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ABSTRAK 

 

Nama  : Muhammad Fauzan 

Nim  : 90100116087 

Jurusan : Ekonomi Islam 

Judul  : Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam (Studi Pemikiran 

Muhammad Baqir Ash-Sadr) 

 

Produksi adalah salah satu bagian kebutuhan manusia untuk mensejahterakan 

ekonomi yang terdiri dari bertambahnya pendapatan yang disebabkan oleh 

meningkatnya pengelolaan barang dan jasa melalui pemanfaatan sumber daya baik 

berupa barang ataupun jasa. Sedangkan pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr tentang 

produksi mengartikan bahwasanya, produksi ialah sistem yang dinamis, yang berubah 

dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi. Muhammad Baqir Ash Sadr 

menawarkan pemikirannya tentang konsep produksi dalam ekonomi islam. Tokoh ini 

berangkat dari asumsi bahwasanya ekonomi islam adalah doktrin ekonomi yang 

direkomendasikan islam dalam mencapai kehidupan ekonomi yang berkeadilan dengan 

berlandaskan hukum-hukum islam yang ada didalamnya. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep 

pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr tentang produksi dalam ekonomi islam. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu 

menjadikan sebagai sumber (data) utama. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif 

menguraikan pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr secara sistematis dan seobjektif 

mungkin.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh ini memandang produksi 

adalah hal yang sangat intim dalam kegiatan perekonomian masyarakat. 

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Pemikiran, Muhammad Baqir Ash Sadr, Produksi 
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BAB I 

 

A. Latar Belakang 

Ekonomi artinya salah satu bagian primer berasal kehidupan insan. Ekonomi 

sebagai faktor penunjang dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan menempuh jalur 

yang sinkron menggunakan syariat Islam tanpa memandang kepercayaan, suku, ras 

serta budaya. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan intinya mempunyai poli 

kebutuhan yang wajib dipenuhi. 

Secara umum, aktivitas ekonomi dapat dibagi sebagai 3 bagian, yaitu 

produksi, distribusi, serta konsumsi. Pada dunia terkini, dikenal jua adanya 

intermediasi dan kebijakan pemerintah selain itu, seluruh ini bergantung juga pada 

energi kerja, sumber daya alam, manajemen dan lain sebagainya. Semuanya ini 

menghasilkan sebuah sistem yang rumit, biasa dianggap dengan kegiatan ekonomi. 

Sistem ini mempunyai galat satu tujuan utama yaitu, kesejahteraan insan. Bila sistem 

ini rancu, maka bisa dipastikan kehidupan insan jua rancu.1 

Dalam sistem Ekonomi Islam ada istilah “produksi” yang ialah salah satu kata 

kunci penting. Pada konsep serta gagasan produksi diletakkan bahwa tujuan primer 

yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi Islam adalah 

buat kemaslahatan individu serta masyarakat secara seimbang. Pada hal ini maslahat 

yang dimaksud ialah maslahat yang dipandang dari sudut pandang syari’ah. Pemikiran, 

bagi ummat manapun adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai harganya yang 

dimiliki manusia sebagai dalih buat menjalani kehidupan sejak lahir yg ialah 

peninggalan pemikiran berharga yang diwarisi oleh generasi penerus ketika ini.2 

Produksi merupakan salah satu bagian asal kebutuhan insan pada 

mensejahterakan ekonomi yang terdiri berasal bertambahnya pendapatan yang 

                                                             
1AkhmadiMujahidin, “Aktifitas Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Islamica 

3 No. 2 (2009), h.77. 

2Khodijah Ishak, “Konsep Erika Produksi Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Afzalur 

Rahman dan Yusuf Qordhowi” Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 4 No. 1 (2015), h.41. 
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ditimbulkan oleh meningkatnya produksi dari barang dan jasa melalui pemanfaatan 

sumber daya baik berupa insan ataupun benda.  Produksi adalah urat nadi pada aktivitas 

ekonomi. Belum pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan 

barang serta jasa tanpa melalui proses produksi. Produksi adalah proses buat 

menghasilkan suatu barang serta jasa, atau proses peningkatan utility (nilai) suatu 

benda. Dalam ekonomi, produksi adalah suatu proses aktivitas ekonomi yang membuat 

sebuah barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yaitu 

amal/kerja, modal, tanah dalam saat eksklusif.3 

Produsen selaku pelaku pada aktivitas produksi memberi penekanan 

bagaimana dalam proses produksi tadi bisa mencapai profit secara maksimum. 

Produksi dalam teori produksi menyampaikan penjelasan bahwa sikap Produsen pada 

memaksimalkan manfaatnya juga mengoptimalkan efisiensi produksinya. Gambaran 

tadi menyampaikan isyarat bahwa efisiensi serta optimalisasi asal daya akan 

dipergunakan sang pembuat bahkan pada termin eksploitasi. Oleh karena ini, orientasi 

daripada produksi yang terjadi dewasa ini berorientasi pada kerja-kerja kapitalisme 

yakni pengakumulasian capital yang sebesar-besarnya guna membuat hasil pendapatan 

yang jauh lebih besar.4 Seseorang penghasil dituntut buat lebih kreatif, inovatif pada 

memenuhi kebutuhan konsumen. Secara filosofis, kegiatan produksi mencakup: 

1. Produk apa yang dibuat 

2. Berapa kuantitas produk yang dibuat 

3. Mengapa produk tersebut dibuat 

4. Di mana produk tersebut dibuat 

5. Kapan produk dibuat 

6. Siapa yang membuat 

                                                             

3Efrita Norman, Samsul Basri, “Konsep Produksi Islami”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnixs 

Islam 1 No. 2 (2018), h. 144. 

4Muh. Syarif Nurdin, “Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Ash-Sadr”, Jurnal of Islamic 

Economic and Business 2 No. 1 (2019), h.27. 
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7. Bagaimana memproduksinya.5 

Menjadi suatu kegiatan yang membuat barang dan jasa, produksi menekankan 

hubungan antara input yang dipergunakan serta output yang dapat dihasilkan. Posisi 

Produsen selaku pelaku produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ini 

memiliki dampak yang luas. Selain untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan 

konsumen dan mempertinggi kesejahteraan pembuat, aktivitas produksi juga 

mempunyai fungsi sosial yaitu mendistribusikan kesejahteraan masyarakat sebagai 

tanggung jawab sosial seorang penghasil. Menggunakan kata lain, peningkatan 

kesejahteraan pembuat diikuti dengan kewajiban menyalurkan kekayaannya pada 

bentuk zakat, sedekah, infak serta dana CSR (corporate social responsibility)6 

Ekuilibrium pada sebuah produksi perlu dilakukan dengan tujuan supaya 

rakyat tidak menghasilkan suatu barang secara hiperbola dan besar -besaran sebagai 

akibatnya dapat berdampak di turunnya harga barang sang persaingan perusahaan-

perusahaan produksi. Dampak terburuk yang terjadi berasal pesaing ini ialah bagi yg 

kalah, perusahaan mereka akan menjadi bangkrut dan akan mengakibatkan 

pengangguran akbar-besaran. Dengan terjadinya pengangguran, maka buruh yg 

menganggur tadi tidak bisa lagi buat membeli barang-barang serta kebutuhan pokok.7 

Al-Qur’an menggunakan konsep produksi barang pada artian luas. Al-Qur’an 

menekankan manfaat asal barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang wajib 

mempunyai hubungan menggunakan kebutuhan insan. Berarti barang itu wajib 

diproduksi buat memenuhi kebutuhan insan, bukan buat memproduksi barang mewah 

                                                             
5Imroatus Sholiha, “Teori Produksi Dalam Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4 No. 2 

(2018), h.3. 

