalam 

mengambil peran dalam penentuan mekanisme bagi hasil yang ada dalam 

mangjampang lessuna di Kecamatan Anggeraja ini tidak terlalu berdampak. 

Mengapa, karena pada dasarnya adalah keputusan sudah ditentukan oleh 

para pemodal sejak awal. Sebelum memulai kerja sama tentu para pemodal 

memberikan konfirmasi kepada penggarap terkait seperti apa mekanisme 

kerja sama yang akan dilakukan kedepannya. Ketika para penggarap 

mengiyakan maka terjadilah perjanjian tersebut.  
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Namun kalau memang merasa bahwa skema bagi hasil yang 

diterapkan oleh pemodal, sebenarnya pihak penggarap bisa melakukan 

sebuah komunikasi atau diskusi diantara kedua belah pihak. Membicarakan 

mengenai sistem bagi hasilnya seperti apa, apakah sudah sesuai, apakah 

berkeadilan bagi keduah belah pihak. Ataukah ketika tidak sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh para penggarap, bisa mencari dan beralih ke pemodal 

yang lebih cocok terkait dengan sistem bagi hasil. Namun perlu dipahami 

juga bahwa kesempatan dalam bertani bawang merah itu banyak juga 

pesaing sehingga inilah yang menjadi alasan petani penggarap dalam 

mengambil keputusan. Banyak yang ingin menjadi petani penggarap namun 

pemodal yang terbatas. 

3. Pemerintah setempat 

Peran pemerintah dalam menentukan sebuah keputusan demi 

kemaslahatan sangat dibutuhkan. Ini akan memberikan sebuah keteraturan 

di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan 

pemerintah daerah dalam ruang lingkup pertanian khususnya dalam 

menentukan skema bagi hasil yang lebih berkeadilan di Anggeraja kabupaten 

Enrekang ternyata belum maksimal. Dan bahkan bisa dilihat bahwa andil 

pemerintah tidak terlalu dilibatkan. Kerja sama yang dilakukan antara 

pemodal dan penggarap namun tidak ada keterlibatan pemerintah 

didalamnya. Sehinggga bisa dilihat bahwa praktik mangjampang lessuna ini 
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dalam penentuan skema bagi hasilnya masih bervariasi dan ada indikasi 

ketidakadilan di dalamnya. 

Harusnya keterlibatan pemerintah di tengah-tengah kalangan petani 

memberikan sebuah pengawasan. Keterlibatan pemerintah setempat dalam 

penetapan skema bagi hasil antara petani dan pemodal dapat berperan 

penting dalam menciptakan kerangka kerja yang adil, berkelanjutan, dan 

menguntungkan semua pihak terlibat. Keterlibatan pemerintah setempat 

dalam penetapan skema bagi hasil antara petani dan pemodal tidak hanya 

bersifat regulatif, tetapi juga memegang peranan penting dalam membentuk 

kerangka kerja yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua 

pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Salah satu aspek kunci dari peran 

pemerintah adalah melalui pengembangan kebijakan agraria yang 

memberikan landasan hukum dan pedoman terkait dengan pembagian hasil 

antara petani dan pemodal. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, baik 

petani maupun pemodal dapat memiliki dasar yang kokoh untuk 

bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 

Pemerintah setempat juga dapat berfungsi sebagai mediator atau 

fasilitator dalam proses dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. 

Dengan menyelenggarakan pertemuan atau forum diskusi, pemerintah dapat 

menciptakan ruang untuk berbagai pihak menyampaikan pandangan dan 

kepentingan mereka. Hal ini membantu mendorong terbentuknya 

kesepakatan yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak, 
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serta menciptakan iklim kerjasama yang positif. Selain itu, pemerintah 

memiliki peran krusial dalam pengawasan dan pengendalian implementasi 

skema bagi hasil. Melalui mekanisme pengawasan yang efektif, pemerintah 

dapat memastikan bahwa praktik bisnis yang transparan dan adil dijalankan, 

dan hak-hak petani tetap terlindungi. Kemampuan pemerintah untuk 

menanggapi sengketa atau pelanggaran perjanjian juga penting untuk 

menjaga keadilan dalam hubungan antara petani dan pemodal. 

Pemberdayaan petani merupakan aspek lain yang dapat diperkuat 

oleh keterlibatan pemerintah. Program pemberdayaan, seperti pelatihan, 

edukasi, dan dukungan kelembagaan, dapat meningkatkan kapasitas petani 

dalam bernegosiasi, memahami hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara 

aktif dalam pengambilan keputusan terkait skema bagi hasil. 

Pemerintah setempat juga dapat mendorong terbentuknya koperasi 

atau kelompok tani sebagai wadah bagi petani untuk meningkatkan kekuatan 

tawar mereka. Dukungan teknis dan keuangan dari pemerintah dapat 

membantu kelompok tani terorganisir dengan baik, memungkinkan mereka 

berperan sebagai mitra yang lebih setara dalam negosiasi dengan pemodal. 

Terakhir, pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau subsidi 

kepada pemodal yang menerapkan skema bagi hasil yang berkelanjutan. Hal 

ini dapat menjadi dorongan tambahan bagi pemodal untuk mengadopsi 

praktik bisnis yang bertanggung jawab, menciptakan lingkungan yang 

mendukung keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan petani. 
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Dengan demikian, melalui keterlibatan aktif pemerintah setempat, 

dapat diciptakan suatu framework yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberdayakan 

masyarakat pertanian secara keseluruhan. 

4. Keputusan di wilayah tersebut 

Tradisi dan sejarah lokal memainkan peran sentral dalam 

pembentukan sistem bagi hasil di suatu daerah. Sistem ini tidak hanya 

mencerminkan dinamika ekonomi, tetapi juga meresap ke dalam akar budaya 

dan nilai-nilai masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, sistem ini 

menjadi bagian integral dari identitas ekonomi dan sosial daerah tersebut. 

Perubahan dalam sistem bagi hasil seringkali dihadapi dengan 

resistensi yang kuat, terutama karena keterkaitannya dengan tradisi dan 

sejarah yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Masyarakat lokal 

mungkin merasa bahwa sistem ini adalah warisan berharga yang 

mencerminkan nilai-nilai dan kebijaksanaan leluhur mereka. Oleh karena itu, 

upaya untuk merombak sistem tersebut seringkali dihadapi dengan 

tantangan budaya dan sosial yang signifikan. 

Stigma yang terbangun di kalangan para pemodal dalam memainkan 

peran besar dalam menentukan sistem bagi hasil. Salah satu daerah yang ada 

di Kecamatan Anggeraja yaitu di dusun Manggugu yang hampir sebagian 

besar menggunakan skema bagi hasil dengan pemodal sekaligus sebagai 

pemilik lahan. Pemodal yang merasa bahwa tanah itu penting maka sistem 
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bagi hasil yang digunakan adalah 70;30. Dalam kampung tersebut sudah 

memang menjalin kesepakatan meskipun tidak tertulis tapi para pemodal 

serentak menggunakan bagi hasil 70;30. Hal tersebut diklaim sudah sesuai 

dengan porsinnya melihat posisi penggarap yang hanya tinggal masuk 

menggarap lahan terseebut yang didalamnya sudah tersedia mulai dari 

instlasi, pipa, mesin dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Muh. Nawawi selaku penggarap bahwa: 

“Memang di Mangugu ini menerapkan sistem bagi hasil 70:30. 70 
untuk pemodal dan penggarap 30. Karena memang posisi kami 
sebagai penggarap tinggal bekerja saja, lahan sudah disediakan. Nah 
alasan para pemodal yang ada di di Mangugu ini meggunakan skema 
bagi hasil 70:30 adalah mereka menganggap bahwa tanah sangat 
berharga, dan hampir semua petani yang ada di mangugu ini adalah 
pemodal, jadi penggarapnya itu di luar dari dusun manggugu. Dan 
dalam dusun menggugu sudah ada semacam kesepakatan oleh para 
pemodal untuk menggunakan bagi hasil70;30. Namun bos yang saya 
tempati ini terkadang memberikan lebih atau biasa menggunakan bagi 
hasil 60:40. Tapi hal ini tidak dipublis karena bos takut, jangan sampai 
terdengar oleh para pemodal yan lain dan memberikan argumen 
bahwa kita tidak menghormati kesepakatan yang ada”146 
 
Dari pemaparan di atas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa 

di dusun manggugu ini sudah terjadi memang sebuah kesepakatan di dalam 

dusun tersebut dalam penerapkan mekanisme pembagian hasil yaitu 70;30. 

Para pemodal yang masih memiliki rasa iba kepada kinerja penggarap 

terkadang memberikan pembagian yang lebih dari skema bagi hasil yng 

sudah ditetapkan. Salah satu alasannya adalah karena masih ada pemodal 

                                                           
146Nawawi, (27 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 

14 Oktober 2023. 
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yang masih menghargai dan mengerti dari skema bagi hasil yang lebih 

berkeadilan. 

Abdul  Mannan menganggap bahwa konsep Islam sendiri sangat 

menekankan sebuah konsep pembagian hasil yang berkeadilan. Bukan hanya 

semata, tetapi bagaimana agar kedua belah pihak yang menjalin kerjasama 

itu sama-sama merasa adil, rela sama rela.147 Jangan sampai ada pihak yang 

merasa tidak diuntungkan.  

Sepertinya kasus ini terjadi karena kombinasi faktor historis, 

kekuasaan ekonomi, dan dinamika kebijakan di daerah tersebut. Sistem bagi 

hasil 70:30 mungkin telah ada untuk waktu yang lama dan menjadi norma 

yang sulit diubah. Kemungkinan besar, para pemodal dan pemilik lahan 

memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan ini. 

