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ABSTRAK 

Nama : Ellha Elvira Bahrun 

Nim : 90100116095 

Judul Disertasi : Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis 

Kependudukan di Pedesaan (Studi pada Desa Pakkana Kabupaten Wajo) 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang pengembangan ekonomi 

Islam berbasis kependudukan di Desa Pakkana Kabupaten Wajo dan untuk 

mengetahui faktor pendukung pengembangan ekonomi Islam berbasis 

kependudukan di Desa Pakkana Kabupaten Wajo. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian yaitu jenis penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data primer ini diperoleh dari hasil 

wawancara dengan masyarakat dan unsur-unsur pemerintah Desa Pakkana 

Kabupaten Wajo. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik 

triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang beragama 

Islam tentu menjadi salah satu peluang dalam upaya pengembangan ekonomi Islam 

di Pedesaan, pemahaman akan akad-akad taransaksi dan produk-produk ekonomi 

Islam oleh masyarakat Desa Pakkana Kabupaten Wajo tidak dipahami dengan 

spesifik namun secara paraktik akad dan produk ekonomi Islam sering digunakan, 

seperti penggunaan skim murabahah dan Desa Pakkana Kabupaten Wajo telah 

memiliki lembaga pegadaian syariah sebagai solusi atas pendanaan masyarakat yang 

terkendala dalam mendanai usaha atau utang masyarakat. Selain itu, terdapat 

kampoeng BNI Sutera. Kampung BNI sendiri dibangun dengan pola pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit kemitraan. Usia produktif 

masyarakat desa sangat menentukan penghasilan masyarakat lokal karena usia 

produktif memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengembangan ekonomi 

Islam berbasis kependudukan di pedesaan dengan prinsip Islam dan salah satu 

regulasi kebijakan pembangunan Desa dituangkan dalam pendirian Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) Desa Pakkana Kabupaten Wajo. 

 
 

Kata Kunci: Pengembangan, Ekonomi Islam, Kependudukan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian 

ilmiah yang panjang, dimana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi 

ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena di 

masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara 

agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya Ilmu Ekonomi, namun 

sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para Ekonom Barat pun mulai mengakui 

eksistensi Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu Ekonomi yang memberi warna kesejukan 

dalam perekonomian dunia dimana Ekonomi Islam dapat menjadi sistem Ekonomi 

alternatif yang mampu mengingatkan kesejahteraan umat, disamping sistem ekonomi 

kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan 

umat.1 

Perkembangan ekonomi Islam yang berorientasi profit merupakan bagian dari 

wacana global di dunia Islam. Dalam konteks ini muncul pertanyaan dari beberapa 

kalangan apakah pertumbuhan perbankan Islam akibat keunggulan komparatif dari 

paradigma perbankan Islam atau disebabkan oleh kebangkitan Islam di seluruh dunia 

sejak akhir 1960-an. Sejarah pertumbuhan ekonomi Islam di tandai dengan 

 

 

 
1M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 

2011); h. 6. 
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didirikannya bank syariah di Mesir yang tidak menggunakan label Islam, untuk 

mengantisipasi kecurigaan sebagai gerakan fundamentalis. 

Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga 

mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik 

di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur Tengah, dan lain- lain. 

Perbankan Syariah menjadi salah satu sistem dalam perekonomian Islam yang paling 

populer di dunia, mencapai US$882 billion (setara dengan 11.466 trilyun). Dalam 

Global Islamic Finance Report 2020, pasar perbankan Islam global mencakup berbagai 

aspek, seperti Perbankan Islam, Takaful: Asuransi Syariah, Sukuk: Obligasi Islam, dan 

Pasar Modal Syariah: Dana Islami.2 Ditetapkan ada 10 negara yang disebut sebagai 

the top 10 Centres of Excellence in Islamic Banking and Finance,yaitu: a) Dubai 

Islamic Bank, b) National Commercial Bank Saudi Arabia, c) Bank Mellat Iran, d) Bank 

Melli Iran, e) Kuwait Finance House, f) Bank Saderat Iran, 

g) Malayan Bank Berhad (Maybank) Malaysia, h) Bank Maskan Iran, i) Qatar Islamic 

Bank dan j) Alinma Bank Saudi Arabia.3 

Data tersebut tidak menunjukkan tidak adanya Indonesia dalam 10 top Centres 

of Excellence in Islamic Banking and Finance, padahal sebagai negara dengan 

mayoritas penduduk beragama Islam, di Indonesia, sistem ekonomi Islam dalam 

wacana dan praktik telah berkembang luas dalam kehidupan ekonomi 

2Nur Kholis, (2017), “Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia”, Millah: 

Jurnal Studi Agama, XVII (1), (2017), h. 1. 
3Anonim, https://www.marketwatch.com/press-release/global-islamic-finance-market-2020- 

industry-size-and-share-evolution-to-2024-by-growth-insight-key-development-trends-and-forecast- 
by-market-reports-world-2020-08-03, diakses tanggal 10 Oktober 2020. 

https://www.marketwatch.com/press-release/global-islamic-finance-market-2020-industry-size-and-share-evolution-to-2024-by-growth-insight-key-development-trends-and-forecast-by-market-reports-world-2020-08-03
https://www.marketwatch.com/press-release/global-islamic-finance-market-2020-industry-size-and-share-evolution-to-2024-by-growth-insight-key-development-trends-and-forecast-by-market-reports-world-2020-08-03
https://www.marketwatch.com/press-release/global-islamic-finance-market-2020-industry-size-and-share-evolution-to-2024-by-growth-insight-key-development-trends-and-forecast-by-market-reports-world-2020-08-03
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masyarakat, dimana pakar ekonomi memperkirakan ekonomi Islam akan mengalami 

perkembangan pesat 15 tahun ke depan dan akan menjadi ekonomi syariah terbesar di 

dunia.4 

Sistem ekonomi syariah di Indonesia mulai muncul pada 1960. Saat itu, 

pengharaman riba (bunga) menjadi isu yang banyak didiskusikan di kalangan 

masyarakat muslim. Dalam Islam riba dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa 

pun juga adalah dilarang oleh Allah swt. Sehingga, hukum riba itu adalah haram 

sebagaimana dalil tentang riba sebagaimana firman Allah swt dalam QS 

al-Baqarah/2: 275, 

لِ  ِّۚ ذَٰ نُ مِنَ ٱلۡمَس ِ بوَٰاْ لََ يقَوُمُونَ إلََِّ كَمَا يقَوُمُ ٱلَّذِي يتَخََبَّطهُُ ٱلشَّيۡطَٰ كَ بأِنََّهُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّمَا ٱلۡبيَۡعُ ٱلَّذِينَ يأَۡكلُوُنَ ٱلر ِ

بوَٰاِّْۚ فَمَن جَاءَٓهُۥ  مَ ٱلر ِ ُ ٱلۡبيَۡعَ وَحَرَّ بوَٰاْْۗ وَأحََلَّ ٱللََّّ ب ِهۦِ فٱَنتهََىٰ فلَهَُۥ مَا سَلفََ وَأمَۡرُهُٓۥ إلَِى مِثۡلُ ٱلر ِ ن رَّ مَوۡعِظَةٞ م ِ

لِدوُنَ   بُ ٱلنَّارِِۖ هُمۡ فيِهَا خَٰ ئِكَ أصَۡحَٰ
ٓ ِِۖ وَمَنۡ عَادَ فأَوُْلَٰ  ٱللََّّ

Terjemahnya: 

 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.5 

Dua pandangan utama mengenai riba. Pertama, interpretasi riba seperti yang 

terdapat dalam fikih (hukum Islam) sebagai interpretasi yang tepat dan harus diikuti. 

 

4Dudi Badruzaman, “Pengembangan Ekonomi Islam Bersasis Kependudukan di Pedesaan”, 

Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 3, No. 1 (2019); h. 2. 

5Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Solo: Zigma, 2010), h. 47. 
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Dalam hal ini, fikih menggunakan prinsip bahwa setiap tambahan yang ditetapkan 

dalam suatu transaksi pinjaman melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba. 

Kedua, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas adanya 

jurang pemisah di masyarakat yang berbeda golongan ekonominya. Pemerintah 

Indonesia juga mendukung perkembangan ekonomi Islam yang diwujudkan dalam 

bentuk regulasi dan political will. Adapun Undang-Undang yang mendukung tentang 

sistem ekonomi tersebut, seperti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia.6 

Pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi tolak ukur dalam pencapaian 

pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah di 

Indonesia tercermin dalam angka pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

laju pertumbuhan PDRB. Data tersebut telah disediakan oleh Badan Pusat Statistik 

secara berkala sehingga dapat menjadi acuan melihat kinerja masing-masing wilayah 

dalam level provinsi. Indikator lain untuk melihat kinerja perekonomian yang juga 

mencerminkan kesejahteraan daerah adalah PDRB per Kapita.7 Potensi pengembangan 

ekonomi syariah daerah, selain menekankan potensi industri halal juga 

mempertimbangkan potensi daya tarik wisata halalnya. Berdasakan Ripparnas 

(Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional) 2015-2025, beberapa 

6Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal 
Ilmiah Ekonomi Islam 2, No. 3 (2016); h. 29. 

7Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 

2024: Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia (Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional, 2019); h. 18-19. 
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destinasi halal adalah provinsi Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta dan Sulawesi 

Selatan. Hal ini di antaranya memperhitungkan aspek sosial mencakup peran budaya 

dan nilai-nilai Islam pada daerah-daerah tersebut. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mengubah cara 

pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia serta mampu mendorong terciptanya 

penemuan-penemuan yang dapat menghambat kelangkaan barang dan jasa. Melalui 

inovasi, riset, pengembangan yang terus-menerus tercipta produk barang dan jasa apa 

saja yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Dampaknya mengubah pola 

kehidupan ekonomi masyarakat secara global dalam berbagai bidang, seperti pola 

produksi, pola distribusi, dan pola konsumsi.8 

Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi Islam bukan hanya sebagai 

fenomena perkotaan, tetapi juga pedesaan. Sistem ekonomi pedesaan di Indonesia 

dalam konteks kekinian berlangsung dalam pergumulan sistem ekonomi tradisional 

(pra kapitalistik) dengan ekonomi modern (kapitalistik). Sistem ekonomi kapitalistik 

di pedesaan merupakan bentuk penetrasi perkotaan atas pedesaan. Mentalitas ekonomi 

kota telah menjungkirbalikkan prinsip–prinsip ekonomi produksi masyarakat 

pedesaan. Selama ini proses produksi ekonomi pedesaan dilakukan untuk swasembada, 

dengan sedikit kelebihan yang dijual ke pasar. Mentalitas kota telah merubahnya 

menjadi hukum pertukaran sebagai dasar proses produksi. Petani tumbuh menjadi 

wiraswasta, berproduksi untuk usaha-usaha perdagangan. 

 

8Suryana, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang 

(Jakarta: Salemba Empat, 2013); h. 23. 
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Kemajuan teknologi informasi juga meretas batas–batas isolasi sosial budaya, 

ekonomi, dan politik pedesaan. Desa menjadi bagian dari kesatuan global. Kualitas 

kehidupan desa yang terus meningkat baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok 

(pangan, sandang dan papan), pendidikan dan kesehatan telah meningkatkan pula 

jumlah penduduk perdesaan. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk desa pun tinggi. 

Lahan-lahan pertanian berubah fungsi menjadi tempat tinggal atau ruang ekonomi 

dan sosial non pertanian. Perubahan fungsi tersebut menjadikan lahan pertanian 

semakin sempit. Untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat mengembangkan 

teknologi dan komersialisasi pertanian. Tranformasi tersebut berdampak sosial dan 

ekologi sangat luas. Secara sosiologis telah menyebabkan deferensiasi sosial baru di 

perdesaan. 

Dalam konteksi ini, muncul strategi dan suatu perkembangan dalam hal 

ketidakjelasan pengertian-pengertian tentang kewargadesaan (village citizenship), dan 

pemilikan tanah secara pribadi. Faktor dominan dalam aspek perekonomian, terlihat 

pada relasi petani (penggarap) dengan orang yang memberikan tanah (elit-elit agraria) 

cenderung berubah bentuk menjadi kontraktual yang tepat dan jelas (dahulu patron-

klien) untuk mendapatkan barang-barang dan jasa dari beberapa orang yang berbeda. 

Perubahan relasi ekonomi ini, sebagai akibat dari adanya ekspos petani secara langsung 

dengan kekuatan-kekuatan pasar. Dampak yang lebih luas akan membahayakan 

kesejahteraan petani. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan masa lalu. 
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Kemajuan perekonomian pedesaan yang satu dengan perekonomian pedesaan 

yang lain sangat berhubungan, sehingga diperlukan upaya nyata dalam rangka 

memajukan perekonomian pedesaan. Upaya nyata perlu dengan cepat dan tepat 

dilakukan sehingga dapat menciptakan akselerasi kemajuan perekonomian desa.9 

Pengembangan ekonomi Islam di pedesaan Indonesia, berhadapan dengan realitas 

menguatnya ekonomi modern (kapitalistik) dan terpinggirkannya ekonomi tradisional 

(pra kapitalistik). Ekonomi modern (perkotaan) membongkar prinsip–prinsip ekonomi 

tradisional (pedesaan) yang berwatak produksi untuk swasembada dan sangat sedikit 

menjualnya ke pasar, menjadi ekonomi perdagangan mendasarkan hukum pertukaran. 

Petani pelaku utama ekonomi pedesaan menjadi wiraswasta.10 Orientasi ekonomi 

pedesaan menjadi materialistik dan indiviualistik, rendahnya kepedulian sosial dan 

menurunnya harmoni sosial dalam masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan 

meningkatnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat tinggal 

atau ruang ekonomi dan sosial non pertanian. Serta semakin sempitnya lahan pertanian. 

Pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan, tidak dapat terlepas 

dari populasi penduduk yang beragama Islam. Berdasarkan data globalreligiusfuture 

menyebutkan bahwa populasi penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 

diperkirakan mencapai 229,62 juta jiwa. Potensi jumlah penduduk ini memungkinkan 

 

9Ar-Royyan Ramli, Wahyuddin, Julli Mursyida dan Mawardati, Ekonomi Desa: Analisa 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Banda Aceh: Natural Aceh, 2018); h. 87. 