6Fahrudin Sukarno, “Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi Islam Al-

Infaq 1 No. 1 (2020), h.41. 

7Zuwardi, Hardiansyah Padli, “Konsep Produksi Menurut Tan Malaka Ditinjau dari Perspektif 

Ekonomi Islam”, Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi 4 No.2 (2019), h.146. 



  4 

 
 

 
 

secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan insan, karenanya tenaga kerja 

yang dikeluarkan buat memproduksi barang tersebut diklaim tak produktif.8 

Pada Islam ada beberapa aktivitas produksi yang dihentikan karena tidak 

mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Aktivitas yg tidak boleh tadi artinya harga 

penjualan anjing, upah pelacuran, serta upah perdukunan. Seluruh liputan tersebut 

menunjukkan bahwasanya Islam sangat menekankan betapa pentingnya adat-tata cara 

produksi.9 Dalam konteks perintah menghasilkan suatu barang misalnya wajib diyakini 

asal sudut Ekonomi Islam tentulah hal tadi punya nilai maslahat. Hal ini dapat diamati 

pada QS Hud/11: 37. 

ٱص ِو  ِٱلِن عِِۡۡ ِفلُۡۡ ِبأِ عِكِ ۡۡ حِينُنِ اۡۡ و  ِو  ِِينِ اۡۡ ل  طِبِو  ِتخُ َٰ غِإنَِهُمِا ِِۡ ل مُوظِ ِٱلَذِينِ ِفيِِنيِۡۡ ِمُّ قوُنِ ۡۡ ِِ(٣٧ِ)ِر 

Terjemahnya:  

Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan 

janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; 

sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.10 

Di ayat tadi relatif kentara mendeskripsikan bahwa perahu yang diperintahkan 

pada nabi Nuh buat diproduksi ialah barang yang punya nilai manfaat yang besar, yaitu 

membebaskan dari banjir bah yang dasyat, tapi sebagian besar kaumnya mengolok-

oloknya, sebab menghasilkan perahu di tempat yang tinggi, bukan di samudera.11 

Bagi Islam, memproduksi sesuatu barang tidak hanya sekedar buat 

dikonsumsi sendiri atau dijual, tetapi Islam menekankan bahwa setiap kegiatan 

produksi harus jua mewujudkan fungsi sosial. Buat mengemban fungsi sosial seoptimal 

mungkin, aktivitas produksi wajib melampaui surplus buat mencukupi kebutuhan 

                                                             

8Misbalul Ali, “Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Insan Al-Hal 7 No. 1 

(2013), h.19. 

9Syamsuri, Setiawan Bin Lahuri, Yusuf Almanaanu, “Analisis Konsep Produksi Menurut 

Muhammad Asy Syaibani Dalam Kitab Al Kasb” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 6 No. 3 (2020), h.170. 
10Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h. 225. 
11Mujetaba Mustafa, M. Syukri Mustafa, “Konsep Produksi Dalam Al-Quran” Jurnal Of 

Islamic Economics 1 No. 2 (2019), h.134. 
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konsumtif dan meraih laba finansial sebagai akibatnya bisa berkontribusi pada 

kehidupan sosial. Dalam artian, Islam memastikan hanya menghasilkan sesuatu yang 

halal dan berguna bagi masyarakat, (halal dan thayyib). Allah berfirman dalam QS Al 

Baqarah/2: 22.12 

ِل كُمُِٱل ع ل  ِٱلَذِيِج  ِأ رۡۡ شِضِ ۡۡ ِفِر َٰ اِاۡ  ٱلسَم  ِءِۡ بنِ اِءِ ِۡ و  لِ ِۡ  أ نز  اٱِمِنِ ِو  اِءِِِۡ لسَم  ِءِۡ م  ِف أ خِۡ  جِ ۡۡ ِۦبِهِِِر 

تِِِمِنِ  ر َٰ ِرِزِٱلثمَ  ِقۡۡ ۡ ِلَكُمِاۡ  ِِۡۡ ِت جِف ل  ِِِع لوُا ِۡۡ ِأ ند ادِلِلَّ أ نتمُِاۡ  ِو  ِت عِۡۡ ِمُِل ِۡۡ  ِ(٢٢ِ)ون 

Terjemahnya: 

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 

atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan 

itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.13 

Muhammad Baqir Ash-Sadr (Selanjutnya disingkat Sadr) menjadi salah  satu 

tokoh intelektual Muslim pada masa ini berpengaruh sampai ketika ini, hadir dengan 

gagasan original yang mencoba menawarkan gagasan sistem Ekonomi Islam yg digali 

dari landasan doktrinal Islam, yaitu al-Quran serta al-Hadis.14 Kesan Apologi yg 

selama ini melekat di pemikir Islam, Sadr menepis dengan kejernihan serta 

kecerdasannya yang sangat begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik 

maupun terkini, tetapi Sadr pula paham pemikiran-pemikiran Barat yg berkembang 

sampai ketika ini. Dalam karyanya yg populer yaitu Falsatuna serta Iqtishaduna, Sadr 

dengan fasihnya mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran Barat mirip gagasan 

pemikiran berasal Karl Marx, Descartes, John Locke dan lain-lain.15 

                                                             
12Usman Zainuddin Urif, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, Silvia Maula Aulia, “Analisis Konsep 

Produksi Perspektif Ekonomi Syariah”. Jurnal Manajemen Ekonomi 3 No. 2 (2021), h.168.  
13Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h. 4. 

14Muhammad Kambali, ”Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqr Ash-Sadr” Jurnal 

Ekonomi Syariah 3 No. 1 (2018), h.47. 

15Choiriyah, “Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqr Ash-Sadr” Jurnal Islamic Banking 2 No. 

1 (2016), h.49. 
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Menurut ilmu ekonomi persoalan ekonomi muncul karena adanya asa insan 

yg tidak terbatas sementara asal daya yg tersedia buat memuaskan cita-cita insan 

tersebut jumlahnya terbatas. Mazhab Baqir Ash Sadr menolak pemikiran ini, karena 

berdasarkan mereka Islam tak mengenal adanya sumber daya yang terbatas 

sebagaimana firman-Nya dalam QS Al Qamar/54: 49. 