Selain itu, adanya kekuasaan ekonomi yang tidak seimbang antara 

pemodal, pemilik lahan, dan penggarap dapat menciptakan ketidaksetaraan 

dalam proses pengambilan keputusan. Para pemodal mungkin lebih mampu 

memengaruhi kebijakan sesuai kepentingan mereka, sementara penggarap 

memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Adanya 

ketidaksetaraan informasi dan akses ke keputusan juga dapat menjadi faktor, 

sehingga ketika ada pemodal yang ingin menerapkan sistem bagi hasil 60:40, 

hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut mendapatkan 

respons negatif. 

                                                           
147Abdul Mannan (1997) “ Teori dan Praktek Ekonomi Islam”. h. 257.  
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5. Faktor keluarga  

Faktor keluarga memang bisa menjadi kekuatan yang signifikan dalam 

menentukan mekanisme bagi hasil di suatu daerah yang ada di Kecamatan 

Anggeraja. Abdur Rahman menganggap bahwa praktik mengambil penggarap 

dari kalangan keluarga mencerminkan hubungan erat antara keputusan 

ekonomi dan struktur keluarga.148 Hal ini dapat memengaruhi dinamika 

dalam pembagian hasil secara langsung, karena adanya hubungan personal 

dan ikatan emosional dalam konteks keluarga. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Pak Bahrun selaku pemodal bahwa: 

“Kebetulan saya memperkerjakan penggarap yang masih dalam 
keluarga dekat. Dan mekanisme yang saya gunakan 50:50 meskipun 
lahan saya yang sediakan. Tapi ini juga saya jadikan salah satu cara 
untuk membantu para keluarga agar ke depannya bisa terbantu 
dengan hasil bawang merah ini. Bukan hanya mendaptkan 
keuntungan tapi lebih kepada agar mereka bisa lebih sejahtera ke 
depannya.”149 
 
Seiring dengan hal tersebut, keputusan untuk melibatkan keluarga 

dalam proses pertanian juga dapat memengaruhi mekanisme bagi hasil. 

Pembagian hasil mungkin lebih cenderung bersifat internal dalam lingkup 

keluarga, dengan pertimbangan adil yang mendasarkan pada hubungan 

kekeluargaan. Hal ini dapat menciptakan dinamika yang berbeda dalam 

                                                           
148Abdur Rahman (2012) “Fikih Sosial Individu dan Masyarakat Dalam Interaksi” h. 

123.  

149Bahrun, (52 Tahun), Pemodal dan Tokoh Agama di kecamatan Anggeraja, 

Wawancara, Enrekang, 13 Oktober 2023.   
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perbandingan dengan pembagian hasil di antara pihak yang tidak memiliki 

ikatan keluarga. 

Disamping itu faktor kemanusiaan dan rasa empati dari pihak 

pemodal dapat memainkan peran penting dalam membentuk mekanisme 

bagi hasil yang lebih adil. Kepedulian terhadap kondisi penggarap dan 

pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan sosial dapat menjadi 

pendorong utama untuk mengubah atau menyesuaikan sistem yang ada. 

Jika pemodal memiliki rasa empati dan keinginan untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih berkeadilan, mereka mungkin lebih terbuka 

terhadap pembaharuan dalam pembagian hasil. Abdur Rahman menganggap 

bahwa ini dapat mencakup pemikiran tentang bagaimana memastikan bahwa 

penggarap mendapatkan bagian yang layak dari hasil usaha bersama, 

sehingga menciptakan win-win situation.150 

Penting untuk mengenali bahwa perubahan positif dalam sistem ini 

bisa dimulai dari kesadaran dan nilai-nilai kemanusiaan individu. Pemodal 

yang memahami dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan mereka dapat 

berkontribusi pada perubahan yang lebih berkelanjutan dan bermakna 

dalam masyarakat. 

Pendekatan yang melibatkan pemodal secara langsung dalam dialog 

dengan para penggarap dan pihak terkait lainnya dapat memfasilitasi 

                                                           
150Abdur Rahman(2012) “Fikih Sosial Individu dan Masyarakat Dalam Interaksi. 

Makassar: Alauddin University Press. h. 175.    
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pemahaman bersama dan menciptakan solusi yang memperhitungkan 

keadilan sosial. Kesadaran akan kemanusiaan dalam konteks ekonomi dapat 

menjadi pendorong penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

inklusif dan adil. 

6. Regulasi yang tidak mengikat 

Ketidakberadaan regulasi yang jelas memang dapat menjadi 

permasalahan serius dalam konteks mekanisme bagi hasil yang ada 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Tanpa pedoman hukum yang 

tegas, para pemodal mungkin memiliki keleluasaan untuk menentukan 

kebijakan mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat menciptakan 

ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam pembagian hasil. 

Ketidakpastian ini dapat merugikan penggarap dan pemilik lahan, 

karena mereka mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai 

atau jaminan terhadap pembagian hasil yang adil. Selain itu, kekurangan 

regulasi dapat membuka pintu bagi praktik-praktik yang tidak etis atau 

penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemodal. Ledeneva dalam Jon Field 

mengatakan bahwa kebijakan publik secara eksplisit didesain untuk 

mencegah orang-orang agar tidak menggunakan koneksi mereka secara tidak 

pada tempatnya.151 Ini mengindikasikan bahwa kehadiran sebuah kebijakan 

akan dapat memberikan kontrol terhadap kesewenang-wenangan diantara 

pihak yang bekerjasama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syukur bahwa: 

                                                           
151 John Field ( 2003) “Modal Sosial” h. 205 
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“Memang dalam kerjasama yang terjalindi Enrekang ini tidak ada 
regulasi yang mengikat para petani terkait mekanisme pembagian 
hasilnya. Karena memang ini diserahkan kepada para pemodal yang 
memiliki kendali untuk menentukan sebuah kebijakan yang ada. Dan 
kita juga sebagai pemnggarap yah pasti mengikut, karena banyak skli 
orang yang ingin untuk jadi penggarap. dan ketersedian pemodal yang 
tidak bnayak. Jadi semisal kita tidak cocok atau berasa tidak 
berkeadilan dalam skema bagi hasilnya yah kita pindah cari bos lagi, 
tapi lagi dan lagi perlu dipahami bahwa ketersediaan lapanngan kerja 
ini terbatas.”152 
 
Dari pemaran di atas ditarik kesimpulan bahwa regulasi yang tidak 

ada dalam pengaturan penentuan mekanisme bagi hasil dalam mangjampang 

lessuna ini membuat para pemodal memiliki andil yang besar dalam 

penentuan setiap kebijakan atau pengambilan keputusan dalam pembagian 

hasil.  

Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah sebagai regulator 

menjadi semakin jelas. Menurut  Muhammad Yusuf Musa dalam buku Ahmad 

Wardi Muslich bahwa pemerintah dapat berperan dalam membentuk 

kerangka hukum yang mengatur proses pembagian hasil dengan jelas dan 

adil. Regulasi yang baik dapat memberikan pedoman yang jelas tentang 

persentase pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta 

perlindungan terhadap pelanggaran atau ketidaksetaraan.153 Namun perlu 

dipahami juga bahwa pemerintah harus juga memberikan regulasi terkait 

dengan intervensi harga agar kedepannya kestabilan daya jual bawang 

                                                           
152Syukur (30 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 9 

Oktober 2023.  

153Ahmad Wardi Muslich (2019) “ Fiqih Muamalat” h. 254.  
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merah ini memberikan jaminan kepada para petani agar dapat berdampak 

pada kesejahteraan petani penggarapnya.  

D. Penawaran Model Magjampang Lessuna Syariah (MLS) Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Di Kecamatan 

Anggeraja 

Masyarakat petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang 

masih melanjutkan praktik kerja sama di sektor pertanian dengan skema 

bagi hasil, yang mereka sebut dengan istilah "mangjampang lessuna". Dalam 

pelaksanaan praktik ini, terjalin kerja sama antara pihak pemodal dan pihak 

pengelola. Pihak pemodal bertanggung jawab atas seluruh modal, termasuk 

bibit, pupuk, pemilik lahan, dan peralatan kerja lainnya, sementara pihak 

pengelola hanya menanggung beban kerja. Terdapat juga penggarap yang 

memiliki peran ganda sebagai pemilik lahan dan pekerja dalam sistem ini. 

Praktik kerja sama di sektor pertanian di Anggeraja Kabupaten 

Enrekang, yang dikenal sebagai "mangjampang lessuna" ternyata masih 

menimbulkan berbagai masalah yang menimbulkan di kalangan para petani 

bawang merah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah salah satu 

dusun Tampo yang semuanya menggunakan skema bahi hasil 70%30%. 

Meskipun dianggap wajar oleh petani pemodal, bagi hasil tersebut dinilai 

terlalu memberatkan pihak penggarap, yang pada akhirnya merasa dirugikan 

meskipun mereka membutuhkan pekerjaan. Keberatan ini timbul karena 

pandangan bahwa tanah adalah aset penting yang seharusnya memberi hak 
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bagi pemilik tanah untuk mendapatkan persentase hingga 70%. Namun, 

dalam praktiknya, adanya perbedaan skema bagi hasil antara dusun-dusun di 

wilayah tersebut, seperti 50%50% dan 60%40%, menunjukkan 

ketidakadilan dalam sistem tersebut. Penerapan skema bagi hasil 70%30% 

dalam praktik pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

berbagai aspek dalam ekosistem pertanian lokal. Secara langsung, skema ini 

menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil antara pemodal dan 

petani penggarap, dimana pemodal mendapatkan bagian yang jauh lebih 

besar dibandingkan dengan petani penggarap. Dampak dari 

ketidakseimbangan ini dirasakan oleh petani penggarap dalam bentuk 

merosotnya pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. 

