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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 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 ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 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) 
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 Ta T ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za Z ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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

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

dengan tanda ( ‘ ). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
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Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 fatḥah A A ــَـ

 Kasrah I I ــِـ

 ḍammah U U ــُـ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

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

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ي ِ

ُو   dammah dan wau U u dan garis di atas 

 

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

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 
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Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan 

huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

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

Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

maupun dalam catatan rujukan (CK DP, CDK dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt.  = subhānahūWa ta‘ālā 
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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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ABSTRAK 

 

NAMA : Miftahul Khair S 

NIM  : 90100120027 

JUDUL : Analisis Budaya Pariu, Masima dan Pabalian Mahtanan 

dalam Tinjauan Akad Muzara’ah dan Maslahah  (Studi Pada 

Petani Desa Lunjen, Kabupaten Enrekang) 

 

Sebagai negara agraris, pertanian merupakan salah satu mata pencarian utama 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Kontrak Kerjasama dalam pertanian masih menjadi 

permasalahan yang sering terjadi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui  konsep dan 

praktik kontrak kerjasama pertanian pariu, masyarakat petani di desa Lunjen, kecamatan 

Buntu Batu, kabupaten Enrekang, menerapkan sipabalian mahtanan dan masima. Serta untuk 

mengetahui perspektif akad muzara'ah dan maslahah terhadap akad pariu, sipabalian 

mahtanan dan masima, serta metode untuk menangani masalah pelanggaran hukum Islam 

yang ditemukan di dalamnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan 

Pendekatan Fenomenologi. Dengan teknik pengumpulan data mengunakan teknik trigulasi. 

Hasil penelitian ini yaitu Akad pariu adalah satu bentuk kerjasama dalam ruang lingkup 
petani padi yang ouputnya adalah skema bagi hasil. Pada pelaksanaannya, sama dengan 
akad muzara’ah atau mukhabarah dalam Islam. Terkadang, jika penggarap bertanggung 
jawab atas bibit dan biaya lainnya, maka akad pariu akan menjadi akad muzara’ah. 
Namun, jika pemberi masa tanam atau pemilik lahan yang bertanggung jawab atas bibit 
dan biaya lainnya, maka akad pariu akan menjadi akad mukhabarah. Namun, jika bibit 
dan biaya lainnya ditanggung bersama, maka akad pariu menjadi dilarang karena 
terjadi dualitas akad dalam satu perjanjian. Pabalian Mahtanan dan Masima merupakan 
bagian dari proses praktik Pariu. Penulis melakukan analisis pabalian mahtanan dan 
masima dalam konsep Maslahah. Penulis melihat bahwa pabalian mahtanan dan 
masima memberikan kemaslahatan  yang positif dan kebermanfaatan didalamnya 
seperti aspek tolong-menolong diantara kalangan para petani, solidaritas yang 
senantiasa dijunjung tinggi serta pelestarian budaya dalam ranah pertanian yang masih 
kental akan kesederhannanya dan sosial.  

 

 

Kata Kunci:, akad pertanian, muazara’ah, Maslahah, Maqasid Syariah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mencari penghidupan adalah salah satu ajaran Islam yang paling penting. 

Dalam perjalanan hidup manusia, selain melakukan ibadah kepada ALLAH SWT, 

manusia juga harus mencari nafkah. Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan 

papan untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya (Kurniawan, 

2019). Artinya kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, 

mental dan tempat tinggal sangatlah penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, 

Islam menekankan pentingnya kerja manusia dan mencari penghasilan. Allah 

SWT telah menetapkan dalam perintah mencari makan, berusaha atau bekerja. 

QS Jumuah/62:10 (Kementerian Agama RI, 2021). 

  َ
ه
رُوا اللّٰ

ُ
ك
ْ
ِ وَاذ

ه
لِ اللّٰ

ْ
ض
َ
وْا مِنْ ف

ُ
غ
َ
رْضِ وَابْت

َ ْ
ِ الْ

ِ
وْا ف ُ شِِ

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف
ُ
وة
ٰ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
ا ق
َ
اِذ
َ
ف

 
َ
لِحُوْن

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َّ
ا ل ً ثِيْْ

َ
 ك

Terjemahan:  

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 
beruntung”. 
 
Kegiatan usaha dan pekerjaan akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan 

tempat tinggal masyarakat. Salah satu kegiatan usaha dan pekerjaan tersebut 

adalah pertanian. Misalnya saja di Kecamatan Enrekang, tepatnya Desa Lunjen di 
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Kecamatan Buntu Batu, dari 1.146 warganya, sekitar 1.046 orang bermata 

pencaharian sebagai petani padi atau padi. Sisanya bekerja di berbagai bidang 

pekerjaan, seperti pengusaha, PNS, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. 

Alasan dominannya fenomena pekerja migran ini adalah karena kondisi wilayah 

Desa Lunren sangat cocok untuk bercocok tanam di sawah atau menanam 

berbagai tanaman sampingan. Selain itu, suburnya tanah dan suburnya 

pegunungan di kawasan Nrekang sangat cocok untuk tumbuhnya berbagai 

sayuran dan varietas padi tertentu. 

Di salah satu daerah di kabupaten Enrekang, tepatnya di desa Lunjen, 

kecamatan Buntu Batu, ada teknik pertanian yang dikenal sebagai pariu. Ada 

tradisi di desa Lunjen untuk bekerja sama dalam pertanian di pariu ini. 

Masyarakat Lunjen memiliki sawah dengan sistem kepemilikan bersama, yang 

menyebabkan pariu ini muncul. Selain itu, kondisi pertanian di Lunjen sangat 

sulit untuk melakukan pertanian secara mandiri bagi mereka yang memiliki 

lebih dari satu tanah garapan. Oleh karena itu, agar proses pertanian menjadi 

lebih mudah, petani membutuhkan sistem kerjasama pertanian yang unik. 

Di Desa Lunjen banyak terdapat sawah yang dimiliki bersama oleh dua 

orang atau lebih, karena sawah tersebut merupakan lahan pertanian yang 

diwariskan secara turun temurun. Karena pemiliknya lebih dari satu, maka 

sawah-sawah tersebut digarap oleh pemilik sawah secara bergiliran. Sebaliknya 

apabila seorang pemilik sawah berhalangan atau mimiliki kendala lain untuk 

menggarap sawahnya, maka ia mengalihkan masa penggarapannya kepada 
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orang lain yang ia percaya untuk mengerjakannya, namun hasilnya akan dibagi 

antara dia dan penggarapnya, maka hal ini disebut dengan pariu.(Muslim, 2022). 

Melalui sistem kerjasama kontrak pariu, masyarakat Desa Lunjen dapat 

bersama-sama melakukan kegiatan pertanian yang saling menguntungkan. 

Sebab, dalam perjanjian pariu hasil pertanian akan dibagi menjadi tiga bagian. 

Pendistribusian hasil dari pariu dilakukan kepada penyedia masa tanam, 

penggarap dan pajak alam (disebut Tawa Padang dalam bahasa daerah) 

(Muslim, 2022). Pembayaran Tawa Padang biasanya sesuai dengan 

keterjangkauan para petani dalam memberikan imbalan kepada masyarakat 

desa atau orang yang bertanggung jawab menjaga kondisi irigasi sawah agar 

kondisi sawah selalu dalam keadaan baik. Sedangkan untuk bagian yang 

menyediakan masa konstruksi dan penggarap, bagian hasil pertanian di 

Tawatian sudah dilepas sesuai kesepakatan sebelumnya. Tujuan dari pembagian 

ini adalah untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses 

pertanian, termasuk para penjaga saluran irigasi. 

Kompensasi yang disebut Tawa padang biasanya ditentukan oleh 

kemampuan finansial petani dan merupakan bentuk penghargaan kepada 

masyarakat desa atau individu yang bertanggung jawab untuk memastikan 

terpeliharanya sistem irigasi sawah. Orang-orang yang menyumbangkan 

tenaganya dan orang-orang yang terlibat dalam budidaya menerima sebagian 

dari hasil pertanian yang telah disepakati sebelumnya dan dikeluarkan dari 

ladang tawa. Sistem distribusi ini bertujuan untuk menjunjung keadilan bagi 
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semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian, termasuk para penjaga 

saluran irigasi. 

Akad pariu melibatkan kolaborasi antara penggarap dan penyedia, yang 

dapat menyumbangkan benih dan persiapan tanah, secara individu atau 

bersama-sama. Setelah bibit siap dan lahan siap, maka penggarap bertanggung 

jawab merawat tanaman hingga siap dipanen. Biaya pemeliharaan tanaman, 

seperti pupuk dan pestisida, biasanya ditanggung oleh satu pihak, namun 

terkadang ditanggung bersama oleh penyedia dan penggarap. Dalam pembagian 

hasil panen, penggarap selalu mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan 

penyedia selama masa penggarapannya (Muslim, 2022). 

Dari sudut pandang ekonomi Islam, ada banyak kesamaan antara akad 

pertanian seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Dalam ekonomi Islam, 

muzara'ah sering dikaitkan dengan muzara'ah dan mengacu pada kerja sama 

antara pemilik tanah dan penggarap, dengan pemilik tanah menyediakan benih. 

Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya: muzara'ah memberikan 

benih kepada pemilik tanah, sedangkan mukhabarah memberikan benih kepada 

penggarap (Primada & Irham, 2015).  

Sederhananya, akad pertanian mukhabarah mengacu pada kerjasama 

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan asumsi bahwa penggarap 

sendiri yang bertanggung jawab atas bibit. Sementara itu, musaqah mengacu 

pada kerjasama pertanian antara pemilik tanaman dan perawat tanaman dengan 

asumsi bahwa masing-masing pihak akan membagi hasil pertanian.  
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Dalam ajaran ekonomi Islam, akad pariu dan akad pertanian berbeda secara 

mencolok. Akad pariu terlihat seperti gabungan dari tiga akad (muzara'ah, 

mukhabarah, dan musaqah) dalam satu kesepakatan kerjasama pertanian. Ini 

terlihat dari fakta bahwa penggemburan tanah, penyediaan bibit, biaya 

perawatan, dan panen semuanya ditanggung bersama oleh penggarap dan 

pemberi masa garap. Salah satu pihak yang melakukan akad pariu dapat 

mengalami ketidakadilan sebagai akibat dari ketentuan ini.  

Karena beberapa masalah penting yang perlu diperhatikan ketika akad 

pariu ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, keabsahannya dapat diragukan. 

Pertama dan terpenting, suatu transaksi dalam hukum Islam tidak boleh 

mengandung lebih dari satu akad. Nabi secara jelas melarang tiga jenis multi-

transaksi: pinjaman dan jual beli multi-transaksi, dua transaksi dalam satu 

transaksi, dan dua transaksi dalam satu transaksi (Aryanti, 2017). Aturan ini 

sangat sesuai dengan hadis yang berbunyi, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli,” (Hadits ini 

dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban) (Almanhaj, 2020). Namun, dalam 

akad I, akad muzara'ah dan mukhabarah kadang-kadang bercampur satu sama 

lain. Kedua, keabsahan akad pariu diragukan karena pemberi masa garap bukan 

pemilik tunggal tanah yang digarap; lebih tepatnya, tanah yang dia berikan 

wewenang untuk digarap oleh orang lain adalah milik bersama dari beberapa 

orang. Jika ini dilihat dari sudut pandang keuntungan, ini akan menimbulkan 

kesalahpahaman di antara penggarap tanah dan pemilik tanah lain yang bukan 
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pemberi masa garap. Terakhir, akad pariu memiliki beberapa aturan yang tidak 

ditemukan dalam akad pertanian Islam. Dengan menerapkan aturan tawa di 

arena, misalnya. Dengan perbedaan ini, orang mulai berpikir bahwa undang-

undang pariu tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. 

Selain kebiasaan pariu, masyarakat desa Lunjen juga memiliki kebiasaan 

bertani lain yang disebut sipabalian mahtanan dan masima. Sipabalian 

mahtanan berarti saling membantu dalam proses menanam padi, artinya 

masing-masing petani membantu satu sama lain menanam padi. Misalnya, 

petani A menanam padi untuk petani B, dan petani B kemudian harus membantu 

petani A menanam padinya sendiri. Dalam pelaksanaannya, semua petani 

berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga sebidang sawah dapat ditanami 

dalam waktu singkat atau hanya dalam sehari karena banyaknya petani yang 

berkumpul untuk menanam. Kebiasaan ini dilakukan untuk memastikan panen 

padi berlangsung lebih cepat dan serentak, sehingga hama tidak merusak terlalu 

banyak. Untuk masima, mempekerjakan orang lain sebagai buruh panen dengan 

imbalan sebagian dari hasil panen adalah kebiasaan unik. Tujuannya adalah 

untuk memberi orang yang tidak bertani kesempatan untuk menikmati hasil 

pertanian hanya dengan tenaga, bukan uang. 

Sama dengan akad pariu, sipabalian matnanan dan masima juga 

mempunyai masalah yang perlu diperhatikan. Pada pelaksanaan sipabalian 

mahtanan, terkadang ada beberapa petani yang berbuat kurang baik. Perbuatan 

ini yaitu menanam padi lebih dulu dari petani lain sehingga lebih duluan 
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dibantu. Pada akhirnya, ketika sawah miliknya telah ditanami, petani ini 

seringkali mulai malas untuk membantu petani lain untuk menanam padi. 

Padahal, petani lain telah meluangkan waktunya untuk membantu ketika dia 

menanam padi.  

Sipabalian matnanan dan masima, seperti halnya akad pariu, juga 

memiliki masalah yang perlu dipertimbangkan. Terkadang, beberapa petani 

bertindak buruk saat melakukan sipabalian mahtanan. Menanam padi lebih awal 

daripada petani lain untuk mendapatkan bantuan awal. Pada akhirnya, setelah 

sawah miliknya ditanami, petani seringkali mulai malas untuk membantu petani 

lain menanam padi, meskipun petani lain telah meluangkan waktunya untuk 

membantunya menanam padi (Muslim, 2022). Akibatnya, sipabalian mahtanan 

bisa merusak hubungan petani tertentu daripada menumbuhkan persaudaraan 

di antara mereka. Tentu saja, peristiwa ini jauh dari tujuan utama dari kebiasaan 

ini. Dalam adat masima, masalah yang sering timbul adalah hasil pertanian yang 

rendah, yang sering menyebabkan kurangnya upah bagi hasil antara petani dan 

buruh masima. Akibatnya, beberapa buruh masima seringkali bekerja dengan 

hasil yang lebih sedikit, dan ada juga buruh masima yang tidak mau 

berkompromi dengan petani jika hasil pertanian rendah. Akibatnya, sering 

terjadi konflik antara petani dan buruh masima. Sudah jelas bahwa hal ini dapat 

mengurangi silaturahim, yang sangat penting dalam masyarakat Islam. 

Penelitian tentang akad muzara'ah dalam konteks pertanian sangat 

penting karena memiliki hubungan sosial budaya yang signifikan, terutama 
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terkait dengan cara masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Penelitian ini 

dapat menjadi rujukan baru dalam mengembangkan ekonomi Islam dengan 

kearifan lokal dan budaya orang Indonesia. Pengembangan ini penting untuk 

mengkaji dan menerapkan ekonomi Islam di tengah masyarakat yang masih 

awam tentang konsepnya.  

Dari problematika yang masih terjadi pada budaya pariu, pabalian 

Mahtanan dan Masima di tengah kalangan petani yang ada di desa Lunjen ini, 

penulis ingin  mengetahui sejauh mana praktik budaya pariu, pabalian mahtanan 

dan masima Berdasarkan beberapa gambaran tentang berbagai aspek penting 

dalam akad serta dugaan awal terkait masalah kerjasama pertanian yang 

terdapat pada akad pariu, sipabalian mahtanan dan masima. Maka, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian  guna melihat kebenaran dugaan 

pelanggaran tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah, “Analisis Budaya 

Pariu, Masima dan Pabalian Mahtanan dalam Tinjauan Akad Muzara’ah 

dan Maslahah  (Studi Pada Petani Desa Lunjen, Kabupaten Enrekang)”. 

Diharapkan pula, penelitian ini tidak hanya berada dalam lingkup pembuktian 

kebenaran masalah tetapi sebagai sarana perumusan solusi yang dapat 

bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. Terlebih juga sebagai syarat agar 

lulus di UIN Alauddin Makassar bidang Ekonomi Syariah. 

Penulis ingin mengetahui seberapa luas praktik budaya pariu, pabalian 

mahtanan dan masima berdasarkan beberapa gambaran tentang berbagai aspek 

penting dari akad serta hipotesis awal tentang masalah kerjasama pertanian 
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yang terdapat pada akad pariu, pabalian mahtanan dan masima. Peneliti ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui apakah dugaan pelanggaran itu benar. 

Penelitian dengan judul "Analisis Budaya Pariu, Masima, dan Pabalian 

Mahtanan dalam Tinjauan Akad Muzara’ah dan Maslahah (Studi Pada 

Petani Desa Lunjen, Kabupaten Enrekang)". Diharapkan penelitian ini tidak 

hanya menunjukkan bahwa masalah itu benar tetapi juga menawarkan solusi 

yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Selain itu, ini merupakan syarat 

untuk lulus dari program studi Ekonomi Islam di UIN Alauddin Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, demi memudahkan arah dan tujuan 

penelitian ini. Maka, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dalam 

penelitian yaitu: 

1. Bagaimana praktik akad pariu, sipabalian mahtanan, dan masima yang 

diterapkan petani desa Lunjen, kabupaten Enrekang? 

2. Bagaimana Implementasi akad muzara’ah, Maslahah, dan Maqasid 

Syariah pada akad pariu petani desa Lunjen, kabupaten Enrekang? 

3. Bagaimana Implementasi teori maslahah pada akad Pariu, sipabalian 

mahtanan, dan masima petani desa Lunjen, kabupaten Enrekang? 

C. Batasan Penelitian 

Karena terbatasnya ruang, waktu, dan juga dana dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini hanya membahas konsep akad pariu, sipabalian mahtanan, 

dan masima serta perspektif hukum Islam mengenainya. Pandangan tentang 
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keabsahan akad pariu dilihat dari jenisnya, kepemilikan lahan yang digunakan, 

dan ketentuan yang tidak ada dalam akad pertanian Islam. Sementara itu, 

kebiasaan sipabalian mahtanan dan masima akan ditinjau dari perspektif 

muamalah dan hukum Islam yang melekat padanya. Pembatasan ini sangat 

penting untuk mengefisienkan sumber daya yang ada dan memastikan bahwa 

penelitian tetap berada di jalur atau tujuan penelitian yang diharapkan.  

D. Penelitian Terdahulu 

Sebenarnya, banyak penelitian telah dilakukan mengenai praktik 

pertanian lokal dan hubungannya dengan perspektif hukum Islam. Beberapa 

penelitian bahkan mirip dengan penelitian ini. Meskipun demikian, karena 

belum ada yang meneliti akad pariu, sipabalian mahtanan, dan masima, 

penelitian tentang pariu, sipabalian mahtanan, dan masima masih menarik dan 

penting untuk dilakukan. Selain itu, penelitian ini memiliki beberapa 

karakteristik yang tidak ditemukan dalam akad atau budaya lain. Meskipun 

demikian, penelitian sebelumnya yang sebanding dengan penelitian ini akan 

digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi atau rujukan utama dalam studi 

akad pariu, sipabalian mahtanan, dan masima.  

Tabel 1 Peneltian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti/Jud

ul/ Tahun 

Hasil/Metod

e 
Persamaan Perbedaan 



11 

 

 

 

1 Penelitian 

oleh Abdul 

Muttalib yang 

berjudul, 

“Analisis 

Sistem Bagi 

Hasil 

Muzara’ah 

dan 

Mukhabarah 

pada Usaha 

Tani dan 

Implikasinya 

terhadap 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Petani 

Penggarap 

dan Pemilik 

Lahan di 

Kecamatan 

Praya Timur” 

(2015) 

Penelitian 

tersebut 

meneliti 

tentang akad 

pertanian 

tradisional 

bernama 

nyakap di 

kecamatan 

Praya Timur, 

Lombok 

Tengah. 

Hasilnya yaitu 

konsep adat 

istiadat 

nyakap sama 

dengan 

konsep 

muzara’ah 

dan 

mukhabarah 

dalam Islam. 

Adapun 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

Abdul 

Muttalib, 

“Analisis 

Sistem Bagi 

Hasil 

Muzara’ah 

Dan 

Mukhabarah 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji 

tentang 

sebuah 

budaya yang 

terjadi di 

kalangan 

petani yang 

kemudian 

ingin 

menganalisa 

apakah 

budaya 

kerjasama 

yang ada di 

kalangan 

petani itu 

sudah sesuai 

dengan 

konsep Islam 

yaitu 

muzaraah, 

mukhabarah. 

Titik perbedaannya 

adalah dalam 

penelitian yang akan 

ditulis penulis 

melihat budaya pariu 

adalah sebuah 

kerjasama dalam 

pertanian yang mana 

jika dilihat secara 

sepintas ternyata 

masuk dalam 

kategori muzara’ah, 

mukhabarah dan 

bahkan musaqah 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Muthalib yang hanya 

menggunakan akad 

muzara’ah dan 

mukhabarah. Salah 

satu yang perbedaan 

yang mencolok 

dalam penelitian ini 

juga bahwa penulis 

melihat bahwa ada 

budaya yang sudah 

melekat desa Lunjen 

juga yaitu dengan 

istilah mahtanan 

yang lebih mengarah 

pada sikap saling 

tolong-menolong. 

fenomena ini sudah 

terjalin sangat erat 

dalam budaya pariu, 

disamping itu ada 
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Pada Usaha 

Tani Dan 

Implikasinya 

Terhadap 

Kesejahteraan 

Keluarga 

Petani 

Penggarap 

Dan Pemilik 

Lahan Di 

Kecamatan 

Praya Timur,” 

(Muttalib, 

2015). 

 

juga fenomena 

terkait dengan 

masima yang berarti 

adanya sukarelawan 

orang yang 

membantu atau 

biasa disebut dengan 

buruh yang uniknya 

adalah mereka juga 

nanti akan 

mendapatkan 

sebuah hasil ketika 

panen dan bukan 

dalam bentuk uang 

melainkan padi. 

2 Jurnal 

penelitian 

oleh 

Hasanuddin 

berjudul, 

“Sistem 

Muzara’ah 

dan 

Mukhabarah” 

(2017) 

Jurnal 

penelitian 

oleh 

Hasanuddin 

berjudul, 

“Sistem 

Muzara’ah 

dan 

Mukhabarah” 

yang meneliti 

tentang akad 

pertanian 

tradisional 

yang disebut 

massanrai 

galung di desa 

Tellulimpoe, 

kabupaten 

Gowa. Hasil 

penelitianya 

adalah 

Sama-sama 

berangkat 

dari sebuah 

budaya yang 

terjadi di 

daerah di 

kalangan para 

petani yang 

kemudian 

ingin 

menganalisa 

apakah ada 

kesusaian 

antara budaya 

kerjasama 

yang 

dilakukan 

ditengah-

tengah petani 

dengan 

kesesuaian 

Perbedaannya 

adalah dalam jurnal 

ini hanya memiliki 

kesesuaian dengan 

akad muzara’ah dan 

mukhabarah namun 

dalam penelitian 

yang akan dilakukan 

penulis yaitu 

muzara’ah, 

mukhabarahah dan  

musaqah juga masuk 

dalam kategori dari 

budaya pariu ini. Dan 

yang unik juga 

bahwa fenomena 

yang ada di desa 

Lunjen yaitu 

pabalian mahtanan 

sebagai wujud 

budaya tolong-
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massanrai 

galung 

merupakan 

akad yang 

sesuai dengan 

Muzara’ah 

atau 

Mukhabarah. 

Adapun 

metode yang 

digunakan 

yaitu 

penelitian 

kualitatif. 

(Hasanuddin, 

2017) 

antara 

ekonomi 

syariah 

khususnya 

pada akad 

muzara’ah 

dan 

mukhabarah 

menolong yang 

masih kental di 

kalangan petani di 

desa Lunjen sehingga 

penulis akan 

berusaha 

menganalisa 

fenomena ini lebih 

jauh lagi. Disamping 

itu juga ada 

fenomena budaya 

masima yang 

memanggil buruh 

yang nantinya akan 

diberikan hasil 

panen juga sebagai 

tanda terima kasih 

atau balas jasa. 

3 Jurnal 

penelitian 

dari 

Muhammad 

Rafly, 

Muhammad 

Natsir, dan 

Siti Sahara 

berjudul, 

“Muzara’ah 

(Perjanjian 

Bercocok 

Tanam) Lahan 

Pertanian 

Menurut 

Kajian Hukum 

Islam” 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa akad 

muzara’ah 

yang 

dilaksanakan 

masyarakat 

desa Alur 

Nyamuk 

masih tidak 

sesuai syariah 

karena hanya 

menguntungk

an satu pihak 

yaitu pemilik 

lahan saja. 

Adapun 

Sama-sama 

ingin 

menganalisa 

tentang 

budaya 

kerjasama 

dalam 

pertanian 

apakah 

memiliki 

kesesuaian 

dan ternyata 

dalam 

penelitian 

dalam jurnal 

ini belum 

sesuai dengan 

konsep 

Perbedannya adalah 

mereka hanya fokus 

pada analisis 

muzaraahnya saja 

sedangkan dalam 

penelitian ini penulis 

melihat bahwa ada 3 

akad yang digunakan 

dalam budaya pariu 

ini yaitu muzara’ah, 

mukhbarabah dan 

muzaqah. Disamping 

itu penulis juga 

melihat ada sebuah 

fenomena di tengah 

kerjasama pertanian 

yang dilakukan 

petani yaitu pabalian 
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(2016) metode yang 

digunakan 

adalah 

kualitatif. 