ِإنِاَِكلَُِش ي ل قِءِ ۡۡ ِخ  هُِۡۡ ِبقِ د رِن َٰ  ِۡ(٤٩)ِِ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.16 

Demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur secara sempurna, 

sebenarnya Allah SWT telah menyampaikan bahwasanya telah cukup bagi semua umat 

manusia di global ini. Sebuah makna kelangkaan tak mampu diterima karena tidak 

sejalan dengan pesan Al-Qur’an yang menjamin kehidupan setiap mahluk hidup 

dimuka bumi ini. Di sisi lain mazhab Baqir Ash Sadr jua menolak pendapat harapan 

manusia itu tidak terbatas misalnya, manusia akan berhenti minum Jika dahaganya 

sudah terpuaskan.Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa asa yang tidak 

terbatas itu tidak sahih sebab pada kenyataannya hasrat insan itu terbatas.17 

Berdasarkan Muhammad Baqir Ash Sadr, Islam tidak mengurusi aturan 

permintaan dan  penawaran serta tidak jua korelasi antara untung dan  bunga serta tidak 

pula fenomena diminishing return di pada produksi, yang baginya merupakan ilmu 

ekonomi. Sebagai akibatnya Ekonomi Islam merupakan doktrin karena aturan dasar 

pada kehidupan ekonomi yang dihubungkan menggunakan ideologinya mengenai 

keadilan (sosial).18 

Menanggapi wacana produksi, Baqir Ash-Sadr memberikan konsep produksi 

yang murni, walaupun konsep yang ditawarkan membedakan antara produksi dan 

                                                             
16Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h.533. 
17Muhammad Saleh, “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Ash Sadr” Jurnal 

Muhafadzah 1 No. 1 (2021), h.71. 
18Muchamat Amarodin, “Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam 

Kontemporer” Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Bisnis Islam 5 No. 1 (2018), h.46. 
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distribusi, namun melihat hubungan antara keduanya sebagai persoalan yang sentral 

pada dalam ekonomi. Menurutnya produksi ialah sistem yang dinamis, yang berubah 

menggunakan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, maka distribusi 

dianggap menjadi bagian dari sistem sosial, yakni bagian dari korelasi total antar 

manusia. 

Pada aktivitas produksi, Baqir Ash-Sadr membedakannya dalam dua aspek 

yakni, pertama aspek objektif yang terdiri asal sarana-wahana yang digunakan, 

kekayaan alam yang diolah, serta kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. 

Kedua aspek, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak dicapai lewat 

kegiatan produksi serta penilaian kegiatan produksi berdasarkan berbagai konsep 

keadilan yang dianut.19 

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai konsep produksi dalam ekonomi 

Islam, guna memberikan analisis baru, wacana dan referensi baru maka penulis tertarik 

untuk meneliti sebuah skripsi dengan judul “Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam 

(Studi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan. Demi memudahkan 

arah dan tujuan penelitian. Maka, dapat di rumuskan beberapa masalah pokok dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam Menurut 

Muhammad Baqir Ash-Sadr? 

2. Apakah Strategi yang Dapat di Implementasikan dalam Aktivitas 

Produksi Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Ash Sadr? 

                                                             

19Wima Sila Hariyanti, “Konsep Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr Tentang Produksi Dan 

Relevansinya Dengan Konsep Produksi Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Di Indonesia”, Skripsi 

(Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2018), h.11. 
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3. Bagaimana Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr mengenai 

Konteks Intervensi Negara dalam Ekonomi terhadap Perkembangan 

Zaman? 

C. Pengertian Judul 

Judul penelitian ini adalah “Konsep Produksi Dalam Ekonomi Islam (Studi 

Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr)”. Dalam Menghindari ketidakjelasan atau 

ambiguitas dalam penelitian ini maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah 

dalam judul tersebut.  Adapun istilah-istilah dalam judul penelitian ini Konsep, 

Produksi, dalam, Ekonomi Islam, Studi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr. 

1. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang merujuk pada 

kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Konsep 

digambarkan sebagai sesuatu yang mewakili beberapa objek yang mempunyai 

ciri-ciri yang sama, dan juga dimaksudkan sebagai abstraksi dari ciri ciri 

sesuatu yang memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan 

manusia untuk berpikir. 

2. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai kerja 

suatu barang atau menghasilkan barang baru sehingga lebih mempunyai suatu 

manfaat dalam mencapai kebutuhan. Kegiatan menambah daya kerja suatu 

barang tanpa merubah bentuknya dinamakan produksi jasa. 

3. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang dihuni oleh nilai-nilai Islam. Sistem 

ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang 

miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, Ekonomi dalam 

kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang 

memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah Islam. 

4. Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr berpendapat bahwa masalah ekonomi 

muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari 
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sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak 

yang lemah. 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa judul 

penelitian ini memiliki pengertian yaitu penelitian ilmiah atau kajian tentang Konsep 

Produksi dalam Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr) yang 

kemudian dibandingkan untuk mencari persamaan dan perbedaannya. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam hubungannya dengan tinjauan pustaka, ada beberapa jurnal dan buku 

sebagai referensi dan kajian karya ilmiah sebelumnya yang mengungkapkan masalah 

pemikiran tokoh tersebut. 

1. Penulis mengemukakan beberapa referensi buku sebagai berikut: 

a. Muhammad Baqir Ash Shadr dalam buku Iqtishaduna, mengungkapkan sebuah 

pendapat yang menjelaskan tentang produksi, menurutnya penemuan yang 

dilakukan oleh ilmu ekonomi tidak berpengaruh terhadap doktrin kapitalisme, 

social, dan Islam karena bukan merupakan ruang lingkupnya. Jelas dalam konsep 

ini Muhammad Baqir Ash Shadr membedakan antara konsep produksi yang 

merupakan bagian dari doktrin ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua 

doktrin ekonomi sepakat pada ilmu ekonomi yang dijadikan dasar dalam 

produksi.20 

b. Dr. Abdurrohman Yusro Ahmad dalam bukunya Muqaddimah fi ‘Ilm al-Iqtishad 

al-islamiy menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan 

ukuran utamanya adalah nilai manfaat (utility) yang diambil dari hasil produksi 

tersebut. Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada nilai utility dan 

                                                             
20Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: Zahra, 

2008), h.395. 
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dalam bingkai halal serta tidak membahayakan bagi diri seseorang ataupun 

sekelompok masyarakat.21 

2. Adapun kajian karya ilmiah sebelumnya yang sangat relevan dengan 

penyelasaian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :  

a. Muhammad Kambali tentang Relevansi pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir 

Ash Sadr, menjelaskan biografi, pemikiran dan analisis mengenai Muhammad 

Baqir Ash Sadr, serta kritik terhadap pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr. 

b. Mochammad Fahlevi tentang Islamic Economy and Politics In The View Of 

Muhammad Baqir Ash-Sadr, menjelaskan analisa pemikiran Muhammad baqir 

ash sadr terhadap pandangannya dalam prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi 

islam, yang dia percaya lebih mampu menyelesaikan kontradiksi dalam sistem 

kapitalis, karena lebih mampu memenuhi kebutuhan manusia.  