Secara ekonomi, pembagian hasil yang tidak proporsional ini 

berdampak langsung pada penghasilan petani penggarap. Mereka sering kali 

mendapat bagian yang relatif kecil dari hasil kerja keras mereka, meskipun 

mereka yang melakukan sebagian besar pekerjaan fisik dan menghadapi 

risiko yang lebih besar dalam proses pertanian. Akibatnya, keberlanjutan 

finansial keluarga petani terancam, dan mereka mungkin menghadapi 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, 

pendidikan, dan kesehatan. 

Selain itu, secara sosial, ketidakpuasan terhadap pembagian hasil yang 

tidak adil ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik di antara pemodal 

dan petani penggarap dalam proses mangjampang Lessuna. Muhammad Abu 
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Zahrah dalam buku dawam Rahardjo Kesenjangan ekonomi dan keadilan 

yang terjadi dapat memperburuk ketimpangan sosial, serta mengancam 

kerjasama yang berkelanjutan dalam ekosistem  lokal.154 

Selanjutnya, secara ekologis, dampak dari skema pembagian hasil 

yang tidak seimbang ini juga dapat terasa dalam pengelolaan sumber daya 

alam. Karena kurangnya insentif atau keuntungan yang diperoleh, petani 

penggarap mungkin kurang termotivasi untuk menerapkan praktik pertanian 

yang berkelanjutan atau konservasi sumber daya alam. Ini dapat 

menyebabkan degradasi tanah, kehilangan biodiversitas, atau penurunan 

kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. 

Dalam keseluruhan, skema pembagian hasil 70%-30% dalam praktik 

pertanian memiliki dampak yang luas dan kompleks, tidak hanya pada aspek 

ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-

langkah reformasi yang menyeluruh untuk memperbaiki ketidakadilan ini, 

memastikan kesejahteraan petani penggarap, dan menciptakan lingkungan 

kerjasama yang lebih berkelanjutan dalam pertanian lokal. 

Selain itu, masalah lain yang muncul adalah tidak adanya batasan 

waktu yang jelas dalam pengelolaan lahan pertanian, menyebabkan 

ketidakpastian bagi petani. Selain itu, kerjasama yang hanya didasarkan pada 

akad lisan juga menimbulkan masalah, seperti perbedaan persepsi antara 

pihak pemodal dan penggarap yang seringkali terjadi. Ini tercermin dalam 

                                                           
154Dawam Rahardjo (1999) “Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi”. h. 167.  
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kesepakatan bagi hasil yang berbeda antara saat perjanjian awal dan setelah 

panen, yang mengakibatkan ketidaksesuaian hasil yang didapatkan dengan 

kesepakatan awal. Padahal menurut Putnam dalam John Field bahwa 

hubungan antara individu-individu jaringan sosial dan norma reprositas dan 

kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut. Namun 

sebagian fakta dilapangan bahwa praktik menjampang lessuna ternyata 

belum sepenuhnya tumbuh yang namanya kepercayaan dan adanya upaya 

pengingkaran kesepakatan didalamnya. Hal hasil konsep modal sosial yang 

didefinisikan oleh Putnam yang ouputnya dari definisi modal sosial adalah 

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama belum sepenuhnya terwujud 

mengingat ada pihak yang merasa tujuan awalnya itu tidak lagi sejalan salah 

satunya adalah pengingkaran kesepakatan. 155 

Tidak adanya batasan waktu yang jelas dalam pengelolaan lahan 

pertanian dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas 

dan keberlanjutan pertanian di masa depan. Ketidakpastian Produksi: Tanpa 

batasan waktu yang jelas, petani akan kesulitan merencanakan kegiatan 

pertanian mereka dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian 

dalam waktu penanaman, perawatan, dan panen tanaman. Akibatnya, 

produktivitas pertanian dapat menurun karena kurangnya perencanaan yang 

tepat. Pemanfaatan Lahan yang Tidak Efisien: Tanah pertanian yang tidak 

dikelola dengan baik karena kurangnya batasan waktu yang jelas dapat 

                                                           
155John Field (2003) “ Modal Sosial” h. 51   



201 

 

 

 

mengalami pemanfaatan yang tidak efisien. Pemanfaatan lahan yang tidak 

teratur atau tidak terencana dapat mengakibatkan degradasi tanah, 

menurunnya kesuburan tanah, dan berkurangnya hasil pertanian. 

Ketidakpastian Pendapatan: Ketidakpastian dalam pengelolaan lahan juga 

berdampak pada ketidakpastian pendapatan petani. Tanpa jadwal waktu 

yang jelas untuk panen dan penjualan hasil pertanian, petani mungkin tidak 

dapat memprediksi pendapatan mereka dengan akurat, sehingga 

menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kesulitan dalam merencanakan 

masa depan. Ketidakpastian Investasi: Kurangnya batasan waktu yang jelas 

dalam pengelolaan lahan juga dapat menghambat petani dalam membuat 

keputusan investasi jangka panjang, seperti pembelian input pertanian, 

perbaikan infrastruktur, atau pengembangan usaha pertanian. 

Ketidakpastian ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

pertanian secara keseluruhan. 

Lebih lanjut, kerjasama yang hanya didasarkan pada akad lisan 

menimbulkan berbagai konflik interpretasi dan perbedaan persepsi antara 

pihak pemodal dan penggarap. Menurut Fahrum Ulum dalam bukunya bahwa 

tanpa dokumen tertulis yang mengatur persetujuan dan persyaratan 

kerjasama, seringkali terjadi ketidakjelasan dalam hal kewajiban, hak, dan 

tanggung jawab masing-masing pihak.156 Ini dapat menyebabkan 

                                                           
156Fahrum Ulum (2020) “ Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer 

Pendekatan Tematis dan Praktis”. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 46.  
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ketidakpuasan dan perselisihan di antara mereka, terutama ketika mencapai 

tahap pembagian hasil. 

Ketidaksesuaian hasil yang didapatkan dengan kesepakatan awal juga 

merupakan masalah serius yang mempengaruhi kepercayaan dan kestabilan 

dalam kerjasama. Jika terjadi perbedaan antara apa yang disepakati 

sebelumnya dan hasil yang diperoleh setelah panen, hal ini dapat 

mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketegangan antara pemodal dan 

penggarap. Ketidaksesuaian ini dapat timbul dari berbagai faktor, seperti 

perbedaan pemahaman tentang metode pertanian yang digunakan, kualitas 

input yang disediakan, atau pembagian hasil yang tidak adil. 

Dari kasus-kasus di atas, terlihat bahwa kekurangan aturan yang jelas 

dalam pengelolaan lahan pertanian menyebabkan ketidakadilan dan 

kerugian bagi petani di Kecamatan Anggeraja, terutama pihak penggarap. 

Kurangnya aturan-aturan yang mengikat memungkinkan pihak pemodal 

untuk bertindak sewenang-wenang, dengan alasan kekuasaan atau 

pertimbangan finansial. Tanpa kehadiran aturan yang jelas dalam 

pengelolaan lahan pertanian, berbagai dampak negatif dapat terjadi di 

lapangan, baik bagi petani penggarap maupun masyarakat secara 

keseluruhan. Ketidakpastian dan Konflik: Tanpa aturan yang jelas, petani 

penggarap dan pemodal mungkin tidak memiliki pedoman yang konsisten 

untuk mengatur kerjasama mereka. Hal ini dapat menyebabkan 

ketidakpastian tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang pada 
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gilirannya dapat memicu konflik antara mereka. Misalnya, ketidakjelasan 

tentang pembagian hasil atau tanggung jawab pemeliharaan lahan dapat 

menjadi sumber perselisihan yang sering muncul dikalangan petani bawang 

merah yang ada di Kecamatan Anggeraja.  Eksploitasi Petani: Tanpa aturan 

yang mengikat, pemodal mungkin memiliki keleluasaan untuk 

mengeksploitasi petani penggarap. Mereka dapat memanfaatkan kekuatan 

atau keunggulan mereka dalam negosiasi untuk menetapkan kondisi 

kerjasama yang tidak menguntungkan bagi petani. Misalnya, pemodal 

mungkin menetapkan pembagian hasil yang tidak proporsional, 

menyebabkan petani penggarap hanya mendapatkan bagian kecil dari hasil 

pertanian mereka. Ketidakpastian Pendapatan: Tanpa aturan yang mengatur 

pembagian hasil atau batasan waktu dalam pengelolaan lahan, petani 

penggarap mungkin menghadapi ketidakpastian pendapatan. Mereka 

mungkin tidak dapat memperkirakan dengan tepat berapa pendapatan yang 

akan mereka peroleh dari hasil pertanian mereka karena kurangnya jaminan 

tentang pembagian hasil yang adil. Penurunan Produktivitas: Ketidakpastian 

dan konflik yang disebabkan oleh ketiadaan aturan yang jelas dapat 

mengganggu produktivitas pertanian. Petani yang terlibat dalam konflik atau 

ketidakpastian tentang pembagian hasil mungkin kurang termotivasi untuk 

bekerja dengan efisien. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produksi 

pertanian secara keseluruhan di wilayah tersebut. Ketidakberlanjutan 

Lingkungan: Tanpa aturan yang mengatur praktik pertanian yang 
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berkelanjutan, ada risiko tinggi terhadap degradasi lingkungan. Petani yang 

tidak terikat oleh aturan tentang penggunaan pupuk atau pengelolaan tanah 

yang ramah lingkungan mungkin cenderung menggunakan praktik-praktik 

yang merusak lingkungan, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan 

atau deforestasi. 