(Rafly et al., 

2016a) 

muzara’ah. 

Olehnya itu 

dalam 

penelitian 

yang akan 

ditulis penulis 

juga ingin 

melihat 

kesesuaian 

akad 

muzara’ah, 

mukhabarah 

dan musaqah 

dalam praktik 

budaya pariu 

ini. 

mahtanan dan 

masima sehingga 

penulis juga akan 

melihat fenomena ini 

lebih mendalam lagi. 

4 Penelitian 

dari Beny 

Septyliyan 

Primada dan 

Irham Zaki 

yang diberi 

judul, 

“Tinjauan 

Mekanisme 

Kontrak 

Pengelolaan 

Lahan 

Pertanian 

Berbasis Adat 

Istiadat dalam 

Kajian Fiqh 

Muamalah 

(Desa Temu, 

Kecamatan 

Kanor, 

Penelitian 

mengungkap 

pandangan 

Islam 

terhadap 

kontrak 

pengelolaan 

lahan 

pertanian 

berbasis adat 

istiadat di 

desa Temu, 

kecamatan 

Kanor, 

kabupaten 

Bojonegoro. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

Dalam hal ini 

untuk 

kesamaanya 

adalah sama-

sama 

mengungkap 

tentang 

budaya 

setempat 

yang memiliki 

kesesuaian 

dengan 

pandangan 

hukum Islam 

namun lebih 

mengarah ke 

sistem 

kontrak 

pengelolaan 

sedangkan 

Titik perbedaannya 

yaitu jurnal ini lebih 

spesifik membahas 

tentang sistem 

kontrak dalam 

pertanian sedangkan 

dalam penelitian 

penulis membahas 

tentang apakah ada 

kesesuaian antara 

budaya pariu dengan 

kerjasama pertanian 

bagi hasil yaitu 

muzara’ah, 

mukhabarah dan 

musaqah serta 

penulis lebih jauh 

akan membahas 

tentang budaya 

tolong-menolong di 
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Kabupaten 

Bojonegoro)” 

(2015) 

kontrak 

pengelolaan 

lahan 

pertanian 

berbasis adat 

istiadat yang 

ada di desa 

Temu tidak 

bertentangan 

dengan 

hukum 

Islam.Beny 

Septyliyan 

Primada and 

Zaki Irham, 

“Tinjauan 

Mekanisme 

Kontrak 

Pengelolaan 

Lahan 

Pertanian 

Berbasis Adat 

Istiadat 

Dalam Kajian 

Fiqh 

Muamalah 

(Desa Temu, 

Kecamatan 

Kanor, 

Kabupaten 

Bojonegoro),” 

(Primada & 

Irham, 2015) 

dalam skripsi 

penulis akan 

melihat pada 

bentuk 

kerjasama 

pertanian 

yang 

outputnya 

adalah skema 

bagi hasil 

yaitu 

muzara’ah, 

mukhabarah 

dan musaqah 

kalangan petani yang 

akan nantinya 

memberikan 

kemaslahatan. 

5 Penelitian 

dari Achmad 

Hasil 

penelitiannya 

Sama-sama 

membahas 

Titik perbedaannya 

adalah dalam 
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Otong 

Busthomi, Edy 

Setyawan dan 

Parlina yang 

berjudul, 

“Akad 

Muzara’ah 

Pertanian 

Padi Dalam 

Perspektif 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah” 

(2018) 

diperoleh 

bahwa akad 

dilakukan 

secara lisan 

atas dasar 

tolong 

menolong dan 

kepercayaan. 

Perjanjian itu 

diistilahkan 

dengan maro, 

dimana 

pemilik dan 

penggarap 

sepakat 

hasilnya akan 

dibagi dua 

dengan 

ketentuan 

pemilik 

menyerahkan 

lahan dan 

modal 

produksi 

seperti bibit 

padi dan 

lainnya, 

sedangkan 

penggarap 

menyediakan 

alat dan 

tenaga. 

(Otong 

Busthomi et 

al., 2018) 

tentang 

analisa terkait 

dengan 

budaya yang 

ada di 

kalangan 

petani dengan 

sistem  Islam 

apakah sudah 

sesuai atau 

belum. 

penelitian yang akan 

ditulis penulis 

melihat budaya pariu 

adalah sebuah 

kerjasama dalam 

pertanian yang mana 

jika dilihat secara 

sepintas ternyata 

masuk dalam 

kategori muzara’ah, 

mukhabarah dan 

bahkan musaqah 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Muthalib yang hanya 

menggunakan akad 

muzara’ah dan 

mukhabarah. Salah 

satu yang perbedaan 

yang mencolok 

dalam penelitian ini 

juga bahwa penulis 

melihat bahwa ada 

budaya yang sudah 

melekat desa Lunjen 

juga yaitu dengan 

istilah mahtanan 

yang lebih mengarah 

pada sikap saling 

tolong-menolong. 

fenomena ini sudah 

terjalin sangat erat 

dalam budaya pariu, 

disamping itu ada 

juga fenomena 

terkait dengan 
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masima yang berarti 

adanya sukarelawan 

orang yang 

membantu atau 

biasa disebut dengan 

buruh yang uniknya 

adalah mereka juga 

nanti akan 

mendapatkan 

sebuah hasil ketika 

panen dan bukan 

dalma bentuk uang 

melainkan padi. 

6 Penelitian 

dari Firman 

Muh. Arif 

yang berjudul 

“Muzara’ah 

Dan 

Pengembanga

n 

Ekonomi 

Umat Di 

Pedesaan” 

(2018) 

Sistem bagi 

hasil berupa 

muzara’ah 

menunjukkan 

adanya 

pemberdayaa

n hasil 

produksi dari 

tanah yang 

tidak terawat, 

peningkatan 

sumber daya 

manusia 

dengan 

mengurangi 

penganggaran

, dan 

membantu 

kelancaran 

ekonomi 

masyarakat 

Dalam 

konteks yang 

dipaparkan 

dalam jurnal 

ini mengarah 

kepada 

keberadaan 

akad 

muzara’ah 

yang masih 

eksis di 

kalangan para 

petani, 

mengingat 

masih banyak 

tanah yang 

belum 

diberdayakan 

sehingga 

hadirnya 

muzara’ah di 

kalangan 

petani bisa 

Jurnal ini lebih fokus 

kepada keberadaan 

akad muzara’ah yang 

akan mendongkrak 

perekonomian 

Masyarakat di 

pedesaan sedangkan 

penelitian yang akan 

dilakukan penulis 

lebih mengkaji pada 

budaya yang sudah 

ada di kalangan para 

petani padi di desa 

Lunjen, dan penulis 

ingin melihat apakah 

didalamnya sesuai 

dengan akad 

muzara’ah, musaqah. 

Disamping itu ada 

budaya pabalian 

mahtanan dan 

masima yang penulis 

ingin mengkaji lebih 
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bahkan 

perekonomia

n nasional. 

(Muh Arif, 

2018) 

 

mendongkrak 

ekonomi umat 

di pedesaan 

,sama dengan 

penelitian 

yang penulis 

lakukan yaitu 

melihat 

budaya yang 

sudah 

tertanam di 

kalangan 

petani dengan 

mensinkronis

asikan pada 

ekonomi 

syariah 

seperti akad 

muzara’ah, 

musaqah. 

jauh akan 

keberadaan budaya 

tersebut yang 

ternyata terselip 

sebuah budaya 

saling tolong-

menolong dan 

mendatangkan 

sebuah 

kemaslahatan. 

Sehingga penulis 

tertarik untuk 

menganalisa sejauh 

mana budaya pariu, 

pabalian mahtanan 

dan masima yang 

kemudian dikaitkan 

dengan konsep 

ekonomi syariah. 

7 Jurnal 

penelitian 

dari Novi 

Puspita Sari, 

Dkk yang 

berjudul 

“Muzara’ah 

Pada Usaha 

Pertanian 

Padi: Analisis 

Nilai-Nilai 

Islami Dan 

Keuangan 

(Studi di 

Kecamatan 

Bangsalsari 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa akad 

muzara’ah 

yang 

dilakukan 

antara 

pemilik tanah 

dan petani 

penggarap 

yang ada di 

Desa Alur 

Nyamuk 

Kecamatan 

Birem Beyuen 

Sama-sama 

membahas 

tentang akad 

muzara’ah 

pada 

pertanian 

padi 

Perbedaannya 

adalah jurnal ini 

lebih berfokus pada 

Analisis Nilai-Nilai 

Islami Dan Keuangan 

yang ternyata belum 

sesuai dengan 

konsep Islam, 

Sedangkan dalam 

penelitian ini penulis 

selain membahas 

kesesuaian antara 

budaya pariu dengan 

akad muzara’ah, 

mukhabarah dan 

musaqah, penulis 
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Kabupaten 

Jamber)” 

(2020) 

tidak sesuai 

dengan 

syariat islam. 

Adapun 

Metodenya 

yaitu metode 

kualitatif. 

(Puspita sari 

et al., 2020) 

juga menganalisa 

fenomena mahtanan 

pabalian sebagai 

bentuk saling 

membantu di 

kalangan petani 

sehingga perlu 

dipahami secara 

mendalam fenomena 

yang terjadi di 

kalangan petani desa 

Lunjen 

8 Penelitian 

dari Jefri 

Putra 

Nugraha yang 

berjudul 

“Sistem 

Muzara’ah 

Sebagai 

Alternatif 

Pembiayaan 

Pertanian Di 

Indonesia”. 

(2016) 

Hasil 

penelitian ini 

berupa dua 

model 

pembiayaan 

pertanian 

alternatif 

berbasis 

syariah 

dengan skema 

muzara’ah. 

Model 

pertama 

merupakan 

konsep 

pembiayaan 

dengan skema 

Muzara’ah 

yang tidak 

melibatkan 

pemerintah 

secara 

langsung 

dalam usaha 

Sama-sama 

membahas 

tentang akad 

muzara’ah 

Titik perbedaannya 

adalah dalam 

penelitian yang akan 

ditulis penulis 

melihat budaya pariu 

adalah sebuah 

kerjasama dalam 

pertanian yang mana 

jika dilihat secara 

sepintas ternyata 

masuk dalam 

kategori muzara’ah, 

mukhabarah dan 

bahkan musaqah 

berbeda dengan 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

Muthalib yang hanya 

menggunakan akad 

muzara’ah dan 

mukhabarah. Salah 

satu yang perbedaan 

yang mencolok 

dalam penelitian ini 
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pertanian 

yang 

dijalankan 

petani 

(peserta 

program 

pembiayaan). 

Model kedua 

merupakan 

konsep 

pembiayaan 

dengan skema 

Muzara’ah 

yang 

melibatkan 

pemerintah 

secara 

langsung 

dalam usaha 

pertanian 

yang 

dijalankan 

perserta 

program 

bantuan 

pembiayaan. 

(Nugraha, 

2016) 

juga bahwa penulis 

melihat bahwa ada 

budaya yang sudah 

melekat desa Lunjen 

juga yaitu dengan 

istilah mahtanan 

yang lebih mengarah 

pada sikap saling 

tolong-menolong. 

 

E. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang konsep dan 

praktik kontrak kerjasama pertanian pariu, masyarakat petani di 

desa Lunjen, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, 

menerapkan sipabalian mahtanan dan masima. 

b. Untuk mengetahui perspektif akad muzara'ah dan maslahah terhadap 

akad pariu, serta metode untuk menangani masalah pelanggaran 

hukum Islam yang ditemukan di dalamnya. 

c. Untuk mengetahui perspektif maslahah terhadap akad pariu, 

sipabalian mahtanan dan masima, serta metode untuk menangani 

masalah pelanggaran hukum Islam yang ditemukan di dalamnya. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi baru dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

ekonomi Islam. Khususnya, pengetahuan yang dimaksud terkait 

dengan hukum Islam dan adat-istiadat lokal seperti pariu, sipabalian 

mahtanan, dan masima. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman bagi masyarakat untuk mempertahankan adat-istiadat 

mereka, terutama yang berkaitan dengan adat pariu, sipabalian 

mahtanan, dan masima, yang sebelumnya telah disesuaikan dengan 



22 

 

 

 

hukum Islam untuk mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, 

terutama nilai keadilan. 

c. Regulasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu ulama atau 

pihak berwenang membuat peraturan, terutama yang berkaitan 

dengan adat-istiadat masyarakat yang dianggap melanggar hukum 

Islam. Adat-istiadat seperti pariu, sipabalian mahtanan, dan masima 

adalah contoh kerjasama pertanian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Muzara’ah, Mukhabarah, dan Musaqah 

1. Pengertian 

Berdasarkan hukum Islam, untuk hasil pertanian disebut dengan istilah 

Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah ini memiliki arti yang hampir sama, 

hanya berbeda dengan kata "benih" dan "bibit". Secara etimologis, kata 

muzara'ah berasal dari kata arab al-zar'u, yang artinya tanaman. Dalam bahasa, 

kata ini mengikuti wazan (pola) mufa'alah dari kata dasar alzar'u, yang artinya 

al-inbat (menumbuhkan) (Ridwan, 2016). Jenis transaksi yang disebut 

muzara'ah dan mukhabarah berbeda antara dua pihak. Jika bibit atau modal 

awal sebagian besar berasal dari pemilik tanah, maka itu disebut muzara'ah; jika 

itu berasal dari penggarap atau pengelola tanah, maka itu disebut mukhabarah 

(Nugraha, 2016). Untuk akad musaqah, itu adalah kerja sama antara pemilik 

lahan dan petani yang memberikan tenaga, bibit, dan alat pertanian, dan setelah 

panen hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian (Natadipurba 2016). Artinya, 

mukhabarah dan muzara'ah adalah komponen musaqah; mereka disebut 

mukhabarah jika jumlah modal dan bibit lebih banyak dari petani dan muzara'ah 

jika jumlah modal dan bibit lebih banyak dari pemilik lahan. 

2. Dasar Hukum 

Hukum muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah diputuskan dengan dasar 

yang sama, sebagian besar berasal dari hadits. Ini karena dalam Al-Quran tidak    
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ada ayat yang menyebutkan secara eksplisit masalah muzara'ah, mukhabarah, 

dan musaqah. Namun, ada ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan akad-akad 

ini (Nujul Fajri & Dharma, 2019). Landasan hukum muzara’ah terdapat dalam 

Qs. Az-Zukruf/43: 32 yang berbunyi (Kementerian Agama RI, 2021): 

  

 
ۙ
يَا
ْ
ن
ُّ
حَيٰوةِ الد

ْ
ِ ال

ِ
هُمْ ف

َ
ت
َ
عِيْش هُمْ مَّ

َ
ا بَيْن

َ
سَمْن

َ
حْنُ ق

َ
 ن
َۗ َ
ك  رَبِّ

َ
 رَحْمَت

َ
سِمُوْن

ْ
مْ يَق

ُ
ه
َ
ا

 بَعْضٍ 
َ
وْق

َ
هُمْ ف

َ
ا بَعْض

َ
عْن
َ
 وَرَف

ُ
ا َۗوَرَحْمَت رِيًّ

ْ
ا سُخ

ً
هُمْ بَعْض

ُ
 بَعْض

َ
خِذ

َّ
يَت
ِّ
رَجٰتٍ ل

َ
د

 
َ
ا يَجْمَعُوْن مَّ ٌ مِّ يْْ

َ
 خ

َ
ك  رَبِّ

Terjemahan:  

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami-lah yang 
menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami 
telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa 
derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. 
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 
 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa rahmat Allah SWT diatur oleh-Nya. 

Dia telah menetapkan jumlah rezeki manusia di dunia ini dan Dia juga dapat 

meninggikan atau memberikan lebih banyak rezeki kepada orang yang Dia 

inginkan. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar mereka yang memiliki 

kelebihan tersebut menjadi lebih percaya diri, lebih bersyukur, dan lebih banyak 

membantu orang lain dalam hidup mereka. Artinya, memanfaatkan sebagian 

yang lain dalam proses mencari rezeki bersama untuk kehidupan abadi. Di 

antara hadis-hadis yang diizinkan untuk dirujuk adalah akad muzara'ah, 

mukhabarah, dan musaqah, yang disebutkan oleh Imam Muslim, yang berarti 

(Faridah, 2017): 
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“Dari Thawus ra bahwa dia suka ber-mukhabarah. Amru berkata: lalu aku 
katakan padanya, ‘ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan 
mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Saw telah 
melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata: hai Amr, telah 
menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan 
hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw tidak melarang mukhabarah itu, 
hanya beliau berkata: seorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih 
baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah 
tertentu”. (HR.Muslim). 

Hadis tersebut menceritakan bahwa Amru memberi peringatan kepada 

Thawus yang suka melakukan mukhabarah bahwa Rasulullah SAW akan 

menegurnya secara langsung jika dia tidak berhenti. Thawus mengatakan bahwa 

Ibnu Abbas sebelumnya telah menyatakan bahwa Rasulullah SAW sama sekali 

tidak melarang mukhabarah. Suhendi  dalambukunya Fiqh Muamalah bahwa 

ada beberapa hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu 

Abbas ra yang berkaitan dengan perbolehan muzara'ah, mukhabarah, dan 

musaqah: 

ّ ص م لم يحرّم المزارعة ي ب 
ّ
ولكن امران يرفق بعضهم ببعض بقوله من   إن الن

ي فليمسك ارضه )رواه البخا  رعها أوليمنحها اخاه فإن أب 
 كانت له ارض فليِْ

Artinya: 

“Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan ber-muzara’ah, bahkan 
beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyatangi sebagian yang 
lain, Dalam redaksi yang lain, “Barangsiapa yang memiliki tanah maka 
hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika 
ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu”. (HR. Bukhori) 

Dalam hadis lain, seorang Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad 

SAW tidak pernah mengharamkan muzara'ah, tetapi dia secara jelas mengatakan 

bahwa lebih baik membantu orang lain daripada mengambil manfaat dari 

mereka, terutama saat mereka menghadapi kesulitan (Sukron, 2016): 
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رُجُ عَ 
ْ
طِ مَايَخ ْ َ بِشَِ َ يْي 

َ
لَ خ

ْ
ه
َ
مَ عَامَلَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
ِّ صَلَّ ي ب ِ

َّ
 الن

َّ
ن
َ
نْ اِبْنِ عُمَرَا

رْعٍ 
َ
وْز
َ
مَرٍ ا

َ
هَا مِنْ ث

ْ
 مِن

)رواه مسلم   

Artinya: 

Dari ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau 
kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian 
mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan 
maupun dari hasil pertahunan (palawija)”. (HR.Muslim). 

 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan 

tanah kepada orang lain untuk digarap dengan syarat bahwa mereka akan 

menerima sebagian hasilnya di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan 

beberapa hadits yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa akad muzara'ah, 

mukhabarah, dan musaqah boleh dilakukan selama tidak melanggar ketentuan 

lain dalam hukum Islam. Dalam hal sifat keadilan di antara pelaku akad, 

ketentuan ini sangat penting. 

3. Rukun dan Syarat 

Mengingat bahwa makna akad muzara'ah dan mukhabarah hampir sama, 

kecuali jenis benih yang digunakan, dapat dikatakan bahwa rukun-rukun yang 

membedakan akad muzara'ah dan mukhabarah pasti sama. Prinsip-prinsip ini 

mencakup: 

a. Orang yang berakad 

b. Akad (Shighat, ijab dan juga qabul) 
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c. Tanah 

d. Modal atau benih 

e. Alat-alat untuk menanam (Sukron, 2016). 

Menurut pandangan para ulama, syarat-syarat terlaksananya akad 

muzara'ah dan mukhabarah adalah sebagai berikut: orang yang berakad, benih 

yang akan ditanam, lahan yang akan diolah, dan hasil panen pada masa 

berlakunya akad: 

a. Individu yang berakad harus baligh dan berakal. 

b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga 

penggarap dapat memahami dan memenuhi keinginan dari pemilik lahan. 

c. Lahan pertanian yang dikerjakan : 

1) Menurut adat kebiasaan di kalangan petani, lahan itu bisa diolah dan 

menghasilkan. Sebab, ada beberapa jenis tanaman yang tidak cocok 

ditanami pada daerah tertentu. 

2) Batas-batas lahan jelas. 

3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak petani untuk diolah 

dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk 

mengolahnya. 

d. Hasil yang akan dipanen 

1) Pembagian hasil panen  harus jelas. 

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

tanpa ada pengkhususan seperti bagian bagian tertentu disisihkan 
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telebih dahulu untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, 

persyaratan ini juga harus tercantum dalam perjanjian, terutama 

dalam kasusu lahan yang sangat besar 

e. Agar pengelola tidak dirugikan, jangka waktu harus jelas dalam kontrak. 

Untuk menentukan waktu ini, biasanya disesuaikan dengan tradisi lokal. 

f. Objek perjanjian harus diperjelas pengunaan benih, pupuk, dan obat 

sesuai dengan kebutuhan dilokasi (Sukron, 2016). 

4. Berakhirnya Akad 

Karena tidak ada penjelasan khusus tentang penyebab batalnya akad 

muzara'ah, mukhabarah, atau musaqah dalam Al-Quran maupun hadis, 

penyebab berakhirnya akad tersebut disandarkan pada penyebab batalnya akad 

secara umum. Faktor-faktor berikut menyebabkan akad muzara'ah, 

mukhabarah, atau musaqah batal: 

a. Tanggal akhir perjanjian atau perjanjian telah berlalu. Bisa dikatakan di 

masa panen, hasil telah dibagi sesuai perjanjian. 

b. Satu pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan meninggal 

dunia.. 

c. Adanya uzur yang dapat membatalkan perjanjian. Menurut ulama 

Hanafiyah, uzur yang dapat membatalkan perjanjian adalah sebagai 

berikut: 
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1) Penggarap tidak mampu lagi menggarap tanah atau lahan karena 

sakit, jihad di jalan Allah, atau alasan lain. 

2) Perjanjian dibatalkan karena alasan tertentu, baik dilakukan oleh 

pemilik tanah maupun penggarap. atau keduanya setuju untuk 

dibatalkan 

3) Tanah garapan harus dijual atau digadaikan untuk membayar hutang 

(Faridah, 2017). 

B. Maslahah  

1. Pengertian 

Maslahah berasal dari kata shaluha-yashluhu-shalih, yang berarti baik, 

yang berarti lawan dari buruk atau rusak. Singular (mufrad) dari kata mashalih 

adalah kata mashlahah, yang merupakan masdar dari kata ashlaha, yang berarti 

mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Oleh karena itu, kata "mashlahah" 

juga dapat berarti kata "al-shalah", yang berarti baik atau buruk. Maslahah 

adalah istilah Arab untuk perbuatan dan pekerjaan yang mendorong dan 

mendatangkan manfaat bagi manusia. Maslahah dapat didefinisikan sebagai 

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau 

menolak atau menghindari, seperti menolak kerusakan atau kemudaratan. 

Setiap hal yang memiliki manfaat disebut maslahat, meskipun manfaat memiliki 
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dua komponen: mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya atau 

kerusakan (Asriaty, 2015). 

Secara terminologi, maslahah memiliki banyak definisi yang diberikan 

oleh para ulama fikih. Maslahah didefinisikan secara luas oleh al-Ghazali, al-Tufi, 

dan al-Syatibi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa, pada awalnya, maslahah berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat sambil menghindari mudarat (bahaya atau 

kerusakan). Namun, hakikat darinya adalah al-muhafazah "ala maqsud al-syar'i". 

Namun, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima komponen yang 

membentuk tujuan syara untuk menetapkan hukum (Asriaty, 2015). Disisi 

lainnya, Al-Tufi mengatakan bahwa maslahat juga dapat diperiksa melalui 

pendekatan adat daripada pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat 

berarti sebuah sebab yang mendatangkan kebaikan dan juga manfaat, seperti 

perdagangan atau jual beli yang dapat menghasilkan keuntungan. 

 Namun, maslahat dalam pengertian syariat adalah ibarat dari alasan yang 

membawa kepada ibadah atau kebiasaan. Oleh karena itu, maslahah memiliki 

kemampuan untuk membawa kepada tujuan syariat. Kebaikan salat dapat 

menjaga jiwa. Dalam al-Muwafaqat, Al-Syatibi menjelaskan maslahat dari dua 

perspektif. Pertama, dia mendefinisikan maslahat sebagai sesuatu yang benar-

benar terjadi, artinya mencapai kesempurnaan hidup manusia dan mencapai apa 

yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak(Asriaty, 2015). 

2. Dasar Hukum 
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Menurut pendapat at-Thufi, syariah sangat menekankan pada menjaga 

kemaslahatan manusia. Dia mengatakan ini bukan tanpa alasan, tetapi dengan 

dalil yang kuat. Dalam Surat Yunus 10 ayat 57–58, Allah SWT berfirman  

(Hidayatulloh, Irhamah Sail, & Ghazali Masykur, 2011). 
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terjemahan:  

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) 
dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah 
(Muhammad), “Dengan Karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya denga 
itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. 

 

Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya mashlahat, karena Allah 

SWT menggunakan pelajaran (al-wa'z) untuk mencegah manusia dari 

kebinasaan dan mengarahkan mereka ke jalan kebenaran. Selanjutnya, Allah 

SWT menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit hati manusia, 

yaitu al-huda dan al-rahmah, yang merupakan manfaat besar bagi manusia 

(Ahmad & Isnaini, 2016). Pada bagian berikutnya dari ayat tersebut, Allah SWT 

menyuruh manusia untuk bersenang-senang. Kegembiraan ini disebabkan oleh 

manfaat yang besar. Menurut al-Thufi, pentingnya menjaga kemashlahatan 

manusia ditunjukkan dalam ayat-ayat lain, seperti yang disebutkan di atas.  

Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, serta surah Yunus ayat 57–58, adalah 

sumber hukum ulama tentang maslahah. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW 
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bersabda tentang kenaikan harga barang-barang di pasar. Karena tindakan 

tersebut zalim, penguasa saat itu tidak mau campur tangan dalam masalah 

harga. Kronologi kejadian ini (Qorib & Harahap, 2016): 

“Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah saw. Menyangkut 
penetapan harga, “Wahai Rasulullah saw. Harga-harga naik, tentukanlah 
harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab: “Allahlah yang 
sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rizki. 
Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang 
meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan 
harta” (HR. Abu Daud).  

Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa hadis Rasulullah SAW tersebut 

berlaku ketika supply sedikit sedangkan demand banyak, sehingga kenaikan 

harga merupakan hal yang wajar. Namun, mereka mengizinkan pemerintah 

untuk ikut campur dalam penetapan harga dengan mempertimbangkan 

"kemaslahatan" konsumen jika kenaikan tersebut bukan disebabkan oleh 

kelebihan permintaan tetapi karena ulah pedagang itu sendiri (Qorib & Isnaini, 

2016). Artinya, kegiatan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan 

kemaslahatan umat juga sangat dianjurkan dan diperbolehkan. 

3. Jenis-jenis Maslahah  

Konsep maslahah dibahas oleh banyak ulama. Asy-Syatibi adalah salah 

satunya. Beliau membagi maṣlaḥah pada tiga tingkat berdasarkan 

kepentingannya. Tingkat-tingkatan ini termasuk:  

a. Maslahah daruriyyah (Primer), adalah segala sesuatu yang harus 

dilakukan untuk mempertahankan kehidupan manusia untuk 

kepentingan agama dan dunia. Jika maqashid ini tidak dipenuhi, stabilitas 
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dunia akan hancur, kehidupan manusia di dunia dan akhirat akan rusak, 

dan keselamatan dan rahmat akan hilang. Menurut Asy-Syatibi, maqashid 

terdiri dari lima hal utama: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. 

Syariat Islam diciptakan untuk menjaga hak milik ekonomi (Fahlefi, 

2015). 

b. Maslahah hajiyyah (sekunder), adalah maqashid yang diperlukan untuk 

memberikan kemudahan atau menghilangkan kesulitan. Jika maqashid 

hajiyyah ini tidak diperhatikan atau dipenuhi, manusia akan mengalami 

kesulitan, tetapi kesulitan tersebut tidak akan berdampak negatif pada 

kemaslahatan secara keseluruhan. Seperti ibadah salat sunah, dan 

diizinkan untuk melakukan akad salam.  

c. Maslahah tahsiniyyah, juga disebut sebagai "kebutuhan pelengkap", 

adalah maqashid yang berarti memilih apa yang paling sesuai dengan 

adat kebiasaan terbaik dan menghindari praktik yang tidak disukai oleh 

orang bijak, seperti menutup aurat selama salat dan larangan menjual 

makanan yang mengandung najis.  

Menurut ketentuan syariat, maslahah dibagi menjadi tiga jenis 

berdasarkan keberadaannya. Tiga jenis ini termasuk:  

a. Maṣlaḥah muʻtabarah, yang berarti kemaslahatan yang didukung 

sepenuhnya oleh syariat. Dengan kata lain, ada bukti khusus yang 

menjadi jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. Misalnya, para ulama 

fikih berbeda dalam memahami hukuman atas orang yang meminum 
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khamar dalam hadis Nabi karena perbedaan alat pemukul yang 

digunakan oleh Rasulullah SAW: maslahah untuk menjaga agama, nyawa, 

keturunan (juga maru’ah), akal, dan nyawa. Syara’ juga telah 

mensyariatkan kewajiban jihad untuk menjaga agama, qisas untuk 

menjaga nyawa, hukuman hudud untuk penzina dan penuduh untuk 

menjaga keturunan (juga maru’ah), dan harta. 

b. Maslahah mulghah yang berarti kemaslahatan yang ditolak karena 

bertentangan dengan hukum syara' dianggap sebagai maslahah kecil 

yang menghalangi maslahah yang lebih besar darinya. Ini bukanlah 

maslahah yang benar. Misalnya, keuntungan harta riba untuk menjadi 

lebih kaya, keuntungan minum khomr untuk mengurangi stres, 

keuntungan bagi mereka yang takut berjihad, dan sebagainya.  

c. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung secara 

eksplisit oleh dalil syariat atau nash, tetapi kuat didukung oleh makna 

implisit beberapa nash. Dengan kata lain, maslahah ini adalah keadaan di 

mana tidak ada dalil khas selain syara' yang mengi’tibarkannya, dan tidak 

ada hukum yang telah di-naṣh oleh syara' yang sebanding dengannya, 

yang dapat dihubungkan dengan dalil qiyas. Namun, dalam kasus ini, 

hukum tertentu dapat diletakkan kepadanya karena mendatangkan 

maslahah atau menolak mafsadah (Fahlefi, 2015). 
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C. Maqasyid syariah 

Maqashid syariah menjadi acuan dan patokan dalam menjaga 

kesimbangan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan utama dari syariat 

Islam. Maqashid syariah jika dilihat dari segi bahasa merupakan kata yang terdiri 

dari dua kata, yakni al-maqashid dan as-syariah. Maqashid berarti maksud, 

tujuan atau sasaran. Sedangkan syariah dalam bahasa Arab berarti jalan menuju 

mata air. Syariah merupakan putusan (ahkam) yang mencakup segala aspek 

sistem keyakinan ('aqidah), hubungan individu dengan Tuhan (ibadah) dan 

hubungan antara manusia dengan sesamanya (muamalah), serta sistem etika 

dan moralitas (akhlak). Syariah dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka kerja 

yang mencakup segala yang ada untuk mendukung keberadaan manusia dengan 

segenap prinsip dan sarana yang diperlukan untuk membangun dan 

meningkatkan kesejahteraan manusia (maslahah). Perintah dan larangan 

syariah terkait dengan kearifan besar (hikmah) dalam mengamankan 

kepentingan manusia di dunia dan di akhirat. Maksud dari jalan menuju mata air 

ini adalah jalan ke arah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan yang 

berlaku. 

Terdapat lima hal yang sangat fundamental dalam maslahah yang mencakup 

seluruh kehidupan manusia sehingga perlu perhatian, perlindungan dan 

proteksi terhadap lima unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah menjaga 

agama atau keyakinan (hifzud din), menjaga jiwa (hifzun nafs), menjaga 
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keturunan (hifzun nasl), menjaga akal atau intelektual (hifzul 'aql), menjaga 

harta atau properti (hifzul mal). Dari beberapa unsur tersebut dapat dibagi 

menurut tingkat kepentingannya yang berurutan secara hierarkis, yaitu 

daruriyyat (primer/esendial), hajiyyat (sekunder/komplementer) dan 

tahsiniyyat (tersier/hiasan) (Aminah, 2017: 173).  

Berikut penjelasan dari beberapa unsur-unsur tersebut. Pertama, indikator agama 

yakni agama Islam merupakan ajaran yang mencakup seluruh segi kehidupan 

manusia. Semuanya telah diatur dan ditulis dengan baik sehingga menjadi acuan 

seseorang dalam menjalankan hablu min Allah dan hablu min annas. Maksudnya 

adalah manusia mampu melaksanakan perintah, yakni menjaga shalat lima waktunya 

dalam bekerja, mengeluarkan infaq dan sedekah serta mendapatkan ilmu pengetahuan 

atas kerja sama muzara'ah yang dilakukan. Intinya adalah seluruh manusia mampu 

menjaga perintah dan larangan Allah dibalik pekerjaan yang dilakukan. Kedua, 

indikator jiwa yakni kebutuhan akan jiwa dapat terpenuhi jika kebutuhan sehari-hari 

seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal terpenuhi serta kesehatan. 

Kebutuhan dasar ini dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka 

bumi. Semuanya dilakukan untuk mempertahankan hak untuk hidup demi kehidupan 

yang sejahtera, aman dan tentram. Ketiga, indikator akal yakni manusia 

membutuhkan ilmu pengetahuan untuk memahami hal yang terjadi di sekitarnya. 

Sesuai dengan perintah Allah SWT yang mewajibkan seluruh manusia untuk mencari 

ilmu pengetahuan, maka manusia dengan ilmunya harus mampu menyelesaikan 
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masalah dengan baik sehingga tidak ada yang dirugikan atas tindakan tersebut. 

Keempat, indikator keturunan yakni kelangsungan hidup akan tetap terus berlanjut 

jika manusia memiliki keturunan. Namun keturunan tersebut harus diberikan bekal 

yang mapan dalam segala bidang, diantara bidang agama dan pendidikan yang akan 

menjadi penentu perilaku kedepannya sehingga akan mencapai maslahah sehingga 

mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kelima, indikator harta yakni 

menjadi penunjang kebutuhan hidup yang sangat penting bagi dunia dan akhirat. Dari 

kerja sama muzara'ah yang terjalin, pendapatan dapat meningkat sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan investasi akhirat seperti berzakat, infaq dan 

sedekah. 

D. Kerangka Konsep 

Teori, subjek dan objek merupakan bagian yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian. Ketiga unsur ini berkaitan satu dengan yang lain. Kedudukan 

teori sangat penting dalam menjabarkan secara eksplisit masalah penelitian dan 

menganalisanya lebih mendalam. Mudahnya, hubungan teori dan objek 

penelitian di dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Untuk memeriksa akad pariu, sipabalian mahtanan, dan masima, hukum 

Islam yang terdiri dari ketentuan-ketentuan syariat (akad pertanian islam, 

maslahah akan digunakan. Selanjutnya, untuk menemukan hukumnya dalam 

paradigma Islam, akad pariu, sipabalian mahtanan, dan masima akan diperiksa 

untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan syariat tersebut. 

Untuk mengetahui apakah akad pertanian (muzara'ah, mukhabarah, dan 

musaqah) sesuai dengan akad pertanian Islam, akad pertanian digunakan. 

Hukum sipabalian mahtanan dan masima, serta kebiasaan tertentu dalam akad 

pariu yang tidak ada dalam akad pertanian Islam, ditetapkan dengan 

menggunakan maslahah. Misalnya, ketentuan tentang tawa padang dalam 

undang-undang pariu tidak diketahui status hukumnya karena dalam undang-

undang pertanian Islam tidak pernah diberikan penjelasan tentang apakah itu 

Gambar 1 Kerangka Konsep 
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boleh atau haram. Konsep maslahah ddigunakan untuk menetapkan hukumnya 

sebagai alternatif. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif menganalisis kehidupan sosial dari sudut 

pandang individu (informan) dalam latar ilmiah (Sudaryono, 2017). Perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, hubungan sosial, dan faktor lainnya dari 

informan adalah bagian dari dunia sosial yang dimaksud. Ini digambarkan 

dalam bentuk bahasa, kata-kata, kalimat, atau gambar. Kemudian, peneliti 

akan menggunakan bahasa dan kata-kata tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

Fenomenologi. Studi fenomenologi merupakan sebuah pendekatan untuk 

memberikan pemahaman mengeneai suatu arti dari pengalaman yang 

dialami individu pada konsep tertentu (Hadi et al., 2021). Peneliti yang 

menggunakan pendekatan fenomenologis diharuskan untuk memahami apa 

yang dimaksud dengan peristiwa atau situasi tertentu. Pendekatan ini 

menekankan pada pengalaman subyjektif individu dan cara mereka 

memahami dunia.  

C. Sumber Data 

Data merupakan sumber utama informasi sebuah penelitian. Data 

adalah segala informasi yang dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan 
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penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan 

(Muhammad, 2008). Data sangat penting untuk memahami subjek dan objek 

penelitian. Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian:  

1. Data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek atau subjek 

penelitian disebut data primer. Penelitian ini melibatkan petani dari desa 

Lunjen, kecamatan Buntu Batu, kabupaten Enrekang, yang sering atau 

pernah melakukan hubungan pariu. Adapun jumlah petani yang 

diwawancarai adalah 9 orang yang terdiri dari penggarap, pemilik lahan, 

ketua kelompok tani dan toko agama setempat. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin, 2018). Dalam 

penelitian ini, data sekunder mencakup semua jenis referensi seperti 

buku, artikel, jurnal, manuskrip, skripsi, disertasi, tesis, audio, video, dan 

lain-lain yang terkait dengan topik penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam dunia akademis, kemantapan data sangat penting untuk 

keberhasilan penelitian skripsi. Namun, para peneliti sering menghadapi 

tantangan sendiri untuk memastikan bahwa data yang mereka gunakan 

dapat dipercaya. Teknik triangulasi adalah salah satu metode yang digunakan 

untuk mengatasi masalah ini. 

Teknik Triangulasi adalah metode yang menggabungkan berbagai 

metode, sumber, dan pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data untuk menghasilkan hasil yang lebih kuat dan kredibel. Dalam 
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penelitian, teknik ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya. 

Pertama-tama, triangulasi data dapat dilakukan melalui berbagai 

metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. Dengan menggunakan berbagai metode ini, peneliti dapat 

memperoleh berbagai perspektif tentang feomena yang mereka pelajari, 

sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang subjek. 

Selain itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

sumber data. Misalnya, selain mengumpulkan data dari responden langsung, 

peneliti juga dapat mendapatkan informasi dari literatur, laporan penelitian 

terdahulu, atau data statistik yang relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat 

lebih yakin tentang kesesuaian dan kebenaran data. 

Tak hanya itu, triangulasi dapat digunakan pada tahap analisis data. 

Peneliti dapat melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan 

untuk menguji konsistensi hasil dan memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang fenomena yang diteliti. 

Triangulasi dapat digunakan pada tahap analisis data. Peneliti dapat 

melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk 

menguji konsistensi hasil dan memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang fenomena yang diteliti. 

Teknik triangulasi memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa 

data yang digunakan memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan 

menggabungkan berbagai metode, sumber, dan pendekatan analisis, peneliti 
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dapat meminimalkan bias dan meningkatkan validitas hasil penelitian 

mereka. Dengan demikian, metode ini memberikan kontribusi yang 

signifikan untuk pengambangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. 

Dalam penelitian ini, data primer dan sekunder dikumpulkan melalui 

teknik triangulasi. Triangulasi teknik berarti bahwa peneliti menggunakan 

berbagai teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 

2015). Misalnya, wawancara, observasi, dan dokumentasi akan digunakan 

untuk mengumpulkan sumber data dari informan. Tujuan dari metode ini 

adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Sebagai contoh, 

metode triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data: 

 
Gambar 2 Teknik Pengupulan Triangulasi 

 

Dengan melakukan observasi partisipatif, peneliti akan terlibat secara 

langsung dalam pelaksanaan akad pariu, sipabalian mahtanan, dan masima 

sambil mengamati dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

penelitian mereka. Dokumentasi adalah wawancara yang menggali informasi 
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melalui dokumen, rekaman audio, atau video dari informan yang dapat 

membantu penelitian. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang 

menggali informasi mendalam dari informan tanpa terikat pada pertanyaan 

tertentu. 

Sebaliknya, data-data sekunder diperoleh melalui teknik 

pengumpulan data dokumentasi. Artinya, teknik pengumpulan ini dilakukan 

dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang terkait dengan masalah yang 

sedang Menurut (Sugiyono, 2012). Dokumen dapat berupa karya besar, 

gambar, atau tulisan seseorang. Dokumen-dokumen ini diharapkan akan 

memberikan data penelitian tambahan yang lebih beragam, kredibel, valid, 

dan ilmiah. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat 

bantu dalam pengumpulan data (Wekke, 2019). Penelitian akan 

menggunakan instrumen penelitian sebagai alat atau sarana untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, instrumen penelitian 

harus disesuaikan dengan jenis, metode, dan sumber data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, dan kadang-kadang juga harus disesuaikan 

dengan kondisi sosial tertentu dari subjek penelitian. Instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk peneliti sendiri, manuskrip 

atau pedoman wawancara, buku tulis, atau cataplas. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan 

dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat, dan sistematis 

(Pawito, 2008). penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif untuk menyajikan data dalam bentuk narasi kualitatif yang 

disampaikan secara verbal dan diolah sehingga menjadi jelas, akurat, dan 

sistematis. Peneliti akan melakukan pencatatan dan berusaha sebaik 

mungkin untuk mengumpulkan data atau informasi tentang gejala sosial 

yang terlihat di masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan 

untuk menganalisis data dalam penelitian ini: 

1. Reduksi Data 

Peneliti memfokuskan pada hasil wawancara selama tahap reduksi 

data, yang merupakan perangkuman data dengan cara memilah yang paling 

penting dan memfokuskan pada yang paling penting. Dengan demikian, data 

yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. 

2. Display Data  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data, 

juga dikenal sebagai penampilan data. Pada tahap ini, data disusun dan 

diorganisasikan dengan pola hubungan sehingga lebih mudah dipahami. 

Selain itu, penyajian data mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan 
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data sehingga lebih mudah untuk memahami kesimpulan mereka tentang 

rumusan masalah. 

3. Verifikasi Data 

Analisis data penelitian kualitatif diakhiri dengan verifikasi data. 

Namun, kesimpulan awal yang diperoleh melalui verifikasi data biasanya 

masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang 

dapat mendukungnya. Sebaliknya, jika bukti valid dan konsisten ditemukan 

saat peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dibuat 

adalah kesimpulan yang andal dan teruji (kredibel). 

G. Uji Kredibilitas Data 

Ketika data dikumpulkan untuk penelitian ini, teknik triangulasi juga 

digunakan untuk menguji kredibilitas datanya. Ini dilakukan dengan 

menggunakan metode berbeda untuk menguji data pada sumber data yang 

sama. Misalnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara dievaluasi 

melalui observasi, dokumentasi, atau koesioner (Nursapia, 2020). 

Berikut ini skema gambar dari uji kredibilitas data menggunakann 

teknik triangulasi: 
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Gambar 3 Uji Kredibilitas 

 

 

Dengan kata lain, metode triangulasi digunakan untuk memeriksa 

validitas data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data lainnya. 

Misalnya, jika data hasil wawancara diragukan validitasnya, uji validasi akan 

dilakukan untuk mencocokkannya dengan data hasil observasi dan 

dokumentasi. Jika hasilnya tidak sesuai dengan observasi atau dokumentasi, 

maka data tersebut tidak valid. Setiap metode pengumpulan data saat ini 

harus diuji dengan cara yang berbeda.  

 

Observasi 

Dokumentasi Wawancara 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Daerah 

Desa Lunjen terletak di wilayah 126,65 km2 di kecamatan Buntu Batu, 

kabupaten Enrekang, provinsi Sulawesi selatan. Jarak dari desa Lunjen ke ibu 

kota kecamatan adalah 5 km, dan dari ibu kota kabupaten adalah 12 km. 

Jalan darat yang menghubungkan desa Lunjen ke ibu kota kabupaten cukup 

baik, sehingga lancar. 

Batasan administratif Lunjen terdiri dari desa Tirowali di sebelah 

utara, desa Janggorara dan Pasui di sebelah selatan, desa Bontongan di 

sebelah timur, dan desa Parinding di sebelah barat. Karena lokasinya yang 

dekat dengan pusat perekonomian, terutama Pasar Baraka, aktivitas ekonomi 

dan sosial di Lunjen dapat dilakukan dengan mudah. 

Secara umum, tanah digunakan sebagai persawahan dan perkebunan 

(sayur, jagung, dll.) berdasarkan topografi dan kontur tanah Lunjen. Luas 

desa Lunjen mencakup 121 ha persawahan, 226 ha pertanian, 153 ha 

perkebunan, dan 32 ha tanaman sayuran. Desa Lunjen juga memiliki objek 

wisata budaya Pala'tau dan empat objek wisata alam, salah satunya adalah 

Buntu batu, yang merupakan icon kecamatan. Selain itu, ada air terjun dan 

arena cross. Lunjen memiliki potensi yang besar untuk pengembangan wisata 

sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena sumber daya 

alamnya yang luar biasa.
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2. Keadaan Iklim 

Faktor yang tidak biasa diatur oleh manusia yang membatasi produksi 

pertanian adalah iklim. Di Lunjen, ada tiga musim: musim hujan, musim 

kemarau, dan musim pancaroba. Musim hujan biasanya terjadi dari 

Desember hingga April, dan musim kemarau dari Juli hingga November. 

3. Keadaan Sosial Ekonomi 

a. Keadaan penduduk 

Penduduk desa Lunjen terbagi menjadi lima dusun, yaitu dusun 

Galung, dusun Nusa, dusun Lunjen, dan dusun Tanjung. Pada tahun 2023, 

terdapat 2.102 orang, dengan 1.106 orang laki-laki dan 996 orang 

perempuan. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan hampir seimbang, 

dengan 52,6% laki-laki dan 47,7% perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) 

yang tercatat berjumlah 499 KK. 

b. Pendidikan 

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan 

merupakan komponen yang sangat penting dalam perkembangan 

pembangunan, khususnya di pedesaan. Pendidikan yang lebih tinggi 

meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyerap inovasi. Di desa 

Lunjen, tingkat pendidikan sangat beragam. 992 orang, atau 47% dari 

seluruh pendudukan, memiliki SMP/SD, dan tidak tamat SD adalah yang 

terendah, dengan 52 orang, atau 2,47%. Tingkat pendidikan lainnya 

termasuk tamat SD/SD dengan jumlah 270 orang, atau 12,84%, tamat 
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SMA/SD dengan jumlah 720 orang, atau 34,25%, dan tingkat pendidikan 

S1/SD dengan jumlah 52 orang, atau 2,47%. Untuk kejelasan lebih lanjut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lunjen 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase(%) 

1 Tidak Tamat SD 52 2,47% 

2 SD/Sederajat 270 12,84% 

3 SMP/Sederajat 992 47,2% 

4 SMA/Sederajat 720 34,25% 

5 S1/Sederajat 68 3,24% 

Jumlah 2.102 100% 

Sumber : Profil Desa Lunjen Tahun 2023 

c. Mata Pencarian 

Penduduk desa Lunjen biasanya memiliki berbagai jenis mata 

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan sekitar 1.046 

orang, mayoritas penduduk Lunjen adalah petani dan ternak karena luasnya 

lahan pertanian (sekitar 226 ha), persawahan (sekitar 121 ha), dan 

perkebunan (sekitar 153 ha). Mata pencarian tambahan adalah pedangan (58 

orang), yang dipengaruhi oleh banyaknya pedangan, yaitu ibu rumah tangga, 

dan pegawai negera. Untuk lebih jelasnya berikut mata pencarian penduduk 

masyarakat desa Lunjen pada tabel: 

Tabel 3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lunjen 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Petani/Peternak 1046 

2 Pedagang 58 

3 Pegawai Negeri Sipil 40 
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4 Anggota TNI 2 

Sumber : Profil Desa Lunjen 2023 

Menurut data profil desa Lunjen tahun 2023, ada 1.941 ternak, 

termasuk 820 ayam dan itik, 585 sapi, 524 kambing, dan 27 kerbau. Secara 

umum, orang-orang di desa Lunjen membuat ternak sebagai pekerjaan 

tambahan. Tabel ini menunjukkan semua ternak di desa Lunjen. Kepemilikan 

ternak yang ada di desa Lunjen tersaji pada tabel: 

Tabel 4 Kepemilikan Ternak 

No Ternak Jumlah 

1 Ayam/Itik 820 

2 Sapi 585 

3 Kerbau 27 

4 Kambing 524 

Jumlah 1,941 

Sumber : Profil Desa Lunjen Tahun 2023 

d. Sarana dan Prasarana 

Kualitas sarana dan prasarana tentunya memengaruhi jumlah 

kebutuhan seluruh penduduk. Keadaan di Lunjen dapat menghubungkan 

distrik. Kondisi jalan yang baik memungkinkan kendaraan roda dua dan roda 

empat melewatinya. Jalan di Lunjen memiliki panjang sekitar 11 kilometer 

dan menghubungkan lima dusun. Jalan di dusun Galung, dusun Nusa, dan 

dusun Bamba sangat baik karena merupakan jalur antara Buntu Batu dan 

Baraka, sedangkan jalan di dusun Rumbia dan dusun Madata cukup baik. 

Jalan dari desa Lunjen ke kota Kabupaten berjarak sekitar 45 kilometer 

dengan kondisi jalan yang baik; jalan ke kota kecamatan Buntu Batu berjarak 
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5 kilometer dengan kondisi jalan yang baik; dan pusat perekonomian pasar 

Baraka berjarak 4 kilometer dengan kondisi jalan yang sangat baik. Satu 

kantor desa berada di Dusun Rumbia; lokasinya sangat strategis karena 

berada di tengah-tengah antar dusun Lunjen. Ada pula pustu dan dua 

posyandu. Ada tiga sekolah: SDN 106 Panyurak, Mis Rumbia, dan SDK 

Madata. Semuanya memiliki perlengkapan sekolah. Di Lunjen, ada lima 

mesjid: Nurul Huda Panyurak, Istigfar Rumbia, Nurul Imam Madata, Khonaifa 

Ghanim al Khubaiyis Bamba, dan Jambu. Tabel berikut menunjukkan sarana 

dan prasarana desa Lunjen untuk lebih jelas: 

Tabel 5 Sarana/Prasarana Desa Lunjen 

No Sarana/Prasarana Jumlah 

1 Kantor Desa 1 

2 Jalan Kabuaten 45 KM 

3 Jalan Kecamatan  5 KM 

4 Jalan Desa  11 KM 

5 Posyandu 2 

6 Pustu 1 

7 Mesjid 5 

8 Sekolah 3 

Sumber : Profil Desa Lunjen Tahun 2023 

 

B. konsep akad pariu, sipabalian mahtanan, dan masima yang 

diterapkan petani desa Lunjen, kabupaten Enrekang 

1. Analisa Akad Pariu Dalam Tinjauan Akad Muzara’ah 

 a. Rukun dan Syarat 
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Akad pariu juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi jika 

digunakan. Rukun dan syarat ini didasarkan pada ketetapan atau aturan adat 

setempat tentang cara melaksanakan akad pariu. Misalnya, aturan harus 

menetapkan pemberi wewenang penggarapan, orang yang diberi wewenang 

menggarap, sawah yang akan digarap, dan kesepakatan serah terima (Uqram 

& Sudirman, 2021). Salah-satu petani bernama pak Rahman mengemukakan 

bahwa: 

 “Kalau akad pariu itu, harus ada yang pemilik masa tanam, orang yang 
garap, sawahnya, dan harus sepakat dua-duanya”(Rahman, 2024). 
 