E. Metodologi Penelitian 

Dalam Menguji sebuah kebenaran diperlukan sebuah teori atau metode yang 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengujian kebenaran. Untuk menguji kebenaran 

masalah dalam penelitian ini maka jelas dibutuhkan sebuah petunjuk. Petunjuk itu 

dapat berupa prosedur penelitian yang dikenal dengan metodologi penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) 

dengan pendekatan Historis. Artinya penelitian ini lebih cenderung membahas biografi 

dan pemikiran tokoh baik tokoh itu masih hidup maupun sudah meninggal, metode ini 

sengaja dipilih karena tulisan ini merupakan kajian teks dengan melakukan 

penelusuran terhadap hasil karyanya baik ditulis secara langsung oleh tokoh itu sendiri 

maupun yang ditulis dengan orang lain mengenai biografi dan pemikiran tokoh yang 

akan diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

                                                             
21Moh. Subhan, “Meneropong Sistem Produksi Dalam Ekonomi Konvensional” Jurnal Studi 

Keislaman 3 No. 1 (2018), h.32. 
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Sifat penelitian ini bersifat deskriptif menguraikan pemikiran Muhammad 

Baqir Ash-Sadr secara sistematis dan seobjektif mungkin. Serta mengetahui 

pendapatnya tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan 

data yang paling tepat dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang 

diperoleh dari berbagai literature. Data tersebut berupa artikel, buku, jurnal, skripsi, 

tesis, dan sebagainya yang diperoleh sesuai sumber data primer dan sekunder. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument 

metode deduktif dan secara historis. Deduktif yaitu loga berpikir yang bertumpuh pada 

kaidah-kaidah yang umum yang kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal 

yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan konsep produksi secara 

umum yang kemudian dikerucutkan pada pendapat tokoh tersebut mengenai konsep 

produksi. 

Sedangkan metode historis yaitu, metode penelitian yang meliputi 

pengumpulan data dan penafsiran gejala peristiwa yang timbul dimasa lalu yang 

menggambarkan secara kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu 

mengetahui apa yang harus dikerjakan dimasa datang. 

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini diungkapkan sasaran yang dicapai dalam penelitian, mengacu 

pada isi dan fokus penelitian. Berdasarkan tujuan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui konsep produksi dalam ekonomi Islam menurut Muhammad 

baqir ash-sadr. 
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b. Untuk mengetahui strategi yang dapat diimplementasikan dalam aktivitas 

produksi ekonomi menurut Muhammad Baqir Ash-Sadr 

c. Untuk mengetahui relevansi pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr 

mengenai intervensi negara dalam perekonomian terhadap perkembangan zaman 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan keilmuan 

dalam bidang pengetahuan tentang konsep produksi. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dilakukan dengan 

mengambil pendapat yang diungkapkan dari tokoh-tokoh pemikir Islam dan 

pemikir konvensional. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan gagasan sebagai 

masukan serta rujukan dalam penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai 

penunjang yang berkaitan dengan ekonomi Islam khususnya konsep produksi. 

G. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun menjadi 5 Bab yang pembahasannya menggunakan 

sistem piramida terbalik penelitian ditulis dari pembahasan yang bersifat umum hingga 

pembahasan yang sifatnya lebih khusus sempat akhirnya tiba menarik sebuah 

kesimpulan atau benang merah yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

Bab 1 pada penelitian ini membahas tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, fokus penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka, metodologi 

penelitan, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 membahas tentang tinjauan umum tentang konsep produksi yang 

meliputi sejarah produksi, pengertian produksi, fungsi produksi, faktor-faktor dalam 

produksi, konsep produksi dalam ekonomi Islam.  
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Bab 3 upaya untuk mengkaji 1 tokoh yaitu Muhammad Baqir Ash-Sadr, 

mengetahui biografi atau riwayat kehidupan tokoh tersebut dan pendidikan serta karya-

karyanya dan pemikirannya mengenai konsep produksi.  

Bab 4 menguraikan pemikiran tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam 

dan landasan pemikiran konsep produksi Muhammad Baqir Ash-Sadr dalam ekonomi 

Islam. 

Bab 5 merupakan kesimpulan tentang pemikiran Muhammad Baqir Ash-Sadr 

yang berisi kesimpulan dan saran. Sesudah Bab 5 hanya ada daftar pustaka yang berisi 

rangkuman dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

 

A. Pengertian Produksi 

Produksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam membentuk 

suatu produk, baik barang juga jasa yg kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Di saat 

kebutuhan manusia masih sedikit serta sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi 

seringkali dilakukan sendiri, yaitu seorang menghasilkan buat memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Keterbatasan asal daya, seorang tidak bisa lagi memproduksi 

sendiri barang serta jasa yang dibutuhkannya sehingga membutuhkan pihak lain untuk 

menghasilkan sesuatu yang sebagai kebutuhannya tersebut. Secara teknis, produksi 

bisa diartikan menjadi proses mentransformasi input sebagai output, namun definisi 

produksi dalam ilmu ekonomi meliputi tujuan kegiatan yang menghasilkan hasil dan 

karakter karakter yang menempel padanya.22 

Produksi adalah menambah kegunaan (nilai guna) suatu barang. Kegunaan 

suatu barang bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. 

Dalam memproduksi membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk 

melakukan proses produksi, faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah, (1) Tenaga 

kerja, (2) Modal, (3) Sumber daya alam, (4) Skill/teknologi. Hubungan faktor produksi 

tersebut membentuk fungsi matematis, yang disebut dengan fungsi produksi: O = 

f(Tk,M,SDA,T). 

Pada kehidupan sehari-hari, apabila kita mendengar kata produksi, maka yang 

terbayang pada pikiran kita adalah suatu kegiatan besar yang memerlukan peralatan 

yang serba canggih, serta memakai ribuan tenaga kerja untuk mengerjakannya. 

Sebenarnya dugaan tersebut tidak sahih. Produksi merupakan, aktivitas menambah 

nilai guna suatu barang atau jasa buat keperluan orang banyak. Asal pengertian diatas 

                                                             
22 Nanik Nur Azizah, “Produksi dalam Ekonomi Islam” Jurnal of Islamic Banking 1 No. 1 

(2020) h.192. 
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dapat ditarik suatu konklusi bahwa, tidak semua aktivitas yang menambah nilai guna 

suatu barang dapat dikatakan proses produksi.23 

Islam menyuruh ummatnya untuk bekerja, berusaha, dan mengikuti 

sunatullah.24 Semua aktivitas ekonomi masyarakat pada akhirnya akan ditujukan untuk 

kemakmuran masyarakat.25 Pada konteks perintah menghasilkan sebuah barang 

misalnya diharuskan mempunyai nilai maslahat. 

Dalam konteks perintah menghasilkan suatu barang misalnya wajib diyakini 

asal sudut Ekonomi Islam tentulah hal tadi punya nilai maslahat. Hal ini dapat diamati 

pada QS Hud/11: 37. 

