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ABSTRAK 

 “Perspektif  Ekonomi Islam dalam Grameen Bank dalam Usaha Mengentaskan 

Kemiskinan (Studi Pemikiran Muh. Yunus) 

 

 Fokus penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Yunus dalam 

mengentaskan kemiskinan, khususnya di Bangladesh, yang mengantarkan yang 

bersangkutan memperoleh hadiah Nobel, sebagai penghargaan atas kegigihan dan 

kerja kerasnya membela, membantu dan meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, 

terutama wanita miskin Bangladesh. Model pengentasan kemiskinan ini selanjutnya 

menjadi percontohan di berbagai negara di dunia. Penelitian ini merupakan penelitian 

tekstual dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode untuk mengumpulkan data 

menggunakan dokumentasi atau kepustakaan, terutama buku: Bank Kaum Miskin: 

Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan yang ditulis oleh 

Muhammad Yunus dan Alan Jolis, 2007. Dan buku: Menciptakan Dunia Tanpa 

Kemiskinan; Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita yang ditulis Yunus 

bersama Karl Weber.  

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, dapat disimpulkan: (1) 

Menurut Yunus, kemiskinan bukan diciptakan oleh orang miskin, tetapi diciptakan 

oleh tatanan sosial-ekonomi, maka kemiskinan dapat disingkirkan dari muka bumi; 

(2) Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Bangladesh khususnya dan umumnya di 

negara berkembang, antara lain: (a) kerangka teoritis asumsi yang merendahkan 

kapasitas manusia (orang miskin dianggap tidak dapat dipercaya untuk mendapatkan 

kredit usaha); (b) orang miskin seringkali terjerat oleh rentenir; (c) Program-program 

pengentasan kemiskinan internasional salah sasaran; (d) Perbedaan persepsi dalam 

mendefinisikan kaum miskin; (3) Yunus memfokuskan untuk membantu kaum 

perempuan miskin, karena dalam struktur masyarakat kapitalis, kaum miskin 

diperlakukan secara diskriminatif dan banyak menjadi pihak yang dirugikan; (4) 

Model-model pengentasan kemiskinan yang dilakukan Yunus, antara lain: (a) Yunus 

mengenalkan program pemberdayaan yang dikenal dengan kewirausahaan sosial; (b) 

Yunus mendirikan Grameen Bank dan memberikan pinjaman modal kepada kaum 

perempuan miskin di Banglandesh; (c) Yunus mendorong kaum perempuan 

(peminjam) untuk menabung, (d) Yunus memberikan kesempatan kepada kaum 

perempuan (nasabahnya) untuk memiliki saham di Grameen Bank; (5) Dalam urusan 

meretas kemiskinan, Islam juga memberikan solusi,sebagai sarana untuk 

mengentaskan kemiskinan,yaitu : (a) Bekerja (al-‘Amal),sarana awal untuk 

memperoleh harta; (b) Zakat, sebagai proses distribusi kekayaan dalam ajaran Islam; 

(c) Jaminan Kas Islam dengan berbagai sumbernya; (d) Hak-Hak lain selain Zakat 
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yang berhak diperoleh oleh orang miskin atau kaum Dhuafa; (e) Jaminan hidup dari 

Famili yang mampu secara ekonomi: (f)Derma sukarela dan kesalehan individual; (6) 

praktek-praktek perbankan syariah harus lebih berpihak kepada kaum mustadaffin 

dengan membuka akses pemberian modal kepada mereka sebesar-besarnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Bekerjalah untuk kehidupan dunia seolah-olah kau akan hidup untuk 

selama-lamanya, tetapi bekerjalah untuk kehidupan akhirat seolah-olah kamu akan 

mati esok. ( Sabda Rasulullah SAW.) 

Dari Pesan Rasulullah diatas kepada umat Islam, menggambarkan dengan 

jelas bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang ritualistik semata, juga tidak 

melulu menggambarkan pembinaan rohani. Islam adalah totalitas harmonis yang 

humanis.  

Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW secara jelas menolak semua jenis 

monastikisme, dan justru menganjurkan untuk menikmati kehidupan dunia seraya 

beramal saleh dan ibadah kepada Allah SWT sebagai bekal kehidupan di akhirat. 

Sebagaimana Firman Allah  SWT dalam Q.S Al jumu’ah (62) ayat 10. 

#sŒ Î* sù  ÏM uŠÅÒ è%  äο4θ n=¢Á9 $#  (#ρã�Ï±tFΡ$$ sù  ’Îû  ÇÚö‘ F{ $#  (#θ äótGö/$#uρ   ÏΒ  È≅ ôÒ sù  «!$#  (#ρã� ä.øŒ $#uρ  ©!$#  # Z�� ÏW x. 

ö/ ä3̄=yè ©9 tβθ ßsÎ=ø�è?    

Terjemahnya : 

 Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah   karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung. 1 

 

 
1  Departemen Agama.  RI., Al-Qur’an & Terjemahannya  (Jakarta : Toha 

Putra,1990),hal.470  
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Berangkat pula dari Firman Tuhan di atas, maka Islam sebagai agama 

yang Rahmatan lil alamin bentuk penegasan bahwa Islam bukanlah suatu ajaran 

yang simbolik semata, tetapi Islam hadir untuk menuntun manusia untuk lebih 

manusiawi dalam melihat, menjalani sisi-sisi kehidupan duniawi ( Hablumminan 

naash ). Berbuat di dunia untuk akhirat kelak, berlaku adil di dunia maka Tuhan 

pun akan adil di akhirat. Karena keadilan menjadi salah satu ajaran yang sangat di 

tekankan oleh Islam.dan berbicara soal keadilan untuk kontek sosial ekonomi, 

maka yang paling merasakan perilaku tidak adil (diskriminatif) adalah orang atau 

masyarakat kelas ekonomi kebawah (Low class) atau dalam terminologi 

pembangunan mereka disebut orang miskin. 

Keadaan miskin tidak dikehendaki oleh manusia sebab dalam kondisi 

seperti itu mereka dalam keadaan serba kekurangan, tidak mampu mewujudkan 

berbagai kebutuhan utamanya di dalam kehidupannya, terutama dari segi 

materiaal. Akibat dari ketidakmampuan di bidang material, orang miskin 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizinya, memperoleh 

pendidikan, modal kerja, dan sejumlah kebutuhan utama lainnya. Akibat lain yang 

mungkin timbul di antara mereka, antara lain, kurangnya harga diri, moralitas 

yang rendah, dan kurangnya kesadaran beragama2. 

Keadaan miskin sebagai hal yang tidak menyenangkan bagi manusia 

sesungguhnya tidak sejalan dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh tujuan 

utama syariat Islam yang menghendaki agar manusia hidup sejahtera lahir dan 

batin, di dunia dan di akherat. Menurut Soetatwo Hadiwiguno , agama dalam 

 
2 Prof. Dr. Yusuf  Qaradhawi, Teologi Kemiskinan ( Cet. II,edisi revisi,Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2002),h. 5 
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kehidupan manusia merupakan salah satu sumber nilai yang dijunjung tinggi. 

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, dikatakan bahwa ajaran-ajaran moral yang 

ada dalam agama turut menyadarkan manusia akan adanya kemiskinan. Menurut 

ajaran tersebut, kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyedihkan dan 

menderita bagi orang yang menjalaninya, sehingga mereka perlu dikasihani dan 

dibantu oleh orang yang lebih baik taraf dihidupnya. 

Secara ekonomi, masyarakat miskinlah yang menjadi korban atas 

ketimpangan sosial politik yang kapitalistik, dan kondisi ini berlangsung sangat 

lama, dari zaman kolonial hingga era Globalisasi seperti saat ini. Yang lebih 

memprihatinkan lagi Indonesia yang dikenal dengan sumber kekayaan alam yang 

begitu melimpah ruah, dan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Tidak 

mampu mensinergiskan antara sikap Islam yang selalu membela kaum Papah 

(Mustad’affin) dengan kekayaan alam sebagai anugrah Tuhan yang dimilikinya . 

Sangat ironis, dan inilah yang menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi umat 

yang mengaku dirinya beragama ?.3 

Kondisi ini berlangsung terus-menerus,seakan akan tidak akan pernah 

berakhir, Hingga Mencuatnya paradigma ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan 

sebagai antitesa atas berlangsungnya ekonomi kapitalis sejak berabad-abad 

lamanya, yang hingga kini secara factual belum mampu menyelesaikan dan 

menuntaskan persoalan kemiskinan.4. Laju sistem ekonomi yang kapitalistik tidak 

 
3 Hamdar Arraiyyah, Meneropong Fenomena Kemiskinan; Telaah Perspektif Al-Qur’an    

( Cet.II,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007 ) hal. 3 

4 Zakiyuddin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme ( Cet.I ; Yogyakarta : Resist Book, 

2007 ), h.6 
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mampu dibendung oleh paradigma ekonomi Islam tersebut karena, sistem 

ekonomi yang berbaju Islam tersebut telah dimodifikasi oleh ideologi kapitalis 

yang eksploitatif dan sangat diskriminatif bagi orang miskin. 

Cengkraman ekonomi kapitalis semakin menjadi-jadi, keinginan akan 

terjadinya pasar bebas atau Globalisasi yang pastinya berdampak secara negative 

terhadap meraka yang tak mempunyai modal seperti orang miskin, tentunya 

rakyat yang miskin akan tergusur dengan arus modal yang begitu padat dan deras. 

Kondisi ini melanda semua negara-negara yang berkembang ( Negara dunia ke 3 

).termasuk di Indonesia tentunya. 

Kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin ( 

khususnya kaum perempuan) seperti yang terlihat dari praktik perbankan, mulai 

dari Bank local sampai Bank internasional. Apartheid financial adalah konsep 

yang cocok menggambarkan diskriminasi institusional yang dilakukan sistem 

perbankan dimana-mana di dunia ini. Rasionalisme berlandaskan logika 

kapitalisme menjadi bagian dalam melaksanakan dan mempertahankan “Politik 

Apartheid” ini. Rasionalisme mungkin mencerahkan, tetapi logika belum tentu.5. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah 

pribadi yang selalu gelisah melihat jika ketidak adilan terjadi pada 

umatnya,menurut Boswort Smith, Muhammad adalah orang yang berprestasi 

dalam memimpin manusia menuju pembebasan, ia menyatakan bahwa Nabi 

Muhammad telah berhasil membebaskan semua negeri muslim dari munculnya 

suatu kelas abadi dalam masyarakat yang hidup dalam kenestapaan. Membebasan 

 
5 Muhammad Yunus, Bank kaum miskin ( Greemen Bank), ( Cet III ; Jakarta : Marjin 

Kiri, 2007 ),  h.xi ( pengantar)  
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kelompok tertindas dinilai sebagai tugas mulia dalam Islam, melaksanakanya 

adalah jihad sosial yang cukup berat, sehingga AlQur’an mengilustrasikannya 

sebagai jalan yang menanjak dan terjal. dan posisi orang-orang miskin yang selalu 

ditindas dan merasakan ketidak adilan tersebut. 

Kegelisahan dan wasiat suci Rasulullah SAW tersebut dirasakan oleh 

Seorang Muhammad Yunus, seorang Dosen ekonomi dari Bangladesh.berangkat 

dari kegelisahan tersebut dengan modal wasiat suci Yunus membangun dan 

mampu menggangkat derajat dan martabat jutaan orang miskin di daerahnya, di 

Bangladesh. Dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diaplikasikan dalam 

sebuah bentuk Bank Desa yang diperuntukan untuk kaum miskin atau Greemen 

Bank, Bank desa yang dibangun oleh Muhammad Yunus tersebut membuang 

semua teori-teori perbankan dan ekonomi yang menurutnya merupakan sebuah 

penghambat dan terlalu kaku untuk meretas kemiskinan.  

Dalam bukunya  Muhammad Yunus  menjelaskan bahwa : 

 Kemiskinan tercipta karena kita membangun kerangka teoritis berdasarkan 

asumsi-asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, dengan merancang 

konsep-konsep yang terlampau sempit (seperti konsep bisnis, kelayakan 

kredit, kewirausahaan, lapangan kerja) atau mengembangkan lembaga-

lembaga yang belum matang (seperti lembaga-lembaga keuangan yang tidak 

mengikutsertakan kaum miskin). Kemiskinan disebabkan oleh kegagalan 

pada tataran konseptual, dan bukan kurangnya kapabilitas di pihak rakyat. 6 

 

Muhammad Yunus, selanjutnya mengisahkan bahwa dirinya 

terlibat dalam masalah kemiskinan bukan sebagai pengambil 

kebijakan atau peneliti. Ia terlibat karena kemiskinan ada di 

mana-mana di sekilingnya,dan ia tidak bisa berpaling darinya. 

 
6 Ibid, hal.10 
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Tahun 1974, ia merasa sulit mengajarkan teori-teori ekonomi yang 

elegan di ruang-ruang kelas universitas dengan latar bencana 

kelaparan yang mengenaskan di Bangladesh. Untuk mengatasi 

kemiskinan di sekitarnya, Yunus melakukan:7 

1. Membuat daftar korban ”bisnis” rentenir di desa yang 

brsebelahan dengan kampus tempat ia mengajar. Dari 42 korban 

yang pinjaman totalnya AS$27, kemudian ia mengelurkan AS$27 

dari koceknya sendiri untuk membebaskan para korban ini dari 

cengkeraman rentenir. 

2. Menjadi penjamin kredit bank bagi kaum miskin. Ia terkesima 

oleh hasilnya. Orang-orang miskin yang ia jamin dapat membayar 

kembali pinjamannya, tepat waktu. 

3. Tahun 1983, ia mendirikan bank tersendiri bagi kaum miskin yang 

diberi nama Grameen Bank atau Bank Pedesaan, dan kepemilikan 

penuh berada di tangan kaum miskin. Hingga tahun 2007, Grameen 

Bank telah memberi kredit ke hampir 7 juta orang miskin di 

73.000 desa Bangladesh, 97 persen diantaranya perempuan. 

Grameen Bank memberi kredit bebas agunan untuk mata 

pencaharian, perumahan, sekolah, dan usaha mikro untuk 

keluarga-keluarga miskin dan menawarkan setumpuk program 

 
7 Ibid,. H.27 
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tabungan yang atraktif, dana pensiun, dan asuransi untuk para 

anggotanya. Secara akumulatif Grameen Bank telah memberi kredit 

sebesar sekitar AS$6 miliar, dengan tingkat pengembalian 99 

persen. 

4. Grameen kemudian mendirikan perusahaan yang sahamnya mayoritas 

dimiliki oleh kaum miskin. Salah satunya adalah pabrik yoghurt,  

memproduksi yoghurt yang diperkaya untuk memberikan asupan gizi 

bagi anak-anak kurang gizi, sebagai sebuah perusahaan patungan 

dengan Danone. 

Upaya mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran 

agama Islam agar yang bersangkutan menjadi orang yang Taqwa. Hal 

ini seperti yang termuat pada QS Al-Baqarah ayat 177, yaitu:  

 }§øŠ©9 §�É9 ø9 $# βr& (#θ—9 uθ è? öΝä3yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É−Î�ô³yϑø9 $# É>Ì� øóyϑø9 $#uρ £ Å3≈ s9 uρ §�É9 ø9 $# ô tΒ 

z tΒ#u «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ$# Ïπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9 $#uρ É=≈ tGÅ3ø9 $#uρ z↵Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ ’tA# u uρ tΑ$ yϑø9 $# 4’ n?tã 

ÏµÎm6 ãm “ÍρsŒ 4†n1ö� à)ø9 $# 4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ t Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ tø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# t,Î#Í←!$ ¡¡9 $#uρ ’Îû uρ 

ÅU$s%Ìh�9 $# uΘ$ s%r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# ’tA# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# šχθ èùθ ßϑø9 $#uρ öΝÏδÏ‰ôγ yè Î/ #sŒÎ) (#ρß‰yγ≈ tã 

( tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ ’Îû Ï !$y™ù' t7 ø9 $# Ï !# §�œØ9$#uρ tÏn uρ Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7Í× ¯≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# (#θè%y‰ |¹ ( 
y7 Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ à)−Gßϑø9 $#   

Terjemahnya : 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
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Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.8 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah 

yang penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Korelasi  pemikiran Muhammad Yunus dalam konsep Ekonomi Islam ? 

2.  Bagaimana konsep Ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan     

Sebagaimana  yang dilakukan oleh Muh. Yunus dengan Grameen Bank  ? 

3. Analisis kemungkinan penerapannya di Indonesia ? 

 

C. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka akan dipaparkan jawaban 

sementara atas permasalahan yang dimaksud, yang kemudian pada gilirannya 

nanti akan menjadi pijakan utama pada BAB pembahasan berikutnya. 

1.  Korelasi pemikiran Muhammad Yunus dalam konsep Ekonomi Islam.yakni 

bisa kita lihat bahwa bank kaum miskin yang dirintis oleh Muh. Yunus 

tersebut diperuntukkan kepada orang-orang miskin atau dalam Islam dikenal 

dengan kaum Dhuafa’. Sementara dalam konsep Ekonomi Islam sejatinya 

adalah membangun sebuah prinsip berkeadilan untuk terciptanya masyarakat 

yang sejahtera dan makmur sebagaimana cita-cita atau alas dari ekonomi 

 
8 Depag RI,.Opcit, h.170 
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Islam itu sendiri hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti Pesan Rasulullah 

bahwa kefakiran akan sangat dekat dengan kekafiran. 

2. Bagaimana konsep Ekonomi Islam membantu orang-orang miskin 

dibandingkan dengan konsep Greemen Bank ? 

Sejauh ini menurut  pengamatan serta pendapat dari beberapa sumber 

bahwasanya ekonomi Islam belum terimplementasi dengan baik ditengah 

masyarkat kita,karena berbagai faktor penghalangnya. Atau dengan bahasa 

lain kalau pada tataran aksi lapangan konsep Ekonomi Islam belum banyak 

membantu meretas kemiskinan yang terjadi secara sistemik di negara ini. 

 

D. Pengertian Judul  

Untuk dapat memperoleh gambaran atau pengertian secara jelas dari judul 

Perspektif Ekonomi Islam Pada Gremeen Bank 

Dalam Usaha Mengentaskan Kemiskinan 

( Studi Pemikiran Muhammad Yunus ) 

 

Maka penulis memberikan batasan pengertian agar sasaran yang ingin 

dicapai, lebih jelas dan terarah pembahasannya antara lain: 

1. Persfektif berarti pemasangan, pengenaan atau perihal mempraktikkan.9 

Maksudnya adalah suatu cara/sikap dalam mengambil tindakan tertentu 

terhadap suatu teori. Artinya penerapan adalah pelaksanaan (pengaktualkan) 

dari suatu teori. 

 
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia (Cet. III; Jakarta: 

Balai Pustaka,1990)., h. 935  
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2. Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara memenuhi 

kebutuhan manusia..10 

3. Islam adalah suatu ajaran agama yang membawa keselamatan.11 

4. Gremeen Bank  adalah Bank yang nonformal yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran 

uang dan pengoperasiannya disesuai dengan prinsip-prinsip keadilan untuk 

mereka yang miskin.12 

5. Pengentasan adalah suatu upaya atau jalan yang ditempuh untuk meretas atau 

memberikan jalan keluar bagi suatu masalah. 

6. Kemiskinan adalah kondisi atau suatu problem ekonomi yang diciptakan oleh 

kelompok tertentu untuk menjaga keberlangsungannya.13 

Berdasarkan pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi 

tersebut, secara operasional pengertian judul skripsi ini adalah suatu kajian 

mengenai “Penerapan konsep perbankan (Mikro economic) yang lebih memihak 

kepada kaum Duafa sehingga  konsep perbankan di indonesia  mampu menjadi 

alternatif bagi kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Muh. Yunus dengan 

Konsep Greemen Bank yang diterapkannya di Bangladesh”. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

 
10 Susilo Riwayadi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, ( Surabaya: Sinar Terang, 2000)., 

h. 44 

11 Ibid., h. 63 

12 Lih. Muh. Yunus,Bank Kaum Miskin.,op.cit.,h. 42 

 13  Yusuf Qardhawi,Teologi Kemiskinan (BAMUI dan Takaful) Indonesia, (t. c; Jakarta: 

Raja Grafindo, 1996)., h. 121 
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Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan 

penjelasan bahwa masalah pokok yang dibahas sesuai dengan teori yang ada 

dalam buku, hanya mengacu kepada 

Perspektif Ekonomi Islam Pada Gremeen Bank  

Dalam Usaha Mengentaskan Kemiskinan 

( Studi pemikiran Muhammad Yunus ). 