Abdul Mannan mengatakan bahwa secara keseluruhan, ketiadaan 

aturan yang jelas dalam pengelolaan lahan pertanian dapat menciptakan 

lingkungan yang tidak stabil, tidak adil, dan tidak berkelanjutan.157 Hal ini 

dapat merugikan petani penggarap secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, 

serta menghambat perkembangan pertanian secara keseluruhan di wilayah 

tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memiliki aturan yang mengikat dan 

diterapkan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang 

adil dan berkelanjutan dalam pertanian. 

Dalam praktik mangjampang Lessuna ini jika dikaitkan dengan konsep 

muzara’ah dalam ekonomi syariah masih belum sepenuhnya sesuai. Mulai 

dari penggunaan akad kemudian batas waktu pengerjaan lahan dan 

mekanisme bagi hasil yang lebih berkeadilan. Praktik mangjampang lessuna 

masih menerapkan sistem akad lisan yang secara turun-temurun sudah 

memang digunakan di kalangan petani di Enrekang. Akad lisan akan 

berpotensi menimbulkan masalah kedepannya. Selanjutnya adalah batas 

waktu pengerjaan lahan yang tidak ditentukan memang diawal. Sebagian 

                                                           
157Abdul Mannan (1997) “Teori dan Praktek Ekonomi Islam “ . h. 239.  
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petani di Enrekang dalam melakukan kerjasama ini belum ada kejelasan yang 

pasti sampai kapan waktu pengerjaan lahan tersebut. Dalam konsep 

muzaraah sendiri sangat memperhatikan hal itu. Untuk akad waktu 

muzaraah masa berlakunya harus jelas, ditentukan atau diketahui, misalnya 

sekali panen atau satu dua tahun. Jika masa berlaku tidak ditentukan atau 

tidak jelas, maka akad muzaraah tidak dapat dianggap sah. Dan yang terakhir 

adalah mekanisme bagi hasil yang bervariasi yang di terapkan oleh para 

petani di Anggeraja. Berbagai alasan seperti menganggap tanah sebagai hal 

yang sangat berharga, tidak ada regulasi yang mengikat, kekuasaan pemodal, 

faktor kemanusiaan dan pengetahuan dan bahkan juga faktor keluarga.  

Inilah yang kemudian penulis ingin menawarkan sebuah konsep yang 

menawarkan solusi agar sistem bagi hasil yang terjadi dalam ruang lingkup 

pertanian dapat mendatangkan kemaslahatan dan berkeadilan dari kedua 

belah pihak yang menjalin praktik mangjampang lessuna ini. Perlu ada 

pemahaman yang lebih jelas tentang peraturan, mekanisme bagi hasil yang 

baik, adanya sistem transparansi, kesepakatan tertulis yang lebih jelas dan 

lain sebgaianya. Didalam ekonomi syariah dalam hal ini konsep muzaraah 

sudah menjelaskan semua itu sehingga penulis dalam hal ini menawarkan 

model yang merujuk pada penerapan konsep syariah. Olehnya itu penulis 

menawarkan sebuah model yaitu model mangjampang Lessuna Syariah 

(MLS). 

Model Mangjampang Lessuna Syariah (MLS) 
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Praktik mangjampang lessuna yang ada di Kecamatan Anggeraja 

sejatinya memberikan dampak yang baik bagi peningkatan perekonomian 

masyarakat khususnya di kalangan petani bawang merah. Baik itu pemodal 

maupun penggarap. Melihat praktiknya yang terjadi di Kecamatan Anggeraja 

masih ada yang memicu menimbulkan sebuah problematika. Mulai dari pihak 

yang merasa dirugikan dalam kerjasama pembagian hasil dalam 

mangjampang lessuna sehingga penulis berusaha menawarkan model 

mangjampang lessuna syariah yang diharapkan bisa melakukan adaptasi atau 

penyempurnaan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang 

merujuk pada kesejahteraan penggarap ke depannya. 

Gambar 4.1 

Penawaran Model Mangjampang Lessuna Syariah (MLS) 

 

                            Sumber Data:Data diolah oleh penulis 
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Penulis akan memulai analisis penawaran Model Magjampang Lessuna 

Syariah (MLS) dengan merinci elemen-elemen kunci dari model tersebut. 

Penulis akan mencoba memahami bagaimana model ini diusulkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Anggeraja.  

 

 

1. Pemahaman Konsep MLS 

Dalam hal penawaran model mangjampang lessuna syariah ini 

mendapat respon baik dari penggarap dan pemodal. Namun untuk 

pemahaman tentang konsep-konsep Islam dalam pertanian reaksinya 

berbeda-beda. Ada yang paham dan ada yang tidak.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh pak syukur bahwa: 

“Ya perlu untuk menggunakan praktik mangjampang lessuna yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Agar para petani penggarap yang 
lain bisa merasakan keadilan didalamnya. Kami kurang tahu tentang 
begaimana itu sistem islam dalam pertanian jadi perlu untuk 
menambah wawasan kami juga”. 158 
 
Dari penjelasan di atas bahwa di kalangan petani memang belum 

terlalu paham seperti apa itu prinsisp-prinsip syariah dalam pertanian. 

Sehingga pemahaman konsep dari model mangjampang lessuna syariah 

(MLS) perlu dijelaskan memang di kalangan para pemodal dan penggarap.  

a. Akad Tertulis 

                                                           
158Syukur, (30 Tahun), Penggarap di Kecamatan Anggeraja, Wawancara, Enrekang, 9 

Oktober 2023.  
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Penggunaan akad lisan mungkin tercermin dari tradisi lokal yang 

telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pertanian di 

Anggeraja. Selain itu, keterbatasan pendidikan formal dapat membuat para 

petani lebih nyaman dengan pendekatan lisan. Adopsi akad lisan dapat 

mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan di antara anggota komunitas 

pertanian. Masyarakat lokal mungkin merasa bahwa kebersamaan dan 

kepercayaan yang ada dapat diwujudkan melalui kesepakatan lisan. Tapi 

dalam hal ini perlu menyadari bahwa ada tantangan dan konsekuensi yang 

harus diperhadapkan petani saat menggunakan akad lisan ini semisal saja: 

1). Ketidakpastian: Tanpa dokumen tertulis, terdapat ketidakpastian 

terkait detail perjanjian, dan ini dapat menyebabkan konflik di 

kemudian hari. 

2). Keterbatasan Perlindungan Hukum: Akad lisan memiliki 

perlindungan hukum yang lebih terbatas dibandingkan dengan 

perjanjian tertulis. Ini dapat membuat salah satu atau kedua belah 

pihak rentan terhadap ketidakadilan. 

Menurut Rose dalam John Field mengatakan bahwa banyak hubungan 

dapat berjalan dengan baik dan sempurna dalam kepercayaan, termasuk 

hubungan-hubungan yang bersandar pada perilaku.159 Olehnya itu penulis 

menawarkan sebuah solusi dengan cara menggunakan alat tulisan 

Pendekatan yang mengintegrasikan akad lisan dan tulisan dalam model 

                                                           
159John Field (2003) “ Modal Sosial” h. 105  
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Mangjampang Lessuna Syariah adalah langkah positif yang bisa 

meminimalkan potensi konflik dan memberikan kejelasan hukum dalam 

kerjasama pertanian. Berikut adalah beberapa pandangan terkait penawaran 

model ini: 

1). Kepastian Hukum 

Penggunaan akad tulisan dapat memberikan kepastian hukum 

yang lebih baik, menguraikan dengan rinci hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Ini dapat membantu menghindari interpretasi yang 

berbeda-beda dan meminimalkan risiko konflik di masa depan. 

2). Transparansi dan Keterbukaan 

Dokumen tertulis dapat meningkatkan transparansi dan 

keterbukaan dalam kesepakatan. Hal ini penting untuk membangun 

kepercayaan antara pemodal dan penggarap, serta memberikan rasa 

yakin terkait dengan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. 

3). Rekam Jejak Kesepakatan 

 Akad tulisan menciptakan rekam jejak resmi tentang kesepakatan 

yang dapat diakses dan dijadikan acuan kembali jika terjadi 

perbedaan pemahaman di kemudian hari. Ini dapat menjadi alat yang 

kuat untuk menyelesaikan sengketa. 

4). Penerapan Prinsip Muzaraah: 

Integrasi akad tulisan dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip 

Muzaraah, termasuk pembagian hasil yang adil, tetap dijalankan dan 
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dihormati. Penerapan akad tulisan dapat membantu menghindari 

kemungkinan penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. 

5). Edukasi dan Kesadaran: 

Penting untuk memberikan edukasi kepada para pihak terkait 

manfaat dan prosedur penggunaan akad tulisan. Kesadaran akan 

kepentingan perlindungan hukum dan kejelasan perjanjian dapat 

mendorong adopsi model ini. 

 

6). Peran Pemerintah: 

Pemerintah dapat mendukung inisiatif ini dengan menyediakan 

panduan dan regulasi yang memfasilitasi penggunaan akad tulisan dalam 

konteks pertanian syariah. Ini dapat mencakup bimbingan hukum dan 

penyuluhan kepada para pihak terkait. 