10Hasan Basri, Moral Ekonomi Petani (Jakarta: LP3ES, 1989); h. 38. 



8 
 

 

 

 
 

perkembangan ekonomi Islam di pedesaan. Selain itu, untuk mengembangkan ekonomi 

Islam suatu wilayah (desa) membangun Desa Wisata Halal. Berbagai wilayah di 

Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan berlomba-lomba membangun wisata halal 

untuk menarik wisatawan baik domestik maupun macanegara. Dengan adanya wisata 

halal tersebut memungkinkan kemajuan perkonomian masyarakat di sekitar akan 

meningkat. 

Permasalah penduduk dengan pertumbuhan ekonomi memunculkan dua asumsi 

yaitu asumsi positif (optimis) dan asumsi negatif (persimis). Asumsi optimis 

berpendapat bahwa keberadaan penduduk merupakan pasar yang akan memacu 

kegiatan produksi yang akan mendorong munculkan perkembangan usaha-usaha 

produktif sekaligus sebagai merupakan sumber tenaga kerja untuk kegiatan produktif 

tersebut. Dalam pandangan kaum optimis ini berpendapat bahwa antara pertumbuhan 

ekonomi dengan variabel demografi erat hubungannya. Sedangkan kaum pesimis, 

melihat bahwa penduduk justru merupakan masalah bagi pembangunan itu sendiri, 

hal ini dikarenakan bila jumlah penduduk berlebih akan menyulitkan dalam penyediaan 

beberapa kebutuhan mereka diantaranya makanan, pakaian, pekerjaan, pendidikan dan 

munculnya beragam permasalahan lainnya. Ini tentu harus diantisipasi karena bila 

negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak mampu melakukan antisipasi 

terhadap peningkatan populasi yang begitu cepat maka akan 
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berpengaruh negatif terhadap kualitas hidup dan memperlambat pertumbuhan ekonomi 

di negaranya.11 

Dalam pembangunan perdesaan yang lebih ditingkatan adalah sub-sub sektor 

pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, melalui 

usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitas, secara terpadu, 

serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. Selain dari pada itu perlu ditingkatkan pula pengembangan system 

perdesaan yang menjamin harga yang layak bagi petani produsen maupun konsumen 

serta memberikan kemudahan bagi petani atau nelayan memanfaatkan fasilitas dana 

untuk mengembangkan kegiatan usaha.12 

Hal yang terpenting lainnya dalam pengembangan ekonomi Islam pedesaan 

adalah perhatian serius pemerintah setempat untuk memberikan perlindungan terhadap 

praktik ekonomi kemasyarakatan (kearifan lokal). Praktik ekonomi berbasis kearifan 

lokal masih banyak dilakukan oleh masyarakat utamanya yang berdomisi di pedesaan. 

Sebut saja praktik dalam bidang pertanian seperti bagi hasil pertanian yang tentunya 

setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda, seperti: memperduoi (Minangkabau), 

maro (Jawa Tengah), Tesang (Sulawesi). 

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan 

dengan ibukotanya Sengkang. Di daerah ini terdapat sebuah desa yang 

11Eddy Gunawan, Abd. Jamal dan Ibnu Abbas, “Apakah Faktor Demografi Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?” Jurnal Persfektif Ekonomi Darussalam, Volume 6, Nomor 1, 
(September 2020): 2502-6976. 

12Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 65. 
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disebut dengan desa Pakkana. Di Desa Pakkana terdapat perkampungan pertenunan 

sutera yang disponsori oleh BNI. Proses produksi kain sutera di Desa Pakkana 

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan penggunaan bahan-bahan yang 

halal menurut Islam. Selain dari produksi juga ditemukan dari produsen yang 

memperhatikan keadilan dan kehalalan  produksinya. 

Praktik ekonomi Islam lainnya berupa pengimplementasian akad muamalah 

dalam pertanian berupa rahn dengan istilah Massanna Galung (Gadai sawah). Pada 

praktik gadai tersebut sesuai dengan akad rahn. Praktik-praktik seperti hal di atas 

menunjukkan bahwa adanya pengembangan ekonomi Islam di Pedesaan melalui 

kegiatan pertanian dan kemungkinan akan mengalami perkembangan pada bidang- 

bidang lain seperti parawisata dan kuliner mengingat Kabupaten Wajo memiliki 

destinasi wisata Danau Tempe dan makanan-makanan tradisional lainnya yang potensi 

pengembangan ekonomi Islamnya sangat besar. 

Pengembangan ekonomi Islam di Pedesaan pada dasarnya memiliki kendala 

terutama dari masyarakat itu sendiri karena pemahaman masyarakat pada umumnya 

masih menganggap bahwa ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu sama, 

padahal hakekatnya berbeda. Selain itu, kendala lain pengembangan ekonomi di 

pedesaan adalah kurangnya sumbangsih pemerintah terkait yang memiliki kewenangan 

dalam menentukan kebijakan program terutama program-program perkembangan 

ekonomi Islam pedesaan. 

Permasalahan lainnya adalah pemanfaatan BUMDes yang tidak optimal. 

Disebabkan beberapa masyarakat tidak dilibatkan dalam pengurusan BUMDes 
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tersebut, padahal sejatinya semangat kegotong-royongan merupakan ajaran Islam yang 

dinisbahkan dari tolong-menolong (ta‟awun). Kemudian potensi desa wisata halal di 

pedesaan cukup luas di Indonesia, akan tetapi tidak disadari masyarakat Islam sendiri 

padahal dengan memanfaatkan potensi yang ada maka ekonomi Islam dapat 

menyentuh masyarakat akar rumput. 

Berkembangnya sistem ekonomi Islam di pedesaan berproses secara evolutif 

dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Dinamika sistem ekonomi Islam di pedesaan 

baik sebagai wacana maupun praktis, menarik penulis untuk menyusun tulisan ini. 

Berbasis kependudukan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan potensi 

pengembangan ekonomi Islam di pedesaan. Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk mnegangkat judul skripsi “Pengembangan Ekonomi 

Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan (Studi pada Desa Pakkana 

Kabupaten Wajo)”. 

 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 
 

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak 

relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini 

berfokus pada peluang pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan. Hal ini 

dimaksudkan untuk melihat potensi dan faktor yang yang memengaruhi 

pengembangan ekonomi Islam di Desa Pakkana Kabupaten Wajo. 
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Menyusun sebuah kerangka penelitian untuk menganalisis kajian yang akan 

diteliti maka diupayakan memberikan deskripsi fokus penelitian ini yang berkaitan 

pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan khususnya di Desa Pakkana 

Kabupaten Wajo. Pengembangan ekonomi Islam dalam hal ini merupakan sebuah 

proses dan langkah-langkah untuk menjadikan potensi perekonomian yang ada 

menjadi lebih baik dan bermanfaat berdasarkan ketentuan syariah. Kajian akan peluang 

pengembangan ekonomi Islam merujuk kepada beberapa hal berupa: mayoritas 

penduduk beragama Islam, pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan 

persebaran lembaga keuangan syariah. 

Ekonomi Islam memiliki konsep dasar yang berbeda dari ekonomi sosialisme 

dan kapitalisme. Selain didasarkan pada konsep spiritual, ekonomi dalam Islam juga 

didasarkan pada konsep ukhuwah atau persaudaraan dan keadilan secara universal 

terhadap sesama manusia. Pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan 

memiliki berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut berupa usia 

produktif masyarakat desa dan perkembangan regulasi kebijakan ekonomi Islam. 

Tabel 1.2 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 

No. Fokus penelitian Sub Fokus Deskripsi Fokus 

1. Peluang Mayoritas penduduk Masyarakat Desa Pakkana 

 Pengembangan beragama Islam Kabupaten Wajo yang mayoritas 

 ekonomi Islam  adalah pemeluk agama Islam 

 pendekatan 

kependudukan 

  

Pemahaman 

masyarakat tentang 

Masyarakat Desa Pakkana 

Kabupaten Wajo telah banyak 

   belajar dari para ahli ekonomi 
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  ekonomi Islam dan ulama seperti Majelis Ulama 

 Indonesia, sehingga pemahaman 

 masyarakat Desa Pakkana 

 Kabupaten Wajo akan 

 pentingnya mengikuti ajaran 

 agama Islam dalam kehidupan 

 ekonomi akan semakin kuat 

Persebaran lembaga Persebaran lembaga keuangan 

keuangan syariah syariah khususnya Bank Syariah 

 yang semakin luas hingga ke 

 daerah dan pedesaan di Desa 

 Pakkana Kabupaten Wajo, yang 

 mempermudah masyarakat untuk 

 mengakses dan mengaplikasikan 

 transaksi tersebut 

2. Faktor pendukung Usia produktif Masyarakat Desa Pakkana 

 Pengembangan masyarakat desa Kabupaten Wajo memiliki usia 

 ekonomi Islam  produktifitas yang lebih tinggi. 

 Pendekatan  Penduduk usia produktif tersebut 

 Kependudukan  sangat mempengaruhi dinamika 

   kehidupan ekonomi masyarakat 

  Perkembangan Dukungan yang penuh oleh 

  regulasi kebijakan pemerintah guna meningkatkan 

  ekonomi Islam ekonomi Islam di Pedesaan. 

   Imbasnya, masyarakat menjadi 

   semakin tertarik dan mampu 

   mendapatkan pemahaman yang 

   kuat dari regulasi tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 
 

Jika dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan untuk lebih 

memudahkan arah dan tujuan penelitian. Maka, peneliti menarik beberapa rumusan pokok 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peluang pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di 

Desa Pakkana Kabupaten Wajo? 

2. Faktor pendukung pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di 

Desa Pakkana Kabupaten Wajo? 

 

D. Kajian Pustaka 

 

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat posisi penelitian yang 

akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya baik menyangkut 

perbedaan maupun persamaannya. Beberapa sumber penelitian terdahulu yang 

dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Peneliti Metode dan Pendekatan Hasil 

   Indonesia merupakan 

   mayoritas penduduk muslim 

   terbesar, terlebih masyarakat 

   pedesaan masih memiliki 

 
1 

Furqan dkk 

(2018) 

Metode deskriptif 

kualitatif pendekatan 

studi literatur 

tingkat religiusitas yang 

tinggi. Sehingga, masyarakat 

lebih mudah menerima nilai- 

nilai   ekonomi   Islam   yang 

   telah mereka lakukan. 

   Adanya regulasi tentang 

   penekanan ekonomi Islam 

   dan regulasi pembebasan 
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   bentuk usaha dari BUMDes. 

Sehingga pemerintah 

memberikan otonomi dalam 

pengelolaan BUMDes yang 

ada di seluruh Indonesia. 

Masih sedikitnya penerapan 

ekonomi Islam pada sektor 

bisnis dan Badan Usaha, 

sehingga membuka peluang 

untuk mengembangkan sektor 

Badan Usaha yang berbasis 

syariah atau memiliki model 

usaha syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dudi Badruzaman 

(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metode deskriptif 

kualitatif pendekatan 

studi literatur 

Ekonomi Islam tumbuh dan 

berkembang di Indonesia, 

sebagai alternatif dari sistem 

ekonomi yang terlebih dahulu 

ada yaitu ekonomi tradisional 

(komunal) dan kapitalis. 

Kedua sistem ekonomi yang 

ada tidak cukup mampu 

memberikan jalan menuju 

kehidupan sejahtera bagi 

masyarakat Indonesia. 

Hadirnya ekonomi Islam, 

tentu harus mampu menjawab 

persoalan  tersebut. 

Pelembagaan   dan 

pengorganisasian sistem 

ekonomi Islam baik sebagai 

wacana dan praksis harus 

berlangsung dalam kehidupan 

masyarakat. Pertumbuhan dan 

perkembangan  lembaga 

ekonomi Islam, pada awalnya 

merupakan fenomena 
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   perkotaan. Namun akhir-akhir 

ini telah merambah pedesaan. 

Upaya pengembangan peran 

dan kontribusi lembaga 

ekonomi Islam di perdesaan, 

bisa memanfaatkan kondisi 

kependudukan di perdesaan. 

Pemahaman komposisi 

penduduk akan membantu 

dalam mendirikan lembaga 

ekonomi, mendistribusikan 

dana dan mengembangkan 

berbagai bentuk usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azizah dan 

Muhfiatun (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pendekatan deskriptif 

kualitatif 

Manusia dengan segala wujud 

pola pikirnya menghasilkan 

karya budaya yang 

mencerminkan semangat 

kearifan lokal di dalamnya, 

begitu juga dengan apa yang 

ada pada ekonomi kreatif 

berbasis pandan Tergerusnya 

eksistensi pandan handycraft 

dapat ditanggulangi melalui 

penanaman kembali nilainilai 

moral dan filosofi harmoni 

yang melekat pada setiap efek 

multyplier anyaman pandan 

hingga menjadi handycraft. 

Selain itu juga perlu adanya 

dukungan dari strategi 

pengembangan ekonomi 

kreatif berbasis pandan yang 

kontinu, seperti halnya stategi 

pemasaran, strategi 

produktivitas    dll.    Dengan 

usaha yang optimal, strategi 
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   tersebut akan mewujudkan 

sebuah generasi budaya baru 

yang menjunjung semangat 

lokalitas, untuk kemudian 

berdampak   pada 

meningkatnya kualitas 

sumber daya manusia. Pada 

pandan handycraft SDM ini 

mencakup sumber daya 

menganyam, sumberdaya 

mengrajin, , sumber daya 

marketing, dan sumber daya 

modern entertaintment yang 

saling berkontribusi untuk 

membangun budaya, dan 

mengantarkan  pandan 

handycraft menuju pola 

industri yang dapat 

menembus pasar modern 

melalui harmonisasi manusia 

dengan alam. 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

Kusmanto dkk 

(2016) 

 

 

 

 

 

 
Metode kualitatif dan 

pendekatan deskriptif 

kualitatif 

Gerakan sosial ekonomi 

Islam telah berhasil 

mentransfomasikan sistem 

ekonomi Islam dalam 

kehidupan ekonomi 

masyarakat pedesaan 

Kabupaten Sragen. Prosesnya 

berawal dari sosialisasi 

tentang pentingnya penerapan 

prinsip-prinsip  ekonomi 

Islam dalam proses ekonomi 

pada kehidupan sehari-hari 

mereka. Pembentukan dan 

pertumbuhan    Baitul    Maal 

Wat Tamwil bersifat evolutif. 
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   menjadi langkah strategis 

dalam mewujudkan sistem 

ekonomi Islam di masyarakat. 