 

Adapun buku-buku yang menjadi acuan untuk pembahasan selanjutnya 

adalah sebagai berikut :  

1. Bank Kaum Miskin ; kisah Yunus & Grameen Bank memerangi 

kemiskinan,ditulis oleh Muh. Yunus bersama Alan Jolis. Yang diterjemahkan 

oleh Irfan Nasution dengan judul bahasa inggrisnya “Banker to the Poor; 

Micro –lending and Battle against World poverty”. 

2. Menciptakan Dunia tanpa Kemiskinan ; Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah 

kehidupan kita. Karangan Muhammad Yunus bersama Karl Weber, yang 

dalam buku versi inggrisnya berjudul ‘Creating World Without Poverty’ 

dengan alih bahasa Rani R. Moediarta.sedikit banyaknya di jelaskan dalam 

buku ini mengenai Bisnis sosial yaitu sebuah praktik ekonomi berwatak mulia 

yang salah satutujuan utamanya ialah menciptakan dunia tanpa 

kemiskinan.Yunus membebrkan ide itu sekaligus cara mewujudkannya secara 

taktis-terencana.lewat buku ini Yunus mengajukan alternatif dan kesempatan 

yang bisa menyelamatkan jutaan orang miskin. 

3. Teologi Kemiskinan, Doktrin dasar & solusi Islam atas Problem kemiskinan. 

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi ini cukup representatif atas 

kajian mengenai masalah kemiskinan yang harus diretas karena ajaran islam 
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sendiri benci akan masalah sosial ekonomi tersebut, buku yang lumayan 

banyak mencuatkan alasa hukum ajaran Islam sebagai doktrin dasar untuk 

memberantas kemiskinan sebagi perintah dan ajaran Islam itu sendiri.  

4. Menggagas Konsep Ekonomi Syari’ah (Jalan Menuju Tatanan Perekonomian 

yang Berkeadilan) karangan Husain dan Suanto B. Buku ini merupakan 

kumpulan pemikiran dari ekonomi, praktisi dan cendikiawan muslim yang 

mencoba menyajikan sebuah tatanan masyarakat sejahtera yang bergerak pada 

pijakan keadilan, salah satunya ialah peluang Perbankan Syari’ah; 

menciptakan sistem perekonomian yang kokoh. 

5. Jejak-jejak Ekonomi Syari’ah karangan M. Lutfi Hamidi. Buku ini 

menjelaskan tentang pelaku ekonomi syari’ah ditanah air dalam membumikan 

konsep-konsep ekonomi syari’ah dalam dunia nyata, perkembangan ekonomi 

syari’ah di Indonesia serta kemajuan dan tantangan regulasi Perbankan  

Syari’ah. 

6. Bank Syari’ah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

karangan Muhammad dimana dalam buku ini dikatakan bahwa Perbankan  

Syari’ah di Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar dalam 

mengembangkannya, yang didukung dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 

serta kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Muslim. 

7. Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktek karangan Muhammad Syafi’i Antonio 

yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar, sistem operaional dan aspek-

aspek pendukung Perbankan  Syari’ah. 

 

F. Metode Penelitian 
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Dalam hal penyusunan skripsi ini penulis, menulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

a. Syari’i, adalah dalam membahas permasalahan, penulis selalu 

memperhatikan ketentuan syari’at Islam, baik bersumber dari Al-Qur’an 

maupun Al-Hadits. 

b. Pedekatan yuridis, yaitu dengan jalan mencari penjelasan dari peraturan-

peraturan yang berlaku guna mengembangkan legalitas dari persoalan 

yang dibahas. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Riset perpustakaan (Library Research), yang maksudnya adalah penulis 

mengumpulkan data-data dengan mengambil atau mengutip dari buku-

buku, surat kabar, internet/website, yang ada relevansinya dengan 

pembahasan, baik kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung. 

b. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu turun kelapangan atau lokasi 

penelitian untuk memperoleh data-data kongkret yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam 

mengumpulkan data melalui metode ini, digunakan tehnik sebagai berikut  

1) Observasi, mengamati obyek yang akan diteliti 

2) Interview, mengadakan wawancara dengan informan yang dianggap 

banyak tahu mengenai masalah-masalah yang akan dibahas. 

3. Metode Analisis Data 
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a. Induksi, yaitu metode penganalisaan data yang bertolak dari hal-hal yang 

bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Deduksi, yaitu metode penganalisaan data yang bertolak pada hal-hal yang 

bersifat umum kemudian dijabarkan ke dalam bentuk yang khusus. 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memperoleh data sekaligus memberikan gambaran tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan korelasi pemikiran Muhammad Yunus dalam 

konsep ekonomi islam 

b.  Untuk memperoleh data sekaligus memberikan gambaran tentang   hal-hal 

yang berhubungan dengan Sejauh mana Ekonomi Islam membantu orang-

orang miskin dibandingkan dengan Greemen Bank. 

c.  Analisis sangat dibutuhkan sebagai bahan kajian serta diskursus akademis 

untuk melihat potensi penerapan konsep Grameen Bank di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Adapun kegunaan dari penelitian ini yang penulis maksudkan adalah 

untuk menambah wawasan sekaligus mempunyai nilai tambah dalam 

memperoleh ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

pembahasan skripsi ini. 

b. Sebagai referensi berikutnya khususnya mahasiswa yang ingin meneliti 

tentang pemikiran ekonomi islamnya Muh. Yunus dan Gremeen Bank 

c. Menjadi informasi positif bagi masyarakat mengenai konsep Ekonomi 

Islamnya Muh. Yunus dan Gremeen Bank.   
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BAB II 

PROFIL TOKOH DAN PEMIKIRANNYA 

A. LATAR BELAKANG SOSOK MUH. YUNUS 

1. Kehidupan Pribadi & Keluarga Muh. Yunus 

Muhammad Yunus dilahirkan di kampung Bathua, berjarak sekitar 11 km 

dari Chittagong. Yunus adalah seorang muslim, merupakan anak ke 3 dari 

pasangan Dula Mia dan Sofia Khatun. Ayah Yunus adalah pengrajin dan 

pedagang ornamen permata. Yunus dibesarkan di Jalan Baxirhat, di jantung 

kawasan perajin perhiasan Sonapotti Chittagong14.   

Muhammad Yunus lahir di Kota Chittagong, Bangladesh, pada tanggal 28 

Juni 1940. Istrinya Afrozi (menikah April 1980), dan memiliki dua orang putri 

 
14 Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin ; Kisah Yunus & Grameen Bank Memerangi 

Kemiskinan ( Edisi I; Cet. III ; Jakarta : Marjin Kiri, 2007), h. 6 
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yaitu Deena dan Monica.  Chittagong, adalah  pelabuhan terbesar di Bangladesh, 

adalah sebuah kota perniagaan berpenduduk 3 juta jiwa.. Muh. Yunus dibesarkan 

di Jalan Boxirhat, di jantung kawasan niaga lama Chittagong. Jalan Boxirhat 

adalah jalan satu arah yang sangat sibuk dan lebarnya hanya muat dilalui satu 

truk. Jalan ini menghubungkan bandar sungai Chaktai dengan pasar hasil bumi 

utama.15 

 

Ayah Yunus adalah seorang muslim yang saleh sepanjang hayatnya. 

Beliau telah tiga kali naik Haji ke Mekah. Ayah Yunus biasa berpakaian putih-

putih, dengan sandal putih, pantolan putih, jubah putih, dan peci Haji putih. Ibu 

Yunus adalah seorang perempuan yang keras dan tegas. Beliaulah penegak 

disiplin dalam keluarga. Diakui oleh Yunus, ibunya mungkin yang paling kuat 

mempengaruhi Yunus. Perhatian ibu kepada kaum miskin dan tak beruntung 

sangat besar, sehingga membuat Yunus tertarik mempelajari ekonomi dan 

perubahan sosial.16  

Jalan tempat Muh. Yunus tinggal terletak di kawasan perajin penghiasan 

Sonapotti. Mereka sekeluarga tinggal di lantai atas bangunan nomor 20, sebuah 

rumah kecil bertingkat dua. Di lantai dasar terletak toko sekaligus bengkel 

perhiasan ayah Yunus. Saat kecil, dunianya dipenuhi dengan suara bising dan bau 

asap kendaraan dari jalan. Truk-truk dan gerobak-gerobak selalu memadati jalan, 

dan sepanjang hari  mendengar supir-supir saling berbantah, berteriak, dan 

 
15 Ibid., h. 8 

16 Ibid., h. 10 
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membunyikan keras-keras klakson mereka. Suasananya seperti karnaval 

sepanjang masa. Suara lalu lalang pedagang asongan, pengamen, dan pengemis 

surut menjelang tengah malam, berganti dengan suara palu berlalu, gesekan kikir, 

dan gosokan pemoles dari bengkel perhiasan ayah Yunus.17.  

Jalan Boxirhat nomor 20 adalah lokasi bisnis Ayah Yunus, yang kedua di 

Chittagong dia meninggalkan tempat dagangnya yang pertama karena hancur di 

bom Jepang. Muh. yunus dilahirkan pada awal perang Tahun 1943 Jepang 

menyerbu Negara tetangga Burma dan mengancam seluruh wilayah India. Meski 

demikian, pertempuran udara di Chintagong tidak pernah berlangsung intensif. 

Alih-alih bom, pesawat Jepang justru paling sering menebarkan selebaran. 

 Muh. Yunus punya empat belas saudara, lima diantaranya meninggal saat 

masih kecil. Kakak perempuanya Momtaz, delapan bulan lebih tua, menikah saat 

masih remaja. Salam, tiga tahun lebih tua dari Yunus, adalah saudara terdekatnya. 

Salam dan Yunus bersama semua anak laki-laki lain dari perkampungan 

kelas guru, bersekolah di SD lamar bazar yang bebas biaya dan lokasinya dekat 

dari rumah. Sekolah-sekolah Bengali menanamkan nilai-nilai baik bagi anak-

anak. Mereka tidak hanya berupaya mendorong prestasi akademis tetapi juga 

mengajarkan kebanggaan pada bangsa, pentingnya keyakinan spiritual, 

kekaguman pada seni, musik dan puisi, serta menghargai pemerintah dan disiplin. 

Di SD lamar bazar, setiap kelas berisi kurang lebih 40 siswa, murid lelaki dan 

perempuan di SD dan SMP dipisah. Semua bahkan guru-guru kami pun berbicara 

dalam dialek Cittagong. Murid-murid terbaik bisa mendapatkan beasiswa dan 

 
17Ibid., h. 12 
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sering diminta berlomba dalam ujian tingkat nasional. Namun, banyak teman 

Yunus yang tak sampai lama sudah putus sekolah.18 

Tahun 1947, saat usia Yunus tujuh tahun, “gerakan kemerdekaan pakistan” 

mencapai puncaknya. Bagian wilayah India yang berpenduduk mayoritas Muslim 

berjuang untuk menjadi negara Muslim merdeka. Chittagong akan bergabung 

dengan Pakistan karena mayoritas penduduknya Muslim.  

2. Karier dan Pendidikan Akademik Muh. Yunus 

Yunus lahir di Chittagong pada tahun 1940, dan belajar di Chittagong 

Collegiate School atau SMP dan SMA di Chittagong College. Kemudian ia 

melanjutkan ke jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi di 

Universitas  Dhaka Chittagong  pada tahun 1960 dan mendapatkan gelar BA, lalu 

pada tahun berikutnya gelar masternya diperoleh pada universitas yang sama  

Selesai kuliah, Yunus yang waktu itu berusia sekitar 21 tahun, langsung 

mengabdi di almamaternya di Universitas Chittagong sebagai dosen di bidang 

ekonomi. Chittagong University adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh 

Inggris pada tahun 1836, dan termasuk salah satu kampus yang disegani di anak 

Benua India. Yunus pun mengabdi sebagai tenaga pengajar kurang lebih 5 tahun 

yakni dari tahun 1961 sampai 1965. 

Pada tahun 1965 Yunus ditawari beasiswa Fulbright, Yunus pun menerima 

tawaran itu untuk mencapai gelar Ph. D (doctoral)-nya. Ia pun diterima di 

Vanderbilt university di Tennessee Amerika Serikat. Yunus mengambil program 

Pascasarjana Ekonomi Pembangunan dan dibimbing oleh seorang Guru besar asal 

 
18 Ibid., h. 13 
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Rumania yakni Prof. Nicholas G. Roegen. Dimata Yunus Prof. Roegen adalah 

sosok yang amat baik, walaupun terkenal sebagai dosen ‘killer’ dikampus 

tersebut. Akan tetapi bagi Yunus, Prof. Roegen adalah Guru yang amat berjasa 

bagi kemajuan intelektualnya. Dalam bukunya, Yunus mengenang dosen tersebut 

dengan menulis begini : 

Dia mengajari saya pelajaran sederhana yang tidak pernah saya lupakan dan 

model-model ekonomi yang pas yang pada akhirnya membantu saya 

membangun Grameen Bank. Darinya, saya paham betul bahwa rumus-rumus 

ekonomi tidak perlu dihafal. Yang jauh lebih penting adalah memahami 

konsep-konsep dasar yang membuat rumus itu bekerja. Dia juga mengajari 

saya bahwa segala sesuatu tidak serumit kelihatannya. Hanya arogansi 

kitalah yang mendorong kita mencari-cari jawaban yang tak nyana rumitnya 

untuk masalah-masalah sederhana. 19  

 

   Sepulang Yunus dari Amerika pada tahun 1974, ia ditawari jabatan 

sebagai Komisi Perencanaan Pemerintahan. Tak lama Yunus menduduki jabatan 

tersebut dikarenakan pekerjaanya membosankan tuk pribadi seorang Yunus, 

akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan kemudian menjadi Dekan 

Fakultas Ekonomi di Chittagong University. 

 Saat menjadi Dekan Yunus banyak melihat hal-hal yang kelak merubah 

paradigmanya sebagai seorang ekonom. Di sekitar kampus tempat Yunus 

mengajar terletak sebuah kampung yang begitu miskin,namanya Desa Jobra. 

Masyarakatnya tidak memiliki lahan-lahan produktif yang bisa digunakan untuk 

digarap, para pemuda-pemuda yang menganggur dan ibu-ibu rumah tangga yang 

tak mampu membelikan asupan gizi bagi anak-anaknya. Kondisi ini sangat ironi 

di mata Yunus di tengah-tengah perguruan tinggi tempatnya mengajar, gedung-

 
19 Ibid., h. 34 
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gedung nya yang berdiri megah justru disekitarnya terjadi kemiskinan dan 

kelaparan. Kampusnya telah menjadi menara gading,ujar Yunus. 

 Kondisi tersebut yang ingin dirubah oleh Yunus, dengan program kredit 

mikronya ia mendirikan Grameen Bank untuk membantu sedikit-demi sedikit 

warga miskin itu. Dengan terobosan yang sangat progresif dari Yunus serta 

Perjuangan keras Yunus telah membuahkan hasil yang lebih dari sepadan, hadiah 

Nobel Perdamaian Tahun 2006 untuk Muhammad Yunus dan Grameen Bank 

yang didirikannya. Pemberian Nobel Perdamaian bagi seorang dosen ekonomi 

terbilang langka, namun memberikan pesan penting ke seluruh penjuru dunia yang 

sedang dilanda isu-isu terorisme, bahwa kemiskinanlah  akar masalah dari 

peperangan dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini yang 

mengantarkannya mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian.20  

 Adapun prestasi-prestasi serta penghargaan yang Yunus dapatkan begitu 

banyak, antara lain pada tahun 1978 memperoleh President’s Award di 

Bangladesh, lalu pada tahun 1984, Yunus mendapatkan Ramon Magsaysay Award 

di Filipina. Di Swiss ia menyabet Aga Khan Award for Architecture pada tahun 

1989, dan di tahun 1993 meraih CARE Humanitarian Award. Selanjutnya Yunus 

pada tahun 1994 dianugrahi World Food Award, lalu lewat UNESCO ia 

mendapatkan Simon Bolivar Prize di tahun 1996. Di tahun 1998 ia kembali 

diberikan Sydney Peace Prize, dan di tahun yang sama ia memperoleh Prince of 

Asturias Award. Predikat The Ekonomist Newspaper’s Prize disabetnya pada 

tahun 2004, dan Mother Teresa Award di tahun 2006, selanjutnya di tahun yang 

 
20 Muhammad Yunus, Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan  (Edisi I; Cet. II: Jakarta : 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 5 
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sama Yunus di nobatkan sebagai penerima Nobel Perdamaian. Sebuah 

penghargaan tertinggi bagi seorang ilmuwan.21 

Muhammad Yunus, seorang dosen ekonomi lulusan Amerika Serikat yang 

berasal dari kota pelabuhan terbesar di Bangladesh, Chittagong. Kegigihan dan 

pergulatan prinsip dari seorang Muhammad Yunus dalam memberantas 

kemiskinan di negaranya selama lebih dari 30 tahun melalui program kredit 

mikro. Dan tentunya, penghargaan Nobel perdamaian tersebut merupakan 

prestasi, hadiah dan pembuktiannya pada dunia akan pembelaannya pada kaum 

miskin dan teladan bagi kaum papah. 

 

B. Gagasan dan Pemikiran Ekonominya 

1. Bagaimana Grameen Bank Lahir 

Pada tahun 1976, Yunus mendirikan Grameen Bank yang memberi 

pinjaman pada kaum miskin di Bangladesh. Hingga saat ini, Grameen 

Bank telah menyalurkan pinjaman lebih dari 3 miliar dolar ke sekitar 

2,4 juta peminjam. Untuk menjamin pembayaran utang, Grameen Bank 

menggunakan sistem "kelompok solidaritas". Kelompok-kelompok ini 

mengajukan permohonan pinjaman bersama-sama, dan setiap anggotanya 

berfungsi sebagai penjamin anggota lainnya, sehingga mereka dapat 

berkembang bersama-sama. Keberhasilan model Grameen ini telah 

menginspirasikan model serupa dikembangkan di dunia berkembang 

 
21 Ibid., h. 16  
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lainnya, dan bahkan termasuk di Negara maju seperti Amerika Serikat. 

Asle Sveen, seorang sejarawan Norwegia mengatakan, bahwa: 

Ini adalah untuk pertama kali, sebuah usaha pemberantasan 

kemiskinan mendapatkan sendiri apresiasi itu. Sudah terlalu 

banyak nominasi bagi pihak-pihak yang melerai konflik-konflik. 

Kini Komite Nobel makin berpihak kepada upaya pencegahan perang 

yang paling fundamental. Mengupayakan perdamaian tidaklah cukup, 

perdamaian haruslah merupakan sebuah perdamaian yang 

berkeadilan. Salah satu penyebab perang, yakni kelaparan dan 

kemiskinan, harus diatasi mulai dari akarnya. 22 

 

 

Sekjen PBB Koffi Annan juga menyatakan pendapat yang senada, 

yaitu: 

He notes that, thanks to Professor Yunus and the Grameen Bank, 

microfinance has proved its value as a way for low-income 

families to break the vicious circle of poverty, for productive 

enterprises to grow, and for communities to prosper. They have 

provided a powerful weapon to help the world reach the 

Millennium Development Goals, by helping people change their 

lives for the better -- especially those who need it most.23 

 

Dalam pendapatnya tersebut, Kofi Annan mengucapkan terima 

kasih pada Muhammad Yunus dan Grameen Bank. Kredit mikro telah 

menjadi salah satu alat untuk memotong lingkaran kemiskinan. Mereka 

telah memberikan senjata yang ampuh bagi dunia untuk mencapai tujuan 

pembangunan millenium (MDGs).  

Perjuangan Muhammad Yunus dalam mengentaskan kemiskinan 

melalui Grameen Bank diawali dari kegelisahannya sebagai seorang 

 
22 Ibid., h. 32 
23 Ibid., h. 32 
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dosen di Universitas Chittagong. Betapa teori-teori yang diajarkannya 

di ruang kelas tidak berdaya dalam menghadapi bencana kemiskinan dan 

kelaparan yang melanda Bangladesh pada tahun 1974, Yunus terjun langsung 

memerangi kemiskinan dengan cara memberikan pinjaman skala kecil kepada 

mereka yang sangat membutuhkannya. Ia yakin bahwa pinjaman yang sangat 

kecil tersebut dapat membuat perubahan yang besar terhadap kemampuan kaum 

miskin untuk bertahan hidup. 