ٱص ِو  ِٱلِن عِِۡۡ ِفلُۡۡ ِبأِ عِكِ ۡۡ حِينُنِ اۡۡ و  ِو  ِِينِ اۡۡ ل  طِبِو  ِتخُ َٰ غِإنَِهُمِا ِِۡ ظ ل مُوِٱلَذِينِ ِفيِِنيِۡۡ ِمُّ قوُنِ ۡۡ ِِ(٣٧ِ)ِر 

Terjemahnya:  

Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan 

janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim itu; 

sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.26 

Ayat di atas menginterprestasikan bahwa pada zaman nabi Nuh A.S, Allah 

telah memerintahkan beliau untuk membuat bahtera/kapal yang dipergunakan oleh 

nabi Nuh beserta ummatnya yang beriman untuk berlayar.27 Membuat bahtera, 

termasuk dalam kategori produksi. Oleh karena melewati proses produksi, yakni input-

proses-output. Proses ini berlangsung dengan pengelolaan sumber daya alam (kayu) 

yang pada awalnya masih berupa papan/balok, namun setelah diolah dan digabungkan, 

                                                             
23 Amiruddin K, “Konsep Produksi dalam Tinjuan Sosiologi Ekonomi” Jurnal Ekonomi Islam, 

h.67. 
24 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Cet. 3; Jakarta: Yayasan Swarna 

Bhumy, 1997), h.222. 
25 Mohamad Ikrom, “Pemikiran Ekonomi Al Ghazali”, Jurnal Al-Iqtishadi, 2 No. 1, (2015), 

h.51. 
26Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h. 225. 
27 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid IV, (Cet. 5; Jakarta: Gema Insani, 2015), h.553. 
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sehingga terbuatlah bahtera yang dapat memberi sebuah manfaat atau nilai guna.28 Dan 

begitu pula, guna manusia sebagai khalifatullah fi al-ardh yang artinya sebagai seorang 

pengelola/produsen atas semua yang berada di muka bumi untuk di maksimalkan 

fungsi dan kegunannya secara efisien dan optimal sehingga kehidupan sejahtera dan 

berkeadilan dapat ditegakkan.29 Secara istilah, menurut John M. Echols dan Hassan 

Shadily “produksi” berasal dari sebuah kata production yang artinya “penghasilan” 

atau barang-barang yang dibuat/dihasilkan. Sedangkan secara terminologi menurut 

HRA Rivai Wirasasmita diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas suatu barang 

untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia.30 Sementara itu, menurut 

literatur ekonomi Islam, istilah produksi dalam bahasa arab disebut dengan “al-intaj” 

dari akar kata nataja,31 yang secara harfiah dimaknai dengan “ijadul silatin” 

(mewujudkan atau mengadakan sesuatu).32 Sedangkan pada terminologi, para ekonom 

Muslim berbeda pendapat dalam menjelaskan produksi, antara lain: 

1. Al-Ghazali (1058-1111M) menganggap bahwa produksi merupakan 

elemen penting dalam beribadah. Secara khusus Al-Ghazali memandang 

bahwa memproduksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai suatu 

kewajiban sosial (fard alkifayah). Ini berarti jika telah ada orang yang 

berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang dengan 

jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh 

masyarakat telah terpenuhi. Namun jika tidak ada seorangpun yang 

melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jika jumlah yang diproduksi 

tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, semua orang dimintai pertanggung 

jawabannya di akhirat. Al-Ghazali menegaskan bahwa aktifitas ekonomi 

                                                             
28 MujetabaiMustafa, “Konsep Produksi dan Konsumsi dalam Al-Qur’an” Jurnal Al-Amwal, 1 

No. 2, (2016), h.147. 
29 Choirul Huda, Ekonomi Islam, (Cet. 1; Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.50. 
30 HRA Rivai Wirasasmita, Kamus Lengkap Ekonomi, (Cet. 1; Bandung: Pionir Jaya, 2002), 

h.394. 
31Havis Aravik, Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir 

Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi, (Cet. 1; Jawa Timur: Empat dua, 2016), h.101 
32 Sumar’in, Ekonomi Islam, (Cet, 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.138 
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harus dilakukan secara efisien sebab ialah bagian dari terpenuhnya tugas 

keagamaan seseorang.33 

2. Ibnu Khaldun (1332-1406M) melihat produksi sebagai pencurahan tenaga 

untuk menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) yang dapat memenuhi 

kebutuhan, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat.34 

3. Monzer Kahf mendefinisikan produksi sebagai kegiatan pengambilan 

manfaat dari setiap partikel yang ada dari alam.35 

4. Imam Asy-Syatibi (W-1388M) menjelaskan bahwa produksi merupakan 

penambahan nilai guna atas suatu barang yang berorientasi kepada 

kemaslahatan, dimana kemaslahatan tersebut dapat terwujud dengan 

memelihara maqashid syari’ah yang terdiri dari lima unsur pokok 

kehidupan, diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.36 

5. Nejatullah Siddiqi menerangkan bahwa produksi secara utuh bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan bekal untuk generasi 

mendatang dan upaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat 

dalam rangka beribadah kepada Allah.37 

6. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan 

produksi.38 

                                                             
33 Al-Ghazali, Ihya‟ Ulumuddin, terj. Ibnu Ibrahim ba’adillah, (Cet, 1; Jakarta: Republika, 

2011), h.123 
34 Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h.380. 
35 Monzer Kahf, Ekonomi Islam Telaah Analitik terhadap Fungsi Ekonomi Islam Terj: Husein 

Machnun, (Cet, 1; Yogyakarta: Aditya, 2000), h.41 
36 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid 2 (Kairo: Mustafa Muhammad, tth), 

h.347. 
37 Muhammad Nejatullah Siddiq, Business Ethics In Islam, Terj: Hussain, (Cet, 2; Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 1999), h.32 
38 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj Soeroyo Nastangin, Jilid 2 (Yogyakarta: PT. 

Simpul Rekacitra, 1995), h.83 
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Berdasarkan penyampaian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya definisi 

produksi adalah perubahan utilitas sebuah barang maupun jasa guna memenuhi 

kebutuhan39 masyarakat yang berdasarkan atas syari’at Islam. 

B. Tujuan Produksi 

Esensi produksi pada hakikatnya berdiri di atas tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam proses produksi, seorang penghasil berupaya buat mengoptimalkan faktor 

produksi, hingga membentuk output yang berupa produk, baik barang maupun jasa 

guna kebutuhan manusia terpenuhi.40 Tujuan dari produksi ini secara umum ialah 

mendapatkan laba.41 Di ilmu ekonomi modern, laba atau keuntungan didapatkan dari 

nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan perusahaan. 

Jika laba dikonotasikan Π, pendapatan total sebagai TR dan biaya total sebagai TC, 

maka, Π = TR – TC  

Perusahaan dikatakan mendapatkan laba, jika nilai Π positif (Π > 0) 

sebagaimana TR > TC. Begitu pula sebaliknya.42  

Selanjutnya, dalam konteks pembuat Muslim, laba ditinjau tak galat. Upaya 

buat mencari laba artinya konsekuensi logis dari aktivitas produksi seorang. Namun 

demikian, pengupayaan untung harus dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan 

maqashhid syari’ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi hidup insan serta 

lingkungan secara keseluruhan.43 Untuk itu, rumusan maslahah yang menjadi perhatian 

produsen adalah:  

                                                             
39 Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.80 
40 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Cet, 1; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h.232 
41 N Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Mikro, Terj. Barlev Nicodemus Hutagalung, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.270 
42 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar, 

(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), h.152. 
43 Havis Aravik, Ekonomi Islam; Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir 

Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi, (Jawa TImur: Empatdua, 2016), h.105-106. 
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Maslahah   = keuntungan + berkah 

M  = Π + B 

Dimana M menunjukkan maslahah, Π memberikan laba dan B ialah berkah. 