Dengan memadukan akad lisan dan tulisan, Anda menciptakan model 

yang lebih holistik, menggabungkan kearifan lokal dengan kejelasan hukum 

yang diperlukan. Hal ini dapat membantu membangun kerjasama yang 

berkelanjutan dan berkeadilan dalam konteks pertanian syariah. 

b. Batas waktu pengerjaan lahan yang jelas 

Situasi yang terjadi dilapangan adalah para petani pemodal belum 

memberikan keterangan terkait berapa lama petani penggarap mengerjakan 

lahan tersebut. apakah satu tahun, atau satu kali panen, dua kali panen dan 

seterusnya. konsekuensi dari ketidakjelasan batas waktu antara pemodal dan 
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penggarap dapat melibatkan seperti ketidakpastian Periode Kerjasama. Para 

penggarap mungkin tidak mengetahui dengan pasti berapa lama mereka 

dapat menggarap dan mengelola lahan. Ini bisa membuat perencanaan 

mereka sulit dilakukan, termasuk perencanaan jenis tanaman, penggunaan 

pupuk, atau strategi pertanian lainnya. Selanjutnya adalah Kesulitan 

Perencanaan Finansial. Tanpa batas waktu yang jelas, penggarap mungkin 

kesulitan merencanakan finansial mereka, terutama jika mereka bergantung 

pada hasil pertanian untuk kehidupan sehari-hari atau investasi masa depan. 

 Penentuan batas waktu pengerjaan lahan merupakan hal penting 

dalam kerjasama antara pemodal dan penggarap dalam konteks pertanian 

syariah, terutama untuk model Mangjampang Lessuna Syariah. Berikut 

adalah beberapa pertimbangan dan manfaat yang dapat dihasilkan dengan 

menetapkan batas waktu yang jelas: Pertama, kepastian dan keteraturan. 

Menetapkan batas waktu memberikan kepastian terkait jangka waktu 

kerjasama. Ini dapat membantu para petani penggarap merencanakan 

kegiatan pertanian mereka secara lebih teratur. Kedua, perencanaan 

pertanian. Dengan mengetahui batas waktu pengerjaan lahan, para petani 

penggarap dapat merencanakan kegiatan pertanian mereka, termasuk 

pemilihan jenis tanaman, pola tanam, dan strategi pertanian lainnya. Ketiga, 

Pembagian hasil yang adil. Batas waktu yang jelas dapat menjadi dasar bagi 

pembagian hasil yang adil antara pemodal dan penggarap. Misalnya, 

pembagian hasil dapat dilakukan setelah setiap panen atau pada akhir 
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periode kerjasama tertentu. Keempat, evaluasi kinerja. Dengan batas waktu 

yang jelas, pemodal dapat mengevaluasi kinerja penggarap dalam kurun 

waktu tertentu. Ini dapat menjadi dasar untuk memutuskan apakah 

perpanjangan kerjasama diperlukan atau tidak. 

Penting untuk melibatkan kedua belah pihak dalam pembicaraan 

untuk menetapkan batas waktu yang adil dan realistis, yang mencerminkan 

siklus pertanian dan memastikan keseimbangan kepentingan antara pemodal 

dan penggarap. Dengan demikian, batas waktu dapat dianggap sebagai 

bagian integral dari perjanjian kerjasama dalam model Mangjampang 

Lessuna Syariah. 

c. Prinsip-prinsip yang adil dan berkeadilan 

Prinsip keadilan dalam konteks ekonomi Islam dapat tercermin dalam 

MLS dengan menjamin pembagian hasil yang adil di antara para pihak 

terlibat, yakni pemodal, pemilik lahan, dan penggarap. Hal ini sejalan dengan 

konsep adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga dengan 

pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip yang lebih adil membuat para 

petani penggarap bisa mendapatkan haknya setelah melakukan kewajiban 

terhadap pekerjaan yang telah dijalankan dalam hal ini adalah pemeliharaan 

bawang merah. 

d.  Mekanisme Pembagian Hasil 

Melihat sistem bagi hasil yang bervariasi yang diterapkan oleh para 

petani dalam praktik mangjampang lessuna. Situasi di lapangan yang 
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mencakup variasi besar dalam mekanisme bagi hasil dapat menjadi 

tantangan serius untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata 

bagi semua petani penggarap. Dengan adanya penawaran model 

mangjampang lessuna syariah ini penulis ingin menggunakan sistem bagi 

hasil 50:50 dan 60:40 atas dasar semua petani penggarap tidak merasakan 

terlalu dirugikan. Dalam Islam sudah ditekankan agar merujuk pada hal yang 

berkeadilan. Persentase ini mencerminkan kontribusi masing-masing pihak 

dalam keberhasilan usaha pertanian. Penulis melihat pembagian hasil 70:30 

ini terlalu ,mendeskriminasikan para petani penggarap. Apalagi ketika 

mereka melihat ada sebagian daerah yang posisinya sebagai penggarap juga 

tetapi dalam pembagian hasilnya itu ada yang 50:50 dan 60:40. Olehhnya itu 

penulis menawarkan sistem bagi hasil yang ideal itu adalah 50:50 dan 60:40 

dengan melihat kontribusi dari masing-masing pihak.  

Dalam prinsip ekonomi syariah, keadilan dan kesetaraan menjadi hal 

yang sangat ditekankan. Sistem bagi hasil yang adil dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam dapat menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai 

kesejahteraan bersama. Namun, apakah sistem bagi hasil 70:30 dapat 

dihilangkan atau tidak akan tergantung pada berbagai pertimbangan, seperti 

kontribusi masing-masing pihak, risiko yang dibagikan, dan kondisi 

pertanian setempat.  

Situasi dilapangan yang mencakup variasi besar dalam mekanisme 

bagi hasil dapat menjadi tantangan serius untuk mencapai keadilan dan 
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kesejahteraan yang merata bagi semua petani penggarap. Beberapa langkah 

yang dapat diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dan memastikan 

keadilan dalam mekanisme bagi hasil meliputi: Pertama, regulasi dan 

kebijakan yang jelas. Adanya regulasi atau kebijakan yang jelas dari 

pemerintah dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih 

seragam dan adil. Pemerintah dapat merumuskan pedoman atau aturan yang 

mengatur pembagian hasil dalam pertanian, memastikan bahwa prinsip-

prinsip keadilan dan kesetaraan diterapkan. Kedua, pendidikan dan 

kesadaran. Melibatkan petani penggarap dan pemodal dalam program 

pendidikan dan kesadaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan 

keadilan dapat membantu menciptakan pemahaman bersama. Ini dapat 

membuka ruang untuk dialog konstruktif dan negosiasi yang lebih seimbang. 

Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa. Menyediakan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang efektif dan transparan dapat membantu 

mengatasi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan dalam mekanisme 

bagi hasil. Mediasi dan penyelesaian sengketa melalui pendekatan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menjadi solusi. Keempat, 

penilaian kembali proporsi. Jika mekanisme 70:30 terbukti tidak 

memberikan kesejahteraan yang memadai bagi penggarap, maka penilaian 

kembali proporsi pembagian hasil mungkin diperlukan. Ini dapat dilakukan 

melalui dialog terbuka dan partisipatif, melibatkan semua pihak yang 

terlibat. Dan penulis yang di dapatkan di lapangan memang pihak yang 
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menggunakan bagi hasil 70:30 ini merasa tidak diuntungkan apalagi ada 

kawan-kawan penggarap yang sama posisinya tetapi skema bagi hasilnya 

tidak sama dengan pembagian hasil yang dilakukakan bersama bosnya. 

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan mekanisme 

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

memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan petani penggarap di 

wilayah Kecamatan Anggeraja 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Skema bagi hasil MLS 

 

Deskripsi: 

1). Model ini menciptakan pembagian hasil yang seimbang antara 

pemodal dan penggarap, di mana masing-masing pihak menerima 

50% dari total hasil pertanian. Pendekatan ini mencerminkan 

kontribusi yang setara dari kedua belah pihak. 
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2). Model ini menunjukkan pembagian hasil yang sedikit lebih 

condong ke pihak pemodal, di mana pemodal menerima 60% dan 

penggarap menerima 40% dari total hasil pertanian. Hal ini 

mencerminkan kontribusi yang sedikit lebih besar dari pemodal. 

Pertama, Pada metode pembagian hasil pertama, yaitu dengan rasio 

50 banding 50, pembagian hasil dilakukan dengan prinsip yang jelas. Dalam 

skenario ini, pemodal yang bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh 

modal yang diperlukan dalam praktik mangjampang lessuna ini akan 

menerima 50 persen dari hasil kerja sama tersebut. Di sisi lain, pengelola 

yang menanggung seluruh beban kerja dalam praktik mangjampang lessuna 

juga akan mendapatkan rasio bagi hasil sebesar 50 persen dari hasil kerja 

sama tersebut. Namun perlu dipahami juga bahwa ada pemodal yang 

berposisi sebgai pemodal dan penyedia lahan tapi tetap menggunakan bagi 

hasil 50:50. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus ini, praktik pembagian 

hasil 50:50 umumnya diterapkan oleh individu atau pihak yang memiliki 

pemahaman mendalam tentang pertanian. 

Jika dilihat dari segi keuntungnnya lebih condong pada penggarap. 

Hasil yang seimbang namun kontribusi dari penggarap hanya sekedar tenaga 

semata, lahan dan modal ditanggung mudharib atau pemodal. Ini membuka 

peluang pada penigkatan pendapatan dari para penggarap. 