Pun terhadap kemiskinan di Desa Jobra, desa yang berlokasi di 

lingkungan sekitar universitas. Kegelisahannya kian bertambah ketika 

menemukan fakta bahwa seorang perempuan Desa Jobra mendadak menjadi 

’budak belian’ seorang rentenir, hanya disebabkan 

oleh pinjaman sebesar kurang dari US$1 (+ Rp. 9.000). Kenyataan pahit 

itu, bahwa hidup mati seseorang hanya ditentukan oleh sejumlah 

’recehan’, mendorong Yunus untuk menemukan cara-cara baru untuk 

mengentaskan kemiskinan di perdesaan Bangladesh 24. Gebrakan besar 

memang perlu dilakukan Yunus. Karena untuk memerangi kemiskinan 

secara kolosal tidak dapat dilakukan hanya dengan sekedar merogoh 

kantung dan memberi si miskin uang receh untuk membayar hutangnya. 

Perlu ada terobosan penyelesaian masalah secara struktural dan 

berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan memberikan kredit 

usaha bagi kaum miskin melalui lembaga perbankan. Namun disinilah 

 
24 Lihat, Muh. Yunus, Bank Kaum Miskin, Opcit. h.  74-77 
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inti permasalahannya: Bank tidak memberikan kredit bagi mereka yang 

tidak memiliki agunan, karena resiko tidak kembali yang sangat besar. 

Dengan demikian, kaum paling miskin tidak akan pernah tersentuh oleh 

kredit perbankan. Mereka tidak memiliki agunan.  

Logika perbankan tersebut sepintas lalu wajar jika dilihat 

dari kacamata bisnis, namun bagi Yunus hal tersebut merupakan masalah 

besar. Perbankan telah berlaku tidak adil kepada kaum miskin, kaum 

yang justru sangat membutuhkan akses kredit, untuk membebaskan diri 

dari jeratan para rentenir, melakukan usaha, dan memperbaiki kualitas 

hidupnya. 

Akhirnya Yunus bersama para mahasiswa yang dibimbingnya 

mendatangi desa-desa miskin di Bangladesh. Ketika itu ia dan para 

mahasiswanya dikagetkan oleh kondisi desa yang warganya masih miskin 

dan sedang berjuang untuk lolos dari kemiskinan dan kelaparan. 

Kemudian, sebagai seorang akademisi, Yunus merasa berdosa jika 

berdiam diri dari kenyataan tersebut. Yunus merasa selama ini hanya 

mengajarkan teori-teori saja tanpa melakukan tindakan yang konkrit. 

Selanjutnya, sebagai akademisi Yunus pun merasa berdosa, sehingga ia 

mengatakan:  

Ketika banyak orang sedang sekarat di jalan-jalan karena kelaparan, saya 

justru sedang mengajarkan teori-teori ekonomi yang elegan. Saya mulai 

membenci diri saya sendiri karena bersikap arogan dan menganggap diri 

saya bisa menjawab persoalan itu (kemiskinan). Kami profesor 

universitas semuanya pintar, tetapi kami sama sekali tidak tahu mengenai 
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kemiskinan di sekitar kami. Sejak itu saya putuskan kaum papa harus 

menjadi guru saya.25 

 

Melihat fenomena itu, Yunus bertekad memberikan pinjaman 

kepada para pengrajin desa itu. Dalam dirinya tertanam keyakinan 

bahwa jika orang miskin diberi akses kredit mereka pasti dapat 

mengelolanya dengan baik. Perhitungan Yunus tidak meleset, program 

kredit mikro yang dirintisnya terus berkembang.  

Yunus pun mulai mengembangkan kiprahnya dengan memberikan 

pinjaman kepada kaum miskin tanpa agunan. Dengan program tersebut, 

sebenarnya Yunus ingin menggugat kebijakan dunia yang tidak adil 

terhadap kaum miskin. Karena pada dasarnya, lembaga-lembaga keuangan 

yang ada sekarang selalu menolak orang-orang miskin sebagai 

nasabahnya. Akhirnya pada tahun 1976, lembaga kredit itu ia 

transformasikan menjadi sebuah Bank yang memiliki kebijakan khusus, 

dan Bank itu diberi nama Grameen Bank atau Bank Desa.   

Grameen Bank yang dikelola Yunus itu kini telah memiliki 

2.2226 cabang di 71.371 Desa, dan yang mengagumkan, 94 persen 

modalnya dimiliki oleh nasabah yang semuanya orang miskin dan sisanya 

dimiliki oleh pemerintah. Bahkan kini Grameen Bank mampu menyalurkan 

kredit puluhan juta dollar AS per-bulannya kepada 6,6 juta warga 

 
25 Ibid., h. 63 
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miskin di Bangladesh26. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah 

karena 96 persen nasabahnya adalah kaum perempuan. 

 

2. Bisnis Sosial Sebagai Modal Sosial Kaum Dhuafa. 

 

 laki-laki kelahiran Chittagong tahun 1940 itu mulai mengembangkan 

konsep pemberdayaan kaum papa. Filosofi yang dia bangun adalah bagaimana 

membantu kaum miskin agar bisa mengangkat derajat mereka sendiri. Dia tidak 

ingin memberi ikan, melainkan memberi pancing kepada kaum papa untuk 

mencari ikan sendiri.  

Yunus mulai mengembangkan program kredit mikro tanpa agunan untuk 

kaum papa yang tidak dapat mengakses pinjaman bank. Program ini menjadi 

semacam gugatan Yunus terhadap ketidakadilan dunia terhadap kaum miskin. 

Yunus menyayangkan bahwa: Mengapa lembaga  keuangan selalu menolak orang 

miskin? Mengapa informasi teknologi menjadi hak eksklusif orang kaya.  

Untuk menjamin pembayaran, Bank Grameen menggunakan sistem yang 

dinamakan grup solidaritas. Kelompok kecil yang bersama-sama mengajukan 

pinjaman, di dalamnya terdapat anggota yang bertindak sebagai penjamin 

pembayaran. Pinjaman ini mirip dana bergulir, di mana ketika satu anggota telah 

berhasil mengembalikan pinjaman, akan digunakan oleh anggota lainnya. Bank 

Grameen kemudian memperluas cakupan pemberian kreditnya dengan 

memberikan pinjaman rumah (KPR), proyek irigasi, pinjaman untuk usaha tekstil, 

dan usaha lainnya.  

 
26 Ibid., h. 145 
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Di Grameen Bank, Yunus mencoba menunjukkan bahwa pinjaman bagi 

orang miskin dapat menciptakan wirausaha dan memberi pendapatan. Dengan 

tidak mengakui rumah tangga sebagai unit produksi dan wirausaha sebagai cara 

bagi orang untuk mencari nafkah, literature ekonomi meluputkan ciri realitas 

ekonomi esensial. Kekeliruan ini terkait dengan pengabaian lain dalam pemikiran 

ekonomi standar, asumsi bahwa ‘kepengusahaan’ (entrepreneurship) merupakan 

kualitas langka. Menurut buku ajar, hanya segelintir orang punya bakat membidik 

peluang bisnis dan keberanian beresiko atas sumber daya milik mereka demi 

memanfaatkan peluang itu. 

Justru menurut Yunus itu sebaliknya, sesuai pengamatannya di kalangan 

orang paling miskin di dunia mengungkap, yang dikuatkan oleh pengalamannya 

puluhan tahun dalam mengelola Grameen bank, Yunus mengungkapkan bahwa 

kemampuan wirausaha itu ternyata universal, hamper setiap orang punya bakat 

mengenali peluang disekitar mereka. Bila mereka diberi alat biar mengubah 

peluang itu menjadi kenyataan, maka hamper semua orang berani melakukannya.  

Secara tradisional orang miskin dipandang sebagai beban sosial. Kebijakan 

dan institusi membiarkan asumsi ini tumbuh di kepala. Akibatnya, kapasitas orang 

miskin member sumbangan produktif atas nama mereka sendiri dan bermanfaat 

bagi seluruh masyarakat jarang disadari. Begitu mengenali kapasitas ini, kita 

dapat membuat program yang akan mendukung dan memanfaatkan bakat kreatif 

orang miskin. 

Pada dasarnya manusia punya keterampilan bawaan tetapi umunya tak 

disadari, keterampilan untuk bertahan hidup. Persis fakta bahwa orang miskin 
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tetap bertahan hidup merupakan bukti nyata mereka punya kemampuan ini. 

Mereka tak membutuhkan pengetahuan yang luas atau teori-teori ekonomi untuk 

mengajari mereka cara bertahan hidup. Memberi akses kredit pada orang miskin 

memungkinkan mereka langsung menerapkan keterampilan yang sudah mereka 

miliki, seperti, menenun, menanam padi, memelihara ternak, atau mengayuh 

becak. Uang atau upah yang mereka hasilkan dari berbagai upaya serta usaha 

tersebut kemudian menjadi sarana, atau sebagai kunci untuk membuka 

kemampuan yang lainnya. 

Fakta lain mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan karena mereka gagal 

mempertahankan pendapatan asli dari kerja mereka, penyebabnya jelas, mereka 

tak punya kendali atas modal. Orang miskin bekerja untuk orang lain yang 

mengendalikan modal, misalnya para tuan tanah, rentenir desa, pemilik pabrik, 

atau agen yang merekrut mereka orang miskin untuk bekerja dengan kondisi 

nyaris seperti perbudakan. Kesamaan mereka adalah kemampuan mencuri kerja 

produktif dari para buruh atau pekerja untuk keuntungan sendiri.  

Oleh karena itu, bisnis sosial akan berperan penting dalam upaya itu. 

Namun, akan selalu ada ruang untuk program anti kemiskinan yang disponsori 

pemirintah dan LSM. Sering perkembangan kemandirian masyarakat atau bangsa 

perlu waktu. Selama masa transisi ini, program mendatangkan sumber daya luar 

untuk membantu orang miskin sangat dibutuhkan, terutama bila kebutuhan 

darurat, seperti kelaparan, tunawisma, penyakit, dan berbagai dampak bencana 

alam, menunggu penyelesaian.   
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Pada akhir 2003, Bank Grameen meluncurkan program baru, yang 

membidik para pengemis di Bangladesh. Pinjaman bagi para pengemis rata-rata 

sebesar 500 taka atau setara 9 dollar AS. Pinjaman tanpa agunan ini tidak 

dikenakan bunga dengan waktu pembayaran fleksibel. Syaratnya pinjaman harus 

dikembalikan dari hasil pekerjaan mereka dan bukan dari mengemis. Kami 

berupaya menaikkan harkat selain tentunya meningkatkan kemampuan ekonomi 

mereka.27  

Mereka diberikan tanda pengenal berupa pin dengan logo bank sebagai 

bukti bahwa ada bank yang mendukung kegiatan mereka. Bank Grameen bahkan 

membuat perjanjian dengan beberapa toko lokal agar meminjamkan mereka 

sejumlah barang, sesuai plafon utangnya, untuk dijual kembali. Bank menjamin 

pengembaliannya jika ternyata mereka gagal bayar. Mereka menjual roti, permen, 

acar, dan mainan sembari mereka mengemis. Para pengemis, atau yang disebut  

Struggling Member terbuka untuk membuka tabungan di Grameen. Mereka juga 

dilindungi asuransi jika terjadi kematian. Hingga pertengahan 2005, sebanyak 31 

juta taka pinjaman telah disalurkan bagi 47 ribu lebih pengemis. Sebanyak 15,4 

juta di antara pinjaman itu telah dikembalikan. 28 

Bank Grameen juga telah berkembang menjadi Grameen Family of 

Enterprises yang membawahi delapan Lembaga  Profit dan  Nonprofit,  semuanya 

ditujukan untuk mendorong masyarakat terangkat derajatnya. Divisi 

perbankannya mencatat keuntungan sebesar 15,21 juta dolar pada 2005 lalu. 

 
27 Lihat, Muh. Yunus, Menciptakan Dunia Tanpa Kemisinan, Opcit. h. 75 
28 Ibid., h. 82 



30 

 

 

 

Upaya yang dilakukan Yunus membuahkan hasil yang 

spektakuler. Program kredit mikro Grameen Bank, yang bermula dari 

pilot proyek kecil-kecilan di di Desa Jobra, saat ini telah 

berkembang dan menjangkau 7 juta orang miskin di 73.000 desa 

Bangladesh, 97 persen diantaranya perempuan. Grameen Bank telah 

memperoleh pengakuan dari pemerintah Bengladesh dan telah 

dipayungi oleh satu UU tersendiri. Pola yang dilakukan Grameen 

Bank juga telah diadaptasi oleh 100 negara di 5 benua29. Layanan 

yang diberikan saat ini sangat beragam, meliputi kredit bebas 

agunan untuk mata pencaharian, perumahan, sekolah, dan usaha mikro 

untuk keluarga-keluarga miskin.  

Grameen Bank juga menawarkan program tabungan yang atraktif, 

dana pensiun, dan asuransi untuk para anggotanya. Bahkan kredit 

perumahan telah dipakai untuk membangun 640.000 rumah yang 

dimiliki secara legal bagi kaum perempuan. Secara kumulatif, 

Grameen Bank telah memberikan kredit sebesar sekitar US$6 miliar 

dengan tingkat pengembalian 99 persen dan telah mampu mengangkat 

58 persen nasabah dari garis kemiskinan30. Dengan fakta-fakta ini, 

 
29 Ibid., h. 115 
30 Ibid., h. 122 
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Yunus telah membuktikan, bahwa premis ‘kaum miskin tanpa agunan 

tidak dapat mengembalikan pinjaman’ adalah salah. 
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BAB  III 

 

PRINSIP-PRINSIP DASAR EKONOMI DALAM ISLAM 

 

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Ekonomi Dalam Islam  

Secara etimologi “Ekonomi” berasal dari bahasa Yunani Olikonomos yang 

berarti pengaturan unsur-unsur rumah tangga. Sedangkan ‘Islam’ adalah agama 

yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berpedoman pada kitab suci Al-

Qur’an yang diturunkan oleh Allah SWT di dunia melalui malaikat Jibril AS. Jadi 

“Ekonomi Islam” adalah pengaturan unsur-unsur rumah tangga yang berdasarkan 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.  

Dari segi bahasa Arab Ekonomi berarti Al-Iqtishad yakni melakukan 

sesuatu atau mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan, yang 

berkenaan dengan masalah produktivitas. Jadi “Al-Iqtishad Al-Islam” adalah 

segala sesuatu yang mengatur produksi (keuangan) berdasarkan nilai-nilai 

Mu’amalah Islam31. 

Secara istilah “Ekonomi Islam” adalah kumpulan dasar-dasar umum 

ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur’an dan as-Sunnah yang ada hubungannya 

dengan unsur ekonomi32. 

Ekonomi sebagai salah satu sektor dalam perilaku manusia yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Berbicara masalah 

 
31 H. Zainal A. Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam ( Cet. I ; Jakarta : Bulan Bintang, 1979), h. 5  

32 Halide, Sistem Ekonomi Islam ( Cet. II ; Bandung : Mizan, 1999), h. 3 
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ekonomi dalam Islam, tidak lain adalah bertujuan agar manusia tetap berada pada 

Siratd al-Mustaqiem (jalan yang lurus). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah ekonomi yang menekankan 

bahwa perilaku ekonomi merupakan salah satu bidang perhatian agama khususnya 

agama Islam. Mengenai risalah kenabian Ibrahim dan putra-putranya, Allah 

berfirman dalam QS. Ar-Arrum (30): 39: 

!$ tΒ uρ  ΟçF ÷�s?#u  ÏiΒ  $\/Íh‘  (#uθç/÷�z� Ïj9  þ’ Îû  ÉΑ≡ uθ øΒ r&  Ä¨$ ¨Ζ9 $#  Ÿξ sù  (#θ ç/ö�tƒ  y‰ΨÏã  «! $#  (  !$ tΒuρ  ΟçF ÷�s?#u  ÏiΒ 

;ο4θ x.y—  šχρß‰ƒÌ�è? tµô_ uρ «!$#  y7 Í× ¯≈s9 'ρé' sù ãΝèδ  tβθ à�Ïè ôÒßϑø9 $#   

Terjemahnya :  

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa 

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang 

melipat gandakan (pahalanya)33 
 

Ayat di atas mengandung pesan ekonomi yang harus dilakukan oleh umat 

Islam, yaitu membayar Zakat sebagai salah satu upaya untuk memeratakan 

ekonomi rakyat (Umat Islam). Ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai 

kajian tentang perilaku manusia  dalam hubungannya dengan pemanfaatan 

sumber-sumber produktif yang langkah untuk produksi barang-barang atau jasa-

jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. 

Bertolak dari keterangan di atas, maka ekonomi dalam Islam adalah Ilm 

al-Iqtishad (ilmu ekonomi) yaitu melakukan atau mengatur sesuatu sesuai dengan 

ketentuan dan aturan-aturannya. Jadi penggunaan kata Iqtishad memberikan 

pengertian bahwa ekonomi dalam Islam hendaknya dijadikan atau ditegakkan di 

atas jalan tengah dengan memperhatikan keadilan dan anti berlebih-lebihan dalam 

penggunaannya. 

 
33 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Semarang : Toha Putra, 1990), h. 647 
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Jadi berangkat dari penggunaan kata Iqtishad inilah diketahui bahwa ciri 

Ekonomi Islam adalah lurus, mencari keuntungan tanpa merugikan atau menindas 

orang (golongan) lain, mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara individu 

dan masyarakat atau antara golongan-golongan dalam masyarakat yang tingkat 

ekonominya berbeda-beda.34 

Prinsip pengambilan jalan tengah yang menghindari sifat yang berlebih-

lebihan sebagai salah satu bentuk keadilan, sangat dianjurkan oleh Islam untuk 

diterapkan. Artinya, keadilan dalam perekonomian dimaksudkan sebagai 

membelanjakan harta di jalan Allah tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hal 

inilah yang diperintahkan oleh Allah, seperti pada QS. Al-Furqan (25): 67:   

tÏ% ©!$#uρ  !#sŒ Î) (#θà)x�Ρr& öΝs9  (#θ èùÌ� ó¡ç„ öΝs9 uρ  (#ρç�äIø)tƒ tβ% Ÿ2uρ š÷t/ š�Ï9≡ sŒ $YΒ#uθ s%   

Terjemahnya : 

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian.35 

 

Firman Allah SWT di atas menggambarkan bahwa kegunaan harta 

(ekonomi) tidak semata untuk dimakan (keperluan perut saja), melainkan juga 

dibelanjakan di jalan Allah secara sederhana (tidak kikir dan tidak pula 

berlebihan) atau secara adil. 

Ekonomi dalam pengertian kamus bahasa Indonesia berarti ilmu mengenai 

asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, juga 

pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga.36 

 
34 Lihat H. Zainal A. Ahmad., op. cit., h. 44 

35 Depag. RI., op. cit., h. 568 
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Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut ‘Al-Iqtishad’ dan ilmu ekonomi 

disebut ‘ilm al iqtishad’ dalam arti melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu 

berdasarkan ketentuan.37 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi dalam Islam adalah 

ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi atau pemanfaatan barang berdasarkan 

ketentuan, nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah Islam yang berlaku. 

Negara kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam 

adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, 

dalam kehidupan perekonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal 

ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam, juga berkaitan erat 

dengan pemahaman kegiatan ekonomi. 

Banyak kalangan umat Islam menilai atau memahami persoalan ekonomi 

sebagai persoalan dunia semata yang terlepas dari persoalan agama. Akibatnya, 

persoalan perekonomian merupakan hal yang ter-alienasi atau terisolasi dalam 

kajian ke-Islaman. Hal ini, disadari atau tidak,. Akhirnya perekonomian umat 

Islam dikendalikan oleh kalangan luar Islam. 

Untuk membangkitkan dan mengendalikan perekonomian umat Islam kini 

dan kedepan, rasanya sulit tanpa mengenal dan memahami apa dan bagaimana 

ekonomi dalam Islam itu sendiri, sebagaimana diketahui bahwa ekonomi Islam itu 

sendiri, adalah sistem ekonomi yang mengarahkan masyarakat pada penghidupan 

yang sejahtera di dunia dan akhirat. 