 Pemberi masa garapan dalam akad pariu harus seorang yang tidak 

terganggu. Artinya, orang yang memberi wewenang penggarapan harus 

memiliki kebijaksanaan yang sehat. Sehat secara jasmani tidak termasuk 

dalam definisi sehat. Selain itu, orang yang sakit dapat memberikan 

wewenang penggarapan kepada orang lain. Rahman, seorang petani, 

menyatakan:  

“Kebanyakan orang memberi wewenang penggarapan karena 
mereka tak mampu menggarap sawah atau sedang sakit”(Rahman, 
2024). 

 

Artinya, sebagian besar kasus di mana orang melakukan akad pariu 

atau memberikan hak untuk menggarap tanah mereka adalah karena mereka 

tidak dapat menggarapnya karena berbagai alasan, seperti sakit. 

Rukun selanjutnya yaitu orang yang diberi wewenang untuk 

menggarap sawah juga harus sehat secara fisik dan mental, sebagai bagian 

dari akad pariu. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Bahri, yang menyatakan 

bahwa: 

“Seorang yang diberi masa garap biasanya kami lihat dulu, apakah dia 
mau menerima perjanjian, mampu atau kuat bekerja, dan bisa 
meluangkan waktunya untuk menggarap. Karena jangan sampai 
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dikasih amanat untuk kerja terus dianya ternyata sakit-sakitan, atau 
malah tidak maksimal kerja karena punya banyak pekerjaan lain. juga 
yang rugi kan?”(Bahri, 2024). 

Dengan kata lain, orang yang menyetujui perjanjian akad secara sadar 

setuju untuk menggarap sawah yang telah diberikan masa garapnya. Sadar 

yang dimaksud pasti tidak terpengaruh oleh paksaan, penyakit mental, atau 

faktor lain yang dapat membuatnya tunduk pada kesepakatan. Seorang 

penggarap juga harus sehat secara fisik dan mental. Persyaratan ini sangat 

penting bagi petani Lunjen karena menunjukkan bagaimana pemberi masa 

tanam menyerahkan masa garap sawah kepada penggarap. Seorang 

penggarap juga harus memiliki kemampuan untuk meluangkan waktu untuk 

menggarap sawah. Salah satu kriteria ini memiliki relevansi yang sama 

dengan tingkat kesehatan penggarap tersebut.   

Sawah yang diberikan masa garap adalah rukun ketiga dari akad 

pariu. Dalam praktik lokal, pemberi masa garap tidak memiliki sawah ini. 

Dengan orang lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan, mereka 

memiliki sawah bersama. Sawah ini awalnya milik nenek moyang mereka, 

tetapi kemudian diwariskan kepada mereka untuk digarap secara bergantian. 

Oleh karena itu, mereka sekarang memilikinya bersama. Ketika giliran salah 

satu dari mereka untuk menggarap telah tiba, dia memberikan pekerjaan itu 

kepada orang lain. Petani Lunjen kemudian menyebut perubahan ini sebagai 

"akad pariu". Sebagai ketua Kelompok Tani Lunjen, Pak Hasanuddin 

menyampaikan argumen ini: 

“Iya, jadi petani di sini kan juga banyak kerja sebagai tukang kayu dan 
bangunan. Jadi kadang tidak ada waktu menggarap sawah kalau dapat 
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giliran menggarap. Kadang juga karena sakit, jadi dia menyuruh orang 
lain buat garap sawah yang harusnya dia garap tahun ini. Nah, 
hasilnya nanti dibagi”(Hasanuddin, 2024). 

Terakhir, penyerahan kesepakatan. Beberapa penjelasan narasumber 

menunjukkan adanya rukun, meskipun tidak secara jelas disampaikan. 

Misalnya, pernyataan ini berasal dari pernyataan yang dibuat oleh Pak 

Hasanuddin, yang menyatakan bahwa: 

“Penggarapan sawah baru bisa dimulai ketika telah disepakati tentang 
pembagian kerjanya. Siapa yang siapkan biaya penggemburan tanah, 
bibit padi, dan pupuk”(Hasanuddin, 2024). 
 
Seperti yang dikatakan Pak Aceng, pernyataan tersebut secara tidak 

langsung menunjukkan bahwa sebelum akad pariu dimulai, kedua belah 

pihak harus mencapai kesepakatan awal atau serah terima. Kesepakatan ini 

harus menentukan pihak yang menanggung biaya pengolahan tanah, seperti 

membajak, bibit, dan pupuk. Ini dilakukan untuk menghindari 

kesalahpahaman di antara kedua belah pihak selama proses akad pariu. 

a. Teknis Pelaksanaan  

Akad pariu, seperti yang disebutkan sebelumnya, dilakukan oleh dua 

pihak yang mencapai kesepakatan. Pada kesepakatan tersebut, berbagai 

elemen penting dari perjanjian pariu dibahas. Poin-poin inilah yang nantinya 

akan memberikan penjelasan teknis tentang bagaimana akad pariu 

dilaksanakan. Di antara poin-poin ini adalah penentuan dana untuk 

pembajakan, penentuan dana untuk pupuk dan pestisida, dan penentuan 

pembagian hasil. Sulaiman, seorang petani di Lunjen, mengatakan bahwa: 

“Biasanya, disepakati dulu siapa yang tanggung biaya pembajakan, 
sediakan benih, sediakan pupuk, dan sediakan pestisida. Nah, ini 
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semua bisa ditanggung satu orang, bisa juga ditanggung dua-
duanya”(Sulaiman, 2024). 

Tahap pertama adalah menentukan sumber dana untuk pembajakan. 

Pembiayaan pembajakan pada akad pariu harus ditanggung oleh salah satu 

pihak. Baik dari pemilik tanah atau pemberi masa tanam. Setelah tanah untuk 

ditanami diolah, penentuan ini menjadi penting. Biaya yang dimaksud untuk 

pembajakan adalah biaya sewa traktor dan biaya makanan untuk operator 

traktor. Ini terjadi karena di desa Lunjen orang menggunakan jasa traktor 

untuk membajak tanah. Karena traktor sangat mahal dan hanya dimiliki oleh 

beberapa orang di masyarakat, petani desa Lunjen biasanya menyewa 

traktor bersama operatornya. Karena hanya sedikit orang di desa Lunjen 

yang tahu cara menggunakan traktor, operator seperti ini juga jarang 

ditemukan. 

Tahap kedua adalah menentukan siapa yang akan memberikan pupuk 

dan pestisida. Meskipun biaya pupuk dan pestisida biasanya ditanggung oleh 

pemberi masa garap, dalam beberapa kasus penggarap yang bertanggung 

jawab untuk menyediakannya. Oleh karena itu, harus ditentukan pada awal 

akad pariu siapa yang akan menyediakan atau menanggung biaya pupuk dan 

pestisida. Untuk menghindari kesalahpahaman antara pelaku akad pariu, 

penentuan ini juga sangat penting. Misalnya, jika hama menyerang tanaman 

padi dan merusak banyak tanaman, tidak ada lagi konflik atau perselisihan 

tentang siapa yang harus membeli pestisida. 

Terakhir, penetuan pembagian hasil dilakukan oleh kedua pihak yang 

berpartisipasi dalam akad pariu. Menurut seorang petani bernama Pak Bahri, 
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tahap ini adalah: “Setelah panen, hasil pertanian nanti dibagi antara yang 

kerja sawah dengan yang beri wewenang buat garap sawah”(Bahri, 2024). 

Untuk mencegah salah satu pihak dieksploitasi, penentuan ini sangat 

penting. Misalnya, ketika masa panen tiba, salah satu pihak segera 

mengatakan bahwa dia harus mendapatkan bagian yang paling banyak. 

Situasi seperti ini dapat menyebabkan konflik yang sebenarnya tidak perlu 

terjadi. 

b. Pembagian Hasil  

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembagian hasil pertanian 

sangat penting untuk menghindari eksploitasi salah satu pihak, yang dapat 

menyebabkan perselisihan di antara pihak yang melakukan perjanjian pariu. 

Karena pembagian hasil akad pariu selalu lebih besar bagi penggarap 

daripada pemberi masa tanam, petani bernama Pak Bahri menemukan 

bahwa,  

“Skema bagi hasil yang digunakan oleh para petani di desaa lunjen ini 
dalam praktik pariu adalah sepertiga(1:3) dimana penggarap memiliki 
bagian yang banyak dibandingkan pemilik lahan. Karena kami sebagai 
penggarap lumayan berat dalam mengelolah lahan, mulai dari 
membajak, menanam, sampai panen dan prosesnya ini sangat 
menguras tenaga kami sebagai penggarap. Posisi dari pemilik lahan 
enak karena setelah menyerahkan lahannya kepada kami sebagai 
penggarap, mereka tinggal menunggu hasil meskipun terkadang ada 
pemilik lahan yang membantu tetapi kerja dan tenaga yang berat itu 
ditumpuhkan memang kepada kami si penggarap”(Bahri, 2024). 

Lanjut yang dikatakan pak Sulaiman bahwa: 

“Ya memang bagi hasil pariu di Desa Lunjen ini menggunakan bagi 
hasil sepertiga. Dan saya baru-baru panen kemarin yang hasilnya 9 
karung besar. 6 karung untuk saya sebagai penggarap dan 3 karung 
untuk pemilik lahan. Uniknya disini bahwa tidak seperti kebun 
bawang merah yang dalam bentuk materi tetapi pariu ini adalah 
dalam bentuk hasil panennya langsung yaitu padi.”(Sulaiman, 2024). 
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Dari pandangan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa skema 

bagi hasil yang digunakan oleh petani padi di desa Lunjen dalam praktik 

Pariu menggunakan skema bagi hasil sepertiga (1:3) dengan porsi penggarap 

lebih banyak dibandingkan pemilik lahan. Alasannya karena sang penggarap 

telah kehilangan dua hal penting ketika menggarap. Dua hal tersebut yaitu 

tenaga dan juga waktu, sedangkan bagi pemberi masa garap hanya 

kehilangan satu hal yaitu biaya dan terkadang biayapun itu ditanggung oleh 

para penggarap, itupun jika dia mau menanggung biaya pembajakan, pupuk, 

dan pestisida. Dalam kerjasama praktik Pariu ini kedua belah pihak yang 

menjalin kerjasama itu merasa sama-sama rela. Dalam artian bahwa dari 

skema bagi hasil tersebut sudah berkeadilan dan tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hasanuddin 

bahwa: 

“Dalam pembagian hasil ini kami selaku pemilik lahan menerima dan 
merasa bahwa tidak ada yang dirugikan dan inilah praktik yang 
memang kami lakukan selama ini. Daripada lahan kami tidak dikelola 
mending diserakan ke penggarap untuk mengelolanya untuk 
diproduktifkan”.(Bahri, 2024). 

Selain ketentuan bahwa penggarap mesti mendapat bagian lebih 

banyak, terdapat juga ketentuan lain yang terkait dengan hasil pertanian 

dalam akad pariu. Sebelum pembagian hasil petani memberikan sedikit dari 

hasil panenya tersebut untuk diserahkan ke pihak pengelola irigasi sebagai 

tanda terimah kasih. Petugas pengairan ini mendapatkan bagian dikarenakan 

merupakan petugas desa yang tidak memiliki gaji berupa uang untuk 

pekerjaanya menjaga kelancaran irigasi persawahan. Karena tidak memiliki 
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gaji tetap, maka sebagai apresiasi atas kerja kerasnya dalam memastikan 

pengairan, petugas ini mendapatkan bagian ketika panen tiba. Terkait ini, 

petugas penjaga pengairan sawah desa Lunjen atas nama bapak Hasanuddin 

membenarkan dengan mengatakan bahwa: 

“kalau tawa padang itu seikhlasnya, tidak diberi patokan berapa. Jadi, 
kadang kalau panen bagus biasanya petani kasih banyak, kalau hasil 
panen kurang bagus petani juga kasih sedikit. Ini juga biar tidak 
memberatkan tawa padang-nya”(Hasanuddin, 2024). 

Petani lokal biasanya menyebut petugas pengairan "tawa padang". 

Artinya, mengambil bagian dari alam berarti berterima kasih kepada alam 

karena telah menyediakan air dan sumber daya lain untuk pertanian. Tawa 

padang harus dikeluarkan sebelum hasil panen dapat dibagikan antara 

petani dan pemberi masa tanam selama masa pertanian. Dengan kata lain, 

hasil panen tidak dapat dibagikan antara petani dan pemilik lahan jika tawa 

padang belum dikeluarkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak tawa di 

padang. Tawa padang biasanya dibayar sesuai keinginan penggarap dan 

pemberi selama masa garap, tentunya dengan mempertimbangkan hasil 

pertanian. Dalam banyak kasus, tawa padang juga terkadang dibayar lebih 

sedikit jika penen menghasilkan hasil yang sedikit, begitu pula sebaliknya, 

jika penen menghasilkan banyak hasil, tawa padang juga terkadang dibayar 

lebih banyak. Tujuan dari perilaku ini adalah untuk mencegah petani yang 

gagal panen. Sebaliknya, tawa padang juga menunjukkan keadilan petani 

Lunjen lokal untuk berbagi hasil alam dengan orang lain. 

Lebih lanjut lagi, dalam skema bagi hasil sepertiga (1:3) di Desa 

Lunjen, penggarap menerima porsi lebih banyak dari pemilik lahan. Analisis 
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keadilan skema ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi 

masing-masing pihak, pembagian risiko, dan manfaat yang diterima. 

1). Kontribusi Masing-masing Pihak 

Penggarap sawah bertanggung jawab atas seluruh proses 

bercocok tanam, mulai dari membajak, menanam, merawat tanaman, 

hingga panen. Pekerjaan ini memerlukan tenaga fisik yang besar dan 

waktu yang intensif. Selain itu, penggarap membawa keterampilan dan 

pengetahuan dalam praktik pertanian yang efisien, yang sangat penting 

untuk mendapatkan hasil panen yang baik. 

Penggarap sawah bertanggung jawab atas seluruh proses 

bercocok tanam, mulai dari membajak, menanam, merawat tanaman, 

hingga panen. Pekerjaan ini memerlukan tenaga fisik yang besar dan 

waktu yang intensif. Setiap tahap dalam proses ini memiliki tantangan 

tersendiri yang membutuhkan dedikasi dan keahlian khusus. Misalnya, 

membajak tanah adalah pekerjaan yang sangat berat yang melibatkan 

penggunaan alat tradisional atau modern untuk mempersiapkan lahan 

agar siap ditanami. Tanah harus digemburkan dan disiapkan dengan 

baik untuk memastikan benih dapat tumbuh dengan optimal. 

Menanam benih juga bukan tugas yang mudah. Penggarap harus 

memastikan benih ditanam pada kedalaman dan jarak yang tepat untuk 

memaksimalkan pertumbuhan padi. Setelah benih ditanam, merawat 

tanaman menjadi tugas utama yang membutuhkan perhatian terus-

menerus. Penggarap harus rajin melakukan pemupukan, pengairan, dan 
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pengendalian hama. Setiap langkah ini memerlukan pemahaman 

mendalam tentang kondisi tanah, cuaca, dan kebutuhan spesifik 

tanaman padi  yang ditanam. 

Ketika padi tumbuh, penggarap harus memantau kesehatan 

tanaman dan bertindak cepat jika ada tanda-tanda penyakit atau hama. 

Ini melibatkan pengetahuan tentang berbagai jenis pestisida dan 

metode alami pengendalian hama. Setelah tanaman mencapai 

kematangan, panen adalah puncak dari seluruh proses. Penggarap 

harus menentukan waktu yang tepat untuk memanen agar kualitas 

hasil panen maksimal. Proses panen itu sendiri juga membutuhkan 

tenaga yang besar, terutama jika dilakukan secara manual. Dan hal yang 

sangat dikeluhkan petani adalah pupuk yang sangat mahal, 

sebagaimana yang disampaikab oleh bapak Hasanuddin: 

“Salah satu faktor yang membuat kami petani kesulitan adalah 
karena pupuk yang mahal. Memang ada pupuk yang bersubsidi 
cuman terbatas dan tidak memadai kebutuhan kami sebagai 
petani untuk digunakan secara berkelanjutan”(Hasanuddin, 
2024). 

  
Selain tenaga fisik yang signifikan, penggarap membawa 

keterampilan dan pengetahuan dalam praktik pertanian yang efisien. 

Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang teknik agronomi 

modern, penggunaan alat dan mesin pertanian, serta strategi 

pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Penggarap juga harus terus 

belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru dan metode pertanian 

yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen. 



62 

 

 

 

Semua keterampilan dan pengetahuan ini sangat penting untuk 

mendapatkan hasil panen yang baik, yang tidak hanya cukup untuk 

kebutuhan sendiri tetapi juga untuk mendukung ekonomi keluarga 

dan masyarakat. 

Dengan demikian, peran penggarap sawah dalam bercocok 

tanam sangatlah krusial dan membutuhkan dedikasi yang tinggi. 

Tanggung jawab yang mereka pikul dan usaha yang mereka curahkan 

memastikan bahwa siklus pertanian berjalan dengan baik, dan hasil 

panen yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat 

serta mendukung keberlanjutan pertanian di desa tersebut. 

Di sisi lain, pemilik lahan menyediakan tanah yang merupakan 

sumber daya utama dalam kegiatan pertanian. Beberapa pemilik lahan 

mungkin juga memberikan modal untuk pembelian bibit, pupuk, atau 

peralatan pertanian. Selain itu, meskipun sebagian besar pemilik hanya 

menunggu hasil, ada yang juga berpartisipasi dalam pengawasan atau 

memberikan bantuan. 

2) Pembagian Risiko 

Risiko pertanian, seperti kegagalan panen akibat cuaca buruk, 

serangan hama, atau fluktuasi harga pasar, dibagi antara penggarap dan 

pemilik lahan. Dalam skema ini, risiko tersebut harus dipertimbangkan 

dalam pembagian hasil. Penggarap menanggung risiko lebih besar 

dalam bentuk usaha dan waktu, sedangkan pemilik lahan menanggung 

risiko kepemilikan lahan. 
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Risiko pertanian, seperti kegagalan panen akibat cuaca buruk, 

serangan hama, atau fluktuasi harga pasar, dibagi antara penggarap dan 

pemilik lahan. Cuaca buruk dapat mencakup kekeringan, banjir, atau 

badai yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Selain 

itu, perubahan iklim yang tidak terduga juga dapat memperburuk 

kondisi pertanian, mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi kedua 

belah pihak. Serangan hama adalah ancaman lain yang sering dihadapi 

oleh petani. Hama dapat dengan cepat menyebar dan merusak tanaman 

dalam jumlah besar, sehingga memerlukan tindakan pengendalian yang 

cepat dan efektif. 

Dalam skema bagi hasil ini, risiko-risiko tersebut harus 

dipertimbangkan dengan cermat dalam pembagian hasil panen. 

Penggarap menanggung risiko lebih besar dalam bentuk usaha fisik dan 

waktu yang mereka investasikan sepanjang musim tanam.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muslimin bahwa: 

“Kalau berbicara tentang risiko mungkin risiko saya sebagai 
penggarap itu lebih besar dibanding dengan para  pemilik 
lahan. Mulai dari gagal panen yang berimbas pada kerugian 
tenaga, dan tentu akan berdampak lagi ke ekonomi 
kami”(Muslimin, 2024) 

 
Dari pandangan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 

mereka bekerja keras dari awal proses bercocok tanam hingga panen, 

dan setiap kegagalan dalam tahap ini berarti kehilangan hasil kerja 

keras mereka. Upaya mereka yang tak kenal lelah dan ketergantungan 

mereka pada hasil panen membuat risiko yang mereka hadapi menjadi 
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lebih besar dalam hal dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka 

dan keluarga mereka. 

Di sisi lain, pemilik lahan menanggung risiko kepemilikan lahan 

yang mencakup potensi kerusakan jangka panjang pada properti 

mereka, nilai lahan yang mungkin menurun, dan biaya perbaikan atau 

pemulihan lahan setelah bencana alam. Selain itu, pemilik lahan juga 

mungkin telah menginvestasikan modal dalam bentuk bibit, pupuk, dan 

peralatan yang bisa hilang nilainya jika terjadi kegagalan panen. Risiko 

finansial ini dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk terus 

menyediakan lahan dan modal bagi penggarap di masa depan. 

Fluktuasi harga pasar juga merupakan faktor risiko yang 

signifikan. Harga komoditas pertanian dapat berfluktuasi secara 

dramatis akibat berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan 

pemerintah, kondisi ekonomi global, dan permintaan pasar. Ketika 

harga turun drastis, pendapatan dari hasil panen bisa berkurang, yang 

berdampak negatif pada kedua belah pihak. Penggarap mungkin tidak 

mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menutupi biaya hidup 

mereka, sementara pemilik lahan mungkin tidak mendapatkan 

pengembalian yang memadai atas investasi mereka. 

Dalam skema bagi hasil yang adil, pembagian risiko ini harus 

diimbangi dengan pembagian hasil yang proporsional. Penggarap, yang 

menanggung risiko besar dalam bentuk kerja keras dan ketidakpastian 

hasil panen, perlu mendapatkan bagian yang cukup besar untuk 
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memastikan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, pemilik lahan yang 

menyediakan sumber daya penting dan menanggung risiko finansial 

serta kepemilikan, juga harus mendapatkan bagian yang adil yang 

mencerminkan kontribusi mereka. Dengan cara ini, kedua belah pihak 

berbagi risiko dan manfaat secara adil, menciptakan hubungan yang 

berkelanjutan dan saling menguntungkan dalam praktik pertanian. 

3) Manfaat yang Diterima 

Penggarap sawah (padi) mendapatkan lebih banyak dari hasil 

panen sebagai kompensasi atas kerja keras dan kontribusi mereka yang 

signifikan dalam proses pertanian. Bagian ini diharapkan cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan insentif yang layak. 

Pemilik lahan mendapatkan yang lebih kecil dari hasil panen sebagai 

kompensasi atas penyediaan lahan dan, dalam beberapa kasus, modal.  

Bagian ini memberikan keuntungan yang proporsional dengan 

risiko dan kontribusi yang mereka berikan. Penggarap sawah (padi) 

mendapatkan yang lebih besar  dari hasil panen sebagai kompensasi 

atas kerja keras dan kontribusi mereka yang signifikan dalam proses 

pertanian. Pembagian ini diharapkan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar penggarap dan memberikan insentif yang layak bagi 

mereka untuk terus berinvestasi waktu dan tenaga dalam kegiatan 

pertanian. Penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses bercocok 

tanam yang mencakup berbagai tahap mulai dari pembajakan tanah, 

penanaman benih, pemeliharaan tanaman, hingga panen. Setiap tahap 
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ini memerlukan tenaga fisik yang besar, keterampilan khusus, dan 

waktu yang intensif. Misalnya, penggarap harus membajak tanah 

dengan hati-hati untuk memastikan tanah siap untuk penanaman, 

menanam benih pada kedalaman dan jarak yang tepat untuk 

memaksimalkan pertumbuhan, serta melakukan pemupukan dan 

pengairan secara teratur. Mereka juga harus waspada terhadap 

serangan hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman, serta 

mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan. Ketika 

waktu panen tiba, penggarap harus memastikan bahwa panen 

dilakukan pada waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. Semua usaha ini membutuhkan dedikasi dan kerja keras 

yang tidak ringan, dari hasil panen ini merupakan pengakuan atas 

upaya mereka yang signifikan. 

Di sisi lain, pemilik lahan mendapatkan lebih sedikit dari hasil 

panen sebagai kompensasi atas penyediaan lahan dan, dalam beberapa 

kasus, modal yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan 

proses pertanian. Pemilik lahan menanggung risiko kepemilikan tanah, 

termasuk potensi kerusakan tanah, penurunan nilai properti, dan biaya 

pemeliharaan. Mereka juga mungkin telah menginvestasikan modal 

dalam bentuk bibit, pupuk, dan peralatan pertanian yang diperlukan 

untuk memastikan keberhasilan panen. Selain itu, pemilik lahan 

mungkin terlibat dalam pengawasan dan memberikan dukungan 

tambahan kepada penggarap, meskipun keterlibatan mereka tidak 
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seintensif penggarap. Bagian 40% dari hasil panen ini memberikan 

keuntungan yang proporsional dengan risiko dan kontribusi yang 

mereka berikan, serta memastikan bahwa mereka juga mendapatkan 

imbalan yang layak atas investasi mereka. Pembagian ini 

mencerminkan prinsip keadilan, di mana hasil dibagi secara 

proporsional berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. 

Pembagian hasil yang demikian juga membantu memastikan 

keberlanjutan hubungan kerja antara penggarap dan pemilik lahan. 