Keberadaan BMT dalam peran 

dan fungsinya sebagai 

lembaga keuangan mikro 

dalam bentuk koperasi jasa 

keuangan syariah untuk 

pembiayaan dan 

penyimpanan dana anggota, 

menjadi sarana efektif 

menjalankan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yulianti (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metode penelitian 

kualitatif deskriptif dan 

pendekatan studi kasus. 

Setiap aktivitas ekonomi 

harus berlandaskan kepada 

sumber-sumber  hukum 

ekonomi Islam dan tidak 

boleh bertentangan dengan 

prinsip-prinsip ekonomi 

Islam dalam berijtihad atas 

suatu fenomena ekonomi. 

Dalam ekonomi Islam, 

terdapat prinsip-prinsip yang 

harus dipenuhi apabila sebuah 

interaksi antar sesama 

manusia akan dilakukan. 

Prinsip-prinsip ini harus 

dijadikan sebagai aturan 

dalam melakukan aktivitas 

ekonomi. Antara kearifan 

lokal dan ‟urf shahih 

mempunyai titik temu yang 

sangat jelas, karena kearifan 

lokal adalah gagasan-gagasan 

setempat (local) dan perilaku 

yang      bersifat      bijaksana, 
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   penuh kearifan, bernilai baik, 

yang tertanam dan diikuti 

oleh anggota masyarakatnya. 

Demikian pula ‟urf yaitu, 

segala sesuatu yang sudah 

saling dikenal di antara 

manusia yang telah menjadi 

kebiasaan atau tradisi, baik 

bersifat perkataan, perbuatan 

atau dalam kaitannya dengan 

meninggalkan perbuatan 

tertentu 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

telah dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui peluang pengembangan ekonomi Islam berbasis 

kependudukan di Desa Pakkana Kabupaten Wajo 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung pengembangan ekonomi Islam berbasis 

kependudukan di Desa Pakkana Kabupaten Wajo 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa: 

1. Manfaat Teoretis 
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Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi 

Islam berbasis kependudukan. Peluang pengembangan ekonomi Islam merujuk 

kepada beberapa hal berupa: mayoritas penduduk beragama Islam, pemahaman 

masyarakat tentang ekonomi Islam dan persebaran lembaga keuangan syariah. 

Sedangkan Pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan memiliki 

berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut berupa usia 

produktif masyarakat desa dan perkembangan regulasi kebijakan ekonomi 

Islam. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

terkait seperti: 

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, penelitian ini dapat dijakan sebagai 

pedoman dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut 

perkembangan ekonomi Islam di pedesaan. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

menggunakan produk dan pembiayaan bank syariah, mengingat sistem 

operasional bank syariah yang bebas dari unsur-unsur riba (bunga) karena 

bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. 

c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai ukuran pertumbuhan 

ekonomi mengingat perkembangan lembaga keuangan syariah hingga saat 

ini mengalami perkembangan yang signifikan sampai pada tataran pedesaan. 



21 
 

 

 

 
 

d. Bagi akademis, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan kajian- 

kajian literatur, studi-studi lebih lanjut yang menyangkut pengembangan 

ekonomi Islam berbasis kependudukan di pedesaan. 



 

 

 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Konsep Ekonomi Islam 

 

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos dan nomos. Oikos berarti rumah 

tangga (house-hold), sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan 

demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-

aturan atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.13 Ekonomi secara umum, 

didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan 

sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan 

manusia.14 

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia 

terlibat dalam aktifitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya 

sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada 

penurunan produktifitas ekonomi, sebaliknya justu membawa seseorang untuk lebih 

produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-

cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam merupakan suatu agama yang 

memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan 

tuhan, atau menusia dengan sesama makhluk Tuhan.15 

 
13Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014); h.2. 

14P3EI, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012); h. 14 

15P3EI, Ekonomi Islam, h. 14-15 
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Beberapa ahli ekonomi muslim memberikan definisi ekonomi Islam yang 

bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi 

Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, 

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi 

dengan cara-cara islami. Yang dimaksud dengan cara-cara yang islami adalah cara-cara 

yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Nabi.16 Secara 

terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi Islam: 

1. M. Umer Chapra: Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi 

sumber-sumber daya langka sesuai dengan maqasid asy syariah atau tujuan 

ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, 

menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau 

melemahkan keluarga dan solidaritas sosial jalinan moral dan masyarakat.17 

2. Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah jawaban dari 

pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam 

upaya ini mereka dibantu oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, akal pikiran, dan 

pengalaman. 

 

 

16P3EI, Ekonomi Islam, h. 17. 

17Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam (Yogjakarta: LPPP, 2000); h. 6. 
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3. M. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam dengan ilmu pengetahuan 

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diiilhami 

dengan nilai-nilai Islam. 

4. Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan 

ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, 

dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.18 

5. Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam dengan suatu usaha sistematis 

untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya 

kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam. 

Beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap 

menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang 

dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan 

peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan 

pembagian sumber daya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga 

memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan 

masyarakat.19 

Berbagai pengertian ekonomi Islam, baik yang dikemukakan oleh ekonomi 

Barat maupun oleh pakar ekonomi Islam sendiri menempatkan individu (manusia) 

sebagai objek kajian ekonomi. Namun demikian, konsep ekonomi Islam tidak hanya 

 

18M. Abdul Mannan, Islamic Economic: Theory and Practice (Cambridge: The Islamic 

Academy, 1986); h.1 

19Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam, h. 8. 
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mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi 

Barat, tapi lebih dari itu. Konsep ekonomi Islam juga menempatkan individu sebagai 

makhluk yang mempunyai potensi religius. 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam berbentuk kerangka, yang jika diibaratkan 

sebagai sebuah bangunan sebagaimana divisualisasikan sebagai berikut:20 

 

 

Tauhid Adl Nubuwwah Khilafah Ma‟ad 

Gambar 2.1. Kerangka Prinsip Ekonomi Islam 

 

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yaitu: Tauhid 

(keimanan), „Adalah (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan 

ma‟ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi- 

proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.21 Penjabaran nilai uviversal sebagai berikut: 

 

 

 

20Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2003); h. 52. 

21Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, h. 17. 
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1. Prinsip Tauhid 

 

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan 

bahkan misi utama para rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka 

penyampaian (tabligh) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui 

kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama 

kenabian. Para nabi dan rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat 

manusia untuk bersikap mengesakan Allah swt. Nabi Muhammad saw dalam rangka 

mendakwakan Islam, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali 

ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun lainnya diajarkan. 

Dalam pandangan al-Quran, filsafat fundamental dari ekonomi Islam adalah 

tauhid. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik 

menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan 

yang sesuai dengan kehendak Allah. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas 

umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Sebagaimana 

firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 163-164, 

تِ وَٱلۡۡرَۡضِ وَ  وَٰ حِيمُ إِنَّ فيِ خَلۡقِ ٱلسَّمَٰ نُ ٱلرَّ حۡمَٰ هَ إِلََّ هوَُ ٱلرَّ
ٓ إلَِٰ حِدِٞۖ لََّ هٞ وَٰ هُكُمۡ إلَِٰ فِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَإلَِٰ ٱخۡتلَِٰ

ُ مِنَ ٱلسَّ  اءٖٓ فأَحَۡياَ بِهِ ٱلۡۡرَۡضَ بَعۡدَ وَٱلۡفلُۡكِ ٱلَّتيِ تجَۡرِي فيِ ٱلۡبَحۡرِ بِمَا ينَفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أنَزَلَ ٱللََّّ مَاءِٓ مِن مَّ

رِ بيَۡنَ ٱلسَّمَاءِٓ وَٱلۡۡرَۡضِ  حِ وَٱلسَّحَابِ ٱلۡمُسَخَّ يَٰ تٖ ل ِقَوۡمٖ مَوۡتِهَا وَبَثَّ فيِهَا مِن كلُ ِ داَبَّٓةٖ وَتصَۡرِيفِ ٱلر ِ لَۡيَٰٓ

 يَعۡقِلوُنَ  

  Terjemahnya : 

Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia 

Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan 

langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 

membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari 
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langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)- nya 

dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan 

yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 

(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.22 

 

Ayat di atas mengungkapkan tentang kekuasaan Allah, hanya Dia-lah yang 

patut disembah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia, dan tidak ada juga 

penguasa yang menguasai dan mengatur alam semesta ini melainkan Allah. Siapa yang 

menyembah selain-Nya atau sesuatu bersama-Nya, maka ibadahnya tidak diterima. 

Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan kemurahan-Nya maka 

diturunkanlah nikmat yang banyak bagi manusia. Sepantasnya manusia bersyukur dan 

memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baik-Nya. 

2. Prinsip Keadilan 

 

Allah swt adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. 

Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia 

sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hokum Allah di bumi dan menjamin 

bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya 

semua mendapat manfaat daripadanya secara adail dan baik. Dalam banyak ayat, Allah 

memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak 

menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku 

ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan 

orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam 

berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi 

 

22Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya (Solo: Zigma, 2010); h. 24-25. 
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golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing- masing 

beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya 

karena kerakusannya. 

Kewajiban memiliki sikap adil telah Allah swt tegaskan dalam QS al- 

 

Maidah/5: 8, 
 

ِ شهَُداَءَٓ بٱِلۡقِسۡطِِۖ وَلََ يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ  مِينَ لِلََّّ أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كوُنوُاْ قوََّٰ انُ قوَۡمٍ عَلىَٰٓ ألَََّ تعَۡدِلوُاِّْۚ ٱعۡدِلوُاْ يَٰ َٔ  ٔ
َِّۚ إِنَّ  َ خَبيِرُُۢ بِمَا تعَۡمَلوُنَ  هوَُ أقَۡرَبُ لِلتَّقۡوَىِٰۖ وَٱتَّقوُاْ ٱللََّّ   ٱللََّّ

 

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untukberlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.23 

3. Nubuwwah 

 

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu 

saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul 

untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup 

yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal- 

muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik 

yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk 

umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna 

untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad saw. Sifat-sifat 

utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku 
 

23Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 108. 
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ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Siddiq (benar, jujur), amanah (tanggung 

jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, 

intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran). 

4. Khilafah 

 

Dalam al-Quran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi 

khalifah dibumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada 

dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Dalam masalah kepemimpinan nabi 

Muhammad saw menjelaskan di dalam hadis, 

 
Artinya :

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung 

jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta 

pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan 

dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di 

dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas 

urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan 

harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung 

jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-

laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban 

atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai 

pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. 
 

 
 

 
t.t); 139. 

24Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Beirut: Dar as-Sha‟bu, 
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Hadis di atas berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala 

keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip 

kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya 

adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang 

ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. 

5. Prinsip Ma‟ad 

 

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah 

ma‟ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia 

bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas 

dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah 

ladang akhirat”.25 Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan 

beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. 

Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebaba jika 

dibandingkan dengan kesenangan akhira, kesenangan dunia tidaklah seberapa. 

Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangun tiga prinsip derivatif yaitu 

multitype ownership, freedom to act, dan social justice.26 Dalam sistem ekonomi 

Islam salah satu prinsip yang harus ditegakkan adalah prinsip amanah. Definisi amanah 

sangat luas cakupannya. Amanah meliputi segala yang berkaitan hubungan 

 
 

25Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati dan Tika Widiastuti, “Maqasid asy Syarah sebagai 

Landasan Dasar Ekonomi Islam”, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 2 (2018); h. 

301. 

26Amrul Mutaqin. “Konsep Periklanan Dalam Ekonomi Islam”, Cahaya Aktiva, Vol. 03. No. 

01, (Maret 2013). 
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interpersonal antar manusia dan hubungan dengan Sang Penguasa Alam, yaitu 

Allah.27 

 

B. Pengembangan Ekonomi Islam 

 

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan 

mendayagunakan kemampuan life skill (keahlian hidup) yang dimiliki oleh 

masyarakat.28 Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan 

kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju 

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.29 

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. 

Untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama daerah yang sedang berkembang, 

maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut 

melalui pengembangan ekonomi. 

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, kedua istilah ini juga 

ditemukan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi 

 
27Ivan Muhammad Agung, Desma Husni, Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan 

Kualitatif dan Kuantitatif, Jurnal Psikologi, Volume 43, Nomor 3, (2016): 194 – 206. 

28Edi Sueharto, Metodologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat: Jurnal Comdev (Jakarta: 

BEMJ, PMI, 2004), h. 3. 

29Edi Sueharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: PT. Rekan 
Aditama, 2010). 
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adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefenisikan 

dengan a suistained growth of a right kind of output which can contribute to human 

welfare. (Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu 

memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia).30 Pembangunan ekonomi yang 

dimaksudkan dalam Islam adalah the process of allaviating poverty and provision of 

ease, comfort and decency in life (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta 

menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan).31 

Dikutip dalam sebuah artikel bahwa, "Di Indonesia, praktek ekonomi Islam, 

khususnya perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). 

Namun, pada decade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang 

agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah kecuali 

UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 

199232 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah 

harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. 

Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk 

perbankan konvensional yang “disyariatkan”. Dengan variasi produk 

30Hasibuan, “Ekonomi Syariah dan Perlunya Konsistensi dalam Membangun Ekonomi 

Syariah”, Surakarta: Univ. Muhammadiyah (17 Juni 2009). 

31Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional” 

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, h. 30. 

32Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
(www.bi.go.id/id/tentangbi/uu-bi/Documents/UU_21_08_ Syariah.pdf) 

http://www.bi.go.id/id/tentangbi/uu-bi/Documents/UU_21_08_
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yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk 

yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional." Perkembangan 

sistem ekonomi syariah di indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara- 

negara lain, Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi 

perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non 

keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya 

melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian 

yang lebih dalam untuk mengetahuinya.33 

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan 

pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan 

menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk 

tingkat wilayah. Definisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian 

pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupun 

pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Bedanya pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha suatu masyarakat untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, 

sedangkan pembangunan itu dalam pengertian yang paling mendasar harus mencakup 

masalah materi dan finasial dalam kehidupan masyarakat.34 

 

 
 

33Hasibuan, “Ekonomi Syariah dan Perlunya Konsistensi dalam Membangun Ekonomi 

Syariah” Surakarta: Univ. Muhammadiyah (17 Juni 2009). 

34Arif Eko Wahyudi Arfianto dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, “Pemberdayaan Masyarakat 
dalam Pembangunan Ekonomi Desa”, JKMP, Vol. 2, No. 1, (Maret 2014); h. 58. 
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Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan 

pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejehteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, ikut 

dan aktif menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 

dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia adalah meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam buku Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2004 sampai 2009 yang dituangkan 

dengan Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 ditetapkan tiga agenda pembangunan 

nasional tahun 2004-2009, yaitu menciptakan Indonesia yang aman damai, 

mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyat Indonesia. 

Peluang pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di pedesaan 

terbuka lebar. Hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan 

ekonomi Islam adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang mayoritas adalah pemeluk 

agama Islam. Kedua, masyarakat telah banyak belajar dari para ahli ekonomi dan 

ulama seperti Majelis Ulama Indonesia dan lain lain, sehingga pemahaman masyarakat 

akan pentingnya mengikuti ajaran agama Islam dalam kehidupan ekonomi akan 

semakin kuat. Keempat, persebaran lembaga keuangan syariah yang semakin luas 

hingga ke daerah dan pedesaan di Indonesia, yang 
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mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mengaplikasikan transaksi dan akad 

dalam ekonomi Islam.35 

 
C. Teori Kependudukan 

 

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia 

selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan 

tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk di akibatkan oleh tiga komponen 

yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri, namun demikian 

penduduk indonesia menurut strukturnya berbeda dengan struktur negara yang lebih 

maju. Struktur penduduk Indonesia di katakan masih muda, atau sebagian besar 

penduduk Indonesia berusia muda. Mengingat hanya orang dewasa saja yang bisa 

bekerja, dan pada umumnya dalam suatu keluarga hanya ada satu yang bekerja berarti 

bahwa untuk setiap orang yang bekerja harus menanggung beban hidup dari anggota 

keluarga dari yang cukup besar. Makin banyak orang yang harus di tanggung oleh setiap 

orang yang bekerja makin rendah kesejahteraan penduduk.36 

Definisi penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 2, 

penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan jumlah, 

 

35Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi, “Peluang Pengembangan 

Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”, Working Paper Keuangan Publik Islam 

No. 6 Seri 1 (Tahun 2018). 

36I Wayan Subagiarta, Ekonomi Sumber Daya Manusia (Penerbit FE Unej. 2006); h.10. 
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struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, 

persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, 

ekonomi, sosial dan budaya.37 

Umumnya para ahli dikelompokkan menjadi tiga kelompok, pertama terdiri 

dari penganut aliran Malthusian yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus dan 

aliran Neo Malthusian yang dipelopori oleh Garreth Hardin dan Paul Ehrlich, kedua 

terdiri dari penganut aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrick 

Engels, ketiga terdiri dari pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan 

reformulasi teori-teori kependudukan yang ada, beberapa pakar terlibat dalam teori ini 

adalah John Stuart Mill, Arsene Dumont, Emile Durkheim, Michael Thomas Sadler dan 

Doubleday.38 

1. Aliran Malthusian 

 

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam 

“Essay on Population”, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk 

kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh 

lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan 

penduduk mengikuti deret ukur sedangakn pertumbuhan ketersediaan pangan 

mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya 

jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan 

37Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, 2015. 

38Siti Ruchmawati dan Antje Tuasela, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap 

Harga Tanah di Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika”, Jurnal Kritis, Volume I 

Nomor 1 (April 2017); h. 3. 
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pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan 

jika kita kembali kepada teori Malthus.39 

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan 

pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan 

makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah 

mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah 

sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian 

untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin 

banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban 

manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang 

lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan 

daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, 

kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian. 

2. Aliran Marxist 

 

Aliran ini pelopori oleh Karl Marx dan Fiedrich List. Mereka tidak sependapat 

dengan Malthus yang menyatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasan terhadap 

pertumbuhan penduduk,  maka manusia akan kekurangan bahan pangan. Menurut 

Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk 

terhadap bahan makanan tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. 

Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk terlalu cepat 

 

39Edmund Conway, 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui (Jakarta: Esensi Erlangga 
Group, 2015); h.15. 
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tetapi karena kesalahan masyarakat itu sendiri seperti yang terjadi dinegara-negara 

kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh sehingga 

menyebabkan kemelaratan buruh tersebut.40 Menurut Marx dalam sistem sosialis alat- 

alat produksi dikuasai oleh buruh, sehingga gaji buruh tidak akan dipotong. Selanjutnya 

dia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produksi yang 

dihasilkan, jadi tidak perlu ada pembatasan pertumbuhan penduduk. 

Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan 

kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah 

tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja 

(misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah 

manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu 

diadakan pembatasan penduduk. Negara-Negara yang mendukung teori Malthus 

umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, 

Canada, dll Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah 

negara-negara berekonmi Sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia dan 

Vietnam. 

3. Aliran Neo-Malthusian 

 

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. kelompok ini 

menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat 

menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara 

 
40Ida Bagoes Mantra, Demografi Umum (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). 
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“Preventif Check” yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960an dan 1970an 

foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti 

sebuah kapal yang berlaya dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang 

terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan 

tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. 

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow melalui buku “The Limit to Growth” ia 

menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk, produksi pertanian, produksi 

industri, sumber daya alam) dan polusi. Tapi walaupun begitu, melapetaka tidak dapat 

dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil 

mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh 

sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya 

dalam penelitiannya. Karena itu Mesarovic dan Pestel (1974) merevisi gagasan 

Meadow & mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan.41 

Beberapa pemikir dan ahli kependudukan telah mencoba memberi jalan keluar 

untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Di antara 

pemikiran yang ditawarkan, tampaknya pembatasan kelahiran menjadi langkah yang 

paling mungkin dan realistis. Manusia dilengkapi dengan perangkat perangkat „aql, 

qalb, hawa, dan nafs yang membuatnya menjadi mungkin untuk mengembangkan 

potensi diri. Allah juga mengajarkan kepada manusia al-asma‟ (simbol-simbol) yang 

 

41Edmund Conway, 50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui, h. 32. 
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membuatnya mengenal apa-apa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi 

kekhalifahannya.42 

Manusia dengan kemampuan berpikirnya mampu merumuskan kerja-kerja 

peradaban buat kesejahteraan manusia. Berbeda dengan materi alam lainnya, seperti 

gunung, bukit, bahkan bumi ini. Secara fisik mereka lebih besar, namun tidak memiliki 

kebebasan. Karenanya mereka tidak dapat menjadi khalifah di alam ini. 

Allah swt berfirman dalam QS al-Ahzab/33: 72, 
 

تِ وَٱلۡۡرَۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فأَبَيَۡنَ أنَ يَحۡمِلۡنَهَا وَأشَۡفقَۡنَ مِنۡهَا  وَٰ نُِۖ إنَِّهُۥ إنَِّا عَرَضۡناَ ٱلۡۡمََانَةَ عَلىَ ٱلسَّمَٰ نسَٰ وَحَمَلَهَا ٱلِۡۡ

 لوُمٗا جَهُولَٗ  كَانَ ظَ 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung dan 

bukit-bukit, namun mereka menolak untuk memikulnya karena merasa berat. Dan 

manusia memikulnya. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh.43 

 

Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah 

harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang tetap layak huni bagi seluruh 

isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga keseimbangan antara manusia 

dengan alam, kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pangan serta sumber daya alam 

yang tersedia. Intinya, manusia harus menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh ahli 

demografi dan ahli lingkungan sebutkan dengan istilah ecological suicide (bunuh diri 

ekologi). Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan buruknya 

kualitas lingkungan hidup itu sendiri.44 

 

42M Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Surabaya: Risalah Gusti, 1999); h. 219 

43Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 427. 

44Husen Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim (Jakarta: Gema Insani, 1998); h. 308. 
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Allah swt juga telah menundukkan (taskhir) alam dengan segala isinya agar 

manusia memiliki kemudahan dalam mengelolanya. Firman Allah swt dalam QS 

Luqman/31: 20, 
 

هِرَ  تِ وَمَا فيِ ٱلۡۡرَۡضِ وَأسَۡبغََ عَليَۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰ وَٰ ا فيِ ٱلسَّمَٰ رَ لَكُم مَّ َ سَخَّ  وَمِنَ ألََمۡ ترََوۡاْ أنََّ ٱللََّّ
ْۗ
ةٗ وَباَطِنَةٗ

ِ بِغيَۡرِ عِلۡمٖ وَلََ هُدٗى وَ  دِلُ فيِ ٱللََّّ نيِرٖ  ٱلنَّاسِ مَن يجَُٰ بٖ مُّ  لََ كِتَٰ
 

Terjemahnya: 

 
Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 

(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan 

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah 

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab 

yang memberi penerangan.45 

 

Ayat ini tidak saja menjelaskan fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan buat 

manusia dalam mendukung fungsi kekhalifahannya, tetapi juga menegaskan bahwa 

manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Manusia adalah makhluk tertinggi. Manusia 

harus selalu “melihat ke atas,” hanya kepada Tuhan, kemudian kepada sesamannya 

harus melihat dalam garis mendatar dan kepada alam harus melihat ke bawah. 

Hadirnya sistem ekonomi Islam di perdesaan akan mampu menjadi alternatif 

dalam memperbaikin kehidupan masyarakat perdesaan yang mayoritas berada dalam 

jerat kemiskinan. Kemampuan tersebut mengacu pada prinsip dan praktik ekonomi 

Islam yang mengedepankan keseimbangan kebutuhan individual dan kelompok untuk 

mencapai kesejahteraan (falah).46 Faktor pendukung tumbuhnya ekonomi Islam 

 

45Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 413. 

46Thohir Yuli Kusmanto, “Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di 
Perdesaan”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No. 2, (Juli-Desember 2014). 
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tersebut adalah faktor kependudukan masyarakat muslim di Indonesia. Indonesia 

merupakan negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia. Terlebih masyarakat 

desa memiliki usia produktifitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat 

menengah kebawah di perkotaan. Penduduk usia produktif tersebut sangat 

mempengaruhi dinamika kehidupan ekonomi masyarakat. 

Faktor lainnya adalah regulasi dan kebijakan oleh pemerintah yang terus 

berkembang. Hal ini menunjukkan dukungan yang penuh oleh pemerintah guna 

meningkatkan ekonomi Islam di Indonesia. Imbasnya, masyarakat menjadi semakin 

tertarik dan mampu mendapatkan pemahaman yang kuat dari adanya regulasi tersebut. 

Terlebih pemerintah mampu bersinergi dengan para ulama dan pakar dalam bidang 

tersebut. Diantara regulasi tersebut adalah dikeluarkannya fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). 

Peraturan-peraturan tersebut berisi tentang akad-akad yang diberlakukan sebagai 

transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Usaha-usaha syariah lainnya. 

 

D. Ekonomi Kependudukan 

 

Ekonomi kependudukan pada prinsipnya adalah ilmu yang mengkaji 

keterkaitan antara variabel ekonomi dengan variabel demografi. Dalam pengertian ini 

ekonomi kependudukan adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana dampak 

perekonomianterhadapdinamika penduduk dan dampak dinamika penduduk terhadap 

perekonomian. Kedua,ekonomi kependudukan adalah ilmu yang menganalisis 
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dinamika penduduk dengan menggunakan teori, pendekatan dan alat analisis ekonomi. 

Pengertian dinamika penduduk mencakup perubahan jumlah, struktur dan persebaran 

penduduk yang diakibatkan oleh variabel fertilitas, mobilitas dan mortalitas.47 

Persoalan demografi (kependudukan) berkaitan erat dengan permasalahan 

ekonomi di suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi yang ditompang oleh berbagai sektor 

sebenarnya merupakan akumulasi dari aktivitas ekonomi yang dilakukan penduduk 

negara tersebut. Hubungan demografi dengan pertumbuhan ekonomi telah diteliti oleh 

para peneliti dari berbagai belahan negara di dunia, mulai dari negara yang sedang 

berkembang sampai dengan negara yang perekonomiannya sudah maju.48 

Pertumbuhan ekonomi harus mencerminkan pertumbuhan output per kapita. 

Dengan pertumbuhan perkapita, berarti terjadi pertumbuhan upah riil dan 

meningkatnya standar hidup. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi adalah suatu 

kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya 

pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.49 

Kependudukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah. Penduduk sebagai motorik dalam roda perekonomian 

 
 

 
h. 7-8. 

47Junaidi Hardiani, Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan (Jambi: Hadama Prima, 2009), 

 
48Eddy Gunawan, Abd. Jamal dan Ibnu Abbas, “Apakah Faktor Demografi Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?”  Jurnal Persfektif Ekonomi Darussalam, Volume 6, Nomor 1, 

(September 2020): 2502-6976. 
49Eny Rochaida, “Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 

Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur,” forum Ekonomi, Volume 18 No 1 (2016): 1-11. 
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mengalami pertumbuhan yang cepat di dunia. Pertumbuhan penduduk ini akan 

memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian seperti dialami oleh 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Implikasi dari penduduk yang dilihat 

dari segi ukuran, pengembangan dan kualitas sangat penting untuk dipertimbangkan 

dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang layak di masa yang akan datang.50 

E. Kerangka Konseptual 

 

Pengembangan ekonomi Islam merupakan sebuah proses dan langkah- langkah 

untuk menjadikan potensi perekonomian yang ada menjadi lebih baik dan bermanfaat 

berdasarkan ketentuan syariah. Kajian akan peluang pengembangan ekonomi Islam 

merujuk kepada beberapa hal seperti: mayoritas penduduk beragama Islam, 

pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam dan persebaran lembaga keuangan 

syariah. 

Pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan memiliki berbagai 

faktor yang melatarbelakanginya. Faktor tersebut berupa usia produktif masyarakat 

desa dan perkembangan regulasi kebijakan ekonomi Islam. Pengembangan ekonomi 

Islam pendekatan demografi di pedesaan mengacu pada prinsip dan praktik ekonomi 

Islam yang mengedepankan keseimbangan kebutuhan individual dan kelompok untuk 

mencapai kesejahteraan (falah). Kerangka konseptual penelitian ini digamparkan pada 

bagan 2. 1 berikut ini. 

 

 
50Adhitya Wardhan, Bayu Kharisma dan Sarah Annisa Noven, “Dinamika Penduduk dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Buletin Studi Ekonomi, Vol. 25 No. 1, (Februari 2020): 1-19. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjekpenelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.51 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, 

pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur 

dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak 

dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut 

pandangan manusia yang telah diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan 

alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan 

dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, mengupayakan kedekatan 

dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya.52 

 

2. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian di Desa Pakkana Kabupaten Wajo. Adapun pertimbangan 

 

51Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 

6. 
52Basuki Sulistyo, Metode Penelitian (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), h. 24. 
 

46 
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memilih lokasi ini adalah berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan bahwa 

potensi pengembangan ekonomi Islam di Desa tersebut terbuka lebar. Baik dari segi 

bentuk maupun dari segi kebijakan pemerintah dalam pengembangan ekonomi 

pedesaan. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

fenomenologi yaitu penelitian yang sistematis, komprehensif dan praktis sebagai 

sebuah pendekatan yang berguna untuk menangkap berbagai gejala (fenomena) dalam 

dunia sosial.53 Selain itu fenomenologi diartikan sebagai “ilmu pengetahuan tentang 

pengambaran seseorang pada apa yang dilihat, dirasakan serta diketahuinya dalam 

immediate awareness dan experience. Dengan proses penggambaran tersebut, 

membawanya pada pengungkapan “phenomenal consciousness” (kesadaran 

fenomenal, kesadaran mengenai fenomena) melalui ilmu pengetahuan dan filsafat, 

menuju ke “the absolute knowledgeof the absolute”.54 

 

C. Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua 

jenis data yaitu: 

 

 
 
 

53Nindito Stefanus, Fenomenologi Alferd Schutz: Studi tentang Kontruksi Makna dan Realitas 

dalam Ilmu Sosial, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 2, Nomor I, (Juni 2005). h. 79 
54 Mhd. Halkis, Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi 

Hermeneutika (Jakarta: Obor, 2017), h. 42. 
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1. Data Primer 

 

Data primer adalah data yang utama atau data penting, biasa juga disebut data 

mentah karena diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih 

memerlukan pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.55 Sumber data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui 

wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian 

ini pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi.56 Sumber data dari penelitian ini adalah masyarakat dan unsur-unsur 

pemerintah Desa Pakkana Kabupaten Wajo. 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data pendukung, yang jenis data ini diperoleh dan digali 

melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil lapangan, misalnya informan yang 

tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian, tetapi mengetahui bagi hasil 

pertanian. Disisi lain, data sekunder diperoleh dari referensi, baik berupa majalah, 

jurnal, buku-buku, maupun berbagai hasil penelitian yang relevan. Sumber sekunder 

adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan 

memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. 

 

 

 
 

55Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), h. 122. 
56Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2010), h. 183. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan teknik wawancara, dan 

dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data dalam penelitian 

ini dipaparkan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancaran (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.57 Dalam 

hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan 

penelitian ini. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak tersruktur, dimana 

peneliti bebas menentukan fokus masalah wawancara dan kegiatan wawancara 

mengalir seperti dalam percakapan biasa, yakni mengikuti dan menyesuaikan dengan 

kondisi dan situasi informan.58 

2. Dokumentasi 

 

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam 

penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah 

cara mendapatkan data dengan memepelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau 

 

 

 

 
 

57Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186. 
58Iskandar, Metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan kuantitatif) (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2009), h. 217. 
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dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.59 Adapun dokumen yang 

dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti. 

 

E. Instrumen penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian 

dan eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Instrumen lain yang 

digunakan adalah: 

1. Pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan dalam melakukan tanya jawab 

atau dialog langsung dengan informan. 

2. Studi Dokumentasi yaitu: data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen- 

dokumen penting terkait dengan topik penelitian. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Metode analisis data yang relavan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

studi fenomenologi, sebagai berikut:60 

1. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya. 

2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang 

bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut 

(horisonalisasi data) dan perlakukan setiap pernyataan memiliki nilai 

 

59A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 106. 
60Engkus Kuswarno, Metodologi Penelitian Komunikasi “Fonomenologi” (Konsepsi, Pedoman, 

dan Contoh Penelitiannya) (Bandung: Widya Pedjajaran, 2009). h. 72. 
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yang setara, serta mengembangkan rincian tersebut dengan tidak melakukan 

pengulangan atau tumpang tindih. 

3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit 

bermakna (meaning unit), peneliti merinci unit-unit tersebut menuliskan sebuah 

penjelasan teks (textural description) tentang pengalamannya, termasuk 

contoh-contohnya secara seksama. 

4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikiriannya dan menggunakan variasi 

imajinatif (imaginative variation) atau deskripsi struktural (structural 

description), mencari kesuluruhan makna yang memungkinkan dan melalui. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

 

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih 

dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas 

data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menyatakan 

bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber yang 

telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data.61 

Lebih lanjut dijelaskan pembagian teknik triangulasi yaitu sebagai berikut: 
 

 

 

 
61Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 327. 
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1. Triangulasi teknik, berarti mengunakan pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan 

observasi pastisipasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama secara serempak. 

2. Triaungulasi sumber berarti, untuk mendapatlan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama.62 

Peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu 

yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari masyarakat dan unsur- unsur 

pemerintah Desa Pakkana Kabupaten Wajo, selanjutnya melakukan teknik data 

triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

62Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 327. 



 

 

 

 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo 

 

Kabupaten Wajo terletak pada posisi 3039'-4016' Lintang Selatan dan 119053'- 

120027” Bujur Timur, merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah Propinsi 

Sulawesi Selatan dan pada zona tengah yang merupakan suatu depresi yang 

memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat. 

Batas wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut: 

 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kab. Sidenreng Rappang 

 

b. Sebelah Timur : Teluk Bone 

 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 

 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap 

 

Luas Wilayahnya adalah 2.506,19 Km2 atau 4,01% dari luas Propinsi Sulawesi 

Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 87.975 ha (35,10%) 

dan lahan kering 162.644 ha (64,90%). Sampai dengan akhir tahun 2014 wilayah 

Kabupaten Wajo tidak mengalami pemekaran, yaitu tetap terdiri atas 14 wilayah 

kecamatan. Selanjutnya dari keempat-belas wilayah kecamatan tersebut, wilayahnya 

dibagi lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang disebut desa atau kelurahan. 
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2. Gambaran Umum Kecamatan Tanasitolo 

 

Kecamatan Tanasitolo adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten 

Wajo yang memiliki luas wilayah 154,60 Km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 

40.035 jiwa. Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Tanasitolo berbatasan 

dengan: 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Maniangpajo 

 

b. Sebelah Timur : Kecamatan Majauleng 

 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tempe 

 

d. Sebelah Barat : Danau Tempe 

 

Kecamatan Tanasitolo secara administrasi terdiri dari 4 kelurahan dan 15 desa 

yaitu elurahan Baru Tancung, kelurahan Mappadaelo, kelurahan Pinceng Pute, 

kelurahan Tancung, desa Assorajang, desa Pakkana, desa Inalipue, desa Lowa, desa 

Mannagae, desa Mario, desa Nepo, desa Pajalele, desa Palipu, desa Tonralipue, desa 

Ujung Baru, desa Ujunge, desa Wae Tuwo, desa Wajo Riaja dan desa Wewangrewu. 

3. Gambaran Umum Desa Pakkana 

 

Desa Pakkanna merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten 

Wajo yang memiliki luas 4,23 Km2 dengan jumlah penduduk 2.808 jiwa. Desa Pakkana 

merupakan hasil pemekaran dari Desa Nepo (Lama) pada tahun 1982 yang dimana 

Desa Pakkana merupakan Desa Pertahanan. Desa Pakkana memiliki batas- batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara       : Desa Nepo 

 

b. Sebelah Selatan    : Desa Assorajang 
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c. Sebelah Timur : Desa Ujung dan desa Wajo Riaja 

 

d. Sebelah Barat : Danau Tempe 

 

Jumlah penduduk Desa Pakkana pada tahun 2010 berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik Kecamatan Tanasitolo 2.788 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.274 

jiwa dan perempuan sebanyak 1.514 jiwa. 

 

B. Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Desa 

Pakkana Kabupaten Wajo 
 

Pengembangan ekonomi Islam di pedesaan tentu bukan sesuatu yang baru bagi 

mayoritas desa yang penduduknya beragama Islam. Nilai-nilai Islam yang telah 

mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa telah menjadi dasar 

dari praktik-praktik ekonomi. Namun demikian seringkali masyarakat pedesaan kurang 

menyadari bahwa mereka telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam. Dalam konteks 

kekinian yang merupakan evolusi yang panjang kehidupan ekonomi masyarakat 

pedesaan merupakan sistem ekonomi campuran yang dualistik. 

Melihat peluang pengembangan ekonomi Islam di Desa Pakkana Kabupaten 

Wajo, dianalisis dengan: 

1. Mayoritas Penduduk Beragama Islam 

 

Wacana dan praktik dari sistem ekonomi Islam tidak bisa melapaskan diri dari 

aspek kependudukan. Kondisi kependudukan menurut pakar dan praktisi ekonomi 

Islam merupakan salah indikator untuk memproyeksikan perkembangan ekonomi Islam 

di Indonesia. Berdasarkan data kependudukan hasil sensus jumlah penduduk 
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Indonesia 87% beragama Islam. Jumlah penduduk tersebut merupakan potensi pasar 

yang besar. Namun perkembangan terkini, terlihat bahwa capaian perbankan syariah 

baru sekitar 2,3% dalam menggarap potensi pasar tersebut. 

Mayoritas penduduk yang beragama Islam tentu menjadi salah satu peluang 

dalam upaya pengembangan ekonomi Islam di Pedesaan, tidak terkecuali dengan desa 

Pakkana Kabupaten Wajo Karena pada desa tersebut mayoritas penduduk beragama 

Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pengusaha kain sutra yang 

mengatakan bahwa: 

“Mayoritas penduduk sudah menganut Islam sejak dahulu sebab pengaruh 

kebijakan (Raja Wajo) yang dahulu meresmikan kerajaan Wajo menganut agama 

Islam dan masyarakat yang tidak ingin mengikut menganut agama Islam itu 

diperintahkan untuk berpindah tempat. Kemudian pengaruh dakwah As‟adiyah 

menggiring masyarakat untuk perlahan merealisasikan tradisi-tradisi budaya yang 

isinya sesuai dengan ajaran Islam termasuk aktifitas sehari-hari harus sesuai 

dengan ajaran Islam (Muhammad Khudri).”63 

 

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa penduduk Kabupaten Wajo mayoritas 

beragama Islam disebabkan karena pengaruh kebijakan Kerajaan Wajo dan diikuti oleh 

laju dakwah Islamiyah yang dilakukan As‟adiyah dengan metode dakwah yang 

berorientasi pada nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. Merujuk pada mayoritas 

penduduk yang beragama Islam tersebut maka dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan potensi ekonomi perdesaan dengan pendekatan sisten ekonomi Islam. 

 

 

 
63Muhammad Khudri (Pengusaha Kain Sutera) Wawancara tanggal 17 April 2021 Jl. Andi 

Malingkaan. 
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Mayoritas penduduk beragama Islam di Desa Pakkana Kabupaten Wajo menjadi 

faktor penting bagi keberhasilan pengembangan ekonomi Islam. Mereka merupakan 

pelaku dan sasaran dari gerakan sosial ekonomi Islam. Keberhasilan pengembangan 

ekonomi Islam berbasis kependudukan yang mampu meresap dan menjadi bagian dari 

ekonomi Desa Pakkana Kabupaten Wajo, bisa dilihat dengan terbentuknya Kampung 

Sutera BNI merupakan binaan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Wajo dan Bank 

BNI melalui program kampung BNI, diresmikan pada tahun 2011 oleh Bupati 

Kabupaten Wajo yaitu H. Andi Burhanuddin Unru dengan tujuan untuk mendukung 

pertumbuhan perekonomian nasional. 