Dengan cara ini, rasio 50:50 menciptakan kerangka kerja yang adil di 

mana kontribusi modal dan upaya kerja dalam pengelolaan pertanian 
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dihargai setara. Hal ini mendorong pemodal untuk berinvestasi secara 

finansial, sementara pengelola yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam pertanian juga mendapatkan bagian yang adil. Pendekatan ini dapat 

memotivasi kolaborasi yang seimbang dan saling menguntungkan antara 

pemodal dan pengelola, sehingga kesejahteraan bersama dapat diwujudkan 

melalui praktik mangjampang lessuna di wilayah Anggeraja. 

Faktor-faktor yang mendorong penerapan skema bagi hasil 50%:50% 

dalam pertanian, adalah karena sudah diterapkan oleh sebagian petani di 

Kecamatan Anggeraja yaitu dari perspektif kemanusiaan, faktor keluarga, 

maupun konsep keadilan dalam menghargai usaha kerja penggarap, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Kemanusiaan: Skema ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan 

dalam Islam yang menghargai martabat manusia, termasuk martabat pekerja 

atau petani. Dengan memberikan bagi hasil yang adil, skema ini memastikan 

bahwa petani penggarap diperlakukan secara layak dan mendapatkan bagian 

yang layak dari hasil usaha pertanian. Dan ini yang dijadikan salah satu 

alasan para pemodal yang menggunakan skema bagi hasil 50%50% di 

Kecamatan Anggeraja. Faktor Keluarga: Pertanian seringkali merupakan 

sumber utama penghidupan bagi banyak keluarga, terutama di daerah 

pedesaan. Dengan menerapkan skema bagi hasil yang adil, petani penggarap 

dapat mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk mendukung 
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kebutuhan keluarga mereka, sehingga menjaga kesejahteraan keluarga dan 

keberlangsungan hidup yang layak. 

Keadilan dalam Menghargai Usaha, skema ini mencerminkan konsep 

keadilan dalam Islam yang menghargai usaha dan tenaga kerja. Dengan 

memberikan bagi hasil yang setara, skema ini mengakui kontribusi nyata 

yang diberikan oleh petani penggarap dalam proses produksi pertanian dan 

memberikan penghargaan yang layak atas usaha mereka. Sebagaimana 

dalam Dalam Q.S An-Nisa 16/90 : 

رُِّ
َ
ك
ْ
مُن
ْ
ال ءُِّو 

ۤ
ا
 
حْش

 
ف
ْ
نُِّال ُّع  هٰ 

ْ
ن ي  ُّو  رْبٰ 

ُ
ق
ْ
ئُِّذِىُّال

ۤ
ا
 
اِيْت انُِّو  حْس  ِ

ْ
الَ لُِّو 

ْ
د ع 

ْ
مُرُُّبِال

ْ
أ ُّي   

ه
ُّاللّٰ

َّ
اِن

ُّ
 
رُوْن

َّ
ك
 
ذ
 
مُّْت

ُ
ك
َّ
ل ع 
َ
مُّْل

ُ
ك
ُ
عِظ ُّي  يِ

ْ غ  ب 
ْ
ال  و 

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.” 

 Ayat ini mengkonfirmasi bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan, 

tak terkecuali dalam skema bagi hasil juga harus menggunakan prinsip 

berkeadilan, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan akan keberadaan 

kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya adalah Pemberdayaan Ekonomi: 

Skema bagi hasil yang adil dapat memberdayakan petani penggarap secara 

ekonomi dengan memberikan mereka akses yang lebih besar terhadap 

keuntungan dari usaha pertanian. Ini dapat meningkatkan kemandirian 
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ekonomi petani, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membantu 

memperkuat keberlangsungan ekonomi lokal. 

Kedua, Sistem bagi hasil dengan proporsi 60:40, di mana pemodal 

mendapatkan 60 persen dari hasil kerja sama mangjampang lessuna dan 

pengelola mendapatkan 40 persen, seringkali dipandang sebagai sistem yang 

mungkin tidak sepenuhnya adil. Hal ini karena proporsi yang lebih besar 

diberikan kepada pemodal, yang dalam konteks ini mungkin tidak memiliki 

pengetahuan mendalam tentang pertanian dan mungkin lebih berorientasi 

pada keuntungan finansial. 

Keadilan dalam sistem bagi hasil tergantung pada banyak faktor, 

termasuk peran dan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam 

keberhasilan praktik pertanian. Jika pengelola pertanian adalah individu atau 

kelompok yang melakukan sebagian besar pekerjaan, berkontribusi 

signifikan terhadap keberhasilan produksi, dan memiliki pengetahuan yang 

diperlukan untuk mengelola pertanian dengan baik, maka porsi 40 persen 

mungkin terlihat tidak cukup memadai. Dalam praktiknya di Kecamatan 

Anggeraja skema bagi hasil yang diterapkan oleh petani yang menggunakan 

skema bagi hasil 60%40% sudah berkeadilan. Pasalnya kalau dianalisis 

bahwa semua modal mulai dari bibit, sarana dan prasarana selama proses 

pemeliharaan bawang merah masuk dalam hitungan modal, ditambah 

dengan lahan yang juga berasal dari para pemodal. Sedangkan penggarap 

tinggal menggunakan tenaganya saja untuk kemudian melakukan 
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pemeliharaan bawang merah. Jadi ini adalah opsi penawaran yang seimbang 

dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari skema bagi hasil 60%40%. 

Inilah juga yang menjadi salah satu alasan penulis menggunakan skema 

tersebut. 

Terkait dengan skema bagi hasil muzaraah dalam Islam ternyata 

bervariasi.  Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis nabi bahwa 

ُّ ي  ِ
ض  ابِرٍُّر  نُّْج  ُّع  اء 

 
ط ُّع  ي ِ

ن 
 
ث
َّ
د ُّح  ال 

 
ُّق اعِي 

 
وْز
 ْ
اُّالْ

 
ن
 
ث
َّ
د ُّح  ُّبْنُُّيُوسُف 

ُ
د مَّ اُّمُح 

 
ن
 
ث
َّ
د ح 

عُِّ ب  ُ الر  ثُِّو 
ُ
ل
 
اُّبِالث

 
اجِرُه

 
ؤ
ُ
واُّن

ُ
ال
 
ق
 
ُّف ضِي    ر 

َ
ولُُّأ

ُ
ض
ُ
اُّف
َّ
الٍُّمِن ُّلِرِج 

ْ
ت
 
ان
َ
ُّك ال 

 
ُّق
ُ
ه
ْ
ن ُّع  ُ

َّ
اللّٰ

ُّا
َّ

لَ ُّص  ي  نِٰ
َّ
ُّالن ال 

 
ق
 
صْفُِّف

ِّ
الن وُّْو 

َ
اُّأ عْه  ر  ي   ْ

ْ
ل
 
ُّف رْض 

َ
ُّأ
ُ
ه
َ
ُّل
ْ
ت
 
ان
َ
نُّْك ُّم  م 

َّ
ل س  يْهُِّو 

َ
ل ُّع  ُ

َّ
للّٰ

ُّ
ُ
ه
 
رْض

َ
ُّأ
ْ
يُمْسِك

ْ
ل
 
ُّف بٰ 

َ
ُّأ
ْ
إِن
 
اهُُّف

 
خ
َ
اُّأ حْه 

 
مْن   لِي 

 

 

Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah 

menceritakan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepadaku 
'Atho' dari Jabir radhiallahu'anhu berkata, Ada orang-orang dari kami yang 
memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata, "Kami akan sewakan dengan 
pembagian sepertiga, seperempat dan atau setengah." Maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, 
"Siapa yang memiliki lahan hendaklah dia tanami atau dia berikan kepada 
saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak mau, hendaklah dia biarkan 
tanahnya." 

 
Sedangkan Imam Hambilah, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad 

Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalat mengatakan 

bahwa penyerahan tanah yang layak ditanami oleh pemiliknya kepada 

penggarap yang akan menanaminya, dan menyerahkan bibit yang akan 
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ditanaminya dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki 

bersama dalam hasil yang diperolehnya seperti seperdua dan sepertiga. 

Perlu juga memperhatikan prinsip keadilan dan kerelaan diantara keduanya 

yang menjalin kerjasama.160 Prinsip keadilan memang sangat penting dalam 

menjalin kerjasama yang melibatkan skema pembagian hasil. Prinsip ini 

menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat merasa bahwa pembagian 

hasilnya adil dan sesuai dengan kontribusi dan/atau nilai yang mereka 

berikan dalam kerjasama tersebut. 

Dalam Islam, konsep keadilan proporsional dalam pembagian hasil 

sangatlah penting dan menjadi landasan utama dalam berbagai transaksi dan 

kerjasama ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa pembagian hasil haruslah 

sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang 

terlibat, serta sesuai dengan nilai kerja atau investasi yang telah dilakukan. 

Al-Qur'an menegaskan prinsip ini dalam berbagai ayat yang menyoroti 

pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks 

ekonomi. Salah satu contoh dalil yang menegaskan prinsip keadilan 

proporsional dalam pembagian hasil terdapat dalam Q.S. Al-Hadid/57:25 : 

ُّ
ۚ
قِسْطِ

ْ
اسُُّبِال

َّ
ُّالن وْم 

ُ
ق ُّلِي 
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ْ
ال ُّو  ب 

 
كِت
ْ
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ن
ْ
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ْ
ن
َ
ا تُِّو 
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ْ
اُّبِال

 
ن
َ
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ن
ْ
ل رْس 

َ
ُّا
ْ
د
 
ق
َ
ل

هُّٗ صُُُ
ْ
ن نُّْيَّ ُّم  ُ

ه
ُّاللّٰ م 

َ
عْل لِي  اسُِّو 

َّ
افِعُُّلِلن

 
ن م  ُّوَّ

 
دِيْد

 
ُّش س 

ْ
أ ُّفِيْهُِّب 

 
دِيْد ح 

ْ
اُّال
 
ن
ْ
ل ز 
ْ
ن
َ
ا ُّو 

ٗ
ه
َ
رُسُل و 

ُّ زِيْز  ُّع  وِيٌّ
 
ُّق  

ه
ُّاللّٰ

َّ
ُّاِن

ِۗ
يْبِ

 
غ
ْ
ُُّّࣖبِال  

                                                           
160Ahmad Waardi Muslich (2017) “ Fiqih Muamalat” h. 391.  