 
36 Depdikbud., Kamus Besar Bahasa Indonesia   (Edisi III, Cet. I;  Jakarta : Balai 

Pustaka, 2002), h. 287 

37 Lih. H. Zainal A. Ahmad., op. cit., h. 67 
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Pembangunan ekonomi adalah suatu persoalan yang kompleks. Di satu 

sisi, ia merupakan satu upaya yang berhasrat untuk secara langsung meningkatkan 

ekonomi rakyat, tapi pihak lain ia juga memiliki tanggung jawab untuk 

membangun sistem perekonomian sebagai bagian integral dari upaya peningkatan 

kemakmuran ekonomi rakyat. Karena itu, persoalan pembangunan ekonomi 

akhirnya tidak dapat hanya ditangani oleh disiplin ilmu ekonomi semata. Tetapi 

menuntut suatu penanganan yang bersifat multidisipliner. Bahkan, sebagaimana 

layaknya persoalan kemanusiaan lainnya, ia juga menuntut kesadaran etik di 

dalam operasinya.38 

Seperti diketahui bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasullah SAW, 

merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki 

kehidupan fana ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat kelak. 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai penuntun yang memiliki daya 

jangkau dan daya atur yang universal, yakni meliputi segenap aspek kehidupan 

umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. 

Salah satu bukti bahwa al-Quran dan Sunnah tersebut, mempunyai daya 

atur dan daya jangkau yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu 

tepat untuk di implementasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau 

dan daya aturnya dalam bidang perekonomian umat. 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. 

Di samping itu, juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal ini, 

dapat dilihat pada salah satu firman Allah dalam QS. An-Naba’ (78): 11: 

 
38 Revrisond Baswir, Ekonomi, Manusia Dan Etika;  Kumpulan Esei-Esei Terpilih  ( Cet. 

I; Yogyakarta: BPFE, 1993), h. V 
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$ uΖù=yèy_ uρ u‘$ pκ̈]9 $# $V©$ yètΒ     

Terjemahnya : 

Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan39 

 

Ayat di atas, mengisyaratkan bahwa pemenuhan ekonomi dalam 

kehidupan fana ini mengandung dimensi ibadah. Bahkan Allah memerintahkan 

umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan cara mencari karunia 

Allah SWT. Karena ekonomi merupakan karunia Allah, maka mencarinya pun 

termasuk ibadah.40 

Adapun perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi 

pemenuhan kehidupan manusia itu dapat dilihat pada firman Allah dalam QS. Al-

Jumu’ah (62): 10: 

#sŒ Î* sù  ÏM uŠÅÒè%  äο4θ n=¢Á9 $#  (#ρã� Ï±tFΡ$$ sù  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  (#θ äótGö/$#uρ  ÏΒ  È≅ôÒ sù  «! $#  (#ρã�ä.øŒ $#uρ  ©!$#  # Z�� ÏWx. 

ö/ ä3̄=yè ©9 tβθßs Î=ø�è?    

Terjemahnya : 

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.41 

 

Ayat di atas, mengandung amar bagi umat Islam untuk mencari nafkah 

(perekonomian) setelah menunaikan kewajiban akhirat. Hal ini mengindikasikan 

adanya keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Artinya, umat Islam dalam 

menapaki kehidupan dunianya, seyogianya mengingat kehidupan akhirat, agar 

 
39   Lihat  Depag. RI., op. cit., h. 1015 

40 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam ( Edisi I, Cet. I; Jakarta : Sinar Grafika, 

2000), h. 2 

41 Depag. RI., op. cit., h. 933 
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dalam kehidupannya senantiasa berimbang. Kehidupan ekonomi yang mapan 

diperoleh dengan cara halal dan dibelanjakan pula sebagian pada jalan yang 

diridahi oleh Allah SWT. 

Jadi, ekonomi Islam mengandung unsur keseimbangan atau ekonomi 

kerakyatan. Kutipan ini berdasarkan pada firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nahl 

(16): 71: 

ª!$#uρ  Ÿ≅ āÒ sù  ö/ ä3ŸÒ ÷èt/  4’n? tã  <Ù÷èt/  ’Îû  É−ø— Ìh�9$#  4  $ yϑsù  šÏ% ©!$#  (#θ è=ÅeÒ èù  “ÏjŠ !#t� Î/  óΟÎγ Ï%ø— Í‘  4’n? tã 

$ tΒ  ôM x6 n=tΒ  öΝåκß]≈ yϑ÷ƒ r& óΟßγ sù ÏµŠÏù í !#uθ y™ 4 Ïπyϑ÷è ÏΖÎ6 sùr& «!$# šχρß‰ys øgs†   

Terjemahnya : 

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal 

rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau 

memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar 

mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari 

nikmat Allah.42 
 

Surat An-Nahl ayat 71 di atas,  menggambarkan betapa pemurahnya Allah 

terhadap hambanya. Ia sengaja memberikan rezeki (kaya) itu memberikan 

sebagian rezekinya kepada mereka yang miskin, sehingga tercipta kemerataan 

demi terwujudnya ekonomi kerakyatan. 

M. abdul Mannan, mengemukakan bahwa salah satu unsur ekonomi dalam 

Islam adalah unsur kepemilikan43. Unsur kepemilikan ini terletak pada kenyataan 

bahwa Islam melegitimasi hak milik pada seseorang, sehingga penggunaannya 

pun bergantung pada pemiliknya. 

 
42 Ibid., h. 412 

43 M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam; Teori dan Praktek  ( Edisi I, Cet. I; Jakarta : 

Intermasa, 1992), h. 63 
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Jadi berdasarkan adanya unsur kebersamaan dan kepemilikan dalam 

ekonomi Islam, maka ikut lahir unsur keadilan sosial yang merupakan hasil 

reorganisasi dari pengertian Syirkah (kemitraan usaha) dan Mudharabah 

(pembagian hasil).44 

Dari kutipan di atas, terindikasi bahwa kegiatan ekonomi yang 

dikehendaki oleh Islam adalah terciptanya keadilan sosial, sehingga semua 

masyarakat Islam dapat menikmati atau menjalankan ekonominya tanpa 

merugikan ekonomi orang lain. Jadi Islam tidak menghendaki penggunaan 

ekonomi yang bersifat impersialitas yang dingin, moral yang netral dan penuh 

dengan oposisi, masyarakat Islam memandang dalam persaingan ekonomi itu 

harus ditampilkan sikap simpatik dan mengindahkan satu sama lain.45 

Berangkat dari uraian singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

termasuk unsur-unsur ekonomi dalam Islam adalah unsur keadilan dan 

kebersamaan, unsur Syirkah atau ‘kerja sama’, dan Mudharabah atau ‘pembagian 

hasil’ secara merata, unsur kepemilikan dan unsur keadilan sosial. Kesemuanya 

unsur inilah yang seharusnya dilakukan dalam rangka pemerataan dan 

pembangunan ekonomi Islam dikalangan umat Islam. 

 

B. Konsep Dasar Ekonomi Islam 

 
44 Lihat H. Zainal A. Ahmad., op. cit., h. 15 

45 Zakiyuddin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme ( Cet. I; Yogyakarta: Resist Book 

2007), h. 24 
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Ekonomi sudah tentu memiliki konsep dasar yang diturunkan dari ajaran-

ajaran Islam, yang rumusannya diperoleh secara deduktif dari Al-Qur’an dan 

Hadist. 

Jika dikaji, ajaran Islam tampaknya lebih menekankan kepada 

pembicaraan tentang prinsip-prinsip atau nilai dalam bekerja dan tidak 

membicarakan secara terperinci jenis-jenis atau badan usaha yang diperoleh untuk 

mendapatkan kekayaan itu.  

Ajaran Islam berisi aturan-aturan yang diperuntuhkan untuk umat manusia, 

agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Manusia, menurut ajaran 

Islam diperintahkan bukan saja untuk berusaha mencapai kebahagiaan di dunia 

ini, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. 

Al-Qasas (28): 77: 

Æ9tGö/$#uρ  !$ yϑ‹ Ïù  š�9t?#u  ª!$#  u‘#¤$!$#  nοt�ÅzFψ$#  (  Ÿωuρ  š[Ψs?  y7t7ŠÅÁ tΡ  š∅ÏΒ  $u‹ ÷Ρ‘‰9$#  (  
Å¡ ôm r& uρ  !$yϑŸ2  z |¡ ôm r&  ª!$#  š�ø‹ s9 Î)  (  Ÿωuρ  Æ9ö7s?  yŠ$ |¡x�ø9 $#  ’Îû  ÇÚö‘ F{$#  (  ¨βÎ)  ©!$#  Ÿω  �=Ïtä† 

tÏ‰ Å¡ø�ßϑø9 $#     

Terjemahnya : 

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.46 

 

Karena itulah ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang 

berkenaan dengan hidup keduniaan, baik politik, sosial maupun ekonomi. Dalam 

 
46 Departemen Agama RI., op. cit., h. 623 
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pergaulan masyarakat modern ini, manusia memerlukan sistem, penataan-

penataan, baik sosial, politik dan ekonomi yang dapat membawa manusia kepada 

kesejahteraan hidup manusia. 

Ajaran Islam tidak melarang manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

hidupnya agar kehidupan di dunia ini dinikmati dengan sejahtera dan makmur. 

Jadi manusia dalam Islam senantiasa mendapatkan hak untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya asal saja tidak melanggar peraturan-peraturan Agama. 

Mahmud Muhammad Al-Bahily dalam Ahmad Dimyadhi menekankan 

adanya lima prinsip pemenuhan ekonomi, yaitu: 

Prinsip pertama tidak melanggar ajaran agama 

Prinsip kedua tidak membahayakan jiwa 

Prinsip ketiga tidak bertentangan dengan pemahaman (penalaran yang 

benar) 

Prinsip ke empat tidak merusak keturunan, dan  

Prinsip kelima tidak merugikan kekayaan orang lain.47 

 

Dari kelima prinsip yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa 

dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi, seorang muslim, maka 

hendaknya memperolehnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang sejalan 

dengan nilai-nilai ajaran agama, tidak membahayakan nyawa apalagi 

menghilangkan nyawa seseorang, tidak bertolak belakang dengan akal pikiran 

yang sehat, tidak mengganggu atau merusak nasab dan tidak merugikan orang 

lain. 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa segala aturan dan hukum yang 

digariskan Islam telah dijamin sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya 

 
47 Lihat H. Zainal A. Ahmad., op. cit. h. 49 
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kemakmuran hidup manusia dalam segala bidang, termasuk kesejahteraan 

ekonomi. 

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Karena 

itulah Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan 

perekonomian, seperti riba. Islam juga melarang umatnya untuk menumpuk harta 

kekayaan karena Islam tidak membenarkan penganutnya memperkaya dan 

mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadinya, memperbudak, dan 

memeras si miskin karena perbuatan tersebut akan membuat orang menjadi kikir. 

Sementara Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi 

dalam masyarakat. 

Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama 

memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula. Tujuan yang 

dimaksud tentunya adalah tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dalam 

hubungan inilah masyarakat Islam harus secara berserikat (koperasi) yakni secara 

bersama-sama melakukan atau menjadikan serikat usaha, yang kemudian 

keuntungannya dibagi bersama-sama secara adil.48 

Pembangunan ekonomi masyarakat harus dibangun berdasarkan pada 

keadilan dan hubungan kerja yang jujur. Hal ini menunjukkan bahwa aspek utama 

motivasi perdagangan dalam Islam harus dilandasi dengan ide keadilan Islam, 

berusama membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kebajikan orang 

 
48 Prof. Dr. Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan  ( Edisi I, Cet. I; Yogyakarta: 

PUSTEP UGM, 2004), h. 6 
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lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan 

kebijakan.49 

Ekonomi mempunyai peran penting dalam setiap kebudayaan dan pada 

setiap pribadi. Dalam perekonomian Islam terkandung prinsip perikatan atau 

ikatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat adalah erat, 

semata-mata kerena fitrah keduanya. 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan individu maupun 

masyarakat, menghendaki adanya keseimbangan antara keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan diri sendiri dan semangat untuk mengutamakan kepentingan 

umum. Kepentingan yang selaras dan seimbang mengharuskan kehadiran manusia 

benar-benar berposisi sebagai khalifa Allah50. 

Dalam Islam, selain diakui hak-hak perseorangan, juga ditetapkan adanya 

jenis-jenis barang tertentu yang tidak boleh dimiliki secara perorangan. Sebabnya, 

ialah bahwa barang-barang tersebut menjadi kebutuhan umum. Islam tidak 

membenarkan sikap menjauhkan diri dari pencaharian penghidupan, apalagi 

hanya menanti belas kasihan orang lain. 

Keunikan konsep Islam mengenai kemanfaatan secara umum atau 

kebaikan bersama terletak pada diijinkannya hal itu dari segi hukum. 

Keserasiannya dengan kepentingan pribadi dinyatakan bahwa kepentingan pribadi 

telah diakui oleh Islam, namun Islam juga tidak melupakan kepentingan umum. 

 
49 M. Nejatullah Siddik, “ The Economic Enterpire in Islam”, diterjemahkan oleh Anas 

Sidik dengan judul “ Kegiatan Ekonomi dalam Islam” ( Cet. II, Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 

108 

50 Ibid., h. 120 
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Jadi kepentingan pribadi merupakan pokok atau pondasi kuatnya kepentingan 

umum. 

Menyepelekan kepentingan pribadi tanpa pandangan Syariat akan 

melemahkan kelompok masyarakat. Namun demikian, kepentingan pribadi tidak 

boleh melebihi kepentingan umum, karena pribadi justru menjaga kepentingan 

umum, yang juga merupakan kepentingan pribadi-pribadi. Kebebasan pribadi 

dalam mempergunakan haknya adalah terbatas dan tidak boleh melampaui 

kebebasan lainnya. 

Keterangan yang dipaparkan di atas, menunjukkan prinsip ekonomi Islam 

harus menciptakan keselarasan dan keseimbangan masyarakat tanpa 

menghiraukan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal dengan 

hak milik pribadi atau pemilik harta kekayaan, dan tetap memperhatikan 

kepentingan perseorangan. Hal ini, terbukti adanya perintah Zakat, Infaq dan 

Shadaqah bagi pemilik harta untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak 

menerimanya. 

Di samping itu, dalam Islam dikenal juga dengan menjual jasa. Al-Qur’an 

menyebuatkan istilah-istilah nafkah dengan istilah Qasab, Gaji atau Imbalan 

dengan “Ajr” dengan membalas jasa dengan istilah “Jaza”. Seorang kerja sebagai 

pekerja kasar maupun intektual pada hakekatnya adalah menempuh cara untuk 

memperoleh pendapatan atau kekayaan.51 

Asumsi di atas menggambarkan tentang adanya pemberian imbalan atau 

upah terhadap pekerja. Jadi prinsip ekonomi dalam Islam adalah prinsip 

 
51 Lihat h. Zainal A. Ahmad., op. cit., h. 156 
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pemberian imbalan, upah atau gaji. Upah atau pendapatan harus diperoleh sebagai 

imbalan maupun barang melalui persetujuan berbagai pihak yang berkompeten 

tanpa penipuan dan pemerasan. Hal diatas juga diperkuat oleh Firman Allah SWT 

dalam QS. Al-Rum’(30) : 38 : 

ÏN$t↔sù  #sŒ  4’ n1ö�à)ø9 $#  … çµ¤)ym  tÅ3ó¡ Ïϑø9 $#uρ  t ø⌠$#uρ  È≅‹ Î6¡¡9 $#  4  y7 Ï9≡ sŒ  ×�ö� yz  šÏ% ©#Ïj9  tβρß‰ƒÌ� ãƒ 

tµ ô_uρ «! $# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ tβθ ßs Î=ø�ßϑø9 $#    

Terjemahnya : 

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) 

kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang 

lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka 

Itulah orang-orang beruntung.52 

 

Jadi, prinsip pemberian imbalan haruslah sesuai dengan jerih payah serta 

prestasi yang dilakukan oleh pekerja.53 Prinsip ini secara alamiah akan menjadi 

pencegah penumpukan harta atau terjadinya monopoli kekayaan pada sekelompok 

kecil pemilik modal. 

Bertitik tolak dari keterangan sebelumnya, maka dapat dikemukakan 

bahwa prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam ada dua prinsip, yang berarti sangat 

singkat, padat, namun jangkauannya sangat luas. Adapun prinsip-prinsip ekonomi 

yang dimaksud adalah pertama, prinsip keseimbangan atau prinsip ikatan pribadi 

dan kepentingan umum. Kedua, adalah prinsip balas jasa atau imbalan.54 

 

C. Solusi Ekonomi Islam Atas Problem Kemiskinan 

 
52 Depag. RI., op. cit., h. 709 
53 Op. cit., h. 77 

54 Ibid. 
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Islam sudah memaklumatkan perang melawan kemiskinan, memperketat 

pemupungan dan mengintensifkan pengintaian sebagai antisipasi terhadap bahaya 

yang bisa ditimbulkan oleh kemiskinan tersebut. Bahaya Aqidah, perilaku dan 

moral dan untuk melindungi keharmonisan rumah tangga, kehidupan sosial serta 

sebagai upaya kongkrit melanggengkan kehidupan tersebut dan menciptakan ruh 

persaudaraan di tengah masyarakat.  

Dari sini kemudian Islam mewajibkan kepada setiap individu yang hidup 

dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang 

layak. Paling tidak, bisa memenuhi kebutuhan primernya, seperti makan, minum, 

tempat tinggal, pakaian di musim dingin dan pakaian dimusim panas, buku-buku 

yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, peralatan kerja ataupun 

pernikahan manakalah sudah mampu untuk itu. 

Secara umum, mereka hanya wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin 

untuk memiliki taraf hidup yang sesuai dengan keadaannya, bisa menjadi 

penolong untuk melaksanakan kewajiban Allah, menanggung dan menjalani 

beban kehidupan serta bisa melindungi mereka dari keganasan bahaya 

kemiskinan, keterbengkalaian dan ketidak cukupan. Dalam Islam, seseorang yang 

hidup dalam masyarakat Islami, sekalipun dia termasuk kafir Dzimmi, tidak boleh 

hidup dalam kelaparan, tidak punya pakaian dan tempat tinggal yang layak atau 

pun tidak menikah dan membangun rumah tangga. 

Apakah yang bisa merealisasikan kehidupan ideal tersebut dalam 

masyarakat Islam, sarana apa yang ditawarkan Islam untuk memberikan jaminan 

bagi terealisasinya sesuai cita-cita tadi. Jawabannya adalah upaya Islam dalam 
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rangka mewujudkan cita-cita ini adalah dengan jalan bekerja, jaminan dari family 

dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber yang diperoleh, 

dan sumbangan suka rela dan kesadaran individual.55 

Usaha atau bekerja merupakan senjata pertama dalam memerangi 

kemiskinan. Ia adalah penyebab pertama untuk menghasilkan harta benda 

(kekayaan). Ia adalah unsur pertama dalam rangka memakmurkan bumi yang 

telah diwakilkan kepada manusia (oleh Allah) dan diperintahkan untuk 

dimakmurkan, sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur’an melalui seruan, QS. 

Hud, (11) :61: 

 4’n<Î)uρ  yŠθ ßϑrO  öΝèδ% s{r&  $ [s Î=≈ |¹  4  tΑ$ s%  ÉΘ öθ s)≈ tƒ  (#ρß‰ ç6 ôã$#  ©!$#  $ tΒ  / ä3s9  ô ÏiΒ  >µ≈ s9 Î)  … çνç�ö� xî  (  uθ èδ 

Νä.r' t±Ρr&  z ÏiΒ  ÇÚö‘ F{ $#  óΟ ä.t� yϑ÷ètGó™$#uρ  $ pκ� Ïù  çνρã� Ï�øótFó™$$ sù  ¢Ο èO  (# þθ ç/θ è?  Ïµø‹ s9 Î)  4  ¨βÎ)  ’ În1u‘  Ò=ƒÌ� s% 

Ò=‹Åg’Χ     

Terjemahnya : 

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)56 
 

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memasuki pintu 

usaha yang ia kehendaki sesuai dengan kemampuan dan kecendrungan hatinya 

dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.  

 
55 Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi, Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas 

Problem Kemiskinan  ( Edisi Revisi, Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), h. 25 

56 Lihat Depag. RI., op. cit., h. 304 
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Dalam naungan sistem berperaturan Islam ini, tak ada seorang pun pekerja 

yang tidak mendapatkan upah dari hasil jerih payah dan keringatnya. Bahkan 

Islam mengharuskan memberikan upah kepada para pekerja sebelum keringat 

mereka kering, memberi upah yang layak dengan pekerjaan yang telah dilakukan 

tanpa dikurangi atau disunat dan tidak menyimpang dari kesepakatan semula. 