Bukti nyata di atas menjadi sebuah ukuran bahwa masyarakat yang mayortas 

beragama Islam akan berbanding lurus dengan peluang penerapan ekonomi Islam pada 

masyarakat tersebut. Hal ini diperkelas dengan hasil wawancara dengan salah satu 

penduduk Desa Pakkana Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa: 

“Kaitan masyarakat muslim dengan ekonomi Islam bisa dikatakan salimg 

berkaitan kuat sama lain karena dengan msyarakat yang mayoritas muslim tentu 

berbanding lurus dengan penerapan ekonomi Islam meskipun belum maksimal 

pelaksanaannya”(Muhammad Akib).64 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat yang beragama Islam memiliki 

kaitan yang sangat erat dengan upaya pengembangan ekonomi Islam berbasis 

kependudukan. Pada aspek itulah selain nilai-nilai islami dalam kegiatan ekonomi 

diterapkan, hal ini merupakan bagian dari indikator kesejahteraan dalam Islam yang 

memenuhi sistem nilai Islam, kekuatan ekonomi perdagangan dan keamanan serta 

 

64Muhammad Akib (Penduduk Desa Pakkana), wawancara tanggal 18 April 2021 Jl. Andi 

Malingkaan. 
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ketertiban sosial. Sehingga aktifitas ekonomi yang berada pada suatu wilayah akan 

mendidik masyarakat untuk mewujudkan desa yang mandiri dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

2. Pemahaman Masyarakat tentang Ekonomi Islam 

 
Berangkat dari upaya pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan 

yang merupakan bentuk dari semangat membumikan al-Quran pada aspek kegiatan 

muamalah yang berdasarkan prinsip syariah, maka potensi ekonomi ini menjadi 

penting sebagai indikator subjek dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Tentu saja 

dalam melakukan penilaian terhadap potensi ekonomi tidak hanya persoalan yang 

sifatnya duniawi, tetapi juga nilai-nilai aplikatif dari Hablum minallah yang berbanding 

positif dengan Hablum minannas. Sehingga ukuran kualitas dan kuantitas potensi 

ekonomi adalah ketika mampu menyelaraskan antara tauhid Ilahiah dengan tauhid 

sosialnya, yang mana keduanya bermuara pada pencarian ridha Allah swt. 

Hal mendasar dalam pengembangan ekonomi Islam di pedesaan adalah 

pemahaman masyarakat akan ekonomi Islam itu sendiri baik dari segi teori maupun 

dalam praktik keseharian. Utamanya penggunaan produk-produk ekonomi Islam, akad-

akadnya serta pengimplementasiannya dalam kehidupan di berbagai sektor real. 

Senada dengan itu, dijelaskan dalam wawancara dengan salah seoarang ibu rumah 

tangga yang mengatakan bahwa: 

“Masyarakat pada umumnya lebih paham ilmu praktiknya ketimbang secara 

teoretis seperti harus jujur saat transaksi jual-beli kain sutera, adil dalam 

pendistribusian, serta upah yang sebanding dengan jasa yang diberikan kepada 

pihak pengelola benang sutera. Jika dipertanyakan tentang akad-akad ekonmi 
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Islam secara istilah bahasa arab hampir semua tidak ada yang paham seperti akad 

Murabahah, Mudarabah, Musyarakah, dan akad lainnya. Tetapi seperti akad 

murabahah (bagi hasil) itu sudah direalisasikan seperti masyarakat yang bekerja 

sebagai petani dan pemilik sawah”(Besse Nurfadillah)65. 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat di Desa Pakkana Kabupaten 

Wajo lebih memahami konsep ekonomi Islam dari segi praktik dibandingkan dari segi 

teoretis. Seperti tindakan jujur dalam transaksi jual-beli dan penerapa akad bagi hasil 

dalam skim murabahah antara buruh tani dengan pemilik sawah. Pemahaman akan 

akad-akad taransaksi dan produk-produk ekonomi Islam oleh masyarakat Desa 

Pakkana Kabupaten Wajo tidak dipahami dengan spesifik namun secara paraktik 

akad dan produk ekonomi Islam sering digunakan, seperti penggunaan skim 

murabahah. 

Pemahaman dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui 

orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan 

dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Masyarakat yang tidak memahami 

atau minimnya pemahamannya terhadap ekonomi Islam ini disebabkan oleh kurangnya 

informasi dan sosialisasi pihak ekonom kepada masyarakat Desa Pakkana Kabupaten 

Wajo. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi 

yang mereka dapatkan dari media-media seperti televisi, media cetak, dan media sosial. 

Senada dengan itu, hasil wawancara dengan salah satu wiraswasta yang 

mengatakan bahwa: 

65Besse Nurfadillah (Masyarakat Desa Pakkana), wawancara tanggal 18 April 2021), Jl. 

Wanamakka. 
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Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam bisa dikatakan kurang baik 

karena kurangnya sosialisasi dan kurang menggunakan media sosial untuk 

mendapat pemahaman tentang ekonomi Islam sebagaimana masyarakat Desa 

Pakkana yang dimna hampir 100% merupakan pengusaha yang tentunya sangat 

diperlukan pemahaman ekonomi Islam (Muhammad Saleh).66 

 
Wawancara di atas diketahui bahwa kurangnya informasi ini masih banyak 

masyarakat yang tidak memahami ekonomi Islam karena kurangnya informasi dan 

mensosialisasikan ekonomi Islam kepada masyarakat di Desa Pakkana Kabupaten 

Wajo. Faktor tersebut bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu 

pengetahuan yang baru seperti ekonomi Islam yang saat ini dan masih awam bagi 

masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami. 

Kurangnya informasi ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami 

ekonomi Islam karena jika ekonom memberikan informasi dan mensosialisasikan 

ekonomi Islam kepada masyarakat di Desa Pakkana Kabupaten Wajo maka banyak 

masyarakat yang menjadi lebih faham tentang ekonomi Islam. Hal ini menjadi masalah 

dan tantangan bagi pengembangan ekonomi Islam untuk membuat suatu program 

supaya bisa mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam agar 

bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan bisa menarik banyak masyarakat untuk 

menggunakan produk ekonomi Islam dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam 

praktik keseharian. 

Seperti halnya masyarakat di Desa Pakkana Kabupaten Wajo ini masih banyak 

tidak memahami ekonomi Islam, masalah ini akan menjadi kendala dalam 

 
Impa. 

66Muh. Saleh (Wiraswasta), wawancara tanggal 19 April 2021, Jl. Andi Malingkaan Impa- 
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pengembangan ekonomi Islam dalam mengimplementasikan akad dan produknya 

karena apabila masyarakat itu tidak memahami dan mengetahui tentang ekonomi Islam 

akan menghambat pengembangannya utamanya berbasis kependudukan. Hal yang 

terpenting lainnya adalah data yang disampaikan terkendala dari kurangnya informan 

dikarenakan hambatan COVID-19 yang menyebar di lokasi penelitian, mengakibatkan 

data-data informan sangat kurang. 

Selain itu, pemerintah daerah kurang peduli dalam upaya memajukan daerahnya 

terlihat dari kurangnya keinginan untuk melakukan kerjasama atau bermitra dengan 

lembaga-lembaga syariah, begitupun dengan inovasi-inovasi yang kurang dari 

pemerintah untuk pengembangan ekonomi masyarakat. 

3. Penyebaran Lembaga Keuangan Syariah 

 

Pembangunan selalu membutuhkan alat untuk menjadi penggeraknya, salah satu 

dari alat tersebut adalah modal dan manajemen. Segala yang terkait dengan 

pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam telah banyak disebutkan dalam 

beberapa hadis. Sehingga ekonomi Islam mengemban peran yang sangat signifikan 

dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, terlebih melalui lembaga keuangan 

syariah. Akan tetapi yang menjadi suatu pertanyaan mendasar adalah apakah lembaga 

keuangan syariah teah tersebar dan sudah dipercaya oleh masyarakat untuk 

membangun pedesaan. 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Desa Pakkana mengalami 

peningkatan yang siginifikan serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan 

perekonomian di Desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari besarnya 
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pembiayaan lembaga keuangan syariah di berbagai sektor. Hal ini sejalan dengan 

ungkapan dari salah satu masyarakat Desa Pakkana Kabupaten Wajo dalam wawancara 

yang mengatakan bahwa: 

Di Desa Pakkana kebetulan ada lembaga pegadaian syariah tepatnya di Jl. Andi 

Baso (samping Kantor Desa) jadi apabila dari masyarakat ada yang terkendala 

perihal pendanaan maka sangat membantu pegadaian tersebut untuk 

menfasilitasi masyarakat untuk mendanai usaha atau utangya. Persoalan lembaga 

yang sudah bermitra dengan pengusaha Kain Sutera di sini, itu sudah ada di 

lokalisasi Kampoeng BNI Sutera tepatnya di Jl. Wanamakka, Impa-Impa. Tetapi 

mitranya dari BNI Kovensional bukan syariahnya. Tetapi sisi syariah dari 

pendanaan itu tentu diperhatikan seperti usaha/barang yang dikelola tidak ada 

yang melanggar syariat agama (Besse Nurfadillah).67 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa Desa Pakkana Kabupaten Wajo telah 

memiliki lembaga pegadaian syariah sebagai solusi atas pendanaan masyarakat yang 

terkendala dalam mendanai usaha atau utang masyarakat. Selain itu, terdapat 

kampoeng BNI Sutera. Kampung BNI sendiri dibangun dengan pola pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit kemitraan, sekaligus pembinaan 

berkelanjutan melalui capacity building sehingga diharapkan berdampak positif 

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi Islam di pedesaan, 

lembaga keuangan syariah keberadaannya cukup strategis dalam meningkatkan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat senantiasa terus dipelihara sehingga akan menjadi 

alternatif yang paling baik dalam memecahkan suatu masalah. Pemberdayaan ini 

melalui dengan memanfaatkan produk layanan dan jasa yang ada 

 

67Besse Nurfadillah (Masyarakat Desa Pakkana), wawancara tanggal 18 April 2021), Jl. 

Wanamakka. 
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di lembaga keuangan syariah, yang diawali dengan bersosialisasi di berbagai media. 

Salah satu langkah sosialisasi ini mengingat keberadaan lembaga keuangan syariah 

yang bersegmentasi di masyarakat. 

Akan tetapi adakalanya jika memasuki wilayah pedesaan, infrastruktur masih 

merupakan syarat mutlak bagi berjalannya lembaga keuangan syariah. Hal ini terjadi 

karena transaksi keuangan di era sekarang memerlukan beberapa fasilitas untuk 

pembukaan rekening, transfer secara manual melalui ATM, penarikan dana melalui 

bank ataupun ATM, dan lain sebagainya. Masyarakat di Desa Pakkana relatif sudah 

banyak yang bergantung kepada layanan perbankan konvensional, maka diperlukan 

beberapa lembaga keuangan syariah untuk menarik masyarakat menggunakan produk 

dan akad yang berorientasi pada lembaga keuangan syariah. 

Senada itu, dalam wawancara dengan pengusaha kain sutera yang menyatakan 

bahwa: 

Lembaga keuangan syariah di Desa Pakkana sudah ada akan tetapi karena 

ketersediaannya yang cukup terlambat membuat hampir semua masyarakat 

belum bisa memakai lembaga syariah karena terlanjur menggunakan yang umum 

(Muhammad Khudri).68 

 

Wawancara di atas disimpulkan bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah 

di Desa Pakkana Kabupaten Wajo terlambat dibandingkan dengan konvensional, 

sehingga masyarakat lebih menggunakan konvensional. Oleh karena itu diperlukan 

edukasi yang berkesinambungan yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor mikro 

dan kecil, dengan produk lembaga keuangan syariah akan menjadi salah satu sisi 

68Muhammad Khudri (Pengusaha Kain Sutera) Wawancara tanggal 17 April 2021 Jl. Andi 
Malingkaan. 
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untuk mengoptimalkan eksistensinya dalam pengembangan ekonomi Islam di daerah 

pedesaan. Pemanfaatan lembaga keuangan syariah secara langsung akan meningkatkan 

pendapatan dan penghasilan masyarakat pedesaan dengan bertambahnya modal dan 

tempat usaha yang strategis. 

Keberadaan lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan 

ekonomi Islam berbasis kependudukan hendaklah mendapatkan support dari banyak 

kalangan. Lembaga keuangan syariah membutuhkan perangkat software dan 

hardware, perangkat software diperlukan untuk membangun sistem yang baik. Melalui 

ide-ide kreatif yang melahirkan suatu konsep yang kuat dan matang, tentang bagaimana 

pelaksanaan lembaga keuangan syariah, juga kreatifitas dari sumber daya insani dan 

juga perangkat teknologi yang akan memperkuat dan mengawal jalannya lembaga 

keuangan syariah. Perangkat hardware diperlukan untuk permodalan, infrastruktur, 

dan lain sebagainya. 

 

C. Faktor Pendukung Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di 

Desa Pakkana Kabupaten Wajo 
 

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat penyelenggaraan 

sebuah program pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di Desa 

Pakkana Kabupaten Wajo. Factor pendukung yang dimaksud adalah: 



65 
 

 

 

 
 

1. Usia Produktif Masyarakat Desa 

 

Masalah kependudukan merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap 

negara di dunia ini. Secara umum masalah kependudukan di berbagai negara dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu dalam hal kuantitas dan kualitas penduduknya. 

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu masalah kependudukan. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi disebabkan oleh tingkat fertillitas yang tinggi yang 

mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk termasuk penduduk usia produktif yang 

akan memasuki dunia kerja. 

Analisa kepenedudukan untuk pengembangan ekonomi Islam tidak semata- mata 

mengacu pada jumlah kumulatif penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia. 

Jumlah penduduk beragama Islam umur produktif bisa menjadi instrumen lain. 

Penduduk pada usia ini menentukan dinamika ekonomi masyarakatnya. Jumlahnya 

yang besar merupakan potensi pasar yang menentukan pengembangan sistem ekonomi 

Islam. 

Uraian di atas di perjelas dalam hasil wawancara dengan dengan pengusaha kain 

sutera yang menyatakan bahwa: 

Melihat dari usia produktif pada umumnya cukup menentukan penghasilan 

masyarakat lokal. Tetapi rata-rata masyarat usia muda itu menlanjutkan usaha 

atau pekerjaan orang tuanya. Seperti masyarakat yang tinggal di daerah pesisir 

danau, anaknya pun menjadi seorang nelayan, begitupun dengan profesi lainnya 

seperti petani, pengusaha kain sutera, PNS, pedagang, dan lainnya. Kecuali kaum 

pelajar yang melanjutkan pendidikannya di luar daerah, terkadang pulang 

kampung dengan profesi yang berbeda dengan orang tuanya Muhammad 

Khudri).69 
 

69Muhammad Khudri (Pengusaha Kain Sutera) Wawancara tanggal 17 April 2021 Jl. Andi 
Malingkaan. 
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Wawancara di atas diketahui bahwa usia produktif masyarakat desa sangat 

menentukan penghasilan masyarakat lokal. Masyarakat desa yang memiliki usia 

produktifitas yang lebih tinggi sangat mempengaruhi dinamika kehidupan ekonomi 

masyarakat. Potensi pasar ekonomi Islam di perdesaan bisa dijelaskan mengacu pada 

jumlah penduduk penganut agama Islam usia produktif. Penduduk usia produktif 

sangat menentukan dinamika ekonomi masyarakat, karena perannya dalam produksi 

dan distribusi pendapatannya. 