Dengan mendapatkan bagian yang cukup besar dari hasil panen, 

penggarap merasa dihargai dan termotivasi untuk terus bekerja dengan 

baik. Di sisi lain, pemilik lahan merasa adil dengan pembagian yang 

mereka terima, yang mendorong mereka untuk terus menyediakan 

lahan dan mungkin meningkatkan investasi mereka dalam pertanian. 

Dalam jangka panjang, skema ini dapat menciptakan hubungan kerja 

yang harmonis dan produktif, yang menguntungkan kedua belah pihak 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

Dengan demikian, pembagian skema hasil sepertiga untuk penggarap 

dan pemilik lahan adalah sebuah keseimbangan yang adil dan 

berkelanjutan, mencerminkan kontribusi dan risiko yang dihadapi oleh 

masing-masing pihak dalam proses pertanian. 

 (4) Analisis Keadilan 

Prinsip Keadilan dalam Islam 
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Dalam Islam, keadilan dalam pembagian hasil berdasarkan 

kontribusi dan usaha sangat dihargai. Skema sepertiga (1:3) ini 

mencerminkan usaha untuk membagi hasil secara proporsional dengan 

tingkat kontribusi masing-masing pihak. Penggarap mendapatkan bagian 

yang lebih besar  sebagai pengakuan atas kerja keras mereka yang lebih 

berat dalam mengelola lahan dan memastikan keberhasilan panen. 

Meskipun pemilik lahan mendapatkan bagian yang lebih kecil , mereka 

tetap mendapatkan keuntungan yang adil berdasarkan kontribusi 

mereka, terutama jika mereka juga menyediakan modal dan dukungan 

lainnya. 

Evaluasi Keadilan Skema Sepertiga (1:3) 

Skema bagi hasil sepertiga (1:3) dalam praktik pariu di Desa Lunjen 

tampaknya sudah berkeadilan, mengingat kontribusi yang signifikan dari 

penggarap sawah serta peran pemilik lahan. Pembagian ini sesuai dengan 

prinsip keadilan dalam Islam, di mana hasil dibagi secara proporsional 

berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Skema ini juga 

memperhitungkan pembagian risiko yang adil, memastikan bahwa semua 

pihak mendapat manfaat yang seimbang dan proporsional dengan usaha dan 

sumber daya yang mereka berikan. 

2. Analisis Jenis Akad Pariu 

Setelah membahas model atau prosedur yang digunakan dalam akad 

pariu, akan membahas jenis apa akad pariu menurut Islam. Identifikasi ini 

sangat penting untuk menentukan sejauh mana perspektif Islam tentang 
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akad pariu. Dengan kata lain, identifikasi ini bertujuan untuk menentukan 

apakah akad pariu dianggap halal atau haram dalam perspektif Islam, serta 

alasan-alasan yang mendasari pelaksanaannya.  

Jika dikaitkan dengan akad pertanian Islam (muzara’ah, mukhabarah 

atau musaqah), banyak dilihat persamaannya dengan pariu. Persamaannya 

terletak pada pilar dan syarat, serta sebaran hasil. Namun jika ditilik lebih 

dalam, ada juga perbedaan antara akad pariu dan akad pertanian dalam 

Islam. Perbedaan tersebut terletak pada teknis pelaksanaannya, pembagian 

hasil, dan adanya beberapa klausul khusus dalam akad pariu yang tidak 

terdapat dalam akad pertanian Islam. Misalnya ketentuan khusus ini adalah 

ketentuan Tawa Padang. 

Persamaan akad Pariu dengan akad pertanian Islam terletak pada 

rukun dan syaratnya, teknis pelaksanaannya dan pembagian hasil. Dari segi 

syarat dan ketentuannya, akad pariu harus ada dua orang yang menyetujui 

akad yang sama dengan akad pertanian dalam islam. Syarat keduanya sama 

yakni harus sehat jasmani dan rohani. Pilar lainnya, yaitu penggarapan lahan 

dan serah terima, juga memiliki kesamaan dengan kontrak pertanian Islam 

(Wardani & Faizah, 2019).  

Kesamaan antara kontrak pariu dan kontrak pertanian Islam yang 

paling menarik adalah pada proses pembagian keuntungan. Kesetaraan ini 

merupakan ketentuan yang memungkinkan praktisi memperoleh hasil lebih 

banyak dibandingkan pemberi masa pelatihan. Ketentuan kontrak pertanian 

Islam sebagian besar tidak membahas alokasi persentase. Islam juga hanya 
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mengatur bahwa hasil pertanian harus didistribusikan secara merata, 

dimana penggarap harus mendapat bagian yang lebih besar. Misalnya 

pembagian pendapatan hasil kerjasama lahan pertanian (muzaraah) antara 

pemilik tanah dan penggarap dapat disepakati setengahnya (50% bagi 

pemilik tanah, 50% bagi penggarap), sepertiganya (satu bagian bagi pemilik 

tanah, tiga bagian bagi penggarap). atau seperempatnya (seperempat bagi 

pemilik tanah dan empat bagi penggarap) atau bisa kurang atau lebih, 

tergantung kesepakatan para pihak (Rafly et al., 2016). Contoh tersebut 

mengisyaratkan bahwa meskipun persentase pembagian sesuai kesepakatan 

namun bagian penggarap selalu lebih besar. 

Baik dalam kontrak pertanian Islam maupun kontrak pariu, klausul 

pembagian didasarkan pada fakta bahwa penggarap lebih banyak berkorban 

dibandingkan pemilik tanah. Setidaknya para praktisi mengorbankan waktu, 

tenaga dan pikirannya, sedangkan pemilik tanah hanya menunggu dengan 

tenang hasilnya. Pemilik tanah di sini memiliki risiko kerugian yang lebih 

kecil jika gagal panen. Sebab, pemilik lahan hanya menghadapi risiko 

kerugian finansial, sedangkan penggarap menghadapi risiko kehilangan 

waktu dan tenaga. 

Selain itu, akad pariu berbeda dengan akad pertanian Islam dalam hal 

cara mereka dilaksanakan. Akad pariu memiliki beberapa ketentuan khusus, 

seperti tawa padang, yang tidak dimiliki oleh akad pertanian Islam. Misalnya, 

dalam pandangan Islam, penggarap bertanggung jawab atas semua 

kebutuhan pertanian, seperti benih dan pupuk, ketika akad pertanian 
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dilakukan secara Muzara’ah. Sebaliknya, jika akad pertanian dilakukan 

secara Mukhabarah, pemilik lahan bertanggung jawab atas bibit dan pupuk. 

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada dalam perjanjian pariu. Pada akad 

pariu, juga terkadang terjadi keadaan di mana kedua skema tersebut 

tercampur, seperti ketika penggarap memberikan bibit dan pemberi masa 

tanam atau pemilik lahan memberikan pupuk. Kondisi inilah yang membuat 

sulit untuk menilai dan menetapkan jenis akad pariu dalam Islam. 

Salah satu perbedaan antara akad pariu dan akad pertanian Islam 

adalah bahwa ada aturan yang ada dalam akad pariu yang tidak ada dalam 

akad pertanian Islam, seperti aturan tentang tawa padang. Untuk 

menentukan validitas akad pariu, ketentuan-ketentuan ini harus menjadi 

salah satu elemen yang harus dipertimbangkan. Akibatnya,  akan melihat 

sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterima oleh ajaran Islam 

sebagai sesuatu yang tidak melanggar syariat dan diperbolehkan. 

paling tidak, berdasarkan perbedaan dan persamaan antara akad 

pariu dan akad Islam. Peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan penting 

tentang berbagai jenis akad pariu dan hukumnya. Pertama, jika perjanjian 

pariu dibuat dengan ketentuan bahwa penggarap bertanggung jawab atas 

biaya pengolahan tanah, benih, pupuk, dan pestisida hama, maka perjanjian 

tersebut sah. Ini karena rencana tersebut mengikuti aturan Muzara’ah, yang 

juga diizinkan dalam Islam (Otong Busthomi et al., 2018).  

Kedua, jika perjanjian pariu dilakukan dengan cara yang berbeda dari 

yang disebutkan di poin pertama, misalnya, pemilik lahan atau pemberi masa 
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tanam bertanggung jawab atas biaya pengolahan tanah, benih, pupuk, dan 

pestisida hama, maka itu juga sah. Disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian 

tersebut mengikuti skema perjanjian Mukhabarah yang diizinkan oleh Islam. 

Ketiga, perjanjian ini dilarang jika dilakukan dengan membagi biaya 

pengolahan tanah, benih, pupuk, dan pestisida hama antara pemilik lahan 

dan penggarap. Ini karena dia tidak tahu apakah akad termasuk Muzara’ah 

atau Mukhabarah, yang dapat dianggap sebagai pencampuran dua jenis akad 

sekaligus. Meskipun demikian, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin 

Mas'ud bahwa ia berkata, "Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu 

akad." Selain itu, akad pariu jenis ini sering menyebabkan konflik selama 

prosesnya. Misalnya, jika terjadi hama, baik pemilik lahan maupun penggarap 

akan saling mendorong untuk menanggung biaya pestisida karena mahal dan 

dibutuhkan dalam jumlah besar. Akibatnya, seringkali terjadi pertikaian 

antara kedua belah pihak karena dorongan ini. Sudah jelas bahwa peristiwa 

seperti ini akan merusak tujuan dan esensi akad itu sendiri. 

Manfaat utama dari kontrak pariu adalah petani dapat menggarap dan 

mengambil keuntungan dari sawah yang bukan miliknya. Bapak Sulaiman, 

salah satu petani di Lunjen, menceritakan keuntungan ini, mengatakan:  

“manfaat utama pariu itu bisa menggarap sawah orang lain, terus 

dapat bagian hasil panennya”(Sulaiman, 2024). 

Meskipun demikian, konsep maslahah dalam akad pariu hanya akan 

dibahas dalam bagian ini karena hubungannya dengan unsur tawa padang. 

Ketentuan ini dipilih untuk dibahas secara menyeluruh karena tidak ada 
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hubungannya dengan ajaran akad pertanian Islam. Oleh karena itu, teori 

maslahah digunakan untuk menentukan hukumnya. Teori ini dipilih untuk 

menilai ketentuan tentang tawa padang yang akan digunakan untuk 

menentukan apakah tawa padang boleh diterima atau tidak. 

Tawa padang berasal dari bahasa setempat (bahasa suku Duri), di 

mana dua kata digabungkan berarti "bagian alam" atau "hak milik alam". 

Artinya, tawa padang bukan pajak alam; itu adalah penghargaan kepada 

petugas pengairan sawah atau pemerintah desa atas hasil panen petani yang 

harus diberikan kepada mereka. Sebaliknya, masyarakat melihat tawa 

padang sebagai penghargaan atau imbalan kepada mereka karena senantiasa 

menjaga agar air irigasi mengalir dengan lancar dan merata ke semua petani. 

Kepala desa biasanya memilih petugas ini berdasarkan standar dan jangka 

waktu tugas. Sehubungan dengan pernyataan bapak Sulaiman bahwa: 

“Tawa padang itu artinya bagian alam, dikasih buat penjaga irigasi 
karena itu sebagai gajinya. Biasanya penjaga irigasi ini dipilih oleh 
kepala desa, tapi setiap tahun tidak berubah atau diganti”(Sulaiman, 
2024). 

 

Tawa padang biasanya dibayar setelah panen. Besar tidak jelas atau 

tidak bersifat mengikat. Dengan kata lain, petani membayar tawa padang 

dengan tulus. Ketentuan ini dibuat agar para petani tidak merasa berat untuk 

membayarnya, sekaligus menghindari kesulitan bagi mereka jika panen gagal 

atau rugi. Bahkan, dalam beberapa kasus, petani yang mengalami gagal 

panen tidak harus membayar tawa padang. Dalam situasi seperti ini, petugas 

penjaga pengairan atau orang yang tertawa di padang juga tidak memiliki 
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hak untuk memaksa petani untuk membayar jika mereka benar-benar tidak 

mampu membayar. Artinya, seperti yang disebutkan sebelumnya, tawa 

padang adalah ketentuan yang dilakukan dengan tulus. Sebagaimana yang 

dikatakan petani bernama Pak Bahri bahwa: 

“Tawa padang itu dibayar seikhlasnya, kalau panen banyak bayarnya 
juga kadang banyak. Kalau panen sedikit, sedikit pula yang dibayar 
biasanya. Dan petugasnya juga tidak boleh maksa dibayarkan tawa 
padang”(Bahri, 2024). 

Tawa padang ini memiliki banyak manfaat jika dibandingkan dengan 

bahayanya. Manfaatnya termasuk rasa terima kasih atas karunia alam dan 

Tuhan, kompensasi atau kompensasi bagi petugas penjaga pengairan, dan 

kesepakatan atau penghargaan antara petani dan petugas penjaga pengairan. 

Namun, penyebab tawa di padang mungkin hanya karena petani mudah 

melanggar peraturan ini dan melakukannya dengan tidak ikhlas. Tawa 

padang malah dapat membawa dosa baru bagi petani jika ini terjadi, 

bukannya membawa pahala. 

Tawa padang memiliki beberapa manfaat: itu memberi petugas 

pengairan kompensasi atau gaji, itu menunjukkan rasa terima kasih atas 

karunia alam dan Tuhan, dan itu membuat hubungan antara petani dan 

petugas pengairan lebih baik. manfaat ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak 

Bahri. Dia menyatakan bahwa: 

“Selain sebagai gaji penjaga irigasi, tawa padang ini juga berguna 
sebagai penghargaan kepada petugas irigasinya dan rasa syukur 
kepada alam dan Allah Swt”(Bahri, 2024). 
 
Oleh karenanya, tawa padang telah menjadi ketentuan dalam akad 

pariu yang tak pernah hilang. Tawa padang adalah kompensasi atas 
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pekerjaan keras petugas pengairan. Tawa padang akan digunakan sebagai 

kompensasi atau kompensasi atas kerja keras atau tenaga yang digunakan 

oleh petugas pengairan. Antara kerja keras yang dimaksud adalah 

memastikan sirkulasi pengairan berjalan lancar, memastikan bahwa air 

tersedia untuk semua petani, atau bahwa tidak semua petani menikmatinya, 

dan segera melaporkan kerusakan pada sistem pengairan kepada 

pemerintah desa untuk memperbaikinya. Selain itu, membayar tawa padang 

bagi petani juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada 

alam dan, lebih khusus lagi, kepada Tuhan, yang telah memberikan hasil 

panen yang melimpah melalui air, tanah yang subur, dan kurangnya hama. 

Dengan demikian, tindakan ini bermakna menunjukkan rasa syukur kepada 

Tuhan melalui nikmat alam. Tawa padang juga membantu petani 

menghormati dan menghargai petugas pengairan. 

Selain memiliki banyak manfaat, tawa padang juga memiliki mafsadah. 

Mafsadahnya adalah jika dilakukan dengan buruk atau salah satu pihak (baik 

petani maupun penjaga pengairan) dapat menimbulkan konflik. Misalnya, 

penjaga pengairan yang memaksa petani untuk membayar tawa padang jika 

mereka tidak menghasilkan panen dapat menimbulkan masalah bagi petani 

sehingga tawa padang menjadi masalah. Atau, petani mungkin tidak mau 

membayar tawa padang meskipun mereka menghasilkan hasil panen yang 

melimpah. Oleh karena itu, pemerintah desa harus memantau tawa padang 

agar berjalan baik dan tidak memberatkan. Salah satu petani bernama Pak 

Rahman menceritakan peristiwa ini, mengatakan: 
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“Iya, kadang ada petani bandel, panen banyak  malas bayar tawa 
padang. Tapi ada juga, pas panen sedikit, petugasnya maksa buat 
minta dibayar. Ujung-ujungnya harus Desa yang selesaikan”(Rahman, 
2024). 

Dengan mempertimbangkan penjelasan penjelasan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa tawa padang tidak dilarang atau diperbolehkan dalam 

Islam berdasarkan alasan kebaikan atau keuntungan. Ini berlaku ketika 

ketentuan tawa padang dilakukan dengan benar sehingga mendatangkan 

manfaat yang lebih besar (besar) daripada mafsadah. Namun, jika ketentuan 

ini tidak dilakukan dengan benar atau salah satu pihak di dalamnya 

melakukan kecurangan, maka tawa padang tidak diperbolehkan atau 

dilarang karena mendatangkan mafsadah yang lebih besar (besar) daripada 

manfaat. Ini karena setiap hal yang mendatangkan mafsadah lebih besar dari 

pada mafsadahnya. 

3. Indikator keberhasilan penerapan muzaraah dalam praktik pariu 

a. Akad 

Akad yang selama ini diterapkan oleh masyarakat di desa Lunjen 

dalam  praktik pariu adalah dengan menggunakan akad secara lisan atau 

biasa dikenal dengan istilah dari mulut ke mulut. Kebiasaan ini sudah sejak 

lama diterapkan, bahkan sampai nenek moyang terdahulu yang kemudian 

diikuti oleh masyarakat sampai sekarang ini. Akad secara lisan ini sudah 

menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dalam praktik 

pariu di desa Lunjen. Wujud dari penerapannya pun sangat dijunjung tinggi 

oleh masyarakat sehingga tidak ada istilah tidak mematuhi dan 

merealisasikan kesepakatan tersebut dengan baik. Bisa dilihat bahwa budaya 

akan semangat gotong-royong dan kebersamaan serta ketaatan dalam setiap 

kerjasama dalam ruang lingkup pertanian sangat dipegang dengan erat. Ini 

terbukti di lapangan, meskipun menggunakan akad secara lisan tetapi tidak 

ada problematika yang terjadi dikumudian hari atau ada salah satu pihak 
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yang melanggar kerjasama tersebut. Kedua belah pihak menaati dan 

mengikuti setiap aturan main dalam kerjasama pertanian dalam ruang 

lingkup praktik pariu ini. Semua pihak menjalankan kesepakatan sesuai 

dengan perjanjian. Salah satu nilai plus dari kerjasama diruang lingkup 

pertanian adalah hampir semua kerjasamanya tersebut menggunakan akad 

lisan tetapi tidak menimbulkan permasalahan atau ada pihak yang melanggar 

kesepakatan awal.  

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal bahwa 

kerjasama dalam pertanian masih sangat kental dengan akad secara lisannya, 

namun meskipun kesepakatan yang hanya secara face to face tetapi para 

petani mampu menjalankan kerjasama tersebut tanpa adanya permasalahan 

yang terjadi di lingkungan tersebut(Risal, 2021). Namun dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Astuti bahwa akad secara lisan dalam pertanian bawang 

merah ternyata menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ada pihak 

yang merasa dirugikan karena kerjasama yang dijalin ternyata di langgar 

oleh pihak yang lain. Akad secara lisan ternyata membuat para sebagian 

petani bawang merah dengan leluasa melanggar kesepakatan awal yang telah 

dijalin(Astuti, 2021). Dari rujukan kedua penelitian terdahulu diatas, 

penerapan akad secara lisan yang terjadi di desa lunjen ini tidak 

menimbulkan permasalahan, semua pihak mengikuti aturan-aturan yang 

sudah disepakati diawal perjanjian. Meskipun ketika dikaitkan dengan 

muzaraah idealnya adalah menggunakan akad lisan dan tulisan. Tujuan 

dalam penggunakaan akad tulisan ini adalah untuk meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang kemudian hari terjadi. Dalam Islam memang dituntut untuk 

menulis dalam setiap bermuamalah secara tidak tunai.  

Sebagai kesimpulannya adalah ketika merujuk dari penerapan 

muzaraah dari segi akad ternyata di desa Lunjen masih menggunakan akad 

secara lisan tanpa diikuti oleh akad secara tulisan. Ini menandakan bahwa 

belum sepenuhnya sesuai dengan muzaraah. Meskipun penerapan akad lisan 

ini tidak menimbulkan permasalahan di kalangan petani di Desa Lunjen. 

Tetapi muzaraah lebih menekankan akan adanya akad lisan dan tulisan.  
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b. Dari segi bentuk muzaraah 

Menurut Abu Yusuf dan Muhamamad dalam buku Ahmad Wardi 

Muslich dengan judul Fiqih Muamalat bentuk muzaraah ada empat macam, 

tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal yaitu tanah dan bibit dari 

satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat untuk bercocok tanam dari pihak 

yang lain, kedua tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan 

tenaga disediakan pihak yang lain. Ketiga tanah, alat, dan benih disediakan 

oleh satu pihak(pemilik), sedangkan tenaga dari pihak penggarap(Wardi 

Muslich, 2019).  

Melihat praktinya dilapangan, praktik pariu yang dijalankan oleh 

petani di desa Lunjen sudah sesuai dengan bentuk-bentuk muzaraah diatas 

karena, dalam hal ini lahan dan benih disediakan oleh pimillik lahan 

sedangkan alat,   dan pekerjaan dari pihak penggarap. Disampint itu juga, ada 

juga yang menerapkan bentuk kedua yaitu tanah disediakan oleh pihak 

pemilik lahan, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dari pihak 

penggarap.  Sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik pariu sudah 

sesuai dengan bentuk-bentuk muzaraah. 

c. Syarat Hasil Tanaman 

Dalam buku Ahmad Wardi Muhlisch Berkaitan dengan hasil tanaman 

yang disyariatkan. Syarat-syarat muzaraah dalam ruang lingkup syarat hasil 

tanaman yaitu dengan pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya( 

nisbah-nya), seperdua, separuh, sepertiga dan sebagainnya(Muhlisch, 2021). 

Terkait dengan skema bagi hasil muzaraah dalam Islam sebagaimana yang 

dikatakan dalam hadis nabi bahwa: 

Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis nabi bahwa: 
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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 

ditanaminya dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki 

bersama dalam hasil yang diperolehnya seperti seperdua dan sepertiga.  

Dalam praktiknya dilapangan, praktik pariu menggunakan bagi hasil 

sepertiga. Bagi hasilnya yang tidak menggunakan persentase tetapi lebih 

kepada rujukan hadis diatas dengan nisbah bagi hasil baik seperdua atau 

sepertiga. Inilah yang kemudian diadopsi oleh petani di desa Lunjen yang 

menggunakan sepertiga dalam membagian hasilnya. Hasil yang dibagi bukan 

dalam bentuk uang melainkan hasil dari panen tersebut. Seperti yang 

dikatakan oleh salah satu informan bahwa ketika mendapatkan hasil 9 

karung, maka bagian untuk pemilik lahan 3 karung dan untuk menggarap 6 

karung.   

d. Syarat masa Muzaraah 

Masa berlakunya akad muzaraah disyaratkan harus jelas dan 

ditentukan atau diketahuinya, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila 

masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad muzaraah tidak 

sah(Ahmad Wardi Muslich, 2021). 

Di desa Lunjen, praktik pertanian yang mengatur masa garap hingga 

satu kali panen sebelum bergiliran kepada penggarap lain adalah contoh 

implementasi prinsip-prinsip syariah dalam muzaraah. Dalam konteks ini, 
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prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan 

dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam pertanian. 

Praktik di desa Lunjen mencerminkan pemahaman akan pentingnya 

kejelasan dalam masa garap lahan, yang merupakan aspek yang diharapkan 

oleh syariah. Dengan memberikan batasan waktu hingga satu kali panen 

sebelum beralih ke penggarap lain, para petani telah menyepakati dan 

menegaskan masa garap yang jelas. Hal ini meminimalkan keraguan dan 

konflik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. 

Dalam konteks syariah, kejelasan dalam akad pertanian seperti 

muzaraah sangat penting karena dapat memastikan bahwa hak dan 

kewajiban setiap pihak telah ditetapkan dengan jelas. Dengan demikian, 

praktik di desa Lunjen dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

karena telah memberikan kejelasan mengenai masa garap lahan, meskipun 

secara formal tidak ada penetapan waktu tertentu dalam akad muzaraah. 

Pentingnya kejelasan dalam masa garap lahan ini juga dapat 

membantu memperkuat hubungan antara petani dan pemilik lahan, serta 

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pertanian. Dengan mengetahui 

batasan waktu garap, petani dapat merencanakan kegiatan pertanian dengan 

lebih baik, sementara pemilik lahan juga dapat memperhitungkan periode 

penggarapan dalam pengelolaan lahan mereka. Ini semua berkontribusi pada 

terciptanya hubungan yang harmonis dan produktif di dalam komunitas 

pertanian.  

e. Pembagian Resiko  

Muzaraah menawarkan kerangka kerja yang memungkinkan bagi 

pemodal dan pemilik lahan untuk berbagi risiko dan keuntungan dalam 

kegiatan pertanian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, 

pembagian risiko dalam muzaraah sangat penting untuk mencapai 

keseimbangan yang adil dan berkelanjutan antara kedua belah pihak. 

pembagian risiko yang adil antara pemilik lahan dan petani tetaplah penting 

untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang 

terlibat. Meskipun dalam beberapa kasus petani memiliki bagian yang lebih 



81 

 

 

 

besar dari hasil, penting untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi oleh 

masing-masing pihak diperhitungkan dan mitigasi risiko yang tepat 

diterapkan. Idealnya, pembagian risiko harus disepakati melalui perjanjian 

yang adil dan berkelanjutan antara pemilik lahan dan petani. 

Melihat risiko yang ditanggung oleh petani penggarap lebih banyak 

daripada pemilik lahan. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, tetapi 

para petani penggarap menanggung beban mulai dari penggarapan lahan 

yang membutuhkan tenaga yang ekstra, penggunaan pupuk, benih dan 

lainnya sehinggga resiko yang didapatkan penggarap lebih banyak. Bukan 

hanya rugi tenaga, waktu tetapi bisa jadi rugi akan permodalanpun bisa 

dialami. 