222 

 

 

 

Terjemahnya: 

" Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang jelas dan Kami turunkan bersama mereka 
Al Kitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 
Dan Kami turunkan beserta mereka besi yang padanya terdapat 
kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya 
Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan Rasul-Nya padahal 
(mereka tidak dapat) melihat-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa." 

Ayat ini menekankan pentingnya pelaksanaan keadilan dalam segala 

aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan ekonomi. Islam 

menegaskan bahwa dalam pembagian hasil, setiap individu harus 

diperlakukan secara adil sesuai dengan kontribusi dan usaha yang mereka 

berikan. Ini berarti bahwa pihak yang memberikan kontribusi lebih besar 

atau mengambil risiko yang lebih tinggi, layak untuk menerima bagian hasil 

yang lebih besar pula. Dengan demikian, Islam mendorong adanya 

pembagian hasil yang proporsional sebagai manifestasi dari prinsip keadilan 

yang diamanatkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, ada Keadilan persepsi 

merupakan konsep penting dalam Islam yang menekankan pentingnya 

memperhatikan pandangan dan persepsi keadilan dari sudut pandang semua 

pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan atau kerjasama. Meskipun 

pembagian hasil atau tindakan tertentu mungkin dianggap adil secara 

matematis atau objektif, namun jika salah satu pihak merasa tidak puas atau 

merasa tidak adil, hal itu dapat mengganggu kerjasama dan menciptakan 

konflik. 
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Al-Qur'an menekankan pentingnya memperlakukan semua orang 

secara adil dan menjauhi penindasan terhadap siapapun. Salah satu ayat yang 

mencerminkan hal ini terdapat dalam Q.S.  Al-Maidah /5: 8: 

وْمٍُّ
 
ُّق
ُ
ن
ٰ
ا
 
ن
 
مُّْش

ُ
ك
َّ
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ُ
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ِۖ
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ْ
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َّ
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ْ
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َ
ُّا و 
ُ
ُّه

ِۗ
وْا
ُ
وْاُِّۗاِعْدِل

ُ
عْدِل

 
ُّت
َّ
لَ
َ
8ا .  

Terjemahnya: 

" Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 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." 

Ini menegaskan bahwa berlaku adil adalah kunci untuk mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, sementara berlaku zalim atau tidak adil 

dapat membawa akibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat. 

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, keadilan 

persepsi sangat diperhatikan. Keadilan bukan hanya tentang memenuhi 

standar matematis atau objektif, tetapi juga memperhatikan bagaimana 

setiap pihak merasakan dan mempersepsikan keadilan tersebut. Dengan 

memperhatikan persepsi keadilan dari sudut pandang semua pihak yang 

terlibat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan 

menjaga keberlangsungan kerjasama yang baik. 

e. Regulasi dari pemerintah 
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Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan dalam kerasama 

pertanian seperti sistem bagi hasil juga dapat memainkan peran penting. 

Adanya regulasi atau kebijakan pemerintah dapat memengaruhi bagaimana 

kesepakatan tersebut dibuat dan diterapkan. 

Ketidakberadaan regulasi yang jelas memang dapat menjadi 

permasalahan serius dalam konteks mekanisme bagi hasil. Tanpa pedoman 

hukum yang tegas, para pemodal mungkin memiliki keleluasaan untuk 

menentukan kebijakan mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat 

menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakpastian dalam pembagian hasil. 

Ketidakpastian ini dapat merugikan penggarap dan pemilik lahan, karena 

mereka mungkin tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai atau 

jaminan terhadap pembagian hasil yang adil. Selain itu, kekurangan regulasi 

dapat membuka pintu bagi praktik-praktik yang tidak etis atau 

penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemodal. 

Dalam konteks ini, pentingnya peran pemerintah sebagai regulator 

menjadi semakin jelas. Pemerintah dapat berperan dalam membentuk 

kerangka hukum yang mengatur proses pembagian hasil dengan jelas dan 

adil. Regulasi yang baik dapat memberikan pedoman yang jelas tentang 

persentase pembagian hasil, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta 

perlindungan terhadap pelanggaran atau ketidaksetaraan. 

Selain itu, keberadaan regulasi yang kuat juga dapat menciptakan 

iklim bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi, meningkatkan 
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kepercayaan para pelaku usaha, dan memberikan dasar untuk pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dorongan untuk memperkuat 

regulasi dan memberikan peran yang jelas bagi pemerintah dalam mengatur 

mekanisme bagi hasil menjadi esensial untuk mencapai keadilan dan 

keberlanjutan dalam konteks ini. Regulasi pemerintah memiliki peran sentral 

dalam membentuk dan mengarahkan sistem bagi hasil di suatu wilayah. 

Kehadiran regulasi atau kebijakan pemerintah menciptakan landasan hukum 

yang mengatur proses pembagian hasil antara pihak-pihak yang terlibat, 

seperti pemodal, pemilik lahan, dan penggarap. Dengan adanya kerangka 

hukum ini, kesepakatan dapat dibuat dengan lebih jelas dan dapat diterima 

secara luas. 

Regulasi ini tidak hanya mencakup aspek pembagian persentase hasil, 

tetapi juga mungkin mencakup ketentuan-ketentuan terkait perlindungan 

hak-hak pekerja, keberlanjutan lingkungan, dan prinsip-prinsip keadilan 

ekonomi. Dengan demikian, peraturan pemerintah dapat menjadi instrumen 

yang efektif untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan 

keadilan sosial. 

Selain sebagai pembuat aturan, pemerintah juga dapat berfungsi 

sebagai pengawas pelaksanaan regulasi tersebut. Melalui mekanisme 

pengawasan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa kesepakatan 

bagi hasil diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 

dan menindak pelanggaran jika ditemukan. 



226 

 

 

 

Selanjutnya, peran pemerintah dapat mencakup fasilitasi dialog 

antara berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah dapat menjadi mediator 

dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua 

pihak, mempertimbangkan berbagai aspek termasuk keberlanjutan usaha 

dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam pengelolaan sistem bagi 

hasil, pemerintah juga dapat menjalankan peran edukatif, memberikan 

informasi dan pelatihan kepada para pemangku kepentingan agar mereka 

dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks regulasi yang 

berlaku. 

Dengan demikian, regulasi pemerintah bukan hanya sebagai 

peraturan yang bersifat statis, melainkan juga sebagai alat yang dinamis 

untuk mencapai tujuan pembagian hasil yang adil, berkelanjutan, dan sesuai 

dengan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari model mangjampang lessuna yang telah 

disajikan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan 

tersebut sebagai berikut: 

1. Praktik Mangjampang Lessuna yang sudah diterapkan oleh masyarakat 

Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yaitu mekanisme kerja 

sama antara pemodal dan penggarap yang outpunya adalah skema bagi 

hasil. Proses mangjampang lessuna mulai dari penggarapan lahan, 

penanaman, pemeliharaan, sampai dengan panen lalu kemudian dijual 

yang nantinya akan dibagi hasil. Pada umumnya praktik bagi hasil yang 

dilakukan di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang menggunakan 

akad muzaraah. Akad yang paling banyak digunakan adalah akad 

muzaraah. Mekanisme bagi hasil yang ada Di Kecamatan Anggeraja 

ternyata bervariasi mulai dari 50:50 pesen, 60:40 persen dan bahkan 

ada yang menerapkan skema bagi hasil 70:30 persen. Semua porsi bagi 

hasil tersebut sudah disepakati diawal akad perjanjian bagi hasil. 

Namun skema bagi hasil yang bervariasi menimbulkan ketidakadilan di 

kalangan sebgaian petani penggarap. Terkait akad kerjasama dalam 

mangjampang lessuna ini masih menggunakan akad secara lisan yang 

sudah turun-temurun di terapkan oleh kalangan petani di Enrekang. 
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Serta persoalan waktu pengerjaan lahan yang tidak jelas sampai kapan 

sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan 

kedepannya. 

Mengenai kesejahteraan petani khususnya petani penggarap. 

Dengan kehadiran praktik mangjampang lessuna ini sangat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian petani 

penggarap. Semenjak hadirnya mangjampang lessuna ini sudah ada 

petani yang berhasil memperbaiki perekonomian, mulai dari 

membangun rumah, beli tanah, mampu menyekolahkan anaknya 

sampai jenjang perkulihan ini menandakan bahwa masyarakat yang 

menjalin praktik mangjampang lessuna cukup mengalami peningkatan 

kesejahteraan, terbukti dengan terpenuhinya berbagai macam 

kebutuhan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang 

menerapkan praktik mangjampang lessuna mengalami peningkatan 

kesejahteraan, yang terbukti dengan pemenuhan berbagai kebutuhan 

hidup mereka. Peningkatan ini dapat dilihat dari pendapatan yang 

meningkat setelah menerapkan praktik mangjampang lessuna, jika 

dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya. Hal ini didasari oleh fakta 

bahwa tanaman bawang merah memerlukan modal yang cukup besar, 

sehingga jika hasilnya membaik, akan memberikan keuntungan yang 

signifikan. Sebagai akibatnya, hal ini dapat meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. 
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2. Adapun keterlibatan berbagai pihak dalam skema bagi hasil yang 

bervariasi dalam proses mangjampang lessuna: 

a. Puncak Pengambilan Keputusan adalah pemodal 

b. penggarap 

c. pemerintah setempat 

d. Tidak ada aturan yang mengikat 

e. faktor kemanusian dan keluarga 

3. Setelah menganalisis praktik mangjampang lessuna ini, penulis 

melihat bahwa sebenarnya mangjampang lessuna ini memiliki 

sebagian kesusaian dengan konsep ekonomi islam yaitu akad 

muzaraah. Namun penulis melihat bahwa belum sepenuhnya 

menerapkan konsep muzaraah dalam praktik mangjampang lessuna. 