Usia produktif memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengembangan 

ekonomi Islam berbasis kependudukan di pedesaan dengan prinsip Islam. Misalnya 

ialah membentuk sebuah lembaga yang bertransaksi secara syariah bisa berupa KJKS 

desa maupun sumber permodalan lainya, mengelola keuangan tanpa riba, 

mengembalikan bila meminjam barang, melakukan kegiatan sewa-menyewa dengan 

benar, berbisnis sesuai Islam, dan memiliki kekuatan untuk mengajak yang lain 

berbisnis dengan transaksi syariah. 

Selain itu peningkatan ekonomi melalui lembaga ekonomi pada tingkat desa, 

berupa pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan desa sekaligus menyerap tenaga kerja yang ada. Potensi 

pasar ekonomi Islam di pedesaan bisa dijelaskan mengacu pada jumlah penduduk 

penganut agama Islam usia produktif. Sehingga BUMDES yang diwarnai dengan akad-

akad ekonomi syariah menjadi sangat relevan. 
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2. Perkembangan Regulasi Kebijakan Ekonomi Islam 

 

Regulasi dan kebijakan oleh pemerintah yang terus berkembang menunjukkan 

dukungan yang penuh oleh pemerintah guna meningkatkan ekonomi Islam di 

Indonesia. Imbasnya, masyarakat menjadi semakin tertarik dan mampu mendapatkan 

pemahaman yang kuat dari adanya regulasi tersebut. Terlebih pemerintah mampu 

bersinergi dengan para ulama dan pakar dalam bidang tersebut. Diantara regulasi 

tersebut adalah dikeluarkannya fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Peraturan-peraturan 

tersebut berisi tentang akad-akad yang diberlakukan sebagai transaksi pada Lembaga 

Keuangan Syariah dan Usaha-Usaha Syariah lainnya. 

Uraian tersebut sejalan dengan pendapat salah satu wiraswasta dalam wawancara 

yang menyatakan bahwa: 

Pemerintahan Desa memliki program BUMDES yang sudah berjalan beberapa 

tahun yang lalu seperti penampungan dan pengaliran air bersih (Air Nepo), 

pengadaan tempat sampah serta petugas yang membuangnya. Itu juga 

menerapkan sistem bagi hasil antara pihak pemerintahan desa dengan pihak 

pengelola (Asri Ansar).70 

 

Wawancara di atas diketahui bahwa salah satu regulasi kebijakan pembangunan 

Desa dituangkan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pakkana 

Kabupaten Wajo. BUMDes merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor 

perekonomian desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. 

Pengaturan BUMdes diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 213 

ayat (1) bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sesuai 

70Asri Ansar (Wiraswasta), wawancara 19 April 2021Jl. Andi Malingkaan Sempange. 
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dengan kebutuhan dan potensi desa. Dan juga diatur dalam Peraruran Pemerintah No. 

72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMdes, yaitu pada 

Pasal 78-81, Bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, dan yang terakhir dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik 

Desa. 

Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim terbesar, terlebih masyarakat 

pedesaan masih memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sehingga, masyarakat lebih 

mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang telah mereka lakukan. Adanya 

regulasi tentang penekanan ekonomi Islam dan regulasi pembebasan bentuk usaha dari 

BUMDes. Sehingga pemerintah memberikan otonomi dalam pengelolaan BUMDes 

yang ada di seluruh Indonesia. Masih sedikitnya penerapan ekonomi Islam pada sektor 

bisnis dan Badan Usaha, sehingga membuka peluang untuk mengembangkan sektor 

Badan Usaha yang berbasis syariah atau memiliki model usaha syariah. Penerapan 

ekonomi Islam pada BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi 

pada jenis-jenis usaha BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan 

mengimplementasikan prinsip manajemen syariah pada pengelolaan BUMDes. 

Setiap desa memiliki nilai yang berpotensi untuk dikembangkan, baik secara 

konsumtif maupun secara produktif. Pemanfaatannya selama ini belum memberikan 

kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat, padahal mampu menjadi sumber 

pendapatan utama Desa dan sebagai bentuk kearifan lokal. Secara sosial, ekonomi 

dan budaya setiap desa memiliki potensi pengembangan dan ketika kesemuanya bias 
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dikembangkan maka desa mampu memberikan lapangan pekerjaan sebagai salah satu 

cara dalam menekan tingkat kemiskinan. 

Pengembangan BUMDes Desa Pakkana selama ini memiliki kendala 

operasionalnya berupa: 1) Kondisi dunia usaha yang berubah-ubah; 2) Penguasaan 

teknologi informasi yang sangat terbatas; 3) Terbatasnya akses kepada pasar dan modal 

usaha yang minim; serta 4) Belum ada kesadaran masyarakat dalam berwirausaha. 

Namun permasalahan utama dalam implementasi BUMDesa yaitu: 1) Sistem 

komunikasi yang kurang; 2) Keterbukaan dan konsistensi; dan 3) Manajemen lemah. 

 

D. Pembahasan 

 

1. Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Desa 

Pakkana Kabupaten Wajo 

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya telah berkembang dan tumbuh dalam 

kehidupan masyarakat pedesaan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berada di 

antara dua system ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dari perkotaan yang dominan, dan 

pra kapitalis yang merupakan bagian tradisional masa lalu pedesaan. Ekonomi Islam 

adalah sebuah system ekonomi yang berdasar pada syariat Islam sebagai norma dan 

nilai-nilai kehidupan. Ekonomi Islam diyakini mampu memakmurkan dan 

mensejahterakan semua pihak, baik non muslim maupun muslim sendiri. 

Peluang pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di pedesaan 

dilihat dengan: 
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a. Mayoritas Penduduk Beragama Islam 

 

Hal pertama yang mendasari terbuka lebarnya peluang pengembangan ekonomi 

Islam berbasis kependudukan di pedesaan adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang 

mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Mayoritas penduduk yang beragama Islam 

tentu menjadi salah satu peluang dalam upaya pengembangan ekonomi Islam di 

Pedesaan, tidak terkecuali dengan desa Pakkana Kabupaten Wajo Karena pada desa 

tersebut mayoritas penduduk beragama Islam. 

Mayoritas penduduk beragama Islam di Desa Pakkana Kabupaten Wajo menjadi 

faktor penting bagi keberhasilan pengembangan ekonomi Islam. Mereka merupakan 

pelaku dan sasaran dari gerakan sosial ekonomi Islam. Keberhasilan pengembangan 

ekonomi Islam berbasis kependudukan yang mampu meresap dan menjadi bagian dari 

ekonomi Desa Pakkana Kabupaten Wajo, bisa dilihat dengan terbentuknya Kampung 

Sutera BNI merupakan binaan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Wajo dan Bank 

BNI melalui program kampung BNI, diresmikan pada tahun 2011 oleh Bupati 

Kabupaten Wajo yaitu H. Andi Burhanuddin Unru dengan tujuan untuk mendukung 

pertumbuhan perekonomian nasional. 

Masyarakat yang beragama Islam memiliki kaitan yang sangat erat dengan upaya 

pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan. Pada aspek itulah selain nilai-

nilai islami dalam kegiatan ekonomi diterapkan, hal ini merupakan bagian dari indikator 

kesejahteraan dalam Islam yang memenuhi sistem nilai Islam, kekuatan ekonomi 

perdagangan dan keamanan serta ketertiban sosial. Sehingga aktifitas 
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ekonomi yang berada pada suatu wilayah akan mendidik masyarakat untuk 

mewujudkan desa yang mandiri dengan prinsip-prinsip syariah. 

Prinsip-prinsip syariah tersebut dituangkan dalam bangunan ekonomi Islam 

didasarkan atas lima nilai universal, yaitu: Tauhid (keimanan), „Adalah (keadilan),  

Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan ma‟ad (hasil). Kelima nilai ini 

menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi 

Islam.71 Nilai-nilai ekonomi Islam yang didasari pada al-Qur‟an dan Hadis adalah 

nilai-nilai yang bersifat universal. Jika kita saksikan, disaat ekonomi kapitalis, sosialis 

dan liberalis terfokus pada hukum sebab dan akibat dalam suatu kegiatan ekonomi, 

maka ekonomi Islam lebih fokus untuk membahas etika dan nilai-nilai yang terkandung 

dalam setiap kehidupan ekonomi. Titik terang ekonomi Islam yang mampu 

menyadarkan masyarakat adalah pelarangan riba dan bunga pada tahun 1980 hingga 

1990-an.72 

b. Pemahaman Masyarakat tentang Ekonomi Islam 

 

Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam di Desa Pakkana sangat kurang. 

Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya sosialisasi dan informasi 

yang didapatkan masyarakat sehinggah menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa 

itu ekonomi Islam dan produk serta akad apa saja yang ada dalam ekonomi Islam. 

Faktor pemahaman menjadi persoalan utama. Untuk itu perlu sosialisasi terus 

menerus, dengan memanfaatkan berbagai instrumen keislaman, dan 

71Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, h. 17. 
72Thohir Yuli Kusmanto, “Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di 

Perdesaan”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No. 2, (Juli-Desember 2014). 
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media massa dalam berbagai bentuk. Juga pembuktian kapasitas sistem ekonomi Islam 

dalam menjamin stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. 

Kurangnya informasi ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami 

ekonomi Islam karena jika ekonom memberikan informasi dan mensosialisasikan 

ekonomi Islam kepada masyarakat di Desa Pakkana Kabupaten Wajo maka banyak 

masyarakat yang menjadi lebih faham tentang ekonomi Islam. Hal ini menjadi masalah 

dan tantangan bagi pengembangan ekonomi Islam untuk membuat suatu program 

supaya bisa mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam agar 

bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan bisa menarik banyak masyarakat untuk 

menggunakan produk ekonomi Islam dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam 

praktik keseharian. 

c. Penyebaran Lembaga Keuangan Syariah 

 

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Desa Pakkana mengalami 

peningkatan yang siginifikan serta memiliki peranan yang sangat vital dalam kemajuan 

perekonomian di Desa tersebut. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pembiayaan 

lembaga keuangan syariah di berbagai sektor. Desa Pakkana Kabupaten Wajo telah 

memiliki lembaga pegadaian syariah sebagai solusi atas pendanaan masyarakat yang 

terkendala dalam mendanai usaha atau utang masyarakat. Selain itu, terdapat kampoeng 

BNI Sutera. Kampung BNI sendiri dibangun dengan pola pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui penyaluran kredit kemitraan, sekaligus pembinaan berkelanjutan 

melalui capacity building sehingga diharapkan berdampak positif terhadap 

peningkatan taraf hidup masyarakat. 
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Keberadaan lembaga keuangan syariah di Desa Pakkana Kabupaten Wajo 

terlambat dibandingkan dengan konvensional, sehingga masyarakat lebih 

menggunakan konvensional. Oleh karena itu diperlukan edukasi yang 

berkesinambungan yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor mikro dan kecil, 

dengan produk lembaga keuangan syariah akan menjadi salah satu sisi untuk 

mengoptimalkan eksistensinya dalam pengembangan ekonomi Islam di daerah 

pedesaan. Pemanfaatan lembaga keuangan syariah secara langsung akan meningkatkan 

pendapatan dan penghasilan masyarakat pedesaan dengan bertambahnya modal dan 

tempat usaha yang strategis. 

2. Faktor Pendukung Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis 

Kependudukan di Desa Pakkana Kabupaten Wajo 

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat penyelenggaraan 

sebuah program pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di Desa 

Pakkana Kabupaten Wajo. Factor pendukung yang dimaksud adalah: 

a. Usia Produktif Masyarakat Desa 

 

Analisa kepenedudukan untuk pengembangan ekonomi Islam tidak semata- mata 

mengacu pada jumlah kumulatif penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia. 

Jumlah penduduk beragama Islam umur produktif bisa menjadi instrumen lain. 

Penduduk pada usia ini menentukan dinamika ekonomi masyarakatnya. Jumlahnya 

yang besar merupakan potensi pasar yang menentukan pengembangan sistem ekonomi 

Islam. 
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Masyarakat desa yang memiliki usia produktifitas yang lebih tinggi sangat 

mempengaruhi dinamika kehidupan ekonomi masyarakat. Potensi pasar ekonomi Islam 

di perdesaan bisa dijelaskan mengacu pada jumlah penduduk penganut agama Islam 

usia produktif. Penduduk usia produktif sangat menentukan dinamika ekonomi 

masyarakat, karena perannya dalam produksi dan distribusi pendapatannya. 

Usia produktif memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengembangan 

ekonomi Islam berbasis kependudukan di pedesaan dengan prinsip Islam. Misalnya 

ialah membentuk sebuah lembaga yang bertransaksi secara syariah bisa berupa KJKS 

desa maupun sumber permodalan lainya, mengelola keuangan tanpa riba. Selain itu 

peningkatan ekonomi melalui lembaga ekonomi pada tingkat desa, berupa pendirian 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan 

desa sekaligus menyerap tenaga kerja yang ada. Potensi pasar ekonomi Islam di 

pedesaan bisa dijelaskan mengacu pada jumlah penduduk penganut agama Islam usia 

produktif. 

b. Perkembangan Regulasi Kebijakan Ekonomi Islam 

 

Faktor lainnya adalah regulasi dan kebijakan oleh pemerintah yang terus 

berkembang. Hal ini menunjukkan dukungan yang penuh oleh pemerintah guna 

meningkatkan ekonomi Islam di Indonesia. Imbasnya, masyarakat menjadi semakin 

tertarik dan mampu mendapatkan pemahaman yang kuat dari adanya regulasi tersebut. 