Dalam praktiknya di desa Lunjen ini, praktik pariu memberikan 

bagian yang lebih banyak kepada para petani penggarap dalam skema bagi 

hasilnya. Kontribusi petani penggarap yang lebih banyak dibandingkan 

pemilik lahan yang hanya menyediakan lahan semata selebihnya 

penggaraplah yang menanggungnya. Dan potensi kerugianpun pasti lebih 

banyak dibebankan kepada penggarap. Risiko kerugian akan gagal panen, 

ataukah ketika harga pupuk yang semakin mahal serta harga gabah 

dipasaran yang tidak menentu menimbulkan kekhawatiran di klalangan 

petani penggarap di desa Lunjen. 

Olehnya itu, penulis melihat bahwa dalam pembagian hasil, bagian 

yang didapatkan oleh petani penggarap lebih banyak daripada pemilik lahan 

dengan berbagai pertimbangan seperti risiko kerugian gagal panen, fluktuasi 

pasar dan pembiayaan pupuk yang semakin mahal. Dan jika direlasikan 

dengan konsep muzaraah ini sudah berkeadilan dan sudah sesuai dengan 

muzaraah. Dalam artian memberikan hak sesuai dengan porsinya dengan 

beberapa pertimbangan kontribusi seperti kontribusi kerja. 

 f. Syarat tanah yang akan ditanami 

Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami yaitu tanah 

harus layak ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus 

misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oeh karena muzaraah adalah 
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suatu akad di mana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang 

diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah. 

Selanjutnya tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya 

tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. 

Dan terakhir tanah harus diserahkan ke penggarap, sehingga ia mempunyai 

kebebasan untuk menggarapnya dengan maksimal (Ahmad Wardi 

Muslich,2021). Sejalan dari pemarparan diatas, penulis melihat bahwa 

praktiknya yang diterapkan oleh petani di desa Lunjen sudah sesuai dengan 

syarat tanah yang akan ditanami diatas. Sebelum menjalin perjanjian diawal 

sudah dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan tanah yang akan digarap 

nantinya. Petani sangat memperhatikan dengan detail kejelasan terkait 

dengan tanah yang akan digarap oleh para petani sebelum menjalin 

kerjasama. 

Dalam praktiknya di desa Lunjen, petani telah mengadopsi 

pendekatan yang sesuai dengan syarat-syarat tanah yang akan ditanami. 

Sebelum memulai kegiatan pertanian, petani dan pemilik lahan telah 

menjalin perjanjian yang telah dijelaskan dengan baik dan jelas terkait 

dengan tanah yang akan digarap. Berikut adalah beberapa poin yang 

menjelaskan pendekatan ini: 

1. Klarifikasi Tanah: Sebelum memulai pertanian, petani dan pemilik 

lahan melakukan klarifikasi terperinci tentang tanah yang akan 

digarap. Ini mencakup ukuran tanah, kondisi tanah, sifat tanah, dan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil pertanian. 

2. Kesesuaian Tanaman: Berdasarkan karakteristik tanah, petani dan 

pemilik lahan telah menentukan jenis tanaman yang paling cocok 

untuk ditanam di lahan tersebut. Ini melibatkan pemahaman 

mendalam tentang jenis tanah, iklim, dan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

3. Pembagian Hasil yang Adil: Dalam perjanjian awal, pembagian hasil 

telah disepakati secara adil dan transparan antara petani dan pemilik 
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lahan. Ini mungkin mencakup perbandingan yang menguntungkan 

bagi petani untuk mencerminkan kontribusi mereka dalam hal usaha, 

keterampilan, dan pengetahuan dalam mengelola tanah. 

4. Perjanjian Kontrak yang Jelas: Perjanjian kontrak yang mengatur 

pembagian hasil dan tanggung jawab kedua belah pihak telah disusun 

dengan jelas. Ini mencakup durasi kontrak, hak dan kewajiban petani 

dan pemilik lahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika 

terjadi. 

5. Pemahaman Risiko Bersama: Petani dan pemilik lahan memahami 

risiko yang terkait dengan kegiatan pertanian, termasuk risiko cuaca, 

pasokan air, hama, dan fluktuasi pasar. Mereka telah sepakat untuk 

berbagi risiko ini sesuai dengan kesepakatan awal. 

Dengan menjalin perjanjian yang jelas dan mempertimbangkan karakteristik 

tanah dengan cermat, petani dan pemilik lahan di desa Lunjen telah 

menciptakan kerangka kerja yang adil dan berkelanjutan untuk kegiatan 

pertanian. Pendekatan ini membantu meminimalkan ketidakpastian dan 

konflik yang mungkin timbul, serta memastikan keberlanjutan produksi 

pertanian yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari beberapa indikator 

diatas penulis berkesimpulan bahwa penerapan muzaraah dalam praktik 

pariu di desa Lunjen hampir sebagian besar sudah sesuai dengan konsep 

muzaraah. Tinggal yang bisa diperbaiki dan penambahan adalah dari segi 

akad secara tulisan yang tujuannya untuk meminimalisir setiap kecurangan-

kecurangan yang terjadi kedepannya. Namun penulis perlu menggarisbawahi 

bahwa penerapan akad secara lisan yang disudah diterapkan oleh petani di 

desa lunjen selama ini sudah dijalankan dengan baik, tidak melanggar aturan 

kesepakatana awal yang berimbas pada ketidakadaan konflik yang terdengar 

sampai saat ini di desa Lunjen selama menajalankan praktik pariu ini. 
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C. Implementasi  maslahah pada akad pariu,  sipabalian mahtanan, 

dan masima petani desa Lunjen, kabupaten Enrekang 

1. Pariu 

Akad pariu yang biasa dilaksanakan oleh petani desa Lunjen kental 

dengan beraneka ragam warisan Dalam konteks akad pertanian, konsep 

maslahah atau kemaslahatan sangatlah penting. Ini adalah prinsip yang 

memberikan dasar bagi hubungan yang sehat antara semua pihak yang 

terlibat dalam kegiatan pertanian, termasuk petani, pemodal, dan pihak 

lainnya. 

Maslahah dalam akad pertanian mengacu pada pencapaian 

kesejahteraan bersama antara para pelaku pertanian. Misalnya, prinsip ini 

mungkin mendorong petani dan investor untuk menjalin kemitraan yang 

saling menguntungkan. Dalam kemitraan semacam itu, petani mendapatkan 

akses terhadap modal dan bahan bahan lainnya  yang mereka butuhkan 

untuk meningkatkan hasil pertanian, sementara pemodal atau pemilik lahan 

mendapatkan imbal hasil yang adil. 

Prinsip maslahah juga mempengaruhi cara distribusi hasil pertanian 

diatur dalam suatu akad. Pihak-pihak yang terlibat harus memastikan bahwa 

pembagian hasil didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan 

bersama. Misalnya, petani harus menerima bagian yang layak dari hasil 

panen mereka, sementara pemodal memperoleh imbal hasil yang wajar 

sesuai dengan risiko  yang ada. 
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Dengan memperhatikan prinsip maslahah dalam akad pertanian, para 

pelaku pertanian dapat menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan, 

menjaga keadilan dalam distribusi hasil, serta memperhatikan keberlanjutan 

lingkungan dan sumber daya alam. Ini bukan hanya tentang mematuhi 

peraturan hukum, tetapi juga memberikan arah bagi upaya bersama 

mencapai kesejahteraan dalam masyarakat pertanian. 

Lebih jauh lagi , ketika ingin menganalisis kemaslahatan dari praktik 

pariu ini dengan mengkorelasikan dari pandangan salah satu cendekiawan 

muslim yaitu Imam Al Ghazali. Kajian Imam Al Ghazali tentang  maslahah  

adalah  yang  paling  dalam dan  luas  apabila  dibandingkan  dengan  ulama  

ushul  yang  lainnya. Imam aal Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai  

berikut  bahwa  dalam  pengertiannya yang  esensial  (aslan) maslahah  

merupakan  suatu  ekspresi  untuk  mencari  sesuatu yang berguna (manfaat) 

atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudarat).  

Namun, bukan  ini  yang dimaksudkan  sebab  mencari  manfaat  dan  

menyingkirkan mudarat  merupakan  tujuan  (maqashid)  yang  dimaksud  

oleh  penciptaan  (khalq) dan kebaikan (as-shulhu) dari ciptaan dalam 

merealisasikan tujuan-tujuan mereka (maqashid).  Yang  dimaksud  dengan 

maslahah adalah  pemeliharaan  dari  maksud obyektif  hukum  yang  terdiri  

dari  lima  hal  yaitu  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta. 

Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (ushul)   ini   

disebut maslahah dan setiap   yang   menghilangkan      kelima   prinsip 

tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahah. 
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Praktik akad pariu di Desa Lunjen, yang menggunakan skema bagi 

hasil sepertiga (1:3) antara pemilik lahan dan penggarap sawah, dapat 

dianalisis dari pandangan kemaslahatan menurut Imam Al-Ghazali. Untuk 

memahami bagaimana akad pariu ini dapat memenuhi lima tujuan utama 

(maqashid) syariah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali,  dapat memeriksa 

setiap tujuan satu per satu: 

1). Pemeliharaan Agama (Hifz al-Din): 

Penerapan prinsip keadilan: Dalam Islam, keadilan dalam transaksi 

dan kerjasama adalah sangat penting. Skema bagi hasil 70:30 menunjukkan 

adanya usaha untuk membagi keuntungan secara adil antara pemilik lahan 

dan penggarap. Hal ini mencerminkan nilai keadilan yang dijunjung tinggi 

dalam Islam. 

Penerapan prinsip keadilan dalam Islam menempatkan pentingnya 

keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi dan 

kerjasama, termasuk dalam konteks pertanian seperti skema bagi hasil 

sepertiga (1:3) yang digunakan dalam praktik pariu. Skema ini tidak hanya 

sekadar pembagian hasil, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang 

dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Apalagi masing-masing pihak sudah 

merasa berkeadilan tanpa harus merasa ada pihak yang dirugikan. 

Dalam Islam, keadilan dianggap sebagai fondasi dari setiap hubungan 

sosial dan ekonomi. Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu 

diperlakukan secara adil dan setara dalam segala hal, termasuk dalam 

pembagian hasil dari usaha bersama. Dengan menggunakan skema bagi hasil 
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sepertiga, para petani di Desa Lunjen menegakkan prinsip ini dengan 

memastikan bahwa pemilik lahan dan penggarap mendapatkan bagian yang 

adil dari hasil panen, sesuai dengan kontribusi dan risiko yang mereka 

tanggung. 

Pembagian hasil sepertiga juga mencerminkan semangat kerjasama 

dan saling menguntungkan yang diajarkan dalam Islam. Dengan memberikan 

dua pertiga hasil kepada penggarap yang secara langsung terlibat dalam 

proses pertanian, dan satu pertiga kepada pemilik lahan yang menyediakan 

sumber daya, skema ini memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan 

imbalan yang sesuai dengan peran dan kontribusi mereka. Ini bukan hanya 

tentang pembagian hasil, tetapi juga tentang membangun hubungan yang adil 

dan harmonis antara kedua belah pihak, yang merupakan salah satu nilai 

penting dalam ajaran Islam. 

Selain itu, praktik pariu ini juga menegaskan pentingnya tanggung 

jawab sosial dalam Islam. Dengan membagi hasil secara adil, para petani 

tidak hanya memenuhi kewajiban mereka terhadap sesama manusia, tetapi 

juga menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini 

sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam yang mendorong 

para pengikutnya untuk peduli terhadap kesejahteraan bersama dan berbagi 

keuntungan dengan orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. 

 2). Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs): 

Penyediaan mata pencaharian: Akad pariu memberikan penggarap 

sawah kesempatan untuk memperoleh penghasilan dan menghidupi 
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keluarganya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti 

pangan, sandang, dan papan. Hal ini berkontribusi pada pemeliharaan jiwa 

karena memastikan kesejahteraan fisik dan mental para penggarap. 

Pengurangan kemiskinan: Dengan adanya skema bagi hasil, 

penggarap yang mungkin tidak memiliki lahan sendiri dapat bekerja dan 

mendapatkan bagian dari hasil panen, yang berkontribusi pada pengurangan 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam hal ini pariu memiliki nilai kemaslahatan yang ada didalamnya   

yaitu maslahah yang berdampak kepada kesejahteraan para petani yang 

melaksanakan pariu, dimana kebutuhan pokok seperti beras tidak lagi 

membebani para petani dikarenakan hasil panen dari akad pariu sudah lebih 

dari cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok para petani. Seperti 

penuturan dari bapak sulaiman: 

“Semenjak saya melasanakan pariu saya tidak pernah kekurangan 
beras malahan biasanya beras  saya jual karna lebih dari kebutuhan 
keluarga saya, jadi menurut saya periu ini sangat berdampak bagi 
kesejahtraan kami sekeluarga”(Sulaiman, 2024). 

Ini membuktikan bahwa kehadiran dari praktik pariu ini akan 

memberikan keberlanjutan ekonomi masyarakat dilingkungan desa Lunjen. 

3). Pemeliharaan Akal (Hifz al-'Aql): 

Pengembangan keterampilan dan pengetahuan: Melalui keterlibatan 

dalam pertanian, penggarap dapat belajar teknik-teknik bertani yang lebih 

efisien dan pengetahuan baru tentang pertanian, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kecerdasan dan kemampuan mereka. Teknik Pertanian 

Modern: Penggarap dapat mempelajari dan menerapkan teknik pertanian 
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modern yang lebih efisien, seperti penggunaan varietas padi unggul yang 

lebih tahan terhadap penyakit atau cuaca ekstrem, penggunaan sistem irigasi 

yang lebih efisien untuk pengaturan air yang tepat pada waktu yang tepat, 

dan penerapan praktik pengendalian hama dan penyakit yang ramah 

lingkungan. 

Penggunaan Pupuk Organik: Melalui pengetahuan yang diperoleh, 

penggarap dapat memahami pentingnya penggunaan pupuk organik dan 

kompos sebagai alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 

dibandingkan dengan pupuk kimia. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak 

Sulaiman bahwa: 

“Saya sering diskusi dengan para petani yang lain, bertukar fikiran 
terkait dengan pupuk seperti apa yang  bagus digunakan untuk 
menunjang keberhasilan panen  nantinya. Sembari ada kelompok tani 
sebagai wadah di desa lunjen untuk bertukar fikiran terkait pertanian 
yang ada”. (Sulaiman, 2024). 
 
Praktik Konservasi Tanah dan Air: Penggarap dapat diajarkan tentang 

pentingnya praktik konservasi tanah dan air, seperti pemeliharaan vegetasi 

penutup tanah, rotasi tanaman, dan pengaturan drainase yang baik, untuk 

mengurangi erosi tanah dan mempertahankan kualitas air tanah serta 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya air. 

Pelatihan dan Workshop: Melalui pelatihan dan workshop yang 

diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga riset pertanian, atau organisasi 

masyarakat, penggarap dapat memperoleh pengetahuan baru dan 

keterampilan praktis dalam berbagai aspek pertanian, seperti manajemen 
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usaha tani, pemilihan varietas tanaman yang tepat, dan teknik pengendalian 

hama dan penyakit. 

Pengembangan Kewirausahaan: Dengan memperoleh pengetahuan 

dan keterampilan baru, penggarap juga dapat merangsang pengembangan 

kewirausahaan di sektor pertanian, seperti produksi dan penjualan pupuk 

organik, pembibitan tanaman unggul, atau pengolahan produk-produk 

pertanian lokal. 

Dengan menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh melalui keterlibatan dalam pertanian padi, penggarap dapat 

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha pertanian 

mereka serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka serta 

masyarakat sekitar. 

4). Pemeliharaan Keturunan (Hifz al-Nasl): 

Peningkatan kesejahteraan keluarga: Dengan pendapatan yang 

dihasilkan dari hasil panen, penggarap sawah dapat memberikan kehidupan 

yang lebih baik untuk keluarga mereka, termasuk pendidikan dan kesehatan 

yang lebih baik untuk anak-anak mereka, sehingga pemeliharaan keturunan 

dapat terlaksana dengan baik. Sebagimana yang dikatakan oleh bapak 

Hasanuddin: 

“ Praktik Pariu inilah yang menjadi salah satu tumpuhan kami dalam 
menunjang kebutuhan keluarga kami. Terlebih lagi kalau ada anak 
kami yang sedang kuliah di Makassar. Opsi untuk membiayai 
kuliahannya dengan bertani padi (Sawah) sehingga nnatinya ada hasil 
yang dimanfaatkan untuk keluarga, kebutuhan sehari-hari dan 
kebutuhan sekolah anak kami.”( Hasanuddin, 2024). 
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Ini mengindikasikan bahwa maslahah yang dihadirkan oleh praktik 

pariu ini snagat menunjang kebutuhan hidup baik pemilik lahan maupun si 

penggarap. Ini dijadikan sebagai akses untuk bisa melihat anak mereka bisa 

melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. 

Stabilitas sosial: Dengan adanya kesejahteraan yang meningkat, keluarga 

dapat hidup dengan lebih stabil dan harmonis, mengurangi potensi konflik 

dan masalah sosial lainnya. 

5). Pemeliharaan Harta (Hifz al-Mal): 

Pemanfaatan aset lahan secara optimal: Akad pariu memastikan 

bahwa lahan pertanian dimanfaatkan secara produktif dan efisien, yang 

berkontribusi pada pemeliharaan dan peningkatan nilai ekonomi dari lahan 

tersebut. 

Pemanfaatan aset lahan secara optimal melalui akad pariu merupakan 

strategi yang penting dalam memastikan bahwa lahan pertanian 

dimanfaatkan dengan efisien dan produktif. Salah satu contoh nyata di 

lapangan adalah penggunaan teknik rotasi tanaman yang efektif. Dalam 

prakteknya, petani dapat mengatur rotasi tanaman di lahan mereka dengan 

bijaksana, sehingga memungkinkan tanah untuk mendapatkan nutrisi yang 

seimbang dan meminimalkan risiko terjadinya penurunan kesuburan tanah. 

Misalnya, pada satu musim tanam, petani dapat menanam padi, yang 

membutuhkan unsur hara tertentu, dan pada musim berikutnya, mereka 

dapat beralih ke tanaman legum, yang mampu memperkaya tanah dengan 

nitrogen melalui proses fiksasi nitrogen. 
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Selain itu, pemanfaatan lahan secara optimal juga dapat terwujud 

melalui penggunaan teknologi pertanian yang canggih. Misalnya, penggunaan 

sistem irigasi tetes dapat membantu petani dalam pengelolaan air yang lebih 

efisien dan presisi, sehingga mengurangi pemborosan air dan meningkatkan 

hasil panen. Sistem pemantauan tanaman berbasis sensor juga dapat 

digunakan untuk memantau kondisi tanah dan tanaman secara real-time, 

sehingga petani dapat mengambil tindakan yang tepat dan tepat waktu untuk 

meningkatkan produktivitas lahan mereka. 

Selain manfaat langsung dalam produksi pertanian, pemanfaatan 

lahan secara optimal juga dapat memberikan dampak positif pada nilai 

ekonomi dari lahan tersebut. Misalnya, dengan meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi dalam penggunaan lahan, petani dapat meningkatkan 

pendapatan mereka dari hasil panen. Di samping itu, praktik-praktik 

pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang 

diimplementasikan melalui akad pariu dapat meningkatkan daya tarik pasar 

bagi produk pertanian, sehingga meningkatkan nilai jual dari hasil pertanian 

yang dihasilkan dari lahan tersebut. 

Dengan demikian, pemanfaatan aset lahan secara optimal melalui 

akad pariu tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam produksi 

pertanian, tetapi juga berkontribusi pada pemeliharaan dan peningkatan 

nilai ekonomi dari lahan tersebut. Melalui penggunaan teknologi, praktik-

praktik pertanian yang berkelanjutan, dan strategi manajemen yang efektif, 

petani dapat memastikan bahwa lahan pertanian mereka dimanfaatkan 
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secara efisien dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka 

panjang bagi keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan masyarakat 

setempat. 

Pembagian risiko: Dengan skema bagi hasil, risiko pertanian seperti 

gagal panen dapat dibagi antara pemilik lahan dan penggarap, sehingga tidak 

ada pihak yang terlalu terbebani. Ini menciptakan sistem yang lebih adil dan 

berkelanjutan secara ekonomi. 

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik akad pariu di 

Desa Lunjen memiliki potensi besar untuk memenuhi lima tujuan utama 

hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Akad ini tidak 

hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai 

sosial dan moral dalam masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang 

lebih adil, harmonis, dan sejahtera. 

2. Sipabalian Mahtanan 

Pabalian mahtanan yang terjadi di Desa Lunjen sangat erat kaitannya 

dengan adat istiadat atau urf yang telah tertanam dalam budaya masyarakat 

setempat. Warisan budaya, praktik pabalian mahtanan telah menjadi bagian 

integral dari warisan budaya Desa Lunjen selama bertahun-tahun. Adat 

istiadat atau urf merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat 

setempat, dan pabalian mahtanan adalah implementasi konkret dari nilai-

nilai dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh adat tersebut. Selanjutnya 

pengaturan sosial, adat istiadat atau urf sering kali mengatur interaksi sosial 

dan hubungan antarindividu dalam masyarakat.  
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Dalam konteks pabalian mahtanan, adat tersebut mungkin mengatur 

tata cara dan aturan partisipasi dalam kegiatan pertanian bersama, termasuk 

pembagian tugas dan tanggung jawab. Terakhir adalah Solidaritas 

Komunitas, dalam praktik pabalian mahtanan juga memperkuat solidaritas 

dan persatuan dalam komunitas Desa Lunjen. Adat istiadat atau urf mungkin 

mengandung nilai-nilai yang mendorong kerjasama dan saling mendukung di 

antara anggota masyarakat, seperti rasa tanggung jawab sosial dan gotong 

royong. Pemeliharaan Tradisi: Adat istiadat atau urf sering kali berperan 

dalam pemeliharaan dan penjagaan tradisi lokal. Pabalian mahtanan tidak 

hanya menjadi praktik pertanian, tetapi juga simbol dari keberlanjutan 

tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Penyatuan generasi, dalam praktik pabalian mahtanan juga dapat 

menjadi wadah untuk penyatuan generasi muda dan tua dalam masyarakat. 

Melalui keterlibatan dalam kegiatan tradisional seperti ini, nilai-nilai yang 

terkandung dalam adat istiadat atau urf dapat disampaikan dan 

dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Dengan demikian, pabalian mahtanan di Desa Lunjen dapat dipandang 

sebagai manifestasi langsung dari adat istiadat atau urf yang telah berakar 

dalam budaya lokal, dan praktik ini memainkan peran penting dalam 

mempertahankan identitas budaya dan keberlanjutan komunitas. 

Praktik pabalian mahtanan merupakan contoh yang sangat menarik dari 

budaya gotong royong dalam konteks pertanian padi di Desa  Lunjen 

Enrekang. Ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk saling membantu 
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tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dari berbagai sudut pandang, 

praktik ini dapat dianalisis sebagai berikut: 

a. Sosial: Pabalian mahtanan memperkuat ikatan sosial di antara anggota 

masyarakat. Kolaborasi dalam proses pertanian tidak hanya memperkuat 

hubungan interpersonal, tetapi juga menciptakan rasa solidaritas dan 

persatuan dalam komunitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak 

Muslimin. bahwa : 

“Pabalian mahtanan ini lebih kepada bagaimana rasa kebersamaan 
masyakat di desa lunjen ini. Masyarakat masih sangat kental budaya 
gotong-royongnya sehingga jika setiap ada petani yang akan 
menanam padi besok, maka masyarakat akan berbondong-bondong 
hadir, saling bercanda gurau sambil menanam sehingga tak terasa 
proses penanaman padi ini cepat selesai.”(Muslimin, 2024) 
 

Disamping itu ibu Dawaria mengatakan bahwa: 

“Ketika masa tanam tiba, kami sebagai ibu-ibu mempersiapkan 
hidangan makanan dan minuman terlebih dahulu. Karena budayanya 
disini bahwa sebelum menanam yah  dihidangkan kopi dan beberapa 
cemilan terlebih dahulu untuk dinikmati setelah itu barulah  
kemudian turun ke sawah untuk mengambil benih lalu kemudian 
menanamnya”(Dawaria, 2024). 

 
Bisa dilihat bahwa dari pendangan diatas bahwa memang masyarakat 

di Desa Lunjen ini masih melestarikan budaya gotong-royong diantara 

sesama.  

Praktik pabalian mahtanan, atau pertanian bersama, menawarkan 

lebih dari sekadar produksi tanaman padi. Ini adalah sebuah ritual sosial 

yang mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat Desa Lunjen. Saat para 

anggota masyarakat berkumpul di sawah untuk menanam dan merawat 

tanaman padi bersama-sama, tidak hanya bekerja secara fisik, tetapi juga 
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bertukar pengalaman, pengetahuan, dan emosi. Proses ini membawa lebih 

dari sekadar kegiatan ekonomi; ia menghasilkan ikatan sosial yang 

mendalam di antara mereka. Dalam kerja sama yang terjadi di tengah sawah, 

masyarakat saling belajar satu sama lain, menggali keahlian dan 

keterampilan baru, serta saling menguatkan.  

Kegiatan ini menciptakan kesempatan untuk mendiskusikan masalah, 

merayakan kesuksesan, dan menyemangati satu sama lain dalam 

menghadapi tantangan. Dengan demikian, pertanian bersama bukan hanya 

tentang menanam tanaman padi, tetapi juga tentang memperkuat rasa 

kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Ini adalah saat di 

mana mereka dapat merasakan kekuatan kolaborasi dan kerjasama dalam 

mencapai tujuan bersama, mempererat hubungan interpersonal yang ada, 

dan membangun fondasi yang kokoh untuk komunitas yang lebih kuat dan 

bersatu. 