Sebab bila memberikan upah di bawah atau kurang dari yang menjadi haknya, 

berarti ia telah melakukan sebuah bentuk kezaliman dan ketidak adilan, sedangkan 

kezaliman merupakan suatu perbuatan yang mendapat kencaman keras dalam 

Islam.57 

Solusi lain yang menjadi sumber potensial untuk pengentasan kemiskinan 

salah satunya adalah Zakat Harta. Islam memerintahkan semua orang yang 

mampu untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup dirinya, keluarganya dan memberikan kontribusi material di 

jalan Allah (Shabilillah). Bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki 

kekayaan warisan untuk memenuhi kebutuhannya, maka menjadi tanggungan 

kerabatnya yang mampu untuk menjamin kehidupan dan mengurus 

kebutuhannya.58 

Tapi realita yang ada, tidak semua orang fakir memiliki kerabat yang 

mampu menanggung segala keperluan hidupnya. Lalu apa yang akan dilakukan 

seseorang miskin yang lemah dan tidak memiliki kerabat yang mampu 

menyediakan kebutuhan hidupnya? Apa yang akan diperbuat oleh orang yang 

juga memiliki kebutuhan hidup, tapi mereka tak berdaya seperti anak-anak yatim, 

 
57 Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi., op. cit., h. 77 

58 Ibid., h. 90 



49 

 

 

 

janda-janda dan orang-orang jompo? Apa yang akan diperbuat oleh orang yang 

idiot, lumpuh, buta, sakit dan jompo? Apa yang akan diperbuat oleh orang yang 

mampu bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan rejeki? Apa 

yang akan diperbuat oleh orang yang memiliki pekerjaan tapi pendapatannya tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya? Apakah mereka 

akan dibiarkan dalam tekanan kemiskinan, jerat kebutuhan dan derita, sementara 

masyarakat mengetahuinya dan diantara mereka ada yang mampu dan tidak 

memberikan bantuan apa-apa? 

Islam benar-benar tidak melupakan kelompok masyarakat malang ini. 

Allah SWT dalam menetapkan hak yang pasti dan kewajiban yang ditetapkan 

untuk mereka yang pasti dan kewajiban yang ditetapkan untuk mereka dari harta 

orang-orang kaya, berupa kawajiban Zakat. Tujuan pertama dari Zakat adalah 

memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. 

Masyarakat fakir miskin adalah sasaran pertama dari pengeluaran Zakat. 

Karena itu, bahkan Nabi SAW dalam suatu kesempatan tidak hanya menyebutkan 

kelompok fakir miskin saja sebagai penerima Zakat. Misalnya ketika beliau 

mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau memerintahkan untuk memungungut Zakat 

dari kelompok masyarakat kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Karena dasar 

itu, kemudian Abu Hanifa dan pengikutnya mengambil kesimpulan bahwa Zakat 

tidak diberikan kecuali hanya kepada fakir miskin.59 

Zakat bukan merupakan jumlah yang kecil dan sumber yang bisa 

disepelekan. Jumlahnya mencapai 10 persen atau 5 persen dari hasil tani: biji-

 
59 Lihat Zakiyuddin Baidhawi., op. cit., h. 218 
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bijian, buah-buahan dan daun-daunan; menurut pandangan yang lebih kuat. 

Aturan tersebut didasarkan pada keumuman firman Allah: QS. Al-Baqarah, (2): 

267: 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ  t Ï%©!$#  (# þθ ãΖtΒ#u  (#θ à)Ï�Ρr&  ÏΒ  ÏM≈ t6 ÍhŠsÛ  $tΒ  óΟ çFö;|¡ Ÿ2  !$ £ϑÏΒ uρ  $oΨô_ t�÷zr&  Νä3s9  zÏiΒ  

ÇÚö‘ F{ $#  (  Ÿωuρ  (#θßϑ£ϑu‹ s?  y]ŠÎ7 y‚ø9 $#  çµ ÷ΖÏΒ  tβθà)Ï�Ψè?  ΝçGó¡s9 uρ  ÏµƒÉ‹ Ï{$t↔Î/  Hω Î)  βr&  (#θàÒ Ïϑøó è?  Ïµ‹Ïù 

4 (# þθßϑn=ôã$#uρ ¨βr&  ©! $#  ;Í_ xî î‰ŠÏϑym   

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.60 
 

Pada masa kini, ada beberapa hal yang dapat dianalogikan pada pertanian, 

yaitu industri-industri dan sejenisnya dari berbagai profesi yang dapat 

memberikan penghasilan tetap dan merupakan aset yang besar bagi sejumlah 

orang.  

Hasil dari madu lebah juga dikenahkan Zakat 10 persen, berdasarkan 

“Atsar” (ajaran para ulama salaf) yang diperkuat dengan pertimbangan rasional. 

Demikian juga, pada era sekarang ini, sejumlah produk yang di hasilkan dari 

berbagai jenis hewan bisa di analogikan kepada persoalan tersebut diatas, seperti 

hasil dari ulat sutra, peternakan unggas,sapi susu dan lain sebagainya.61 

 
60 Depag. RI., op. cit., h. 675 

61 Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi., op. cit, h. 210 



51 

 

 

 

Analogi (Qiyas) menurut mayoritas ulama (Jumhur) merupakan salah satu 

sumber Syariat yang di turunkan oleh Allah dengan Haq dan Adil. 

Untuk uang dan barang dagangan dikenakan Zakat 2,5% dari jumlah total 

yang sampai pada Nishab Syar’i (batas yang telah di tentukan oleh agama), 

dengan syarat tidak mempunyai hutang atau lebih dari kebutuhan pokok. 

Demikian juga ketentuan batas kewajiban zakat itu –kurang lebih-berlaku 

bagi kekayaan berupa ternak yang di kembang-biakkan dan di ambil susunya 

seperti unta,sapi dan kambing. Tapi itu semua dengan syarat sampai pada nishab 

dan di gembala di kawasan yang di perbolehkan pada kebanyakan waktunya 

dalam setahun. Berbeda dengan pendapat dengan pendapat imam malik,yang 

mewajibkan zakat bagi ternak sekalipun pemiliknya tidak mengeluarkan ternak 

tersebut dari kandangnya(di gembala)sepanjang tahun.62 

Demikianlah sarana-sarana produksi atau solusi yang diberikan oleh Islam 

untuk mengentaskan kemiskinan. Dari semua yang dijabarkan di atas hanya 

dikhususkan untuk fakir miskin, yang harus ditunaikan ketika seorang mampu dan 

memiliki harta kekayaan. Masyarakat dan negara wajib memberikan bantuan 

material dan dukungan moral sehingga bisa terlaksana dengan baik. 

Terkait dengan masyarakat Islam secara kolektif, yang harus sama-sama 

peduli terhadap persoalan yang dihadapi fakir miskin. Hal itu berlandaskan hukum 

wajib dari Tuhan atau karena mengharapkan pahala dari-Nya. Bentuk-bentuk 

jaminan tersebut antara lain berupa nafkah untuk anggota keluarga dan kerabat, 

perlindungan atas hak tetangga, menunaikan Zakat yang diwajibkan, sekalipun 

 
62 Ibid., h.189 
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tidak ada intruksi dari negara Islam, sedekah sukarela baik reguler atau permanen 

yang salah satu bentuknya berupa wakaf untuk kepentingan umum.63 

Terkait dengan negara Islam yang secara normatif doktriner wajib 

memberikan jaminan terhadap semua anggota masyarakat yang memerlukan 

bantuan. Dalam hal ini, tidak ada diskriminasi antara warga negara yang muslim 

atau non muslim selama hidup dalam wilayah teritorial negara Islam. 64 

Adapun sumber dana untuk kepentingan jaminan ini berasal dari Zakat 

yang merupakan sumber dasar yang permanen untuk kas Islam dalam rangka 

mengentaskan kemiskinan. Semua sumber ekonomi yang dikuasai oleh negara 

dan lain sebagainya serta sumber-sumber pendukung berupa pajak dan berbagai 

bentuk pungutan untuk menambah kekurangan kas, sumber ini dikenakan kepada 

orang-orang kaya untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin 

ketika kas tidak cukup sementara sumber lain tidak tersedia, sebagaimana Firman 

Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr (59) ; 7 : 

!$ ¨Β  u !$ sùr&  ª!$#  4’n? tã  Ï& Î!θ ß™u‘  ôÏΒ  È≅ ÷δr&  3“t� à)ø9 $#  ¬Tsù  ÉΑθ ß™§�=Ï9 uρ  “ Ï%Î!uρ  4’ n1ö� à)ø9 $#  4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ  

ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $#uρ  È ø⌠$#uρ  È≅‹ Î6 ¡¡9 $#  ö’ s1  Ÿω  tβθ ä3tƒ  P' s!ρßŠ  t ÷ t/  Ï !$ uŠÏΨøîF{$#  öΝä3ΖÏΒ  4  !$ tΒ uρ  ãΝä39 s?#u 

ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ ã‚ sù $ tΒ uρ öΝä39 pκtΞ çµ÷Ψtã (#θ ßγ tFΡ$$ sù 4 (#θ à)̈?$#uρ ©!$# ( ¨βÎ) ©! $# ß‰ƒÏ‰ x©  É>$ s)Ïè ø9 $#    

Terjemahnya : 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

 
63 Prof. Dr. Mubyarto, Ekonomi Terjajah ( Edisi I, Cet. I; Yogyakarta: PUSTEP UGM, 

2005), h. 10 
64 Op. cit., h. 265 
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terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.65 
 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GRAMEEN BANK SEBAGAI UPAYA MERETAS KEMISKINAN 

A. Upaya Muh. Yunus Dalam Bank Kaum Miskin Sebagai Implementasi 

Ekonomi Islam  

Umat Islam memandang agama sebagai cara hidup manusia di muka bumi. 

Di dalamnya termasuk cara mengorganisasi aktifitas ekonomi untuk kesejahteraan 

dan keadilan masyarakat. Di samping memberi prioritas utama pada kebutuhan 

spiritual manusia, Islam juga menekankan pentingnya dimensi ekonomi dan 

materi. Gagasan tentang kekayaan dan kesejahteraan diungkapkan dalam istilah-

istilah positif misalnya fadl Allah, Rahman, Zinat Allah, Rizq, Tayyibat, Khizana, 

Ma’ayis, Mulk, Baraka dan sebagainya.66 Istilah-istilah semacam ini 

mencerminkan bahwa rahmat dan berkah Allah selalu melimpah bagi manusia.  

Dimensi ekonomi memperoleh posisi khusus dalam kerangka sosial Islam, 

karena Islam meyakini stabilitas individu dan kehidupan sosial bergantung pada 

 
65 Depag. RI., op. cit., h. 541 
66 Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi, Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas 

Problem Kemiskinan ( Cet. I : Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2002), h. 197 
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kesejahteraan materi dan spiritual. Islam mendekati dua aspek ini secara integral 

dalam setiap tindakan dan kebutuhan manusia. Hal ini bertentangan dengan 

ideologi-ideologi sekuler. 

Peradaban masyarakat modern pada dasarnya merupakan peradaban yang 

mengabaikan ketundukan pada sang pencipta alam. Bagi mereka materi adalah 

segalanya, bahkan kesadaran jiwa dan intelektualitas dianggap sebagai produk 

dari materi. Pendekatan semacam ini telah menjadikan manusia modern sebagai 

budak dunia materi. Tidak mengejutkan, bila ideologi-ideologi yang memandang 

faktor ekonomi dan materi sebagai faktor utama bagi kemajuan manusia, gagal 

dalam mempertahankan Performa ekonomi yang baik atau mempertahankan 

momentum ekonomi mereka. Akibatnya manusia merupakan determinal utama 

bagi stabilitas ekonomi, tidak berkembang dan tidak sejalan sepenuhnya dengan 

kebutuhan dan keinginan alamiahnya. 

Di hampir seluruh bagian dunia, dan sepanjang sejarah, sistem-sistem 

ekonomi yang dilandaskan pada kerakusan mengalami kegagalan dalam 

melahirkan keadilan. Sistem-sistem semacam itu biasanya berakar pada ideologi-

ideologi barat yang kurang berhasil dalam mengantarkan kondisi ekonomi yang 

lebih baik bagi seluruh partisipan. Pada skala global, banyak orang menolak 

kapitalisme serta neoliberalisme.67 

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan nilai-nilai moral yang sangat 

ditekankan dalam al-Quran. Dalam al-Quran tidak kurang dari 100 ungkapan yang 

memasukkan gagasan keadilan, baik dalam bentuk kata-kata yang bersifat 

 
67 Zakiyuddin Baidhawy, Islam Melawan Kapitalisme ( Cet. I ; Yogyakarta: Resist Book, 

2007), h.230 
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langsung ataupun tidak langsung. Demikian pula di dalam kitab itu ada 200 

peringatan untuk melawan ketidakadilan. Semua itu mencerminkan dengan jelas 

komitmen Islam terhadap keadilan. 

Pesan-pesan al-Quran tentang keadilan sangat nyata salah satu nama bagi 

Allah sendiri adalah Maha adil (al-adil); Ia menciptakan alam semesta (makro 

kosmos) ini dalam tatanan keadilan, manusia (mikro kosmos) juga diciptakan 

secara adil dan tugas para Rasul dan manusia sebagai khalifa juga untuk 

menegakkan keadilan di muka bumi. 

Ayat-ayat al-Quran menyebut keadilan dalam konteks yang sangat 

beragam, mulai dari proses penetapan hukum, adil terhadap diri sendiri, dalam 

berbagai aktifitas dan transaksi ekonomi. Dalam konteks terakhir, al-Quran 

menyebut tentang pentingnya kekayaan sebagai satu objek dari kegiatan ekonomi. 

Harta sebagai modal (faktor produksi) wajib dikembangkan. Karena itu misalnya, 

seorang wali menguasai kekayaan orang-orang yang tidak mampu (sufaha) 

diperintahkan untuk mengembangkannya dan membiayai kebutuhan pemiliknya 

dari keuntungan perputaran modal, bukan dari pokok modal. Jadi, modal tidak 

diperkenangkan menghasilkan keuntungan dari dirinya sendiri, tetapi harus 

dengan perantara usaha manusia. Usaha manusialah yang menjadi sebab 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan kekayaan merupakan sarana pokok 

kehidupan (Qiyam).68 

Dalam hal aktifitas ekonomi konsumsi dan distribusi, al-Quran 

menyebutkan larangan memakan harta dengan cara “batil” dan perlunya peredaran 

 
68 Op. cit., h. 236 
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kekayaan secara adil. Kata “batil” menggambarkan segala sesuatu yang 

bertentangan dengan ketentuan dan nilai, dan distribusi kekayaan yang adil 

melukiskan kepatuhan pada nilai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan 

sosial. 

Semua aktifitas ekonomi produksi, konsumsi dan distribusi itu 

berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Sedemikian pentingnya penegakkan 

keadilan, sehingga tujuan kehadiran para Rasul pun ditegaskan dalam al-Quran 

adalah untuk menegakkan sistem yang adil. Keadilan juga menjadi tanggung 

jawab kepemimpinan yang bukan dipandang sebagai kontrak sosial tetapi juga 

kontrak antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkannya. Upaya- Upaya 

tersebut sedikit banyaknya telah diwujudkan Muh. Yunus dengan program atau 

gagasan Grameen Bank atau Bank kaum Miskin. 

Dalam memerangi kemiskinan, Yunus menggunakan pendekatan 

sosiologi. Yunus berbaur langsung dengan masyarakat miskin untuk membantu 

mereka. Menurut Robert M. Z. Lawang mengatakan bahwa : 

Yunus menggunakan ”mata cacing” yang melihat dari jarak yang sangat 

dekat, hampir-hampir menyatu dengan tanah yang dijelajahinya secara 

pelan-pelan. Sebaliknya pendekatan makro yang umumnya disebut dengan 

istilah ”mata burung” atau pandangan helikopter (helicopter law) hanya 

mampu memberikan gambaran yang sangat umum dan tidak rinci tentang 

kemiskinan. Pengalaman membuktikan bahwa pendekatan makro tidak 

mampu mengurangi angka kemiskinan di negara-negara sedang 

berkembang. 69 

Yunus menggunakan ”mata cacing” dan melihat kemiskinan dari jarak 

yang sangat dekat. Dengan perjuangan yang sangat gigih, Yunus harus 

mewawancarai para perempuan calon peminjam yang dijembatani seorang 

 
69 Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin; Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi 

Kemiskinan (Cet. III; Jakarta : Marjin Kiri, 2007), h. X (pengantar) 
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mahasiswi yang bolak-balik menyampaikan pertanyaan dan  jawaban ke Yunus, 

karena pertemuan antara perempuan dengan pria yang tidak dikenalnya dilarang 

oleh ketentuan ‘purdah’. Dalam memberikan kredit bagi kaum miskin ( terutama 

kaum perempuan) di Bangladesh, Yunus menekankan pentingnya solidaritas 

kelompok. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Yunus dalam bukunya yaitu :  

Ketika kami temukan bahwa kelompok dukungan itu sangat penting bagi 

operasi kami, kami wajibkan setiap pemohon bergabung dalam sekelompok 

orang yang memiliki pemikiran sama dan hidup dalam kondisi-sosial serupa. 

Kami yakin bahwa solidaritas akan terjalin lebih kuat bila kelompok itu 

dibentuk oleh mereka sendiri, kami tak ikut campur mengelola mereka, 

tetapi kami ciptkan insentif yang bisa mendorong para peminjam itu saling 

membantu demi keberhasilan usaha masing-masing. 70 

 

Keanggotaan kelompok tersebut tidak hanya menciptakan rasa aman dan 

saling dukung, tetapi juga mengurangi pola perilaku yang tidak sehat dari individu 

anggota, dan membuat setiap peminjam jadi lebih bisa diandalkan dalam 

prosesnya. Rasa persaingan antar kelompok maupun dalam kelompok juga 

memicu setiap anggota menjadi orang yang berhasil.  

Hal ini mengurangi beban kerja bank dan juga meningkatkan kepercayaan 

diri masing-masing individu peminjam. Karena kelompoklah yang menyetujui 

permohonan pinjaman setiap anggota, maka kelompok memikul tanggung jawab 

moral atas setiap pinjaman. Jika ada anggota kelompok yang menghadapi 

masalah, kelompok biasanya datang membantu. 

Pendekatan yang digunakan Muhammad Yunus di atas dalam membangun 

grameen bank sebagai jalan meretas kemiskinan di Bangladesh, hal itu senada 

dengan konsep dasar dari ekonomi Islam itu sendiri yang hadir untuk menjawab 

 
70 Ibid., h. 62 
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problem sosial terutama kemiskinan serta tugasnya mengangkat derajat kaum 

duafah. Hal ini seperti yang termuat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 177 : 

 }§øŠ©9  §�É9 ø9 $#  βr&  (#θ —9 uθ è?  öΝä3yδθ ã_ãρ  Ÿ≅t6 Ï%  É− Î�ô³yϑø9 $#  É>Ì� øóyϑø9 $#uρ  £Å3≈ s9 uρ  §�É9 ø9 $#  ô tΒ  z tΒ#u  «!$$Î/  

ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ  Ì� ÅzFψ$#  Ïπ x6Í× ¯≈n=yϑø9 $#uρ  É=≈ tGÅ3ø9 $#uρ  z↵ Íh‹Î;̈Ζ9 $#uρ  ’ tA# u uρ  tΑ$ yϑø9 $#  4’ n?tã  Ïµ Îm6 ãm  “ÍρsŒ 

4†n1ö� à)ø9 $#  4’yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ  t Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ  t ø⌠$#uρ  È≅‹Î6 ¡¡9$#  t, Î#Í←!$ ¡¡9$#uρ  ’ Îûuρ  ÅU$ s%Ìh�9$#  uΘ$s%r& uρ 

nο4θ n=¢Á9 $#  ’tA# u uρ  nο4θ Ÿ2̈“9$#  šχθèùθ ßϑø9 $#uρ  öΝÏδ Ï‰ôγ yè Î/  #sŒ Î)  (#ρß‰ yγ≈tã  (  tÎ�É9≈ ¢Á9 $#uρ  ’Îû  

Ï !$ y™ù't7 ø9 $#  Ï !# §�œØ9$#uρ tÏn uρ  Ä ù̈' t7ø9 $# 3  y7 Í×̄≈ s9 'ρé&  t Ï%©!$#  (#θ è%y‰ |¹  ( y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝèδ  tβθ à)−Gßϑø9 $#   

Terjemahnya : 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan 

shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya 

apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.71 

 

Berdasarkan ayat tersebut, agama Islam menegaskan bahwa salah satu ciri 

orang taqwa adalah kesediaannya membantu orang miskin agar dapat hidup lebih 

layak. menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengejar 

kesejahteraan di dunia dan di akherat, Kesejahteraan akhirat kita sudah sering 

mendapatkan pembahasannya. Sedangkan kebaikan dunia adalah tidak bisa lepas 

dari terwujudnya kualitas hidup yang meliputi kesejahteraan harta. Jelas sekali 

miskin, terbelakang, bodoh, dan semacamnya tidaklah akan disebut baik atau 

 
71 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya ( Semarang : Toha Putra, 1990), 

h. 783 
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berkualitas dalam hidupnya. Ini semua tidak menjadi cita-cita Islam secara 

doktrinal. 