Pada dasarnya, berkah akan diperoleh bila penghasil menerapkan prinsip dan nilai 

Islam pada kegiatan produksinya. Penerapan nilai guna serta nilai dalam Islam ini 

acapkali kali mengakibatkan biaya ekstra yang relatif akbar dibandingkan Jika 

mengabaikannya. Pada sisi lain, berkah yang diterima artinya kompensasi yg tidak 

secara pribadi diterima sang Produsen atau berkah revenue (BR) dikurangi 

menggunakan biaya buat mendapatkan berkah tadi atau berkah cost (BC), yaitu: 

B = BR –BC= -BC 

Dalam persamaan di atas, penerimaan berkah dapat diasumsikan nilainya nol 

atau secara indrawi tidak dapat diobservasi karena berkah memang tidak secara 

langsung selalu berwujud material. Dengan demikian, maslahah sebagaimana 

didefinisikan sebelumnya, dapat ditulis kembali dengan: 

M = TR – TC- BC 

Dalam persamaan ini, ekspresi berkah BC menjadi faktor pengurang. Karena, 

berkah tidak bisa datang dengan sendirinya melainkan harus dicari dan diupayakan 

kehadirannya, sehingga kemungkinan akan timbul beban ekonomi atau bahkan 

finansial.44  

Berdasarkan perumusan di atas, maka mashlahah menjadi titik sentral dalam 

aktivitas produksi. Pengupayaan maslahah yang optimum, akan mendorong kepada 

pencapaian falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan 

hidup manusia.45  

                                                             
44 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Cet, 8; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019), h.243-244 
45 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Cet, 8; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019), h.264. 
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Menurut Mannan, secara eksplisit, tujuan produksi bermuara pada profit 

oriented, seperti halnya ekonomi konvensional. Hanya saja sebagai Insan kamil, 

manusia harus mendasarkan seluruh kegiatan produksinnya pada ajaran-ajaran Islam, 

mulai dari tahap awal proses produksi hingga tahap akhir. 

Selain itu, tujuan dari barang dan jasa yang diproduksinya pun jelas yaitu 

untuk kemaslahatan umat manusia, tidak hanya sekedar mencari keuntungan pribadi 

saja dengan menghalalkan segala cara.46 Pendapat ini didukung oleh M.M Metwally 

(1992) yang menyatakan bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi 

oleh variabel tingkat keuntungan tetapi juga oleh variabel pengeluaran yang bersifat 

charity atau good deeds.47 Selanjutnya, Sa’id Sa’ad Marthon menambahkan bahwa 

aspek lain yang perlu diperhatikan selain profit oriented dan ibadah oriented adalah 

dampak sosial, seperti pencemaran lingkungan dan lain sebagainya.48 Sehingga, 

jelaslah bahwa produksi menurut Islam tidak semata-mata untuk menggapai 

keuntungan duniawi melainkan juga keuntungan ukhrawi.49 Nejatullah Siddiqi 

menjelaskan bahwa produksi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, 

diantaranya: 

1. Merespon kebutuhan produsen secara pribadi dengan bentuk yang memiliki 

ciri keseimbangan 

2. Memenuhi kebutuhan keluarga 

3. Mempersiapkan sebagai kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi 

penerusnya. 

                                                             
46 Haqiqi Rafsanjani, “Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah”, Jurnal Perbankan 

Syari’ah Masharif Al-Syari’ah 1, No. 2  (2016), h.29-41 
47 Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2007), h.112 
48 Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global, (Cet, 3; Jakarta : 

Zikrul Media Intelektual , 2001), h.47 
49 Abdul Aziz, Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 

h.59. 
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4. Pelayanan sosial dan berinfak ke jalan Allah.50 

Di lain sisi, Monzer Khaf mengatakan bahwasanya tujuan produksi ialah 

sebagai upaya manusia untuk menambah kondisi materilnya sekaligus moralnya dan 

menjadi sarana untuk mencapai tujuannya di hari akhir kelak.51 Hal ini masih menurut 

Kahf, mempunyai tiga implikasi penting, diantaranya:  

Pertama, barang-barang yang menjauhkan insan dari nilai moralnya 

sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an ada larangannya. Kedua, aspek sosial 

produksi ditujukan dan secara sempit dikaitkan dengan proses produksi. Ketiga, 

masalah ekonomi sesungguhnya tidak berkaitan dengan berbagai kebutuhan hidup 

manusia, tapi hal ini muncul dikarenakan kemalasan dan tidak adanya niat atau usaha 

seorang manusia dalam mengambil sisi manfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah 

baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami.52 

Lebih rincinya, Umar bin Khatab menyampaikan bahwasanya tujuan produksi 

meliputi: 

1. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin 

Berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar 

mungkin, dalam Islam berproduksi berarti memerhatikan realisasi keuntungan dalam 

arti tidak sekadar berproduksi rutin atau asal produksi. 

2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga 

Seorang Muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan 

kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. 

                                                             
50 Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada), h.263 
51 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.311 
52 Mohammad Aslaf Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2010), h.104 
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3. Tidak mengandalkan orang lain  

Umar r.a tidak membolehkan orang yang mampu bekerja untuk menadahkan 

tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin 

untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang di tangan ornag 

lain. 

4. Melindungi harta dan mengembangkannya  

Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan 

agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang tidak akan istiqamah dalam 

agamanya, dan tidak tenang dalam kehidupannya. Urgensi harta menurut Umar r.a 

penegakkan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab, di dunia harta adalah sebagai 

kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Di dalamnya 

terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. 

Karena itu, Umar r.a menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan 

mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi. 

5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkan untuk dimanfaatkan 

Sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan bagi manusia banyak sumber 

ekonomi di bumi. Untuk itu, peran manusia sebagai pengelola adalah mengeksplorasi 

dan memanfaatkannya. 

6. Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi 

Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian 

ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhanya adalah bangsa yang 

mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan 

bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu 

ekonomi bangsa lain. Sesungguhnya kemandirian politik dan peradaban suatu bangsa 

tidak akan sempurna tanpa kemandirian ekonomi. 
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7. Taqarrub kepada Allah SWT53 

Seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah SWT 

disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, 

merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain 

selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah 

SWT. 

C. Prinsip Produksi 

Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia 

dan kemakmuran suatu bangsa. Al-Qur’an telah meletakkan landasan yang sangat kuat 

terhadap produksi,54 seperti QS Al Qashash/28: 73. 

ِرَح مِن ِو  تِهِِۡۡ ِٱليَِۦم  ِل كُمُ ع ل  ِج  ِلِت سِلِ ۡۡ ار  ٱلنَه  ِو  لِِِفِيهِِِكنُوُا ِۡۡ ِت بو  ِف ضِمِنِت غوُا ِۡۡ ل ع لَكُمِۦلِهِِۡۡ ِو  ِۡۡ

ِت ش  (٧٣ِِ)ِكرُُونِ ۡۡ

Terjemahnya: 

Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu 

beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya 

(pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.55 

Ayat di atas menginterpretasikan bahwa Allah SWT menciptakan siang dan 

malam agar manusia dapat meraih rahmatNya. Rahmat tersebut dapat diperoleh dengan 

kerja akal manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup.56 Korelasi ayat ini terhadap 

aktivitas produksi mengkerucut pada peran manusia terhadap pemerataan 

kesejahteraan yang dilandasi oleh keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia di 

                                                             
53 Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab ,Terj, Asmuni Solihan 

Zamarkhasyi, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), h.50-62 
54 Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: 

Rajawalipers, 2014), h.111 
55 Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h.394 
56 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid IV, (Jakarta, Gema Insani, 2015), h.629-630. 
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muka bumi ini. Dengan demikian, kepentingan manusia yang sejalan dengan moral 

Islam harus menjadi fokus dan target dari kegiatan produksi.57 

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, 

dimana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu 

sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah demikian pula 

produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai falah tersebut. 