Al-Quran menegaskan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam berbagai 

ayat, di antaranya: Q.S Al-Ma'idah 5:2:  
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Terjemahan: 

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
sangat berat siksa-Nya." 
 

Ayat ini menekankan pentingnya tolong-menolong dalam melakukan 

perbuatan baik dan menjauhi perbuatan dosa. Dalam konteks pabalian 
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mahtanan, kolaborasi dalam praktik pertanian bersama merupakan contoh 

nyata dari tolong-menolong dalam kebajikan. 

Dari segi hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya 

tolong-menolong dan solidaritas dalam berbagai situasi. Salah satu hadis 

yang relevan adalah: 

Artinya: 

“Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin terhadap orang mukmin 
yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, 
sedangkan jari-jari mereka seperti bangunan yang menyokong satu 
sama lain." (HR. Bukhari) 
 

Hadis ini menggambarkan hubungan solidaritas dan saling membantu 

di antara umat Islam, mirip dengan hubungan antara bagian-bagian tubuh 

yang saling mendukung satu sama lain. Dalam konteks pabalian mahtanan, 

anggota masyarakat saling mendukung dalam pertanian, sehingga 

menciptakan fondasi yang kuat untuk kesejahteraan bersama. 

Dengan demikian, pabalian mahtanan tidak hanya merupakan praktik 

ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai agama yang 

mengajarkan pentingnya tolong-menolong, solidaritas, dan kebersamaan 

dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. 

b. Ekonomi: Meskipun tidak ada imbalan langsung, praktik ini memiliki 

dampak ekonomi yang signifikan. Pertanian yang dilakukan secara kolektif 

dapat mengurangi biaya produksi bagi setiap individu, karena sumber daya 

dan tenaga kerja dibagi secara adil di antara para petani. 

Ada beberapa maslahah yang dihadirkan dalam proses pabalian 

mahtanan ini:  
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1). Biaya Produksi yang Lebih Rendah: Dalam pertanian tradisional, biaya 

produksi sering menjadi beban yang signifikan bagi para petani. 

Namun, dengan praktik pabalian mahtanan, biaya tersebut dapat 

diminimalkan karena sumber daya seperti bibit, alat pertanian, dan 

tenaga kerja dibagi secara adil di antara anggota masyarakat. Dengan 

demikian, setiap individu tidak perlu mengeluarkan biaya besar 

sendiri untuk memenuhi kebutuhan pertanian mereka. 

2). Peningkatan Efisiensi: Dengan bekerja secara kolektif, praktik pabalian 

mahtanan memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih 

efisien. Misalnya, alat pertanian dapat digunakan secara bergantian 

oleh anggota masyarakat, sehingga mengurangi pemborosan dan 

meningkatkan produktivitas. Selain itu, adanya pembagian tugas yang 

efisien juga dapat meningkatkan produktivitas keseluruhan. 

3) Diversifikasi Hasil Pertanian: Melalui praktik pabalian mahtanan, 

masyarakat dapat lebih mudah diversifikasi hasil pertaniannya. 

Dengan berbagai jenis tanaman yang ditanam secara bersama-sama, 

risiko kegagalan panen akibat faktor eksternal seperti cuaca buruk 

dapat dikurangi. Hal ini dapat memberikan keamanan tambahan bagi 

keberlangsungan ekonomi masyarakat. 

4). Peningkatan Akses Pasar: Dengan meningkatkan produksi secara 

kolektif, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih besar ke pasar. 

Mereka dapat menjual hasil pertanian mereka dalam jumlah yang 

lebih besar, sehingga dapat mendapatkan harga yang lebih baik. Selain 
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itu, dengan produksi yang lebih stabil dan terjamin, mereka juga dapat 

menarik minat pembeli yang lebih luas. 

Dengan demikian, praktik pabalian mahtanan tidak hanya 

memberikan manfaat sosial dan budaya, tetapi juga memiliki dampak 

ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Ini adalah contoh nyata dari 

bagaimana kerjasama dan kolaborasi dalam pertanian dapat menghasilkan 

keuntungan ekonomi yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. 

Pabalian mahtanan tidak hanya sekadar praktik pertanian, tetapi juga 

merupakan pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. Melalui kolaborasi dalam menanam dan merawat 

tanaman padi, praktik ini tidak hanya memastikan pertumbuhan yang 

optimal dari tanaman tersebut, tetapi juga menyediakan fondasi bagi 

produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Ketika tanaman padi tumbuh 

dengan baik, hal ini tidak hanya menyediakan sumber pangan yang cukup 

untuk masyarakat setempat, tetapi juga mengurangi ketergantungan mereka 

pada sumber daya luar. Ini memberikan kestabilan dan keamanan pangan 

yang lebih besar, mengurangi risiko kelaparan dan ketidakpastian pangan di 

masyarakat.  

Selain itu, dengan memperkuat produksi pangan lokal, praktik 

pabalian mahtanan juga membantu membangun ketahanan pangan dalam 

skala yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada impor dan fluktuasi 

harga di pasar global. Ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan 

sosial masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih 
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stabil dan berkelanjutan untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. 

Dengan demikian, praktik pabalian mahtanan tidak hanya memperkuat 

ketahanan pangan lokal, tetapi juga menyumbang pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam hal keamanan 

pangan maupun stabilitas ekonomi. 

Praktik pabalian mahtanan tidak hanya merupakan kegiatan 

pertanian, tetapi juga sebuah warisan budaya yang kaya dan berharga bagi 

masyarakat setempat. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi inti dari 

identitas budaya mereka. Bapak Sulaiman mengatakan bahwa:  

“ pabalian mahtanan ini juga sebagai salah satu cara masyarakat 
desa kami ini untuk menjaga kebersamaan dan tradisi yang sudah di 
lakukan secara turun menurun. mengingat budaya gotong royong 
yang hari ini sedikt demi sedikit mulai terkikis dengan sikap cuek 
diantara sesama, padahal ini masih dilingkungan 
pedesaan”(Sulaiman, 2024). 

 
Dengan menjaga dan meneruskan tradisi seperti pabalian mahtanan, 

masyarakat Desa Lunjen memastikan bahwa nilai-nilai gotong royong, 

kebersamaan, dan solidaritas terus dijaga dan dilestarikan untuk generasi 

mendatang. Setiap kali mereka berkumpul di sawah untuk bekerja bersama-

sama, mereka menghidupkan kembali ikatan sosial dan nilai-nilai yang telah 

ditanamkan oleh leluhur mereka. Melalui praktik ini, pengetahuan, 

keterampilan, dan cerita-cerita turun-temurun tentang pertanian tradisional 

diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memastikan bahwa 

warisan budaya tersebut tetap hidup dan berkembang.  

Pabalian mahtanan bukan hanya tentang menanam dan merawat 

tanaman, tetapi juga tentang memelihara identitas budaya yang khas dan 
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memperkuat rasa kebanggaan akan warisan nenek moyang mereka. Dengan 

demikian, praktik ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam 

pertanian, tetapi juga menjadi fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan budaya 

lokal, memastikan bahwa nilai-nilai yang penting bagi masyarakat tersebut 

terus dilestarikan dan diserahkan kepada generasi mendatang. 

Urf atau adat istiadat memiliki relevansi yang penting dalam konteks 

ekonomi syariah. Urf merujuk pada kebiasaan atau praktik yang telah 

diterima dan diakui dalam masyarakat. Dalam ekonomi syariah, urf sering 

kali digunakan sebagai salah satu sumber hukum yang mengatur transaksi 

ekonomi, selain dari Al-Quran, hadis, ijtihad, dan qiyas. 

Dalam kaitannya dengan praktik pabalian mahtanan, urf dapat 

memainkan peran yang signifikan. Pertama, urf dapat mengatur tata cara dan 

aturan partisipasi dalam praktik pertanian bersama. Misalnya, urf dapat 

menetapkan bagaimana sumber daya seperti tanah, bibit, dan alat pertanian 

dibagi di antara anggota masyarakat, serta pembagian hasil panen. Hal ini 

membantu memastikan bahwa praktik tersebut berjalan sesuai dengan nilai-

nilai keadilan dan kebersamaan dalam Islam. 

Kedua, urf juga dapat membantu dalam menentukan perlunya atau 

keabsahan praktik seperti pabalian mahtanan dalam konteks ekonomi 

syariah. Jika praktik tersebut secara luas diterima dan diakui dalam 

masyarakat sebagai cara yang efektif dan adil untuk melakukan pertanian, 

maka urf dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan dan mengatur 

praktik tersebut. 



102 

 

 

 

Selain itu, konsep urf juga mencerminkan pentingnya adaptasi dan 

fleksibilitas dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah sesuai 

dengan konteks lokal dan budaya. Dengan memperhatikan urf, ekonomi 

syariah dapat menjadi lebih relevan dan dapat diterima dalam masyarakat 

yang beragam, seperti di desa-desa yang masih menjaga tradisi pertanian 

seperti pabalian mahtanan  yang ada di Desa Lunjen ini. 

Secara keseluruhan, kaitannya dengan materi urf dalam ekonomi 

syariah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak terpisah 

dari realitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan memperhatikan urf, 

ekonomi syariah dapat menjadi lebih inklusif, relevan, dan berdampak positif 

bagi masyarakat secara luas. 

3. Masima 

Praktik Masima merupakan sebuah keunikan dalam tradisi praktik 

pariu di masyarakat desa Lunjen Kabupaten Enrekang yang menandai akhir 

dari proses panen. Di lapangan, Masima menjadi kebiasaan yang menarik 

karena melibatkan perekrutan atau memperkerjakan orang lain sebagai 

buruh panen dengan imbalan yang berbeda dari praktik pengupahan 

konvensional. Yang membuatnya unik adalah bentuk upah yang diberikan 

kepada buruh panen bukan dalam bentuk materi seperti uang tunai, tetapi 

sebagai bagian dari hasil panen itu sendiri, yakni padi yang sudah dipanen 

sebelumnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dawaria bahwa: 

 “masima ini sebenarnya adalah serangkaian dari proses pariu di desa 
ini, dan ini sudah turun-temurun dilakukan oleh kalangan petani di 
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desa lunjen sejak dulu meskipun memang kenyataannya untuk saat ini 
sudah tidak sebanyak dulu yang mempraktikan pariu ini dikarenakan 
berbagai faktor semisal pupuk mahal, banyaknya yang sudah berahli 
ke jangka pendek atau bahkan bekerja sebagai buruh harian pada 
pertanian bawang merah yang sangat eksis sekarang di Enrekang 
ini”(Dawaria, 2024). 

 
Disamping itu pak Rahman mengatakan bahwa: 

Salah satu keunikan dari masima ini adalah sistem pengupahannya 
yang boleh dikata masih tradisional yaitu pengupahan yang diberikan 
tidak dalam bentuk uang melainkan dari hasil panen padi itu nantinya. 
Dan untuk besaran padi yang diberikan oleh para pemilik kebun 
kepada para pekerja disini menggunakan ember yang memiliki 
ukuran sedang”(Rahman, 2024). 

 
Dari penjelasan diatas mengindikasikan bahwa Masima ini merupakan 

bentuk yang sangat unik dalam kerjasama dikalangan petani di desa Lunjen 

ini. Tradisi akan budaya-budaya leluhur yang masih kental dalam setiap 

praktiknya.  

Sebagaimana Risal dalam penelitiannya menyoroti bahwa adat 

istiadat (urf) masih memegang peranan yang penting dalam kehidupan 

masyarakat pedesaan. Dalam konteks kerjasama bagi hasil dalam pertanian 

bawang merah, praktik akad secara lisan menunjukkan betapa kuatnya 

budaya saling percaya di antara anggota masyarakat. Meskipun tidak ada 

perjanjian tertulis, namun adanya kesepakatan lisan sudah cukup untuk 

mengikat mereka dalam kerjasama. 

Dari pernyataan tersebut, penulis melihat bahwa kekuatan budaya 

dan tradisi lokal masih sangat berpengaruh dalam cara masyarakat pedesaan 

berinteraksi dan berkolaborasi. Praktik seperti Masima dan akad lisan 

mencerminkan nilai-nilai seperti kepercayaan, solidaritas, dan kebersamaan 
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yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Dalam konteks ini, 

budaya lokal bukan hanya menjadi penanda identitas, tetapi juga menjadi 

fondasi yang kuat untuk membangun kerjasama dan kesejahteraan bersama 

di tengah tantangan dan perubahan zaman. 

Terkait akan batas waktu dalam Masima ini tidak terlalu terikat. 

Dalam artian bahwa sistem kerjasanya itu fleksibel yang membuat setiap 

para pekerja yang akan melakukan proses panen di sawah petani bisa 

terlebih dahulu mengerjakan aktivitas yang lain. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh ibu Dawaria bahwa: 

“Dalam masima ini waktunya tidak seperti dengan para pekerja harian 
di kebun bawang merah yang harus masuk kerja jam 7;30- 4:00. Tapi 
untuk masima pekerja yang kami panggil untuk melakukan proses 
panen terkadang ada yang terlebih dahulu pergi memberikan pakan 
untuk sapinya sebelum ke lahan kami. Dan kebanyakan dari kaum 
laki-laki yang seperti itu. Kan dalam mengambil pekerja itu bisa dari 
laki-laki dan perempuan. Karena dalam proses pemanenan ini semua 
kalangan bisa mengerjakan”(Dawaria, 2024). 
 
Lanjut yang dikatakan oleh bapak Hasanuddin bahwa: 

“Saya juga harus mengkondisikan lahan  dengan jumlah pekerja yang 
akan di panggil. Terkadang ketika lahan tersebut luas juga memanggil 
sekitaran 5-6 orang. Dan biasa paling lama dikerjakan itu dua hari 
lamanya. Karena harus juga melihat hasil panennya seperti apa. 
Jangan sampai hasilnya tadi hanya cukup untuk diupahkan ke pekerja 
sehingga hasil nya tidak terlalu menguntungkan”(Hasanuddin, 2024). 

 

Dari pernyataan diatas, penulis melihat bahwa dalam masima ternyata 

persoalan dalam menyelesaiakan pekerjaan tersebut fleksibel. Tidak ada 

batasan waktu yang mengikat. Inilah sebuah keunikan dari masima ini yang 

meskipun tidak ada aturan yang mengikat namun rasa tanggung jawab dan 
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solidaritas tetap terjangga hingga menyelesaikan proses pemanenan 

tersebut.  

Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama semacam ini, 

praktik yang dikerjakan oleh masyarakat desa lunjen ini tidak menutup 

kemungkinan dari  skema pembayaran upah seperti ini akan menimbulkan 

sebuah polemik. Muncul pertanyaan, apakah petani dan pekerjanya sama-

sama diuntungkan dalam hal ini, ataukah justru ada pihak yag dirugikan tapi 

sampai sekarang ini proses masima ini di desa lunjen kemudian mulai 

terkikis dengan semenjak kemunculan petani bawang merah di Enrekang. 

Menurut bapak  Sulaiman bahwa: 

“Untuk persoalan masima sekarang di desa Lunjen ini, boleh dikata 
sudah tidak seramai dulu. Semenjak ada yang namanya kariawan 
lessuna(Pekerja harian dalam pertanian bawang merah) para 
pekerjanya tertarik untuk berahli profesi sebagai pekerja harian 
bawang merah. Saya mendapatkan 130 ribu per hari disbanding 
dengan  masima di sawah petani  hanya mendapatkan padi sebagai 
imbalan. Dan belum tentu setiap hari orang akan memanen, beda 
dengan petani bawang merah yang hampir setiap hari bisa bekerja. 
Disamping itu juga, salah satu yang menyebabkan kurangnya 
masyarakat yang mengelola lahan swahnya adalah karena pupuk yang 
sudah mahal dan proses pengerjaan sawah yang dinilai juga berat 
sehinggga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menanam 
tanaman jangka pendek lainnya sembari menjadi pekerja harian di 
pertanian bawang merah”(Sulaiman, 2024). 
 
Dari pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa situasi 

Masima di desa Lunjen menghadapi perubahan yang signifikan seiring 

dengan munculnya pekerjaan harian dalam pertanian bawang merah, yang 

dikenal sebagai kariawan lessuna. Hal ini telah mengakibatkan penurunan 

jumlah pekerja Masima, karena banyak yang lebih tertarik untuk menjadi 

pekerja harian bawang merah. Alasan utamanya adalah imbalan yang jauh 
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lebih menggiurkan, di mana para pekerja harian bisa mendapatkan 

penghasilan sekitar 130 ribu rupiah per hari, jauh lebih tinggi dibandingkan 

dengan imbalan dari Masima yang hanya berupa padi. 

Selain itu, perbedaan dalam jadwal kerja juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi minat masyarakat terhadap Masima. Dalam pekerjaan harian 

bawang merah, pekerja hampir dapat bekerja setiap hari, memberikan 

stabilitas dan kepastian pendapatan. Di sisi lain, dalam Masima, tidak ada 

jaminan bahwa pekerja akan mendapatkan pekerjaan setiap hari, tergantung 

pada kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ini membuat banyak orang lebih 

memilih pekerjaan harian yang menjanjikan pendapatan yang lebih stabil. 

Selain faktor-faktor tersebut, tantangan lain yang dihadapi oleh petani 

Masima adalah biaya yang semakin mahal untuk membeli pupuk dan proses 

kerja yang dinilai berat. Biaya yang tinggi untuk pupuk telah membuat 

banyak petani ragu-ragu untuk mengelola lahan sawahnya sendiri, terutama 

ketika hasilnya belum pasti. Proses pengerjaan sawah yang memerlukan 

tenaga dan waktu yang besar juga menjadi hambatan bagi masyarakat yang 

lebih memilih untuk menanam tanaman jangka pendek lainnya yang lebih 

mudah dan cepat dikelola. 

Secara keseluruhan, perubahan dalam struktur ekonomi dan kondisi 

sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap praktik Masima di desa 

Lunjen. Meskipun masih ada masyarakat yang menjaga tradisi Masima, 

banyak yang beralih ke pekerjaan harian bawang merah karena imbalan yang 

lebih menguntungkan dan jadwal kerja yang lebih stabil. Faktor lain seperti 
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biaya dan proses kerja yang berat juga menjadi kendala dalam 

mempertahankan praktik Masima. 

Analisis Implementasi Maslahah dalam Masima 

Adapun beberapa Indikator keberhasilan dalam memfungsikan 

maslahah mursalah yaitu:  

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, 

yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak 

kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat 

negatif yang ditimbulkannya.  Dalam praktik massima ini Praktik Massima, 

yang melibatkan pembayaran pekerjaan panen padi dalam bentuk padi 

sebagai kompensasi, memperlihatkan keterkaitan dengan konsep 

maslahah hakiki. Dalam hal ini, petani menerima padi sebagai pembayaran 

atas pekerjaan mereka, yang memenuhi kebutuhan makanan mereka 

secara langsung. Praktik ini tidak hanya mempertimbangkan kemanfaatan 

ekonomi bagi petani, tetapi juga menawarkan manfaat praktis dalam 

bentuk pangan langsung. 

Namun, keterkaitan dengan konsep maslahah hakiki juga memerlukan 

pemikiran tentang akibat negatif yang mungkin timbul. Misalnya, praktik 

Massima dapat menghadirkan beberapa potensi risiko atau kekurangan, 

seperti ketidakpastian dalam jumlah atau kualitas padi yang diterima oleh 

petani, tergantung pada hasil panen. Ini adalah bagian dari akibat negatif 

yang harus dipertimbangkan bersama dengan manfaat yang diperoleh. 



108 

 

 

 

Dengan demikian, dalam konteks praktik Massima ini jika ditinjau dari 

aspek yang pertama ini belum sepenuhnya dianggap memberikan 

maslahah yang hakiki, olehnya itu penting untuk mempertimbangkan baik 

manfaat langsung (padi sebagai kompensasi) maupun kemungkinan risiko 

atau kerugian yang terkait dengan praktik tersebut. Hal ini sesuai dengan 

konsep maslahah hakiki, yang tidak hanya mempertimbangkan 

kemanfaatan tetapi juga menghindari kemudaratan yang mungkin timbul. 

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan 

umum bukan kepentingan pribadi. 

Praktik Massima, yang melibatkan pembayaran pekerjaan panen padi 

dalam bentuk padi, dapat dilihat dari dua perspektif: kepentingan umum dan 

kepentingan pribadi. 

a. Kepentingan Umum: Dari sudut pandang kepentingan umum, praktik 

Massima dapat dipandang sebagai cara yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal keamanan 

pangan dan kesejahteraan petani. Padi yang dihasilkan dari praktik ini 

dapat menjadi sumber pangan bagi masyarakat, serta memberikan 

kompensasi kepada petani atas kerja keras mereka. Disamping itu, 

dengan adanya praktik massima ini memberikan feedback diantara 

kedua belah pihak. Pihak penggarap bisa mengefisienkan waktu dan 

mempercepat proses panen, apalagi ketika masa panen sudah jatuh 

tempo lantas kemudian belummendaptkan seorang buruh atau 

pekerja untuk melakukan proses panen. Jangan sampai nantinya padi 



109 

 

 

 

tersebut di serang hama atau terlanjur di makan oleh rantai makanan. 

Olehnya itu posisi penggarap dan pekerja saling menguntungkan satu 

sama lain. Dengan demikian, praktik ini dapat dianggap sesuai dengan 

konsep bahwa maslahah haruslah berupa kepentingan umum. 

b. Kepentingan Pribadi: Namun, dari sudut pandang kepentingan 

pribadi, terdapat potensi bahwa petani individual dapat memiliki 

kepentingan pribadi dalam praktik Massima. Misalnya, ada 

kemungkinan bahwa petani tertentu mungkin menerima jumlah padi 

yang lebih sedikit atau kurang berkualitas daripada yang lain, 

tergantung pada hasil panen atau kesepakatan dengan pemilik lahan. 

Dalam hal ini, kepentingan pribadi individu dapat terlibat dalam 

praktik ini. 

Relevansi dengan konsep bahwa maslahah haruslah berupa 

kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, adalah bahwa praktik 

Massima harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan dengan 

memperhatikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua petani yang terlibat, 

serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan 

prinsip bahwa kepentingan umum harus diutamakan di atas kepentingan 

pribadi individu dalam konteks praktik pertanian seperti Massima. 

3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan 

yang ditegaskan dalam al-Qur‟an atau sunnah Rasulullah atau 

bertentangan dengan ijma‟.  
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Relevansi dari poin bahwa sesuatu yang dianggap maslahat tidak 

bertentangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah, atau 

ijma' dengan praktik Massima dapat dilihat dari beberapa sudut pandang: 

a. Ketidak bertentangannya dengan Al-Qur'an atau Sunnah: Praktik 

Massima, yang melibatkan pembayaran pekerjaan panen padi dalam 

bentuk padi, tidak secara langsung bertentangan dengan ketentuan 

dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah. Tidak ada larangan dalam 

ajaran Islam terhadap sistem pembayaran seperti ini. Namun, penting 

untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan dalam 

Islam. Dalam praktinya dilapangan, ini menjadi sebuah tradisi 

dikalangan petani desa Lunjen yang sampai saat ini menerapkan 

model pemabayran pengupahan tersebut dan tidak ada yang merasa 

dirugikan atau tidak adil dalam pembagianya. Pihak penggarap dan 

pekerja sama-sama sepakat dan itu sudah berlangsung sejak lama. 

Meskipun kalau dianalisis lenih lanjut bahwa pada praktik massima 

tentu masih banyak kekurangan yang belum sesuai dengan konsep-

konsep ekonomi Islam seperti ketika merujuk pada  bentuk kerjasama 

seperti muzaraah, mudarabah, musyarakah dan lain sebagainya. 

b. Fleksibilitas Waktu: Meskipun dalam praktik Massima tidak ada 

ketentuan waktu yang jelas yang disepakati antar kedua pihak, di 

mana para pekerja tidak dituntut untuk bekerja pada jadwal yang 

ketat, hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini 
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disebabkan karena tidak adanya pihak yang dirugikan dalam 

pelaksanaan praktek massima, dimana dalam praktek masimah 

pembagian upah dilakukan dengan pembagian hasil panen yang telah 

disepakati, bukan menggunakan gaji atau uang tunai. Apabila 

pembagian upah dilakukan menggunakan uang tunai, hal ini dapat 

merugikan salah satu pihak yaitu pihak penggarap, dan 

mengguntungkan bagi para buruh karena mereka dapat menunda-

nunda pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan mereka apabila 

waktu yang ditetapkan tidak ditentukan. Islam memperbolehkan 

fleksibilitas dalam waktu kerja, terutama dalam situasi di mana 

pekerjaan tersebut tidak membutuhkan batasan waktu yang ketat.  

c. Tanggung Jawab Pemberi Kerja: Dalam praktik Massima, di mana 

pihak penggarap menyediakan konsumsi untuk para pekerja, ini 

mencerminkan tanggung jawab pemberi kerja terhadap kesejahteraan 

pekerja. Ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya 

memberikan hak-hak pekerja, termasuk hak atas gaji dan kondisi 

kerja yang layak. Hal ini menunjukkan dalam praktik masimma tidak 

adanya tindakan semena-mena antara pihak penggarap dan pihak 

pekerja sehingga antar kedua belah pihak ini sama-sama diuntungkan. 