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan perlu didasari pada konsep atau 

pemikiran tentang sedekah sunnah dan kebaikan individualistik, sebagaimana 

yang pernah di utarakan oleh pemikir ekonomi yakni Prof.Dr. Ibrahim Al-labban 

mengenai hak-hak orang miskin, beliau mengatakan: 

Konsep pemikiran tentang ihsan (berbuat baik atas dasar kesadaran dan 

sukarela) merupakan sarana utama yang dimanfaatkan oleh agama-agama 

samawi untuk mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan sosial 

masyarakat.72 

Pemikiran di atas sama halnya dengan apa yang menjadi firman Tuhan 

sebagaimana yang tertera pada QS. Al-Fajr (89) :17-20: 

āξ x.  (  ≅t/  āω  tβθ ãΒÌ� õ3è?  zΟ‹ÏK u‹ø9 $#  ∩⊇∠∪  Ÿωuρ  šχθ‘Ò ¯≈ ptrB  4’n? tã  ÏΘ$yèsÛ  ÈÅ3ó¡ Ïϑø9 $#  ∩⊇∇∪  

šχθè=à2ù' s?uρ ŷ #u�—I9 $# Wξ ò2r& $tϑ©9 ∩⊇∪  šχθ ™7ÏtéBuρ tΑ$ yϑø9 $# ${7 ãm $tϑy_    

Terjemahnya : 

Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak 

yatim.  Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.  

Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang 

halal dan yang bathil),  Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan 

yang berlebihan.73 

 

Sosok seorang Muh. Yunus, guru besar di Bangladesh yang mampu 

menginspirasi banyak orang di dunia atas apa yang telah dilakukannya untuk 

kaum miskin.  Yunus mampu mengangkat nasib Jutaan rakyat Bangladesh dari 

wabah kemiskinan dengan gagasan serta terobosan yang di formulasikan dalam 

model kredit mikro ekonomi. 

 
72 Lih. Prof. Dr. Yusuf Qaradhawy., op. cit., h. 188 

73 Depag. RI., op. cit., h. 975 
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Sedangkan Ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya hadir sebagai alternatif 

bagi sistem ekonomi yang telah ada, seperti, Kapitalis, sosialis, dll. Dimana yang 

menjadi pokok atau dasar sistem ekonomi Islam itu adalah penolakan atas sistem 

bunga atau riba yang dalam sistem perbankan ekonomi menjadi sah adanya.  

Kita tahu bersama, bahwasanya dalam  Islam, memungut riba atau 

mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Pandangan ini juga 

yang mendorong maraknya perbankan syariah dimana konsep keuntungan bagi 

penabung didapat dari sistem bagi hasil bukan dengan bunga seperti pada bank 

konvensional. Hal tersebut karena menurut sebagian pendapat (termasuk Majelis 

Ulama Indonesia), bunga bank termasuk ke dalam riba. bagaimana suatu akad itu 

dapat dikatakan riba? Hal yang mencolok dapat diketahui bahwa bunga bank itu 

termasuk riba adalah ditetapkannya akad di awal. Jadi ketika kita sudah menabung 

dengan tingkat suku bunga tertentu, maka kita akan mengetahui hasilnya dengan 

pasti. berbeda dengan prinsip bagi hasil yang hanya memberikan nisbah bagi hasil 

bagi deposannya. Dampaknya akan sangat panjang pada transaksi selanjutnya. 

yaitu bila akad ditetapkan di awal/persentase yang didapatkan penabung sudah 

diketahui, maka yang menjadi sasaran untuk menutupi jumlah bunga tersebut 

adalah para pengusaha yang meminjam modal dan apapun yang terjadi, kerugian 

pasti akan ditanggung oleh peminjam. berbeda dengan bagi hasil yang hanya 

memberikan nisbah tertentu pada deposannya. maka yang di bagi adalah 

keuntungan dari yang didapat kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang 
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disepakati oleh kedua belah pihak. contoh nisbahnya adalah 60%:40%, maka 

bagian deposan 60% dari total keuntungan yang didapat oleh pihak.74 

Riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat 

pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman  pokok, yang 

dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). 

Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. 

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta 

pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, 

namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah 

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam 

secara 

bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.75 Sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ( 30) : 39 : 

!$ tΒ uρ  ΟçF ÷�s?#u  ÏiΒ  $\/Íh‘  (#uθç/÷�z� Ïj9  þ’Îû  ÉΑ≡ uθ øΒ r&  Ä¨$ ¨Ζ9 $#  Ÿξ sù  (#θ ç/ö�tƒ  y‰ΨÏã  «!$#  (  !$ tΒ uρ  ΟçF ÷�s?#u  ÏiΒ 

;ο4θ x.y— šχρß‰ƒÌ� è? tµ ô_ uρ «!$# y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθ à�Ïè ôÒ ßϑø9 $#    

Terjemahnya : 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang 

melipat gandakan (pahalanya).76 

Dalam menjalankan program Grameen Bank tersebut Yunus 

menghilangkan segala macam aturan-aturan yang ada pada model perbankan pada 

 
74 H. Zainal A. Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam ( Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 

1979), h. 90 

75 Ibid., h. 105 

76 Depag. RI., op. cit., h. 647 
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umumnya, seperti agunan atau jaminan bagi si peminjam, prosedural-prosedural 

yang di anggapnya bisa menjerat orang miskin untuk meminjam di bank. Semua 

itu dihilangkan,semua aturan dipermudah agar orang-orang miskin yang menjadi 

nasabah utamanya bias mendapatkan akses terhadap kredit dari bank tersebut. 

Akses terhadap sarana produksi yang disediakan oleh Yunus untuk membantu 

mereka-mereka yang membutuhkannya yang itu semua dikategorikan sebagai 

orang miskin. 

Jelaslah pada uraian-uraian sebelumnya bahwasanya Islam sangat 

menganjurkan untuk membantu orang-orang miskin, salah satunya bisa dengan 

mempermudah akses mereka atas sumber-sumber modal tersebut, yang 

kebanyakan dalam suatu Negara itu berada pada lembaga keuangan seperti 

perbankan. Jadi jelas lah kalau perbankan-perbankan Islam seharusnya 

memberikan modal bagi orang miskin agar bisa membuat sarana produksi nya 

sendiri sehingga semua orang miskin bisa keluar dari jerat kemiskinan yang 

melandanya. Seperti yang dilakukan oleh Muh. Yunus dengan Bank kaum 

miskinnya.  Yunus sepertinya menganjurkan Firman Allah untuk membantu 

orang-orang miskin seperti yang tertera pada QS. Al-Maa’un ( 107) : 1-3 : 

|M ÷ƒ uu‘r&  “Ï%©!$#  Ü>Éj‹s3ãƒ  ÉÏe$!$$ Î/  ∩⊇∪  š�Ï9≡ x‹sù  ”Ï%©!$#  ‘í ß‰tƒ  zΟŠÏK uŠø9 $#  ∩⊄∪  Ÿωuρ  ÷Ùçts†  

4’ n?tã ÏΘ$ yèsÛ ÈÅ3ó¡ Ïϑø9 $#  

Terjemahnya : 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang 

menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi makan orang 

miskin.77 

 
77 Ibid., h. 876 
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Menurut Prof. Dr. Mubyarto : 

dalam perekonomian Islam yang terpenting keinginan untuk 

mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena 

itu tiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tercapainya 

tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat Islami. Dinilai 

dari norma kebajikan dan pemeliharaan untuk golongan miskin 

tidak mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif 

dalam Islam.78 

 
B. Meretas Kemiskinan  Dengan Konsep Ekonomi Islam 

Sejak Uni Soviet runtuh pada 1991, pasar besar pun menyebar keseluruh 

dunia. Ideologi pasar bebar sudah mengakar di Cina, Asia Tenggara, sebagian 

besar Amerika Selatan, Eropa Timur, bahkan bekas Uni Soviet. Banyak hal yang 

luar biasa dilakukan pasar bebas dengan amat baik. Ketika kita melihat negara 

dengan sejarah panjang dibawa sistem kapitalis, di Eropa sebelah barat dan 

Amerika Utara, kita menyaksikan kesejahteraan besar-besaran. Kita juga 

menyaksikan inovasi teknologi, temuan ilmiah, dan kemajuan dari bidang 

pendidikan dan sosial. Muncul kapitalisme modern 300 tahun lalu memungkinkan 

kemajuan material yang belum pernah ada sebelumnya. Namun kini, hampir satu 

generasi setelah Uni Soviet jatuh mulai timbul kekecewaan. Kapitalisme harus 

terus bertahan, bisnis harus terus tumbuh, perdagangan terus menanjak, korporasi 

multi nasional menyebar ke pasar di negara-negara berkembang dan blok bekas 

Uni Soviet, dan kemajuan teknologi terus meningkat. Tapi tak semua orang 

beruntung sebaran pendapatan global mengisahkan sesuatu, 94 persen pendapatan 

dunia diraup oleh 40 persen manusia, sedangkan 60 porsen lainnya meski hanya 

 
78 Prof. Dr. Mubyarto, Teori Ekonomi dan Kemiskinan (Edisi I; Cet. I: PUSTEP UGM, 

2005),h. 90 
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hidup hanya dengan 6 persen dari pendapatan dunia. Separu penduduk dunia 

hidup hanya 2 dolar sehari bahkan kurang dari itu, sedangkan hampir 1 miliar 

orang hidup dengan kurang dari 1 dolar sehari.79 

Kemiskinan tak tersebar secara merata di dunia, sejumlah wilayah tertentu 

menanggung dampak kemiskinan paling parah. Di Sub Sahara Afrika, Asia 

Selatan, dan Amerika latin, puluhan juta rakyat miskin harus berjuang keras demi 

bertahan hidup. Bencana berkala, seperti sunami pada 2004 telah 

memorakporandakan wilayah samudra Hindia, terus menewaskan ribuan orang 

miskin dan orang lemah. Kesenjangan antara utara dan selatan, antara dunia kaya 

dan sisanya, makin melebar. Sejumlah negara yang sebelumnya sudah menikmati 

keberhasilan ekonomi selama tiga dasawarsa yang lalu, sudah membayar mahal. 

Sejak Cina meluncurkan reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, ekonomi negeri 

itu tumbuh pesat, dan menurut bank dunia lebih dari 400 juta warga Cina sudah 

lepas dari kemiskinan. 

Namun, seluruh kemajuan ini membawa dampak sosial makin buruk 

dalam kepesatan pertumbuhan, pejabat Cina memalingkan muka saat berbagai 

perusahaan mencemari air dan udara. Dan meski kebanyakan orang miskin 

tambah membaik, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin melebar. 

Seperti terukur dari indikator teknis koefisien gini, ketidak setaraan pendapatan di 

Cina lebih para dibandingkan di India. 

Masalah dunia ini bukanya tak tersorot di awal milenium baru, seluruh 

dunia berkumpul untuk membicarakannya. Pada tahun 2000 yang lalu pemimpin 

 
79 Muhammad Yunus, Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan (Cet. II ; Jakarta : PT. 

Gramedia Pustaka, 2008), h. 4-5 
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dunia berkumpul di PBB, antara lain berikrar mengurangi kemiskinan hingga 

separuh pada 2015. Namun, setelah separuh kurun waktu itu lewat, hasilnya 

mengecewakan, dan kebanyakan para pengamat merasa bahwa tujuan milenium 

(the millenium golds) tak akan tercapai. Alasannya sederhana. Pasar tanpa batas 

dalam bentuk sekarang ini tak dimaksukkan untuk menyelesaikan masalah sosial, 

malah bisa jadi memperparah kemiskinan, penyakit, polusi, korupsi, kejahatan, 

dan kesenjangan. 80 

Bahwa pasar bebas harus meluas, melampaui batas nasional, 

memungkinkan perdangangan antar bangsa dan terus mengalirkan modal, 

pemerintah membujuk perusahaan internasional dengan menawari fasilitas bisnis, 

kemudahan operasi, serta kemudahan peraturan dan pajak. Globalisasi sebagi 

prinsip umum bisnis, bisa memberi lebih banyak manfaat kepada orang miskin 

ketimbang alternatif apapun. Namun, tanpa pengawasan dan pengarahan, 

globalisasi berpotensi jadi sangat merusakan.  

Perdagangan global seperti ratusan jalur jalan tol saling silang melintasi 

dunia. Jika itu merupakan jalan bebas hambatan gratis bagi siapapun, tanpa lampu 

merah, batas kecepatan, batasan ukuran,bahkan tanpa marka jalur, semua jalur 

hanya akan dipenuhi truk raksasa dari ekonomi dunia paling kuat. Kendaraan 

kecil, truk pick up, atau gerobak kerbau dan becak akan tersingkir dari jalan raya 

yang bebas hambatan. Demi globalisasi bermanfaat bagi semua, kita harus punya 

hukum lalu lintas, sinyal, dan polisi lalu lintas yang adil. Aturan “yang terkuat 

mendapat semua” harus diganti dengan aturan yang menjamin bahwa yang 

 
80 Ibid., h. 18 
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termiskin punya tempat dijalur bebas hambatan itu. Bila tidak, pasar bebas Global 

akan jatuh ke dalam imperialisme keuangan.  

  Begitupun, pasar lokal, regional, dan nasional perlu aturan dan kontrol 

masuk akal untuk melindungi kepentingan kaum miskin. Tanpa kontrol semacam 

itu, si kaya akan dengan mudah memelintir keadaan untuk kepentingan sendiri. 

Dampak negatif kapitalisme satu jalur tanpa batas terlihat sehari-hari pada 

korporasi global yang punya pabrik di negara-negara paling miskin, tempat upah 

buruh murah (termasuk anak-anak) bisa dengan bebas di ekploitasi demi 

meningkatkan keuntungan, pada banyak perusahaan yang merncemari udara, air, 

dan tanah demi menghemat ongkos alat dan proses perlindungan lingkungan, pada 

kampanye pemasaran dan iklan menipu yang mengiklankan produk tanpa guna 

maupun berbahaya81. Kita terutama menemukan diseluruh sektor ekonomi yang 

mengabaikan warga miskin, meniadakan separuh populasi dunia. Ali-alih, bisnis 

diberbagai sektor ini fokus menjual barang mewah kepada orang yang tak 

membutuhkan, karena disitu terletak keuntungan besar.  

Pasar bebas sebagai sumber inspirasi dan kebebasan untuk semua, bukan 

sebagai pencipta dekadensi bagi sekelompok kecil elit. Negara-negara paling kaya 

di Amerika Utara, Eropa, dan sebagian Asia sudah banyak diuntungkan oleh 

energi. Efisiensi, dan dinamika kratif yang dihasilkan pasar bebas. Untuk 

membuat keuntungan serupa bagi warga dunia paling terlantar warga sangat 

miskin, yang tak dihitung sebagai faktor sewaktu ekonom dan pelaku bisnis bicara 

tentang pasar. Pengalaman telah menunjukkan bahwa pasar bebas dengan segala 

 
81 Prof. Dr. Mubyarto, Ekonomi Terjajah ( Edisi I; Cet. I : Yogyakarta, PUSTEP-UGM, 

2005), h. 54  
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kekuatan dan manfaat dapat mengatasi masalah, seperti kemiskinan global dan 

kerusakan lingkungan, tetapi tidak jika ia melulu terus menerus digunakan 

meladeni tujuan keuangan para pemilik saham terkaya.   

Beberapa program pembangunan internasional yang salah sasaran, antara 

lain: (1) bantuan benih dan pupuk yang hanya diterima oleh para petani yang 

cenderung hidup layak dan bukannya kaum miskin, (2) kredit usaha tani yang 

hanya dapat dimanfaat oleh para petani dan tidak dapat dimanfaatkan oleh kaum 

miskin (3) kredit-kredit bank dunia yang hanya bisa dimanfaatkan oleh peminjam 

yang memiliki agunan, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh kaum miskin yang 

tidak memiliki agunan. 82 

Perbedaan persepsi dalam mendefinisikan kaum miskin. Saat Yunus 

mempelajari Jobra, birokrat pemerintah dan ilmuwan sosial tidak pernah 

mengklarifikasi siapa sesungguhnya ”si miskin” itu. Waktu itu, ”orang miskin” 

bisa berarti banyak hal83. Bagi sebagian, istilah itu bisa mengacu pada 

pengangguran, orang buta huruf, orang tuna kisma, atau orang tunawisma. Bagi 

yang lain, orang miskin adalah yang tidak bisa mendapatkan cukup pangan untuk 

menghidupi keluarganya selama setahun penuh. Sementara yang lainnya berpikir 

orang miskin adalah orang yang memiliki rumah gubuk beratap rumbia, yang 

menderita gizi buruk, atau yang tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya.  

Ketidakjelasan konseptual semacam ini sangat merugikan upaya-upaya 

mengentaskan kemiskinan. Satu hal, kebanyakan definisi kemiskinan 

 
82 Muh. Yunus, Bank Kaum Miskin; Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi 

Kemiskinan ( Cet. III; Jakarta: Marjin Kiri, 2007), h. 259 

83 Ibid., h. 18 
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mengabaikan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, Yunus mendefinisikan 

kemiskinan dengan menambahkan kategori wilayah, pekerjaan, agama, latar 

belakang etnis, jenis kelamin, umur, dsb.  

Dari apa yang dilakukan oleh Yunus melalui Grameen Bank (Bank 

Pedesaaan), ada beberapa model-model pengentasan kemiskinan yang dilakukan 

oleh Yunus, antara lain:   

1.  Kemiskinan adalah penyangkal  seluruh Hak Azasi Manusia (HAM)  

Menurut Yunus, Kemiskinan adalah absennya seluruh hak azasi manusia. 

Frustasi, permusuhan, dan kemarahan yang disebabkan oleh kemiskinan akut 

tidak bisa memupuk perdamaian dalam masyarakat manapun. Untuk membangun 

perdamaian yang stabil kita harus mencari cara-cara menyediakan peluang bagi 

rakyat untuk bisa hidup secara layak. Penciptaan kesempatan bagi sebagaian besar 

masyarakat (kaum miskin) terletak pada inti kerja pengabdian kami selama 30 

tahun terakhir ini.  

 

2.  Kewirausahaan sosial  

Kewirausahaan pada umumnya menyangkut keberanian seorang individu 

untuk melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan 

kewirausahaan sosial merupakan keberanian melawan adat yang menjadi 

penghalang dan kemauan membangun solidaritas kelompok untuk melakukan 

usaha demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) merupakan sumbangan 

pemikiran akademik Yunus. Menurut Robert Lawang ,  konsep ini bersifat 
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hibrida,  sebagian mengacu pada kapitalisme sebagiannya mengacu pada 

kesosialan (sosialitas). Yunus mengatakan bahwa salah satu cara terbaik untuk 

maju adalah mendorong usahawan sosial. Pola perilaku seorang usahawan yang 

digerakkan oleh tujuan sosial (usahawan sosial).  Yunus mengajak kita untuk 

lebih serius terhadap kewirausahaan sosial, sebagaimana dikemukakannya: ”Lets 

get serious about social business entrepreneurs. They can brighten up this gloomy 

world”. 84 

 

 

3.  Membongkar kepalsuan-kepalsuan yang tersembunyi  

Muhammad Yunus membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas 

diskriminatif terhadap orang miskin, dan membongkar institusi-institusi seperti 

pendidikan, pemerintahan, negara, perbankan, agama, kebudayaan yang selama 

ini ikut ”membiarkan” kemiskinan itu tidak teratasi.  

a.  Kepalsuan kapitalis dan perbankan  

Kapitalisme berpusat pada pasar bebas. Konon semakin bebas pasar, 

semakin baiklah kapitalisme menuntaskan maslah apa, bagaimana, dan untuk 

siapa. Ada juga klaim yang menyatakan bahwa pencarian individual atas 

keuntungan pribadi akan memberi hasil optimal secara kolektif . Yunus 

mendukung penguatan pasar. Pada saat yang sama, Yunus sangat tidak senang 

dengan melihat keterbatasan konseptual yang dikenkan pada para pelaku pasar. 