Terlebih pemerintah mampu bersinergi dengan para ulama dan pakar dalam bidang 

tersebut. 
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Salah satu regulasi kebijakan pembangunan Desa di tuangkan dalam pendirian 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pakkana Kabupaten Wajo. BUMDes 

merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor perekonomian desa yang 

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa. Adanya regulasi tentang penekanan 

ekonomi Islam dan regulasi pembebasan bentuk usaha dari BUMDes. Sehingga 

pemerintah memberikan otonomi dalam pengelolaan BUMDes yang ada di seluruh 

Indonesia. Masih sedikitnya penerapan ekonomi Islam pada sektor bisnis dan Badan 

Usaha, sehingga membuka peluang untuk mengembangkan sektor Badan Usaha yang 

berbasis syariah atau memiliki model usaha syariah. Penerapan ekonomi Islam pada 

BUMDes tersebut dapat berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis- jenis usaha 

BUMDes. Selain itu, penerapan juga dapat dilakukan dengan mengimplementasikan 

prinsip manajemen syariah pada pengelolaan BUMDes. 

Sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial, ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang 

mempelajari dan mengkaji berbagai usaha manusia dengan berlandaskan nilai- nilai 

dan prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu merujuk kepada al-Quran dan Hadis. Upaya dan 

usaha manusia tersebut dimaksudkan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

daya untuk mencapai kesejahteraan dan kemuliaan (falah). Kehidupan falah 

digambarkan sebagai kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan secara umum. 

Kesejahteraan tersebut bersifat material maupun spiritual, dan menciptakan keadilan 

sosial dan kemakmuran. 

Falah yang merupakan tujuan dan dasar pada praktik kehidupan ekonomi Islam 

berlangsung pada konteks dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia, falah 
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mencakup aspek kelangsungan hidup, kebebasan dalam berkeinginan, kehormatan 

serta kekuatan. Sementara itu dalam aspek kehidupan akhirat mencakup kelangsungan 

hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, serta kemuliaan yang abadi. 

Ekonomi Islam memandang kesejahteraan memiliki arti terhindar dari rasa takut 

terhadap penindasan, kelaparan, dahaga dan penyakit, serta kebodohan bahkan 

lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi yang dapat dilukiskan antara 

lain dalam peringatan Allah swt kepada Adam as, sebagaimana dalam QS Thaha/20: 

117-119, 

ذاَ عَدوُ ٞ لَّ  ـَٓٔادمَُ إنَِّ هَٰ كَ وَلِزَوۡجِكَ فلَََ يخُۡرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلۡجَنَّةِ فتَشَۡقىَٰٓ إنَِّ لَكَ ألَََّ تجَُوعَ فقَلُۡناَ يَٰ

 فيِهَا وَلََ تعَۡرَىٰ وَأنََّكَ لََ تظَۡمَؤُاْ فيِهَا وَلََ تضَۡحَىٰ  

 
Terjemahnya : 

Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu 

dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu 

berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya 

kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan 

Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa 

panas matahari di dalamnya".73 

 

Sebagai tatanan ekonomi, Islam menganjurkan manusia untuk bekerja serta 

berusaha. Bekerja dan berusaha dilakukan oleh manusia diletakkan Allah dalam 

timbangan kebaikan. Menurut teori Islam, kehidupan-kehidupan terbagi dua unsur 

materi dan sepiritual yang satu sama lain saling membutuhkan, antara lain: 

 

 

73Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 108. 
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a. Unsur Materi 

 

Kenikmatan yang disediakan Allah dibumi berupa rizki dan perhiasan. Islam 

memandang kehidupan di dunia secara wajar, Islam membolehkan memanfaatkan 

nikmat dunia dalam batas-batas yang halal serta menjauhi yang masuk dalam perkara 

haram. Dalam al-Quran dan Hadist Nabi yang menyebutkan sejumlah kehidupan yang 

baik, beberapa kenikmatan dalam kehidupan antaranya yaitu: 

1) Nikmat makan dan minum yang terdiri dari kelezatan daging, buah, susu, madu, 

air dan lain-lain. 

2) Nikmat pakaian dan perhiasan. 

 

3) Nikmat tempat tinggal. 

 

4) Nikmat dalam rumah tangga. 

 

b. Unsur Spiritual 

 

Sesungguhnya pondasi kebahagiaan kehidupan terletak pada kedamaian, 

kelapangan dada, serta ketenangan hati. Jika manusia menginginkan kebahagiaan, 

maka sesungguhnya ia tidak akan memperolehnya dengan mengumpulkan harta 

sebanyak-banyaknya.74 

Indikator sejahtera menurut Islam merujuk pada QS al-Quraisy/106: 3-4, 
 

نۡ خَوۡفُِۢ   ن جُوعٖ وَءَامَنَهُم م ِ ذاَ ٱلۡبيَۡتِ ٱلَّذِيٓ أطَۡعَمَهُم م ِ  فلَۡيَعۡبدُوُاْ رَبَّ هَٰ

Terjemahnya: 
 

Maka hendak lah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (ka‟bah). Yang 

telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan 

mengamankan mereka dari ketakutan.75 

 
74Yusuf Qordhawi, Norma Dan Etika Islam (Jakarta: Gema Insane Press, 2000), h. 64. 
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ayat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1) Manyembah kepada Allah (Pemilik Ka‟bah) 

 

Mengandung makna bahwasannya proses mensejahterakan masyarakat tersebut 

didahului dengan pembangunan tauhid atau keyakinan kita terhadap Allah sang 

pencipta segalanya, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih 

dahulu yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai 

pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang kholiq. 

Sehingga semua aktifitas masyarakat terbingkai dalam aktifitas ibadah. 

2) Menghilangkan Lapar 

 

Mengandung makna bahwa dalam QS al-Quraisy/106: 4 yang diawali dengan 

ketegasan tentang tauhid bahwa yang memberi makan kepada kita adalah Allah. 

Kepada setiap umatnya bukan untuk ditumpuk-tumpuk, ditimbun, apalagi dikuasai 

oleh individu, kelompok maupun orang-orang tertentu saja. Hal ini juga mengandung 

makna secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan menghilangkan lapar bukan 

kekenyangan apalagi sampai berlebih-lebihan. 

3) Menghilangkan Rasa Takut 

Membuat rasa aman, nyaman dan tentram adalah bagian dari indikator 

sejahteraan atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, pemerkosaan, bunuh 

diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut 
 

75Kemenag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 343. 
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belum sejahtera. Dengan demikian pembentukkan pribadi-pribadi yang sholeh serta 

membuat sistem yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian 

integral dari proses mensejahterakan masyarakat. 

Setelah menganalisis beberapa hal ini, ditemukan berbagai kendala dalam 

pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di Desa Pakkana Kabupaten 

Wajo, di antaranya: 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi Islam 

 

Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan 

ekonomi Islam di pedesaan, berkaitan dengan penerapan suatu sistem ekonomi yang 

baru yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dari sistem konvensional dan telah 

berkembang pesat desa Pakkana Kabupaten Wajo. Permasalahan ini dapat berupa 

permasalahan yang bersifat operasional maupun aspek dari lingkungan. 

Pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip ekonomi 

Islam belum tepat dan masih adanya masyarakat yang mengaku paham akan ekonomi 

Islam. Hal ini disebabkan karena: a) Sistem dan prinsip ekonomi Islam relatif baru 

dikenal dibanding dengan ekonomi konvensional, b) Pengembangan ekonomi Islam 

baru dalam tahap awal jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang telah 

ratusan tahun bahkan sudah mendarah daging dalam masyarakat,   c) Keengganan bagi 

pelaku ekonomi konvensional untuk berpindah ke ekonomi Islam disebabkan 

hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga. 

Hal tersebut diperlukan sosialisasi terus menerus, dengan memanfaatkan 

berbagai instrumen keislaman, dan media massa dalam berbagai bentuk. Juga 
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pembuktian kapasitas sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas dan 

kesejahteraan ekonomi. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada masyarakat 

awam tetapi juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas-ormas, instansi, institusi, 

pengusaha yang selama ini belum tahu ataupun belum memahami secara detail apa dan 

bagaimana keberadaan ekonomi Islam. 

2. Regulasi kebijakan pemerintah terkait ekonomi Islam 

 

Regulasi kebijakan ekonomi Islam memiliki arti penting sebagai upaya 

menguatkan legitimasi keberadaan sistem ekonomi Islam di pedesaan. Akan tetapi 

fakta yang terjadi regulasi yang terkait dengan ekonomi Islam tidak ada pada desa 

Pakkanan Kabupaten Wajo. Salah satu strategi menyikapai hal tersebut adalah 

pemerintah desa membentuk lembaga berupa pendirian BUMDes berbasis Islam 

sebagai usaha dalam mensejahterakan masyarakat desa. 

Hal lainnya berupa pengembangan UKM sebagai institusi yang mampu 

mengaktifkan partisipasi masyarakat harus mendapat perhatian kita semua. Jika kita 

melihat kenyataan, maka pada umumnya negara-negara muslim di dunia saat ini berada 

dalam kategori negara berkembang, dimana mereka memiliki surplus jumlah tenaga 

kerja, kekurangan modal dan alat tukar perdagangan luar negeri, serta minimnya 

infrastuktur pendidikan dalam pengembangan teknologi. Dengan kondisi tersebut, 

maka pilihan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan 

pilihan yang sangat tepat dalam rangka mereduksi pengangguran dan menyerap 

angkatan kerja yang ada dengan membuka lapangan pekerjaan baru. 
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3. Tantangan memajukan sistem ekonomi Islam 

 

Ada beberapa tantangan ekonomi syariah yang harus di hadapi oleh desa Pakkana 

Kabupaten Wajo untuk menuju kemajuan ekonomi Islam, berupa: a) Sistem kapitalis 

terlanjur mendominasi sistem perekonomian masyarakat yang cenderung 

menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi; b) 

sulitnya untuk membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul daripada 

kapitalis dan sosialis, karena ekonomi Islam di pandang tidak kuat secara ekonomi dan 

politik; dan c) Pengertian sistem perekonomian Islam di antara para ahli sendiri masih 

silang pendapat. 

Ekonomi Islam dalam menghadapi masa depan di era globalisasi kiranya perlu 

menyiapkan diri dengan memperhatikan beberapa faktor, di antaranya adalah 

penguasaan teknologi; pengembangan ukm berbasis syariah; dan menjaga keunggulan 

ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi Islam, dan juga pelarangan riba. Hal ini 

disebabkan Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu: tauhid, khilafah dan adalah 

(keadilan), yang jelas pula merupakan sumber utama dari maqasyid dan strategi 

ekonomi Islam. 



 

 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penelitian ini ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peluang pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di desa 

Pakkana Kabupaten Wajo dianalisis melalui: a. Mayoritas penduduk beragama 

Islam, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang beragama Islam tentu 

menjadi salah satu peluang dalam upaya pengembangan ekonomi Islam di 

Pedesaan terbukti melalui keberhasilan pengembangan ekonomi Islam 

berbasis kependudukan yang mampu meresap dan menjadi bagian dari 

ekonomi Desa Pakkana Kabupaten Wajo, bisa dilihat dengan terbentuknya 

Kampung Sutera BNI merupakan binaan kemitraan antara Pemerintah 

Kabupaten Wajo dan Bank BNI melalui program kampung BNI, b. 

Pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam, menunjukkan bahwa 

pemahaman akan akad-akad taransaksi dan produk-produk ekonomi Islam 

oleh masyarakat Desa Pakkana Kabupaten Wajo tidak dipahami dengan 

spesifik namun secara paraktik akad dan produk ekonomi Islam sering 

digunakan, seperti penggunaan skim murabahah, dan c. Persebaran Lembaga 

Keuangan Syariah, Desa Pakkana Kabupaten Wajo telah memiliki lembaga 

pegadaian syariah sebagai solusi atas pendanaan masyarakat yang terkendala 
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dalam mendanai usaha atau utang masyarakat. Selain itu, terdapat kampoeng 

BNI Sutera. Kampung BNI sendiri dibangun dengan pola pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui penyaluran kredit kemitraan. 

2. Faktor pendukung pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di 

Desa Pakkana Kabupaten Wajo dianalisis melalui: a. Usia produktif 

masyarakat desa, usia produktif masyarakat desa sangat menentukan 

penghasilan masyarakat lokal karena usia produktif memiliki peran yang sangat 

penting dalam hal pengembangan ekonomi Islam berbasis kependudukan di 

pedesaan dengan prinsip Islam dan b. Perkembangan regulasi kebijakan 

ekonomi Islam, salah satu regulasi kebijakan pembangunan Desa di tuangkan 

dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pakkana 

Kabupaten Wajo. BUMDes merupakan badan usaha yang bergerak dalam 

sektor perekonomian desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

desa. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran ditujukan kepada: 

 

1. Lembaga Keuangan Syariah disarankan untuk memberikan informasi yang 

cukup jelas, minimnya pengetahuan masyarakat akan ekonomi Islam sehinga 

diperlukan pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk membuat program- 

program seperti mengadakan even atau basar, membagikan brosur dan 

memasang spanduk di berbagai tempat, mengadakan seminar di desa-desa. 
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2. Masyarakat disarankan untuk memahami tentang ekonomi Islam dengan 

mencari informasi tentang ekonomi Islam supaya mendapatkan pengetahuan 

tentang akad dan produk-produknya dengan memanfaatkan teknologi yang 

semakin canggih. 

3. Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait ekonomi 

Islam agar menjadi regulasi yang memberikan kesempatan Lembaga 

Keuangan Syariah membuat program yang efektif dan efisien dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Pakkana Kabupaten Wajo. 

4. Perbankan Syariah Supaya untuk mengatasi minimnya pemahaman 

masyarakat desa Pakkana Kabupaten Wajo tentang perbankan syariah, pihak 

perbankan yang ada sebaiknya meningkatkan lagi sosialisasi agar masyarakat 

desa Pakkana Kabupaten Wajo paham tentang perbankan Islam maupun yang 

lainnya mengenai bank Islam, dan bias menyakinkan masyarakat untuk 

melakukan transaksi di bank Islam. 
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