Secara umum, prinsip produksi mencakup:58 

1. Prinsip tauhid (at-tauhid) 

Prinsip tauhid merupakan prinsip fundamental Islam. Prinsip ini mengatakan 

bahwa produsen melangsungkan kegiatannya karena ketundukannya kepada Allah 

SWT dan termotivasi beribadah kepadaNya. 

2. Prinsip kemanusiaan (al-insaniyyah) 

Dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara 

luas, dimana semua manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan 

produktifnya untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraannya. 

Di sisi lain, Rozalinda menyebutkan bahwa prinsip produksi mencakup 

beberapa aspek, diantaranya: 

1. Seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral dan teknikal yang Islami 

Sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga 

pemasaran dan pelayanan kepada konsumen semuanya harus mengikuti moralitas 

Islam. Metwally (1992) mengatakan ”Perbedaan dari perusahaan-perusahaan non 

Islami tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan 

                                                             
57 Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: 

Rajawalipers, 2014), h.111. 
58 Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada), h.257-261. 
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strategi pasarnya”. Produksi barang dan jasa yang dapat merusak moralitas dan 

menjauhkan manusia dari nilai-nilai religius tidak akan diperbolehkan. Selain itu Islam 

juga mengajarkan adanya skala prioritas (dharuriyah, hajjiyah dan tahsiniyah) dalam 

pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang sikap berlebihan, larangan ini juga 

berlaku bagi segala mata rantai dalam produksinya.59 

2. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. 

Kegiatan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni 

dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dengan skala yang 

lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara 

memadai dan berkualitas. Jadi produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para 

produsen (staock holders) saja tapi juga masyarakat secara keseluruhan (stake holders). 

3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. 

Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya 

ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh 

kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah SWT, baik dalam 

bentuk sumber daya alam maupun manusia. Sikap tersebut dalam al-Qur’an sering 

disebut sebagai kezaliman atau pengingkaran terhadap nikmat Allah. Hal ini akan 

membawa implikasi bahwa prinsip produksi bukan sekedar efisiensi, tetapi secara luas 

adalah bagaimana mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam 

kerangka pengabdian manusia kepada Tuhannya.60 

Selanjutnya, perbincangan tentang prinsip moral dalam produksi 

dikemukakan Yusuf Qardawi, diantaranya:61 

                                                             
59 Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: 

Rajawalipers, 2014), h.8 
60 Hendrie Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, (Yogyakarta : Jalasutra, 2003), h.156 
61 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 1997), h.123-124 
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1. Berpegang pada yang halal dan tidak melampaui batas 

Islam melarang memproduksi komoditas yang diharamkan oleh Allah apalagi 

dapat membahayakan manusia seperti memproduksi hal-hal yang menimbulkan 

bahaya moral dan kriminalitas meliputi pornografi, sadism dan lainnya yang 

menimbulkan kerusakan. Dengan demikian, setiap Muslim harus memproduksi 

barang-barang yang halal dan dibenarkan oleh agama. 

2. Memperhatikan perlindungan terhadap sumber daya alam 

Islam tidak membenarkan berproduksi yang mengganggu sumber daya alam, 

mengakibatkan polusi ataupun tercemarnya lingkungan hidup. Sebagaimana dalam 

firman Allah Q.S al-A’raf/7: 56. 

ِتفُ ل  ِو  ِٱلِفيِِسِدوُا ِۡۡ ِأ رۡۡ ِب عِضِِۡۡ ِإِصِد ِۡۡ اۡۡ حِه 
ِٱدوِ ِل َٰ وِعوُهُِۡۡ ِخ  ِفۡۡ ع ِِاۡ  ط م  ِاو  حِإِنَِِۡ  ِر  تِ ۡۡ ٱلَلِِِّم 

ِق رِيب نِ ِۡ  ِٱلِم ِ ِمُحۡۡ  (٥٦ِِ)ِسِنيِنِ ۡۡ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 

dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik.62 

3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Dalam berproduksi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dalam hal 

ini setiap Muslim harus berbuat variansi dalam berproduksi. Oleh karena itu, Yusuf 

Qardhawi berpendapat bahwa sains dan teknologi hukumnya fardhu kifayah bagi umat 

manusia. 

                                                             
62 Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h.157 
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4. Memperhatikan target 

Dalam berproduksi, setiap Muslim dituntut untuk menggiatkan aktivitas 

berproduksi lewat itqan (ketekunan dan ihsan (berbuat santun) terhadap segala sesuatu 

sebagaimana yang telah diharapkan oleh Allah. Target yang hendak dicapai adalah 

membentuk swadaya (tenaga/kekuatan sendiri) dalam komoditi dan jasa. Dengan 

tujuan untuk meningkatkan swasembada (mampu mencukupi kebutuhannya sendiri) 

bagi masyarakat sehingga pada akhirnya akan tercapai pada kehidupan yang layak 

sebagaimana telah dianjurkan oleh Islam untuk manusia.63 

D. Faktor-Faktor Produksi 

Pada praktiknya produksi tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan 

faktor penunjang berupa faktor-faktor produksi.64 Semua unsur yang menopang usaha 

penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor 

produksi.65 Hal serupa disampaikan oleh Soekartawi bahwa faktor produksi ialah 

semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh 

dan menghasilkan dengan baik.66 Disebut faktor produksi karena adanya bersifat 

mutlak supaya produksi dapat dijalankan untuk menghasilkan produk.67 Oleh karena 

itu, sebagai seorang produsen dalam menghasilkan suatu produk harus mengetahui 

jenis atau macam-macam dari faktor produksi.68 

Pembahasan tentang faktor produksi dalam ekonomi Islam, menurut A.H.M. 

Sadeq belum mencapai titik kesepakatan diantara para penulis-penulis Muslim. 