Hal ini bermula dari asumsi bahwa pengusaha itu adalah manusia satu dimensi 

 
84 Ibid., h. 173 
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yang membaktikan satu misi saja dalam kehidupan bisnisnya (memaksimalkan 

laba).Tafsiran akan kapitalisme macam ini mengisolir si pengusaha dari segenap 

dimensi politik, emosional, sosial, spiritual, dan lingkungan dari hidup mereka.  

Yunus membuktikan bahwa tingkat pengembalian pinjaman yang 

dilakukan oleh orang miskin (terutama perempuan) kepada Grameen Bank paling 

rendah 98 persen. Sementara praktek perbankan pada umumnya meminjamkan 

miliaran bahkan triliunan kepada orang kaya atau pembayar yang tidak taat, yang 

sebagiannya memanipulasi agunan yang tidak realistis lagi, dan sebagiannya lari 

keluar negeri bersama uangnya sekaligus.  

 

 

b.  Kepalsuan lembaga pendidikan  

Yunus berhasil membongkar kepalsuan-kepalsuan yang bersembunyi di 

balik institusi pendidikan. Kepalsuan itu sesungguhnya ada dalam dirinya sendiri 

juga, ketika Yunus sadar bahwa dirinya bukan apa-apa dari segi ilmu yang 

digelutinya selama ini, dari segi kedudukannya sebagai dekan Fakultas Ekonomi 

Chitttagong University. Kepalsuan ini Yunus bongkar dengan mambawa realitas 

kemiskinan perempuan menjadi bagian dari satuan acara perkuliahan (SAP) di 

luar kelas, membuat warga kampus seluruhnya sebagai ”mahasiswa” yang harus 

belajar dari orang miskin sebagai dosen-dosennya, dan mengubah konsep kampus 

yang terikat pada bangunan-bangunan gedung yang menjauhkan diri dari pokok 

permasalahan riil menjadi interaksi-interaksi sosial yang langsung bergelut 

dengan pokok permasalahan. 
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c.  Kepalsuan agama atau religius  

Kepalsuan religius yang bercampur dengan adat dan kepentingan diri atau 

kelompok yang anti kemanusiaan itu sangat memuakkan. Yunus adalah seorang 

muslim yang taat beribadah, mempunyai perhatian penuh terhadap orang miskin 

terutama perempuan Bangladesh yang sangat menderita. Yunus juga seorang 

Bangladesh yang menghargai sopan santun. Penolakan terhadap sistem perbankan 

Grameen dengan argumentasi kotor yang dicari-cari adalah sebuah kepalsuan 

sosial ekonomi yang justru bertentangan dengan nilai-nilai religius dan adat itu 

sendiri. 

 

 

 

d.  Kepalsuan kebudayaan dan humanis  

Menurut Robert Lawang. Kepalsuan humanisme menunjuk pada 

rasionalisasi atau logikaliasi pikiran yang sangat simplistik demi melayani atau 

menguntungkan kaum laki-laki penganggur di Bangladesh. Argumentasinya logis 

dalam bentuk  retorika: Mengapa kepada perempuan diberikan pinjaman padahal 

banyak laki-laki yang sangat membutuhkan? Pertanyan balik yang tak kalah 

logisnya: Mengapa masih banyak laki-laki yang tidak mendapat pinjaman dari 

bank? Atau mengapa laki-laki yang tidak pada umumnya tidak setia pada janji 

untuk melunasi utangnya? Yunus berhasil membongkar orang-orang yang sok 

manusiawi itu, dengan tetap konsisten pada pendiriannya bahwa memberikan 

kredit pada perempuan sudah terbukti mampu meningkatkan pendapatan 
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rumahtangga dan memperluas cakrawala mereka lewat pembentukan kelompok 

lima (yang mirip dengan sistem tanggung renteng dalam perkoperasian Indonesia.  

Pada dasarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Yunus diatas untuk 

mengentaskan kemiskinan juga dimiliki oleh doktrin ajaran Islam itu sendiri, yang 

tentunya dengan gagasan-gagasan yang cukup logis untuk diterapkan atau di 

implementasikan. Gagasan atau konsep dasar Islam dalam upaya meretas 

kemiskinan itu terdapat dalam ruang lingkup pemberdayaan ekonomi, atau 

termaktub dalam sistem Ekonomi Islam itu sendiri. Secara umum ide dasar dari 

doktrin ekonomi Islam itu agar menjadi sarana untuk pemberdayaan Ummat, 

terutama untuk mereka yang miskin atau kaum Dhuafa’ agar bisa terciptannya 

masyarakat Islami.  

Sarana-sarana Produktif ummat telah dijabarkan dalam pengetahuan 

ekonomi islam itu sendiri. Ada beberapa jalan atau model yang ditawarkan oleh 

Islam untuk membantu kaum mustadaffin tersebut, yaitu85 : 

1. Bekerja (al-‘amal) 

Semua manusia yang hidup dalam masyarakat dan komunitas muslim 

dituntut untuk bekerja (berusaha), mengembara di muka bumi dan makan rizki 

Allah. Sementara yang dimaksud dengan al-Amal disini adalah usaha serius 

yang dilakukan oleh manusia baik bersifat individu ataupun kolektif untuk 

menghasilkan barang ataupun pelayanan. Karena dengan bekerja atau berusaha 

merupakan senjata pertama untuk memeranggi yang namanya kemiskinan, 

 
85 Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi, Teologi Kemiskinan ( Edisi Revisi; Cet. I: Yogyakarta, 

Mitra Pustaka, 2002), h. 237 
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bekerja adalah penyebab utama untuk menghasilkan harta benda atau 

kekayaan. 

Dalam naungan sistem dan peraturan Islam ini,tak ada seorangpun 

pekerja yang tidak mendapatkan upah dari hasil jerih payah dan keringatnya. 

Bahkan Islam mengharuskan memberikan upah kepada para pekerja sebelum 

keringat mereka kering, memberi upah yang layak dengan pekerjaan yang telah 

dilakukan tanpa dikurangi atau disunat dan tidak menyimpang dari sepakatan 

semula. Sebab bila memberikan upah di bawah atau kurang dari yang menjadi 

haknya, berarti ia telah melakukan bentuk kedzhaliman dan penganiyaan. 

Sedangkan kedzhaliman merupakan suatu perbuatan yang dikecam keras dalam 

Islam.  

2. Jaminan hidup dari family yang mampu 

Konsep yang sangat mendasar dalam Islam adalah bahwa setiap orang 

harus memerangi kemiskinan dengan berusaha dan bekerja, sebagai senjata 

utama.masalahnya sekarang, apa dosa orang-orang yang lemah yang sudah 

tidak mampu lagi untuk bekerja? Apa kesalahan para janda yang ditinggal mati 

suaminya, sementara mereka tidak memiliki harta yang cukup? Apa dosa anak-

anak dan orang tua jompo? Dan apa kesalahan orang-orang yang terkena 

penyakit kronis? Apakah mereka akan dibiarkan terinjak-injak oleh (dan 

terombang ambing dalam) dalam kehidupan ini?  

 Islam telah berusaha untuk menangkis mereka ini dari cengkraman 

kemiskinan dan lilitan  kebutuhan hidup yang tak terpenuhi serta 

menyalamatkan mereka dari keterpurukan menjadi peminta-minta. Upaya yang 
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dicanangkan adalah adanya jaminan dari masing-masing anggota keluarg. 

Islam menempatkan keluarga atau family dekat sebagai orang yang harus 

peduli dan saling membantu kesulitan kerabat yang lain. Yang kuat harus 

menanggung yang lemah. Yang kaya harus menaggung yang miskin. Dan yang 

kuat bisa semakin kuat dengan keberadaan yang lemah, karena eratnya 

hubungan mereka. Ikatan cinta dan kasih sayang antara mereka juga akan 

semakin kokoh. Ini semua karena diantara mereka ada keterikatan dan 

kebersatuan kerabat atau family. Inilah hakikat kehidupan duniawi yang 

sebenarnya. 

3. Zakat 

Islam memerintahkan semua orang yang mampu untuk bekerja dan 

berusaha mencari nafkah dalam rangkah untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dirinya, keluarganya dan memberikan kontribusi material dijalan Allah 

(sabilillah). Bagi yang tidak mampu bekerja dan tidak memiliki kekayaan 

warisan untuk memenuhi kebutuhannya, maka menjadi tanggungan kerabatnya 

yang mampu untuk menjamin kehidupan dan mengurus kebutuhannya. Tapi 

realita yang ada, tidak semua orang fakir memiliki kerabat yang mampu 

menanggung segala keperluan hidupnya. Lalu apa yang akan dilakukan seorang 

miskin yang lemah tidak memiliki kerabat yang mampu menyediakan 

kebutuhan hidupnya? Apa yang diperbuat oleh orang yang juga memiliki 

kebutuhan hidup, tapi mereka tak berdaya seperti anak-anak yatim, janda-janda 

dan orang-orang jompo? Apa yang diperbuat oleh orang-orang yang idot, 

lumpuh, buta, sakit dan jompo? Apa yang diperbuat orang yang mampu bekerja 
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tapi tidak mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki? Apa yang 

diperbuat oleh orang yang memiliki pekerjaan tapi pendapatannya tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dari dan keluarganya? Apakah mereka akan 

dibiarkan dalam tekanan kemiskinan, gerak kebutuhan dan derita, sementara 

masyarakat mengetahuinya dan diantara mereka yang ada yang mampu dan 

tidak memberikan bantuan apa-apa? Islam benar-benar tidak melupakan 

kelompok masyarakat ini.  

Allah SWT telah menempatkan hak yang pasti dan kewajiban yang 

ditetapkan untuk mereka  dari harta orang-orang kaya, berupa kewajiban Zakat. 

Karena itu, bahkan Nabi SAW dalam suatu kesempatan tidak hanya 

menyebutkan kelompok fakir miskin saja sebagai penerima Zakat. misalnya  

ketika beliau mengutus Mu’adz, ke Yaman, beliau memerintahkan untuk 

memungut Zakat dari kelompok masyarakat kaya dan diberikan fakir miskin. 

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ( 9) : 11 ; 

βÎ* sù  (#θ ç/$s?  (#θ ãΒ$s%r& uρ  nο4θ n=¢Á9 $#  (# âθ s?#u uρ  nο4θ Ÿ2̈“9 $#  öΝä3çΡ≡ uθ ÷zÎ* sù  ’Îû  ÇƒÏe$!$#  3  ã≅Å_Á x�çΡuρ  

ÏM≈tƒ Fψ$# 5Θ öθ s)Ï9 tβθ ßϑn=ôètƒ   

 

 

Terjemahnya : 

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, 

Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.86 

 

4. Jaminan kas Islam dengan berbagai sumbernya 

 
86 Depag. RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang, Toha Putra, 1979), h. 390 
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Permintaan 20% rampasan perang (ghanimah), pajak bumi atau 

pungutan lainnya merupakan hak bagi orang yang kekurangan. Imam 

Muhammad Bin al-hasan, sahabat Abu Hanifah, menyatakan bahwa 

pemerintah harus takut pada Allah SWT dalam menggunnakan harta kekayaan 

negara. Ia tidak boleh membiarkan fakir miskin, kecuali memberikan haknya 

dari Zakat sehingga dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Oleh 

karena itu Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfaal (8): 41 : 

 (# þθ ßϑn=÷æ$#uρ  $ yϑ̄Ρr&  ΝçGôϑÏΨxî  ÏiΒ  & óx«  ¨βr' sù  ¬!  …çµ |¡ çΗè~  ÉΑθ ß™§�=Ï9 uρ  “Ï%Î!uρ  4’ n1ö� à)ø9 $# 

4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ  È Å3≈ |¡yϑø9 $#uρ  Ç∅ö/$#uρ  È≅‹Î6 ¡¡9 $#  βÎ)  óΟ çGΨä.  ΝçGΨtΒ#u  «! $$Î/  !$ tΒ uρ  $ uΖø9 t“Ρr&  4’ n?tã  

$ tΡÏ‰ö6 tã tΠ öθ tƒ Èβ$ s%ö� à�ø9 $# tΠ öθ tƒ ‘s)tGø9 $# Èβ$ yè ôϑyf ø9 $# 3 ª! $#uρ 4’ n? tã Èe≅à2 & ó x« í�ƒ Ï‰s%    

Terjemahnya : 

Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 

rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, 

kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil.87 

 

5. Hak-hak selain Zakat 

Selain Zakat ada juga hak-hak material lain yang harus dipenuhi 

seorang muslim, karena sebab-sebab yang beragam. Semuanya merupakan 

sumber dana untuk memberikan bantuan terhadap fakir miskin, sekaligus 

berfungsi sebagai sarana untuk menghilangkan kemiskinan dari sebuah Negara 

Islam. Hak-hak tersebut diantaranya, pertama hak bertetangga atau (hak 

Aljiwar). Allah memerintahkan untuk memperhatikan hak tersebut, yang 

didukung oleh anjuran Nabi Muhammad SAW. Nabi menjadikan 

 
87 Ibid., h. 305 
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penghormatan terhadap tetangga sebagai salah satu tanda kesempurnaan Iman. 

Sebaliknya, Beliau juga menetapkan menyakiti dan tidak peduli terhadapnya 

adalah tanda keterbatasan Islam. 

 Salah satu ajaran luhur dari moral Islam, bahwa ia tetap memberikan 

hak sama terhadap tetangga yang non muslim. Imam Mujahid menyatakan: 

Aku berada didekat Abdullah Bin Umar, sementara istrinya hendak memotong 

kambing. Ia memberi  nasehat kepadanya : istriku, jika kamu hendak 

memotong kambing, mulailah dari tetangga kita yang yahudi itu. Ia selalu 

mengulang pesan tersebut sehingga istrinya berkata : sudah berapa kali kanda 

mengatakannya? Kemudian ia menjawab : sesungguhnya Rasulullah SAW 

berpesan kepada kita untuk memperhatikan tetangga, sehingga kami mengira 

mereka akan menjadikan ahli waris. Seperti Firman Allah SWT dalam QS. Al-

Insaan (76) : 8-10 : 

tβθ ßϑÏè ôÜãƒ uρ  tΠ$ yè ©Ü9 $#  4’ n?tã  ÏµÎm7 ãm  $ YΖŠÅ3ó¡ ÏΒ  $VϑŠÏK tƒ uρ  # ·�� Å™r&uρ  ∩∇∪  $ oÿ©ςÎ)  ö/ ä3ãΚ Ïè ôÜ çΡ  Ïµ ô_ uθ Ï9 

«!$#  Ÿω  ß‰ƒ Ì� çΡ  óΟ ä3ΖÏΒ  [ !#t“y_  Ÿωuρ  # ·‘θ ä3ä©  ∩∪  $ ¯ΡÎ)  ß∃$sƒwΥ   ÏΒ  $ uΖÎn/§‘  $ ·Β öθ tƒ  $ U™θ ç7tã  

# \�ƒÌ� sÜ ôϑs%    

Terjemahnya : 

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang 

miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami 

memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan 

Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula 

(ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami 

pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh 

kesulitan.88 

 

 

 
88 Ibid., h. 1079 
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6. Derma sukarela dan kesalehan individual 

Disamping hak-hak yang diwajibkan dan aturan-aturan yang ditetapkan 

tersebut, Islam juga mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan 

berani berkorban. Yaitu figure pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari 

yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi 

tidak diminta sekalipun, dalam situasi dan kondisi. Yakni bisa menjadi figur 

pribadi yang bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, bahkan 

rela mengorbankan dirinya sekalipun dalam keadaan kritis. Hal itu bisa 

tumbuh, berangkat dari kesadaran bahwa harta bukan tujuan, melainkan sebatas 

sarana. Sarana untuk bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Menjadi 

lapang dan tangannya terbuka, semata karena mengharap  ridha Allah SWT, 

bukan kerena mengharap pujian, kedudukan, prestise, atau karena terhadap 

sanksi penguasa.  

 Orang yang beranggapan bahwa aturan dan perundang-undangan 

merupakan satu-satunya keniscayaan dalam kehidupan manusia, adalah orang 

yang berpandangan dangkal dan tidak mengerti hakekat manusia. Mereka 

menganggap manusia sebagai komponen yang hanya bisa bergerak dan 

berfungsi sesuai aturan yang ditetapkan. Padahal manusia adalah sosok yang 

kompleks, terdiri dari unsur material (maddah) dan spiritual atau ruh, jiwa dan 

raga,  rasio dan rasa, memiliki kesadaran yang sensitivitas. Ia adalah mahluk 

yang merumuskan konsep yang menetapkan hukum, bisa merasakan, memilih 

dan menentukan prioritas, berbuat dan diam serta mempengerahui dan 
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dipengaruhi. Maka seluruh kelebihan karakteristiknya hanya mendapat 

perhatian secara total. Ia harus mengatifkan seluruh potensi dirinya untuk 

membentuk kribadian dan moralitas dalam rangka menyempurnakan 

keterbatasan serta ketidaklengkapan perundang-undangan. Islam sebagai 

Agama tidak bisa, tidak harus memperhatikan aspek moral yang luhur, dan 

tidak mencukupkan pada hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan dan 

dilaksanakan oleh pemerintah. Karena aspek legal dan pelaksananaan oleh 

pemerintah menurut pandangannya bukanlah salah satunya sarana untuk 

merealisasikan solidaritas. Islam bukan hanya memperhatikan moralitas yang 

luhur, tapi lebih dari itu, ia menjadikannya sebagai tujuan dalam pembentuk 

pribadi yang saleh, berharap keridahan Allah, bahagia bersama para nabi 

disurga,sekalipun kemiskinan teratasi. 89 

Dari pemaparan atas Solusi dan pemberian sarana-sarana produktif bagi 

kaum miskin di atas, maka kita bisa melihat kekeliruan orang yang 

menggangap bahea kemiskinan adalah persoalan yang tidak dapat di atasi dan 

merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari bagi suatu masyarakat. Kita 

juga bisa mengungkap kesalahan persepsi bahwa ajaran Zakat dalam Islam 

merupakan”pengakuan resmi” terhadap eksistensi kemiskinan dan masyarakat 

miskin yang tak bisa dihindari dalam masyarakat Islam.  

Maka perlu diluruskan,bahwa kemiskinan bukan merupakan persoalan 

permanen dan fenomena yang lazim dalam masyarakat Islam. Ia hanya sebatas 

persoalan temporal yang bisa terdapat dalam masyarakat Islam, seperti halnya 

 
89 Lihat Prof. Dr. Yusuf Qaradhawi., op. cit., h. 287 
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dalam masyarakat lainnya. Maka realitas atau ancaman kemiskinan harus 

dihadapi dengan penanganan yang semestinya sesuai dengan ajaran yang telah 

ditetapkan. 

Tapi pada suatu saat, tidak menutupi kemungkinan terwujudnya 

masyarakat dimana factor-faktor kemiskinan teratasi, dibarengi oleh tumbuh 

suburnya sumber pendapatan sehingga masyarakat hidup bahagia dan sejahtera. 

Rejeki dan kekayaan dapat diperoleh dari berbagai sumber dan factor-faktor 

penyebab kemelaratan, penderitaan, kelaparan,ketakutan telah bisa 

dilenyapkan. Peningkatan produksi dan keadilan distribusi kekayaan. Sehingga 

cita-cita ideal masyarakat Islam, yakni hidup tanpa kemiskinan dan keadilan 

menjadi terwujud dalam masyarakat itu sendiri bisa tercapai. 

C. Upaya Penerapan di Indonesia, Implementasi dan Aksi  

Kredit mikro seperti apa yang dilakukan oleh Yunus, sebenarnya bukan 

‘barang baru’ di Indonesia. Sepak terjang kredit mikro di Indonesia telah di 

bukukan oleh Bank Dunia dengan judul “Lessons from undonesia/pembelajaraan 

dari Indonesia” pada tahun 2001, oleh PBB, Bank Rakyat Indonesia dinobatkan 

sebagai laboratorium dunia untuk kredit mikro. Lebih dari itu, sejak lebih dari 20 

tahun yang lalu Indonesia telah memiliki kementrian yang mengurusi koperasi, 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang didukung kewajiban bank 

menyisihkan 20 persen dari kreditnya UMKM. Kewajiban BUMN untuk 

menyisihkan sebagian labanya untuk UMKM, dsb. Tampak indah kedengarannya, 

akan tetapi realitas dilapangan tidak terpenuhi karena lebih suka menyalurkan 

kredit untuk konsumsi (menengah atas). Sudah menjadi rahasia umum bahwa 
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pengusaha besar selalu mendapatkan prioritas dan previlase. Akhirnya UMKM 

tetap kempang kempis. 90 

Dalam konteks ketergantungan terhadap nasabah, Bank dapat dikatakan 

masih sangat tergantung pada nasabah kelas kakap. Termasuk didalamnya 

pengusaha, lembaga pengelola uang pensiun, dll. Sehingga tidak menutup 

kemungkinan ketergantungan tersebut menjadi untuk tindakan resiprokal, tuntutan 

kepada bank untuk melancarkan pemberian kredit usaha kepada unit usaha 

nasabah yang pengusaha tersebut. Namun, dalam konteks pemberian kredit, Bank  

saat ini sedang ekstra hati-hati dalam penyaluran kredit untuk usaha, terlebih lagi 

kredit dalam jumlah besar. Hal tersebut dikarenakan situasi perekonomian global 

masih sangat tidak kondusif. Sehingga bank sangat khawatir atas kemungkinan 

terjadinya default (gagal bayar) atas kredit yang diberikan. 