Berbeda dengan praktek secara konvensional yang mengutamakan 

keuntungan semata tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan 

pekerja. 
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d. Pertimbangan terhadap Kemungkinan Kerugian: Salah satu 

kelemahan dari praktik Massima adalah tidak adanya ketentuan 

waktu yang ditetapkan, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi 

pihak penggarap dalam hal biaya dan juga waktu panen jika panen 

tidak selesai dalam waktu yang diharapkan. Dalam konteks ini, 

penting bagi pihak penggarap untuk mempertimbangkan risiko ini 

dan memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat dengan pekerja 

memperhitungkan potensi kerugian dan cara untuk mengatasinya. 

Dengan demikian, sementara praktik Massima mungkin tidak secara 

langsung bertentangan dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah 

Rasulullah, atau ijma', penting untuk memastikan bahwa implementasinya 

sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab 

sosial yang diajarkan dalam Islam. Ini termasuk memastikan bahwa pekerja 

diberi kompensasi yang adil dan bahwa risiko potensial bagi pihak 

penggarap diperhitungkan dengan baik. 

Dalam era perubahan yang dinamis dan tantangan yang terus 

berkembang di berbagai aspek kehidupan,  untuk mengembangkan 

pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang mendasari 

praktek-praktek tradisional dan kontemporer. Salah satu konsep yang 

memiliki relevansi besar dalam konteks ini adalah konsep kemaslahatan, 

yang mengacu pada pencapaian manfaat dan penghindaran kerusakan. 

Dalam pembahasan ini,  akan mengeksplorasi teori kemaslahatan, 

sebuah konsep yang diuraikan oleh tokoh-tokoh pemikir Islam yang 
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menganggap kemaslahatan sebagai suatu yang mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan mudarat. Penulis akan menyelidiki bagaimana konsep ini 

dapat disinkronkan dengan keberadaan Masima. 

Praktik Masima menjadi fokus penelitian kami karena mencerminkan 

nilai-nilai tradisional yang kaya dan menggambarkan dinamika sosial-

ekonomi yang unik dalam masyarakat pedesaan. Melalui pendekatan ini, 

penulis berusaha untuk memahami bagaimana implementasi teori 

kemaslahatan dapat ditemukan dalam praktek sehari-hari, termasuk 

pertimbangan manfaat dan mudarat dari perspektif ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. 

Dari sudut pandang budaya, masima mencerminkan nilai-nilai 

solidaritas, gotong royong, dan saling membantu yang merupakan bagian 

dari kehidupan masyarakat lokal. Ini menunjukkan bahwa di tengah 

kehidupan yang keras dan tanah yang tidak selalu subur, masyarakat 

memilih untuk bersatu dan membantu satu sama lain dalam menghadapi 

tantangan seperti proses panen yang memerlukan banyak tenaga dan waktu. 

Masima mencerminkan solidaritas dalam masyarakat desa Lunjen  

Enrekang dengan cara memperkuat ikatan sosial antarindividu dan 

antarkelompok. Solidaritas ini bukan hanya sebatas membantu satu sama 

lain dalam proses panen padi, tetapi juga menciptakan hubungan emosional 

yang kuat di antara anggota masyarakat. Mereka berbagi kegembiraan saat 

mencapai hasil panen yang baik dan saling mendukung di saat-saat sulit. 



114 

 

 

 

Solidaritas ini juga menciptakan rasa kebersamaan yang menguatkan 

identitas kolektif masyarakat Enrekang. 

Solidaritas dalam praktik Masima tidak hanya merupakan sekadar 

tindakan membantu satu sama lain dalam proses panen padi, tetapi juga 

mencerminkan pembentukan ikatan sosial yang kuat di antara anggota 

masyarakat Enrekang. Praktik ini menciptakan sebuah jalinan emosional 

yang erat di antara mereka, di mana mereka tidak hanya berbagi tugas dan 

tanggung jawab, tetapi juga kegembiraan dan dukacita. Ketika mereka 

berhasil mencapai hasil panen yang baik, mereka merayakan bersama-sama 

sebagai sebuah komunitas, menguatkan hubungan dan saling mendukung 

satu sama lain. Dalam Al-Quran QS. Al-Hujurat 49: 10:  
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Terjemahan: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” 
 
Ayat ini menekankan pentingnya persaudaraan di antara kaum 

Muslimin, di mana setiap individu harus saling mendukung dan berusaha 

untuk menciptakan kedamaian di antara sesama. Dalam konteks Masima, 

persaudaraan dan solidaritas antara petani di desa Lunjen tercermin dalam 

kerjasama mereka dalam proses panen padi. 

Relasi praktik Masima dengan solidaritas juga dapat dilihat dalam 

konteks nilai-nilai budaya dan tradisional masyarakat Desa Lunjen Enrekang. 

Di sini, terdapat dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya solidaritas dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti adanya tradisi gotong royong 
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dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau kegiatan bersama dalam 

acara adat dan upacara keagamaan. Praktik-praktik ini mencerminkan 

kesadaran akan pentingnya saling membantu dan saling bergantung di dalam 

masyarakat. 

Lebih jauh lagi, solidaritas dalam praktik Masima juga menciptakan 

rasa kebersamaan yang kuat, yang menguatkan identitas kolektif masyarakat 

di Desa Lunjen Enrekang. Melalui kerjasama dan dukungan antar individu 

dan antar kelompok, masyarakat ini merasa terhubung satu sama lain 

sebagai bagian dari sebuah entitas yang lebih besar. Hal ini menciptakan rasa 

memiliki dan keterikatan emosional terhadap komunitas mereka, yang 

memperkuat jalinan sosial dan budaya di desa Lunjen  Enrekang. 

Dengan demikian, praktik Masima tidak hanya menjadi representasi 

konkret dari solidaritas dalam masyarakat di Desa Lunjen Enrekang, tetapi 

juga memperkuat nilai-nilai budaya dan identitas kolektif mereka melalui 

hubungan emosional yang erat di antara anggota masyarakat. 

praktik Masima, sebagai bentuk konkret dari praktik gotong royong, 

menegaskan bahwa kehidupan sosial masyarakat tradisional di banyak 

daerah di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi dan saling 

ketergantungan. Gotong royong tidak hanya sekadar membantu tetangga 

dalam proses panen, tetapi juga merangkul konsep pembagian tugas, saling 

mengingatkan, dan kerjasama aktif untuk mencapai tujuan bersama. Ini 

menciptakan struktur sosial yang inklusif di mana semua anggota 

masyarakat dihargai dan diakui atas kontribusinya. 
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Dalam konteks praktik Masima, solidaritas gotong royong tersebut 

muncul dengan jelas. Masyarakat Desa Lunjen Enrekang menunjukkan 

kesadaran akan pentingnya saling membantu dalam menghadapi tantangan 

bersama, seperti proses panen padi yang membutuhkan banyak tenaga dan 

waktu. Dengan bersatu, mereka menyadari bahwa mereka dapat 

menyelesaikan tugas tersebut dengan lebih efisien dan lebih efektif. Saling 

membantu dalam praktik Masima bukan hanya tentang memberikan bantuan 

fisik, tetapi juga tentang memberikan dukungan moral dan emosional satu 

sama lain. Mereka merangkul semangat kebersamaan yang menguatkan 

ikatan sosial mereka, memastikan bahwa setiap individu merasa didukung 

dan dihargai dalam komunitas mereka. 

Dengan demikian, praktik Masima bukan hanya sebuah praktik 

pertanian, tetapi juga sebuah perwujudan dari nilai-nilai gotong royong yang 

merupakan inti dari kehidupan sosial masyarakat tradisional di Indonesia. 

Ini menegaskan bahwa kerjasama dan solidaritas adalah kunci dalam 

menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama dalam konteks yang 

lebih luas. Melalui Masima, masyarakat Enrekang mempertahankan dan 

mendorong semangat gotong royong yang memperkaya dan memperkuat 

kualitas kehidupan sosial mereka.  

Teori maslahah dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya 

mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umum dalam suatu masyarakat. 

Konsep ini mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan 
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keseimbangan dalam kegiatan ekonomi (Muhibban & Munir, 2023). Dalam 

konteks masima, ada beberapa titik keterkaitan dengan konsep maslahah: 

1).  Kesejahteraan Bersama: praktik Masima berfungsi untuk memastikan 

kesejahteraan bersama di masyarakat di Desa Lunjen Enrekang. 

Dengan adanya praktik ini, masyarakat saling membantu dalam 

proses panen padi, yang pada akhirnya meningkatkan hasil panen 

secara keseluruhan. Ini menciptakan kemaslahatan bersama di mana 

semua anggota masyarakat merasakan manfaat dari kerjasama yang 

ada. 

2).  Keadilan Ekonomi: Konsep maslahah menekankan keadilan dalam 

distribusi sumber daya dan kekayaan. Dalam praktik Masima, upah 

tidak hanya diberikan kepada individu yang bekerja, tetapi dibagikan 

secara adil berdasarkan hasil panen. Ini menciptakan sistem yang adil 

di mana semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan manfaat dari hasil kerja keras mereka. 

3).  Keberlanjutan Lingkungan: Ekonomi syariah juga memperhatikan 

keberlanjutan lingkungan dan perlindungan alam. Dalam konteks 

masima, praktik pertanian tradisional yang terkandung di dalamnya 

mempertimbangkan keseimbangan ekologi dan menjaga tanah tetap 

subur. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi dan keberlanjutan 

yang menjadi bagian dari konsep maslahah. 

Dengan demikian, praktik Masima dalam budaya pariu di Desa Lunjen 

Enrekang dapat dilihat sebagai implementasi langsung dari konsep maslahah 
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dalam ekonomi syariah. Praktik ini mencerminkan upaya masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan bersama, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan 

lingkungan, yang semuanya merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah. 

Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal dapat sejalan dengan 

prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk menciptakan sistem ekonomi yang 

berkelanjutan dan adil. 

Dari segi konsep pengupahan dalam praktik Masima di mana imbalan 

untuk pekerja tidak diberikan dalam bentuk materi tetapi sebagai bagian dari 

hasil panen, bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. 

1) Sudut Pandang Budaya dan Tradisional 

Dalam konteks budaya dan tradisional, konsep ini mungkin 

dianggap wajar karena sesuai dengan nilai-nilai gotong royong, 

kebersamaan, dan saling membantu yang menjadi bagian dari 

kehidupan masyarakat lokal. Praktik ini telah diwariskan dari 

generasi ke generasi dan merupakan cara yang telah terbukti efektif 

dalam mempertahankan solidaritas dan kebersamaan di antara 

anggota masyarakat. 

Dalam sudut pandang budaya dan tradisional, praktik Masima 

di desa Lunjen  Enrekang tidak hanya dianggap wajar, tetapi juga 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya dan 

tradisional yang telah mengakar kuat dalam masyarakat lokal. Konsep 

ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai gotong royong, 

kebersamaan, dan saling membantu yang menjadi tulang punggung 
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kehidupan masyarakat Enrekang, tetapi juga tercermin dalam prinsip-

prinsip adat istiadat atau yang dikenal sebagai "urf" dalam bahasa 

Arab. 

Praktik Masima telah diwariskan dari generasi ke generasi dan 

menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat 

Enrekang. Urf atau adat istiadat adalah seperangkat aturan tidak 

tertulis yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam 

masyarakat. Dalam konteks praktik Masima, urf berperan penting 

dalam mengatur pembagian kerja, saling menghormati, dan menjaga 

keseimbangan sosial ekonomi di antara anggota masyarakat. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam urf mencerminkan budaya 

gotong royong yang menghargai kerjasama dan solidaritas di antara 

anggota masyarakat. praktik Masima menjadi wahana untuk 

mengaplikasikan prinsip-prinsip urf dalam kehidupan nyata, dengan 

memastikan bahwa setiap individu dihargai dan diberikan 

kesempatan yang adil dalam mendapatkan hasil panen. 

Dengan demikian, praktik Masima bukan hanya sebuah praktik 

ekonomi, tetapi juga sebuah ekspresi dari nilai-nilai budaya dan 

tradisional yang telah terjaga selama berabad-abad di desa lunjen 

Enrekang. Melalui penerapan prinsip-prinsip urf, masyarakat desa 

lunjen Enrekang mempertahankan identitas budaya mereka sambil 

terus mengembangkan cara hidup yang sesuai dengan kebutuhan 

zaman. Ini menegaskan bahwa budaya dan tradisi berperan penting 
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dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk 

dalam praktik-praktik kerjasama seperti Masima. 

2). Sudut Pandang Ekonomi 

    Dari sudut pandang ekonomi, konsep ini mungkin 

menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efisiensi. Beberapa 

orang mungkin mempertanyakan apakah imbalan berupa hasil panen 

sudah cukup memadai atau sebanding dengan tenaga dan waktu yang 

diberikan oleh pekerja. Selain itu, tidak adanya upah dalam bentuk 

materi juga dapat mengakibatkan ketidakpastian ekonomi bagi 

pekerja, terutama jika hasil panen tidak memenuhi harapan. 

Dari sudut pandang ekonomi, konsep praktik Masima dalam 

praktik pertanian di desa Lunjen Enrekang mungkin menimbulkan 

pertanyaan tentang keadilan dan efisiensi dalam pembagian hasil 

kerja. Beberapa orang mungkin mempertanyakan apakah imbalan 

berupa hasil panen sudah cukup memadai atau sebanding dengan 

tenaga dan waktu yang diberikan oleh pekerja. Selain itu, tidak adanya 

upah dalam bentuk materi juga dapat mengakibatkan ketidakpastian 

ekonomi bagi pekerja, terutama jika hasil panen tidak memenuhi 

harapan. 

Konsep pembagian hasil kerja dalam praktik Masima 

memunculkan pertanyaan tentang keadilan ekonomi. Meskipun 

imbalan berupa hasil panen memiliki nilai ekonomi, namun belum 

tentu setiap individu mendapatkan bagian yang seimbang sesuai 
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dengan kontribusi mereka. Ada kemungkinan bahwa pekerja yang 

lebih produktif atau bekerja lebih keras mungkin mendapatkan bagian 

yang lebih besar, tetapi hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan 

tentang adil atau tidaknya pembagian tersebut. Ini menimbulkan 

pertanyaan tentang bagaimana menentukan kriteria atau standar 

untuk menilai kontribusi setiap individu dalam praktik Masima. 

Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya keadilan 

dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Dalam 

Q.S.An-Nisa 4:29: 
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Terjemahan: 

“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.” 
 

Ayat ini menekankan pentingnya transaksi ekonomi yang adil dan 

berdasarkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. 

Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah 

upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."  

Hadis ini menegaskan pentingnya memberikan upah yang adil dan 

segera kepada pekerja atas kerja keras dan kontribusi mereka, tanpa 

menunda-nunda atau mengeksploitasi hak mereka atas upah. 
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Dengan demikian, dalam konteks praktik Masima penting untuk 

memastikan bahwa pembagian hasil kerja didasarkan pada prinsip keadilan 

ekonomi dan bahwa setiap individu diberikan imbalan yang layak sesuai 

dengan kontribusi mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan 

kebersamaan dalam Islam, serta memastikan kesejahteraan ekonomi yang 

adil bagi semua anggota masyarakat. 

Dari beberapa pembahasan diatas penulis kemudian menarik 

kesimpulan bahwa Tentu,  bisa mengaitkan implementasi teori kemaslahan 

pada praktik Masima di desa Lunjen dengan mengacu pada konsep Al-Ghazali 

bahwa maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat serta 

menghindarkan mudarat. Berikut adalah analisis dan sudut pandang yang 

bisa di pertimbangkan: 

1) Manfaat Sosial dan Ekonomi: praktik Masima memberikan manfaat 

sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa Lunjen. Secara sosial, 

praktik ini memperkuat ikatan sosial, solidaritas, dan kebersamaan di 

antara anggota masyarakat. Mereka bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama, yang menciptakan hubungan yang kuat di 

antara mereka. Secara ekonomi, meskipun imbalan dalam bentuk 

materi mungkin tidak sebanding dengan pekerjaan harian bawang 

merah, Masima masih memberikan akses kepada masyarakat untuk 

memperoleh hasil panen padi yang dapat digunakan untuk kebutuhan 

pangan dan keuangan mereka. 
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2) Menghindari Mudarat Ekonomi: Implementasi Masima juga dapat 

dianggap sebagai cara untuk menghindari mudarat ekonomi dalam 

masyarakat. Dengan memberikan akses kepada para pekerja untuk 

memperoleh hasil panen padi, praktik ini dapat membantu 

mengurangi tingkat kemiskinan di desa Lunjen. Meskipun penghasilan 

dari praktik Masima mungkin tidak sebesar pekerjaan harian bawang 

merah, namun masih memberikan sumber daya yang diperlukan bagi 

pekerja dan keluarga mereka. 

 c) Pertimbangan Lingkungan: Dalam konteks pertanian, praktik Masima 

juga dapat dikaitkan dengan kemaslahatan lingkungan. Dengan 

mendorong praktik pertanian tradisional seperti Masima, masyarakat 

desa Lunjen mungkin menerapkan metode pertanian yang lebih 

ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang mengurangi dampak 

negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat membantu menjaga 

keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan hidup di daerah 

tersebut. 

Dengan menganalisis praktik Masima dari sudut pandang manfaat 

sosial, ekonomi, dan lingkungan, dapat melihat bagaimana praktik tersebut 

memenuhi kriteria kemaslahatan menurut konsep Al-Ghazali. Meskipun tidak 

memberikan manfaat yang sebesar pekerjaan harian bawang merah, praktik 

masima masih memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa, 

Lunjen dalam menjaga solidaritas sosial, memberikan akses eknomi, dan 

menjaga lingkungan hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Tabel 6 Hasil 

Jenis Karakte 

ristik 

Analisis Output 

Pariu Muzara’ah  

Dan 

Maslahah 

a. Dari segi  Muzara’ah 

1. Skema Bagi Hasil (Dalam 
praktiknya dilapangan praktik 
pariu menggunakan skema bagi 
hasil sepertiga(1:3) dengan 
keuntungan posisi penggarap 
lebih banyak daripada pemilik 
lahan. Adapun bentuk 
pembagiannya bukan dalam 
bentuk uang tunai, melainkan 
gabah hasil panen tersebut.  

2. Praktik Pariu ditinjau dari 
ekonomi syariah  sudah memiliki 
kesesuain dengan akad muzaraah 
baik dari segi rukun dan syarat 
dari muzaraah.. Jika ditinjau dari 
aspek muzaraah bahwa indikator 
seperti keadilan (analisis keadilan 
dengan melihat sejauh mana 
kontribusi masing-masing 
pihak,pembagian resiko dan  
manfaat yang diterima kedua 
belah pihak itu seperti apa), rela 
sama rela dan saling percaya 
terbukti terealisasikan didalam 
praktik pariu ini.  

b. Dari Segi Maslahah 

1. Dalam praktik Pariu ada 
yang namanya tawa padang yang 
artinya pengelola irigasi. Karena 
dalam praktik pariu ini 
membutuhkan irigasi yang baik 
(saluran irigasi yang memadai) 
untuk mendukung agar pertanian 
dapat berjalan dengan lancar.  

 
2. Maslahah praktik pariu 
dalam bingkai maqashid syariah 

Pariu Dalam 

Analisis 

Muzara’ah 

dan Maslahah 

Telah Sesuai 

dengan 

Ketentuan.  
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a. Pemeliharaan Agama 

 

skema bagi hasil sepertiga (1:3) 
yang digunakan dalam praktik 
pariu. Skema ini tidak hanya 
sekadar pembagian hasil, tetapi 
juga mencerminkan nilai-nilai 
keadilan yang dijunjung tinggi 
dalam ajaran Islam. Apalagi 
masing-masing pihak sudah 
merasa berkeadilan tanpa harus 
merasa ada pihak yang dirugikan 
 

b. Pemeliharaan Jiwa 

 
Penyediaan mata pencaharian: 
Akad pariu memberikan 
penggarap sawah kesempatan 
untuk memperoleh penghasilan 
dan menghidupi keluarganya, 
sehingga mereka dapat memenuhi 
kebutuhan dasar seperti pangan, 
sandang, dan papan.  
 

c. Pemeliharaan Akad 
 

Penggarap di desa lunjen dapat 
mempelajari dan menerapkan 
teknik pertanian modern yang 
lebih efisien, seperti, penggunaan 
sistem irigasi yang lebih 
efisien,pengendalian hama dan 
penyakit yang ramah lingkungan. 
 

d. Pemeliharaan Keturunan 
 

Dengan pendapatan yang 
dihasilkan dari hasil panen, 
penggarap sawah di desa lunjen 
ini dapat memberikan kehidupan 
yang lebih baik untuk keluarga 
mereka, termasuk pendidikan dan 
kesehatan yang lebih baik untuk 
anak-anak mereka, sehingga 
pemeliharaan keturunan dapat 
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terlaksana dengan baik. 
 
e. Pemeliharaan Harta 

 
Akad pariu memastikan bahwa 
lahan pertanian dimanfaatkan 
secara produktif guna 
peningkatan nilai ekonomi dari 
lahan tersebut. 

Pabalian 

Mahtanan 

Maslahah 1. Praktik pabalian mahtanan 

merupakan contoh yang sangat 

menarik dari budaya gotong 

royong dalam konteks pertanian 

padi di Desa  Lunjen Enrekang. Ini 

mencerminkan komitmen 

masyarakat untuk saling 

membantu tanpa mengharapkan 

imbalan langsung. 

 

2. Sosial: Pabalian mahtanan 

memperkuat ikatan sosial di 

antara anggota masyarakat. 

Kolaborasi dalam proses 

pertanian tidak hanya 

memperkuat hubungan 

interpersonal, tetapi juga 

menciptakan rasa solidaritas dan 

persatuan dalam komunitas. Saat 

para anggota masyarakat 

berkumpul di sawah untuk 

menanam dan merawat tanaman 

padi bersama-sama, tidak hanya 

bekerja secara fisik, tetapi juga 

bertukar pengalaman, 

Pabalian 

Mahtanan 

Dalam 

Analisis 

Maslahah 

Telah Sesuai. 
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pengetahuan, dan emosi.  

 

3. Ekonomi: Meskipun tidak 

ada imbalan langsung, praktik ini 

memiliki dampak ekonomi yang 

signifikan. Pertanian yang 

dilakukan secara kolektif dapat 

mengurangi biaya produksi bagi 

setiap individu, karena sumber 

daya dan tenaga kerja dibagi 

secara adil di antara para petani. 

Ada beberapa maslahah yang 

dihadirkan dalam proses pabalian 

mahtanan ini: biaya produksi 

yang lebih rendah, peningkatan 

efisiensi, peningkatan akses pasar. 

Masima Maslahah 1. Dari sudut pandang 

budaya, masima mencerminkan 

nilai-nilai solidaritas, gotong 

royong, dan saling membantu 

yang merupakan bagian dari 

kehidupan masyarakat lokal. Ini 

menunjukkan bahwa di tengah 

kehidupan yang keras dan tanah 

yang tidak selalu subur, 

masyarakat memilih untuk 

bersatu dan membantu satu sama 

Masima 

Dalam 

Tinjauan 

Maslahah 

Telah Sesuai. 
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lain dalam menghadapi tantangan 

seperti proses panen yang 

memerlukan banyak tenaga dan 

waktu. 

2. Dengan kehadiran masima 

ini, memberikan peluang kerja 

dan memberikan kesempatan 

kepada masyarakat lain untuk 

dapat mendapatkan hasil 

pertanian tersebut. praktik 

Masima berfungsi untuk 

memastikan kesejahteraan 

bersama di masyarakat di Desa 

Lunjen Enrekang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Akad pariu adalah satu bentuk kerjasama dalam ruang lingkup petani 

padi yang ouputnya adalah skema bagi hasil. Pada pelaksanaannya, sama dengan 

akad muzara’ah atau mukhabarah dalam Islam. Terkadang, jika pemilik lahan 

bertanggung jawab atas bibit dan biaya lainnya, maka akad pariu akan menjadi 

akad muzara’ah. Namun, jika pemberi masa tanam  yang bertanggung jawab atas 

bibit dan biaya lainnya, maka akad pariu akan menjadi akad mukhabarah. 

Namun, jika bibit dan biaya lainnya ditanggung bersama, maka akad pariu 

menjadi dilarang karena terjadi dualitas akad dalam satu perjanjian. 

Pabalian Mahtanan dan Masima merupakan bagian dari proses praktik 

Pariu. Penulis melakukan analisis pabalian mahtanan dan masima dalam konsep 

Maslahah. Penulis melihat bahwa pabalian mahtanan dan masima memberikan 

kemaslahatan  yang positif dan kebermanfaatan didalamnya seperti aspek 

tolong-menolong diantara kalangan para petani, solidaritas yang senantiasa 

dijunjung tinggi serta pelestarian budaya dalam ranah pertanian yang masih 

kental akan kesederhannanya dan sosial.  
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B. Implikasi 

 Berdasarkan penelitian, dianjurkan untuk menjaga agar tradisi akad 

pariu tetap dipertahankan di tengah masyarakat Desa Lunjen, mengingat 

manfaatnya yang beragam dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, 

sangat penting bagi masyarakat, terutama aparat desa, untuk mengawasi dan 

memelihara tradisi akad pariu. Ini diperlukan untuk mencegah perubahan akad 

pariu menjadi bentuk lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 

Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap 

ketentuan akad pariu yang dapat memicu konflik dan ketegangan dalam 

masyarakat. 

Dibalik Akad Pariu terselip yang namanya Pabalian Mahtanan dan Masima 

yang memiliki kemaslahatan untuk aktivitas sosial dikalangan petani sehingga 

harus di jaga dengan baik mengingat di tengah peradaban yang mulai sedikit 

demi sedikit terkikis dengan sikap apatis terhadap budaya tolong-menolong dan 

solidaritas di tengah masyarakat. 
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