Dimana akadnya masih secara lisan yang memungkinkan akan 

menimbulkan konflik kedepan, batas waktu pengerjaan lahan yang 

tidak jelas sampai kapan serta variasi mekanisme bagi hasil yang 

berpotensi akan menimbulkan ketidakadilan di kalangan petani 

penggarap. Olehnya itu penulis menawarkan model mangjampan 

lessuna syariah sebagai penyempuran atau adaptasi dengan praktik 

yang sudah ada di Kecamaan Anggeraja. Tujuannya agar model 

mangjampang lessuna syariah ini diharapkan sebagai rujukan agar 

kedepannya setiap konfilk, atau adanya ketidakadilan bisa diatasi. 

Penawawaran akad secara tulisan, adanya kejelasan masa wkatu 
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pengerjaan lahan dan penulis menawarkan mekanisme bagi hasil 

yaitu 50:50 dan 60:40 sebagai opsi yang lebih berkeadilan. Serta 

adanya regulasi pemerintah yang mengatur kerja sama tersebut 

sehingga dengan ini para pemodal dan penggarap dapat menerapkan 

model ini. 

Model mangjampang lessuna Syariah ini bisa diterapkan dengan 

melibatkan para pemodal dan penggarap, serta para penggiat 

ekonomi syariah dan pemerintah untuk melakukan sebuah forum 

group discusion (FGD) untuk menerapan kedepan dari model 

mangjampang lessuna syariah (MLS) ini. 

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

Berdasarkan pembahasan dna kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang harus menjdai perhatian 

dalam mewujudkan model mangjampang lessuna syariah ini di tengah-tengah 

kalangan petani di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.: 

1. Bahwa tujuan sebenarnya untuk menghadirkan model mangjmapang 

lessuna syariah ini adalah karena adanya beberapa masalah yang 

muncul dalam praktik mangjampang lessuna seperti akad, bagi hasil 

yang bervariasi. Olehnya itu untuk menghindari atau meminimalisir 

hal tersebut terjadi, maka penulis berusaha menawarkan konsep yang 

lebih berkeadilan dan kasus pemberhentian akad secara tiba-tiba. 
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2. Model mangjampang lessuna syariah ini mungkin akan mendapatkan 

hambatan dalam mengaplikasikan di tengah kalangan petani. Kondisi 

masyarakat yang tidak mau pusing, ribet dan lain sebagaianya akan 

menjadi tantangan kedepannya. Olehnya itu pemerintah harus bekerja 

sama dengan para penggiat ekonomi syariah serta pemodal dan 

penggarap untuk duduk bersama membahas dan bersosialisasi model 

ini dengan pendekatan humanis, memberikan penjelasan bahwa 

output model MLS ini semata-mata untuk menumbuhkan rasa 

keadilan dan kesejahteraan petani bawang merah ke depannya. 

3 Jika model mangjampang syariah ini dianggap memiliki manfaat dan 

mendukung prinsip-prinsip pertanian yang berkelanjutan serta adil, 

maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan 

peraturan yang mendukung implementasinya. Namun, proses ini 

memerlukan kerjasama antara pemangku kepentingan, termasuk 

masyarakat pertanian, ulama, dan pemerintah, untuk memastikan 

bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak 

terkait. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif 

juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan 

terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari 

semua pihak terkait dalam pembentukan dan implementasi peraturan 

dapat membantu menciptakan lingkungan pertanian yang lebih adil, 

berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah yang diusulkan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Proses Mangjampang Lessuna 

1. Bagaimana awal mula bisa terjadi kerja sama antara pemodal dan 

penggarap? 

2. Apakah Kesepakatan terkait dengan kerja sama tersebut,  apakah 

dalam bentuk lisan atau tulisan? 

3. Berapa luas tanah yang digarap oleh anda sebagai petani penggarap? 

4. Coba jelaskan bagaimana proses mang jampang lessuna mulai dari 

menggarap lahan tersebut sampai tiba waktunya menjual hasil panen 

tersebut? 

5. Berapa harga jual bawang saat itu? 

6. Berapa hasil yang diperoleh dari tanah tersebut(ton)? 

7. Biaya apa saja yang ditanggung oleh masing-masing pihak? rincikan? 

8. berapa kali panen dalam satu tahun? 

9. apakah pada saat menjaliin kerjasama, pemodal menentukan waktu 

untuk menggarap lahan tersebut, atau justru tidak disampaikan 

dengan jelas kapan berakhirnya masa kerja seorang penggarap? 

10. Bagaimana jika terjadi panen atau ada hasil namun sedikit. apakah 

tetap dibagi hasilnya? 

11. apakah pemilik tanah pernah mengalihkan tanahnya ke orang lain? 

12. apakah ada pekerjaan selain  menggarap lahan ini? 

13. menurut anda, sudah transparan kah pemodal dalam memberitahu 

jumlah hasil panen? 

14. bagaiamana proses penyampaian anda terkait biaya-biaya yang 

dikeluarkan kepada pemilik lahan? 

15. apakah nota-nota bukti tranksaksi pembelian diperlihatkan kepada  

anda? 



 

 

 

16. apa hambatan yang dialami selama mang jampang lessuna? 

17. bagaimana proses menyerahan modal dari pemilik atau pemodal? 

18. apakah pernah terjadi pemeberintahan akad pada saat pelaksanaan 

perjanjian sedang berlangsung? 

19. untuk proses penggarapan selanjutnya, bagaiaman mekanismenya, 

apakah dibuatkan akad baru? 

20. Berapa proporsi bagi hasil antara kedua belah pihak? 

21. apakah kadang anda merasa terjadi ketidakadilan dalam sistem 

pembagian hasil yang dilakukan ? 

22. apakah ada di sekitar anda yang menggunakan sistem bagi hasil yang 

berbeda dengan anda? 

23. Dengan adanya sistem pembagian hasil persenntase  yang berbeda. 

apakah terkadang anda merasa dirugikan dengan sistem bagi hasil 

yang anda lakukan. mengingat ada yang menggunakan persentase 

30:70, 60:40 dan 50:50 ? 

B. Mangjampang Lessuna Syariah 

1. Apakah anda tahu sistem bagi hasil dalam islam? 

2. apakah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat enrekang 

dalam mangjampang lessuna ini sudah sesuai dengan prinsip islam? 

3. Jika anda merasa terdapat ketidakadilan dalam proses pembagian 

hasilnya, perlukah untuk melakukan perbaikan? 

4. Kira-kira perlukah untuk menyelaraskan sistem persentase 

pembagian hasil yang sama? 

5. Apakah ada masyarakat yang menggunakan sistemm bagi hasil 60:40 

yang mana pemodal menyediakan dana dan disisi lain penggarap 

menyediakan lahan dan tenaganya ? 

6. Jika kami menawarkan sebuah model mangjampang lessuna syariah 

yang lebih memperhatikan keadilan dalam sistem bagi hasilnya, 

apakah anda setuju? 



 

 

 

7. menurut anda., apakah masyarakat akan menerima dengan baik 

usulan model mangjampang yang sesuai dengan prinsip islam atau 

justru sulit diterima oleh para pemodal? 

8. perlukah kira-kiira diadakan sosialisasi diantara pemodal dan 

penggarap untuk membahas konsep bagi hasil yang sesuai dengan 

islam? 

9. Menurut anda, harus dibuatkan peraturan agar semua kalangan 

petani bisa menerapkan model mangjampang lessuna yang sesuai 

dengan prinsip islam? 

C. Kesejahteraan Petani 

1. Sebelum anda mulai bertani bawang merah, apa sumber penghasilan 

utama anda? 

2. Setelah memulai bertani bawang merah, apakah anda melihat 

perubahan dalam tingkat penghasilan anda? 

3. Berapa perkiraan pendapatan rata-rata anda per bulan sebelum 

bertani bawang merah? 

4. Berapa perkiraan pendapatan rata-rata anda per bulan setelah bertani 

bawang merah? 

5. Berapa jumlah tanggungan keluarga  saat ini? 

6. apakah anda harus menambah jam kerja atau upaya ekstra setelah 

mulai bertani bawang merah untuk mencapai penghasilan yang lebih 

tinggi? 

7. apakah anda merasa bahwa bertani bawang merah memberikan 

stabilitas pengahsilan yang lebih baik dibandingkan dnegan pekerjaan 

atau usaha sebelumnya? 

8. Dengan bertani bawang merah,anda bisa memenuhi kebutuhan 

sehari-hari  ? 

9. Dengan bertani bawang merah , anda sudah bisa membeli hp, motor , 

merenovasi rumah dalam waktu satu tahun? 

10. Setelah bertani bawang merah anda merasa tidak kedodoran lagi 

dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga? 
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