Saat ini, bank-bank di Indonesia mulai gencar melirik mikro kredit. 

Terdapat tiga alasan untuk hal tersebut; pertama, sekalipus kualitas 

keuntungannya (dari bunga) mungkin tidaklah sebesar dari bunga debitor kakap, 

namun kuantitas nasabahnya amatlah banyak, sehingga secara ekonomis tetaplah 

profitable. Kedua, UMKM terbukti lebih tahan terhadap krisis, sehingga 

kemungkinan default amatlah kecil. Ketiga, semakin perbankan terhadap kuatnya 

sektor UMKM, hal tersebut dilihat dari laporan UNDP, UMKM di Jogja relative  

tidak banyak terganggu akibat gempa bumi yang melanda Jogja beberapa waktu 

silam.91 

 
90 Rinto Andriono, Bank Untuk si Miskin ( Edisi IX; Majalah Isra’: PUSHAM UII, 

Yogyakarta, 2009), h. 25 

91 Prof. Dr. Mubyarto, op. cit., h. 52 
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Akan tetapi, Indonesia tidak boleh terlalu cepat puas, karena sekalipun 

sudah banyak menunjukan kemajuan positif seperti yang telah diutarakan di atas, 

masih banyak usaha mikro yang membutuhkan uluran tangan. Selain itu, potensial 

permasalahan mengenai agunan sebagaimana telah dikupas pada poin pentingnya 

asset dan modal, masih kerap menjadi ganjalan bagi sebagian calon nasabah. 

Kehidupan manusia erat kaitannya dengan persoalan ekonomi, bahkan 

tidak dapat dipisahkan. Untuk mempertahankan hidup (survive) kini mau tidak 

mau manusia masuk dalam ‘ruang’ ekonomi, dalam pengertian ruang pertukaran 

kebutuhan. Namun perkembangan ekonomi konvensional dalam artian 

manejemen pemenuhan kebutuhan kini manusia telah berubah, karena 

kesarakahan manusia sehingga pasar menjadi tidak terkendali, kemudian 

menyebabkan berbagai kesenjangan, ketimpangan, kemelaratan, pelanggaran 

HAM, kerusakan lingkungan dan sejumlah persoalan kemanusiaan lainnya. 

Kapitalisme kemudian disebut sebagai biang penyebab atas keterpurukan 

dan multiple –paradoks ini. Kapitalisme dalam konteks sistem ekonomi tumbuh 

dalam mata rantai transformasi dari uang menjadi komoditas kemudian muncul 

uang berlebih, uang berlebih ini kembali diinvestasikan dalam komuditas baru 

untuk mencari keuntungan uang berlebih lagi dan prosesi ini akan terus berlanjut 

tanpa henti. Bersamaan dengan proses transformasi ini menyebabkan rusaknya 

ekosistem karena produksi akan selalu berkembang dan menemukan komuditas 

baru untuk di produksi, yang selalu saja berdampak buruk terhadap lingkungan 

parahnya kemudian rakyat miskin (buruh) yang menjadi korban, dimana gaji yang 

mereka dapatkan sangat rendah, karena tak memiliki kuasa modal/kapital dalam 
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proses produksi untuk menjamin kekuasaan para pemodal ini maka diciptakanlah 

ilusi kebutuhan-kebutuhan yang dipaksakan melalui iklan, akhirnya daya hidup 

orang kebanyakan secara tanpa sadar telah terkooptasi oleh nalar ‘kapitalis’. 

Dalam konteks hubungan sosial kapitalisme meniscayakan adanya 

hubungan dominatif, yakni ketergantungan dari kaum yang tidak berpunya kepada 

pemilik modal dengan berbagai macam modusnya dan dorongan tanpa henti dan 

tanpa kepuasan untuk mengakumulasi kapital. Tanpa ini kapital tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan.  

Ditengah derasnya kritik tajam terhadap kapitalisme muncul apa yang 

disebut dengan kesadaran keberagamaan untuk menyelesaikan problem 

kapitalisme, muncullah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi syariah orang 

kemudian mencoba menggali sumber-sumber hukum islam yang berkaitan dengan 

ekonomi. Sistem syariah kemudian dipercaya oleh umat Islam sebagai bentuk 

sistem ekonomi yang aman dan halal, karena dalam sistem konvensional ada 

unsur ‘riba’-nya. 

Orang kemudian berbondong-bondong mendirikan lembaga keuangan 

syariah, karena banyak kasus menggambarkan pesatnya ‘kemajuan’ lembaga 

keuangan syariah. Dalam e-book tata cara pendirian BMT yang diterbitkan oleh 

pusat komunikasi ekonomi syariah (pkes) menyebutkan kaus-kasus BMT yang 

hanya dalam jangka beberapa tahun telah memiliki asset hingga ratusan hingga 

miliaran rupiah. Hal ini disebabkan adanya nalar spiritual yang memotivasi orang 
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mengembangkan ekonomi syariah. Asumsi-asumsi halal dan pahala menyebabkan 

orang merasa lebih Islami jika memanfaatkan lembaga berlabel syariah.92 

Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan dari 

ekonomi syariah benar-benar terbebas dari kapitalisme? Ataukah justru ekonomi 

syariah merupakan label alias bungkus yang didalamnya terkandung kesamaan-

kesamaan dengan system kapitalisme? Dalam kalimat lain apakah label syariah 

merupakan salah satu modus kapitalisme? 

Memang ada kapitalisme yang berbaju syariah, misalnya perbankan 

syariah, pegadaian syariah dan lain-lain’, perbankan syariah saat ini masih berada 

di bawah induk perbankan konvensional yang jelas-jelas kapitalistik. Kemudian 

unsur kapitalisme selanjutnya terletak pada saat transaksi antara pihak bank 

syariah dengan nasabah. Sistem syariah seharusnya adalah bagi hasil dan resiko. 

Jika usaha nasabah mendapatkan keuntungan maka dilakukan bagi hasil atas 

keuntungan tersebut. Namun kenyataannya. Lembaga keuangan syariah saat ini 

ketika melakukan transaksi dengan nasabah langsung menetapkan presentase bagi 

hasil, dimana sesungguhnya ini adalah bunga yang diganti penyebutannya dengan 

bagi hasil, artinya sama saja dengan bank konvensional. Kemudian kapitalisme 

syariah akan terlihat secara jelas ketika kita melihat bahwa banyaknya orang-

orang kaya yang menginventasikan uangnya dalam bisnis keuangan syariah. Dulu 

awalnya orang ragu-ragu untuk menanamkan saham di lembaga keuangan syariah 

seakan menjadi ‘primadona’ bisnis yang katanya ‘halal dan menentramkan’. 

Perbankan syariah sekarang telah menjadi lahan bisnis tersendiri. Yang akhirnya 

 
92 Lih. Is’ra., op. cit.,h.8 
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akan mengulang pola lama mata rantai kapitalisme, yakni sang pemilik modal 

akan selalu untung, namun rakyat kecil tidak jelas nasibnya. 

Dari sini terlihat bahwa kesadaran keber-islaman seakan-akan diperas 

dengan modus ekonomi syariah, yang pada dasarnya adalah sistem kapitalisme. 

Maka sungguh memperhatikan Islam yang didalamnya terkandung nilai-nilai 

pencerahan dan pengangkatan harkat dan derajat manusia, kembali ‘dinodai’ oleh 

kepentingan para penghamba modal. Fenomena lain juga menunjukan bahwa 

kesadaran umat Islam masih tidak jauh berbeda dengan nalar kapitalis, yakni 

menumpuk-numpuk kekayaan yang berlebihan tanpa mengedepankan nilai-nilai 

keadilan dalam Islam. 

Zakiyuddin Baidhawi, seorang pengamat ekonomi Islam mengatakan  

Subsantif lembaga keuangan syariah belum bisa memprentasikan niali-

nilai keadilan islam, karena paradigmanya masih sama dengan 

kapitalisme, bahkan prakteknya bisa lebih jahat… istilah  Baitul Maal Mat 

Tamwil (BMT) dalam pandangannya sudah sangat bagus, namun sampai 

saat ini masih sebatas Baitul Tamwil belum sampai Baitul Maal, yang 

menurutnya adalah penumpukan kekayaan sebagaimana yang tergambar 

dalam surat At-Takasur, akhirnya menyebabkan orang lalai. Sedangkan 

Baitul Maal menurut zakiyuddin adalah sangat mulia, yakni sebagaimana 

prinsip mudharabah,ketika nasabah mengalami kebangrutan maka harus 

ada pembagian resiko, pihak lembaga keuangan syariah harus melepaskan 

hutangnya.inilah fungsi Maal tersebut sebagai bentuk zakat bagi nasabah 

yang rugi, dimana termasuk kategori gharim. “Yang terjadi sekarang 

hamper bisa dipastikan ketika nasabah mengalami kerugian, maka 

kedepannya akan sulit untuk mendapatkan kredit lagi.93 

 

Kemudian pemberian kredit kepada nasabah BMT dalam praktenya, 

persentase bagi hasilnya juga malah lebih besar dari bank konvensional. Hal ini 

menurut Zakiyuddin termasuk bentuk eksploitasi atas nama agama. Meskipun 

 
93 Zakiyuddin Baidhawi,Islam melawan Kapitalisme., op. cit., h. 129 
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niatnya benar namun prakteknya keliru. Padahal dalam Islam selain niat yang 

baik, manisfestasi dalam prakteknya juga harus baik. 

Zakiyuddin juga berpandangan di dalam BMT juga seringkali terdapat 

mekanisme kapitalisasi (akumulasi) yang monopolistis yang dilakukan oleh 

pemilik modal, dimana ini bertentangan dengan nilai Islam, sehingga menurutnya 

harus dilakukan sharing. Hal ini termasuk dalam kategori musyarokah dalam 

Islam. Sharing modal tersebut diberikan kepada karyawan pengelola BMT, untuk 

mencapai kesejahteraan bersama.94 

Prinsip keadilan islam akhirnya harus termanifestasikan dalam setiap 

usaha ekonomi, bukan hanya sekedar nama yang dijadikan kedok penutup nalar 

kapitalistis. Jangan sampai Islam di eksploitasi dan diperas untuk kepentingan 

para penghamba modal. 

Untuk itu projek pengentasan kemiskinan di Indonesia, jika berharap pada 

sistem ekonomi Islam yang terwujud dalam praktek Perbankan Syari’ah bisa 

menjadi sebuah alternatife atas cengkraman Kapitalisme global yang telah 

tertanam kuat dalam sector perekonomian di Negara ini. Maka sejatinya, praktek-

praktek perbankan di Negara ini harus melakukan modifikasi dalam berbagai 

aspek,terutama metodhologi perbankan syariah. Minimal bisa meniru model 

kredit mikro yang dilakukan Muh. Yunus dengan Grameen Bank nya di 

Bangladesh. Seperti lebih memberikan akses terhadap orang-orang miskin atas 

modal dan sarana produktif. Yang utama adalah lebih mengutamakan prinsip 

kepercayaan kepada mereka yang miskin bahwasanya mereka akan menjadikan 

 
94 Ibid., h. 130 
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bantuan tersebut untuk keluar dari problem kemiskinan yang selama ini menjerat 

kaum msikin di Indonesia.  

Pembahasan secara rinci pada bab-bab terdahulu telah menggambarkan 

suatu jawaban konseptual al-Qur’an terhadap problem ketidak adilan, yang 

darinya dapat ditarik beberapa prinsip keadilan ekonomi sebagai berikut:95 

1. Pada hakikatnya sumber daya adalah hak mutlak Allah, manusia adalah 

pemilik terbatas berdasarkan amanah. 

2. Sumber daya dimiliki manusia secara kemitraan, dan bukan hak eksklusif 

karena spesies lain memiliki hak serupa atasnya. 

3. Ihktiar, manusia bebas menentukan pilihan atas nasibnya sendiri. 

4. Individu menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan usaha. 

5. Perbedaan adalah keniscayaan untuk saling mengambil manfaat, berkompetisi, 

bekerja sama dan berbuat ihsan. 

6. Konsumsi pada asalnya adalah boleh kecuali jika melampaui batas maksimal. 

7. Efisiensi dan prioritas konsumsi berdasarkan kebutuhan dan menjaga 

kelestarian lingkungan alam dan kemanusiaan. 

8. Distribusi sumber daya alam dan lingkungan berada dalam kerangka 

partisipasi. 

9. Retribusi kekayaan dan pendapatan merupakan tanggung jawab bersama. 

10. Peran negara adalah keniscayaan yang bersifat komplementer bagi pasar yang 

etis guna menjamin rasa keadilan dan capaian kesejahteraan umum. 

 

 
95 Ibid., h.244-245 
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BAB V 

 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Sepanjang sejarah, aktivitas dan kebijakan ekonomi berdasarkan pada 

ketidak adilan, ekstremitas, dan ketamakan telah mengalami kegagalan dalam 

melahirkan kesejahteraan untuk semua. Situasi ini, tentu saja mendorong upaya 

pemikiran terhadap teori dan praktek ekonomi berkeadilan tetap relevan dalam 

mana ketidakpastian, kelangkaan, ketidak berdayaan sebagian penduduk bumi 

terus mengalami peningkatan di tengah-tengah sekelompok kecil orang yang 

bergelimang kekayaan dan keberlimpahan materi. Keadilan sebagai dasar pijak 

aktivitas dan kebijakan ekonomi semakin memperoleh tempat dalam diskusi-

diskusi tentang sistem ekonomi kontenporer. Tak terkecuali Islam, sebagai agama 

sekaligus pandangan dunia dan Way of Life. 

Tujuan penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam aktivitas 

ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan baik pada tingkat individu maupun 

kolektif, yang indikatornya meliputi survival dan sustainable, kaya dan bebas dari 

kemiskinan, memelihara harga diri (tidak mengemis) dan kemuliaan (bebas dari 

jeratan hutang). 

Implikasi pada tingkat praksis mengharuskan Islam tampil sebagai agama 

publik yang peduli terhadap problem-problem kemiskinan, pengangguran, dan 

penindasan sosial ekonomi. Bentuk-bentuk kemiskinan dan pemiskinan 

kontemporer lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dari rezim 
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sistem ekonomi kapitalisme neoklasik atau dikenal neoliberalisme. Oleh karena 

itu, pesan-pesan keadilan Islam harus mampu membangkitkan kekuatan-kekuatan 

protes dan perlawanan atas poros-poros neoliberalisme dan pasar bebas yang tidak 

pernah dapat menjawab masalah alokasi dan distribusi sumberdaya secara adil, 

bahkan sebaliknya meningkatkan angka-angka deprivasi sosial ekonomi yang 

makin akut dan ancaman bagi kemanusiaan. 

   Menurut Yunus, kemiskinan bukan diciptakan oleh orang miskin, tetapi 

diciptakan oleh tatanan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, Yunus percaya bahwa 

kemiskinan dapat disingkirkan dari muka bumi. Untuk itu maka yang perlu 

kiranya penulis simpulkan adalah usaha-usaha Muh. Yunus dalam meretas 

kemiskinan adalah pertama mengurai masalah pokok penyebab kemiskinan dan 

menemukan bahwa Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Bangladesh khususnya 

dan umumnya di negara berkembang, antara lain: (a) kerangka teoritis asumsi 

yang merendahkan kapasistas manusia, yaitu orang miskin dianggap tidak dapat 

dipercaya untuk mendapatkan kredit usaha; (b) orang miskin seringkali terjerat 

oleh rentenir; (c) Program-program pengentasan kemiskinan internasional salah 

sasaran, karena terfokus bagi petani dan pemilik lahan; (d) Perbedaan persepsi 

dalam mendefinisikan kaum miskin, sehingga program pengentasan kemiskinan 

dapat salah sasaran. 

Setelah itu Muh. Yunus memfokuskan untuk membantu kaum perempuan 

miskin, karena dalam masyarakat Bangladesh, kaum perempuan diperlakukan 

secara diskriminatif dan banyak menjadi pihak yang dirugikan. lalu Yunus tertarik 

tergerak untuk membantu orang miskin, karena melihat kenyataan bahwa di 
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lingkungan tempat dia mengajar, Chittagong University, banyak ditemukan kaum 

miskin. Padahal dia adalah Dosen dan Dekan Fakultas Ekonomi yang sehari-

harinya mengajar teori ekonomi. Namun, dia menyadari bahwa teori ekonomi 

yang ia ajarkan penuh dengan kepalsuan, apabila tidak dapat memecahkan 

kemiskinan yang ia temui di sekitarnya. 

Adapun Model-model pengentasan kemiskinan yang dilakukan Yunus, 

antara lain: (a) Yunus mengenalkan program pemberdayaan yang dikenal dengan 

kewirausahaan sosial, khususnya kaum miskin di Bangladesh; (b) Yunus 

mendirikan Grameen Bank dan memberikan pinjaman modal kepada kaum 

perempuan miskin di Banglandesh; (c) Yunus mendorong kaum perempuan 

(peminjam) untuk menabung, (d) Yunus memberikan kesempatan kepada kaum 

perempuan (nasabahnya) untuk memiliki saham di Grameen Bank. 

Dalam membantu kaum miskin perempuan, Yunus mengahadapi banyak 

kendala, antara lain: (a) Pada saat awal perjuangannya, kurang mendapat 

dukungan pihak bank untuk memberi pinjaman kepada kaum miskin; (2) 

Keyakinan purdah, yang tidak memperbolehkan kaum laki-laki masuk rumah 

perempuan bukan mukrimnya; (b) Sebagian besar kaum miskin perempuan buta 

huruf; (d) Adanya pihak-pihak yang mencurigai sepak terjang Yunus, dan 

berusaha mengahalangi keinginan Yunus yang tulus untuk membantu kaum 

miskin.   
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B. Saran-saran 

1. Untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, kita dapat meniru dan 

memodifikasi model pengentasan kemiskinan yang telah Yunus lakukan di 

Bangladesh. Hal ini mengingat antara Bangladesh dan Indonesia memiliki 

karakteristik sosial kependudukan yang tidak jauh berbeda. 

2. Untuk mengentaskan kemiskinan, perlu ditempuh dengan cara memberdayakan 

kaum miskin, seperti hanya memberi ”kail” agar yang bersangkutan dapat 

mencari ikan, dan bukannya memberi ”ikan”. Dengan model seperti ini, maka 

kaum miskin didorong untuk mengentaskan dirinya dari kondisi miskin menuju 

kondisi yang lebih baik dan dapat mandiri dalam mencukupi hidupnya. 

3. Untuk mengandalkan sistem perbankan syari’ah sebagai salah satu lembaga 

atau institusi yang bisa jadi sarana tuk meretas kemiskinan di Indonesia, harus 

dilakukan revolusi sistem dan kembali merevisi alas pikir dan konten 

perbankan Islam dan kembali merujuk pada doktrin dasar ekonomi Islam yang 

berorientasi pada penghapusan kemiskinan bagi ummat. 

4. Negara sebagai otoritas tertinggi harus lebih melihat sistem ekonomi Islam 

sebagai ideologi alternatif untuk proses penciptaan kondisi ummat yang adil 

dan sejahtera, dan menghilangkan anasir-anasir politik yang mendeskreditkan 

perjuangan pembangunan sistem Ekonomi Islam untuk lebih mendapatkan 

kepercayaan di tengah-tengah masyarakat secara umum. 

5. Selain Negara, tentunya semua orang dan profesi,seperti Dosen, mahasiswa, 

aktivis, Ulama, pemuda dll, mempunyai tanggung jawab bersama untuk 

menciptakan tatanan yang adil dan sejahtera tanpa pemiskinan.    
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    Dengan Nilai: 

 

 
NILAI ANGKA NILAI HURUF 

4            3            2              1                0 A           B           C             D             E 

 

 

 

           Demikian Surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya 

 

 

Makassar       ,              2011 

 

 

Dosen Yang Bersangkutan 
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