                                                             
63 Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani 

Pers, 1997),h.123-124 
64 Sri Wahyuni, “Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal 

Akuntabel, 10 No. 1, (2013). h.77 
65 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan 

Makro, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.55. 
66 Soekartawi, Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Dauglas, 

(Jakarta: CV Rajawali, 1991), h.47-48 
67 Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi Revisi. (Cet. 8; Jakarta: LP3ES, 1995), h.120. 
68 Masyhuri, Ekonomi Mikro, (Malang: UIN Malang Press. 2007), h.125. 
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Sebagian mereka menyebutkan empat faktor produksi, meliputi sumberdaya alam, 

sumber daya manusia, modal dan manajemen.69 Sedangkan yang lain seperti Ibnu 

Khaldun beropini bahwa faktor produksi hanya tiga, yakni modal, tenaga kerja dan 

tanah.70 

Berbeda dengan Ibnu Khaldun, M. Umar Chapra menambahkan bahwa 

organisasi merupakan salah satu bagian dalam faktor-faktor produksi.71 Memproduksi 

barang dan jasa diperlukan adanya kombinasi antara manajemen, dengan bantuan 

tenaga manusia dan sumber daya.72 Di sisi lain, Fahim khan menanyakan faktor-faktor 

produksi yang selama ini dianggap mapan oleh ekonomi modern. Menurutnya, tanah 

(land), buruh (labour), modal (capital), dan kecakapan usaha (enterprise) merupakan 

klasifikasi yang membingungkan dan tumpang tindih. Sehingga, pada akhirnya dia 

mengajukan unsur produktivitas (productivity), kemampuan melakukan produksi dan 

keterampilan dan kecakapan melakukan produksi (enterpreunership) seabagai faktor 

produksi perspektif Islam.73 

1. Tanah 

Tanah sebagai faktor produksi mencakup semua sumber daya alam yang 

digunakan dalam proses produksi, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang 

terkandung dalam bumi itu sendiri. Marshall mendefinisikan tanah sebagai material 

dan kekuatan yang diberikan oleh alam secara non ekonomis untuk membantu 

manusia, termasuk tanaman dan air, udara, cahaya dan panas. Ekonomi Islam 

mengakui tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi 

mencapai kesejahteraan ekonomi sesuai dengan ketentuan syari’at.  

                                                             
69 A.H.M.Sadeq, Islamic Economic, (Lahore: Dar at-Taaruf, 1981), h.51. 
70 Listiawati, Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2016), h.138 
71 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, (Delhi, Idarah 

Adabiyati, 1980), h.59 
72 Umer Capra, Islam and The Economic Challenge, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999),h. 47. 
73 Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam,(Yogyakarta : Sukses Offset, 

2011), h.115 



  29 

 
 

 
 

Menelaah perkembangan historis ekonomi Islam pada masa Rasulullah saw. 

dan sahabat ditemukan data yang mendukung bahwa Rasulullah telah berhasil 

memberikan dorongan kepada para sahabat dan kaum muslimin agar mereka 

menciptakan kehidupan yang produktif dengan memberdayakan tanah (ihya al-mawat) 

sebagai sumberdaya bagi kemakmuran rakyat.74 Islam mengakui adanya kepemilikan 

atas sumber daya alam yang ada dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan 

pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam 

mengembangkan (mengelola) tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah 

menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi.75 Dijelaskan 

dalam al-Qur’an Q.S Hud/11: 61. 

إلِ ىَِٰ۞ اهُمِث مُود ِِو  ِأ خ  لِحِۡۡ ِص َٰ ِاۡ  ق وِق الِ ِۡ  ِي َٰ ِٱعِمِِۡۡ اِل ِِبدُوُا ِۡۡ نٱلَلّ ِم  ِكمُِم ِ هِ ِۡۡ ِغ يِإلِ َٰ ِأ نش أ كُمِم ِِِۥ رُهُِۡۡ ِهوُ  ن 

ِٱل ِأ رۡۡ ٱسِضِِۡۡ ِو  ِت عۡۡ كُمۡۡ ر  ِم  اِف ٱسِۡۡ ِفيِه  ِت غۡۡ ِإلِ يِا ِِۡ ثمَُِتوُبوُِفرُِوهُِۡۡ ِهِِۡۡ ب يِِنَِإِِِۡ  ِق رِيبِر  جِيبِۡ  ِمُّ  ِۡ

(٦١)ِِ 

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).76 

Pemanfaatan dan pemeliharaan tanah sebagai faktor produksi juga bisa dianggap 

sebagai sumber alam dan dapat habis dalam kerangka suatu masyarakat ekonomi Islam. 

                                                             
74 Rustam Effendi, Produksi dalam Islam, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003), h.40 
75 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam, (Cet, 1; Yogyakarta: BPFE, 2004), h.56 
76 Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h.215 
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a. Tanah sebagai sumber daya alam  

Seorang Muslim bisa memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam 

setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan 

asal-asal daya alam itu bisa menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu: 

1) Penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri (yakni sewa ekonomis 

murni) 

2) Penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam 

melalui kerja manusia dan modal. Sekalipun sewa ekonomis murni itu harus dibagi 

sama rata oleh semua anggota masyarakat, seseorang berhat untuk mendapatkan 

imbalan yang pantas untuk usaha-usaha manusiawinya (yakni upah dan laba). Karena 

itu sangatlah penting untuk memisahkan penghasilan ekonomi murni dari imbalan bagi 

faktor-faktor lain yang memerlukan penggunaan sumber daya alam. 

b. Tanah sebagai sumber daya yang dapat habis  

Menurut pandangan Islam Sumber Daya yang dapat habis adalah milik 

generasi kini maupun generasigenerasi yang akan datang. Generasi kini tidak berhak 

untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan 

bahaya bagi generasi yang akan datang.77 

2. Tenaga kerja 

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui oleh setiap sistem 

ekonomi baik ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Tenaga kerja didefinisikan sebagai 

usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan suatu kebutuhan.78  

Menurut Adam Smith dalam Carla Poli mengungkapkan, “Bahwasanya setiap 

kerja itulah satusatunya faktor produksi karena dengan tenaga kerja manusia merubah 

                                                             
77 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, (Delhi , Idarah 

Adabiyati, 1980), h.57 
78 Soemitro, Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila, (Cet, 8; Bandung: Eresco, 1983), h.9 
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apa yang didapat pada alam pada suatu kemampuan produksi menjadi hasil pertanian 

dan menambah produksi barang-barang dan jasa dalam industry yang merupakan 

sumber kekayaan bangsa”.79 Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam 

produksi kekayaan suatu Negara tidak dapat dimanfaatkan, kecuali digali dan dijadikan 

sesuatu yang lebih berguna dan produktif oleh tenaga kerja. Alam, bisa jadi sangat 

berlimpah dan menyediakan sumber daya yang tidak terbatas untuk suatu Negara tetapi 

tanpa kerja manusia semuanya tidak akan terolah dan tidak dapat diambil 

manfaatnya.80 Allah berfirman dalam Q.S al-Ahqaf/46: 19. 

لِكلُِ  ِو  تِۡ  ج َٰ ِد ر  مَاِۡ  ف يِ هُمِۡ ِع مِلوُا ِِم ِ لِيوُ  ِو  ِأ عِۡۡ ل هُمۡۡ ِم َٰ هُمِۡۡ ِو  ِِۡۡ ِيظُِل   (١٩ِِ)ِل مُونِ ۡۡ

Terjemahnya: 

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka 

kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan 

mereka sedang mereka tiada dirugikan.81 

Surat al-Ahqaf ayat 19 di atas menginterpretasikan bahwa Allah meletakkan 

makanan dari rezeki Allah SWT setelah berjalan di bumi. Siapa yang berjalan dan 

berusaha maka dialah orang yang berhak memakan rezeki Tuhan, dan yang berdiam 

diri dan malas tidak akan mendapatkan walaupun hanya sesuap nasi.82  

Definisi tenaga kerja ini kemudian melahirkan fungsi dan peran sebagai asset 

bagi keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada 

kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya.83 Sebagian ahli ekonomi membagi 

tenaga kerja menjadi dua, yaitu tenaga kerja produktif dan tenaga kerja non produktif. 

                                                             
79 Carla Poli, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Cet, 2; Jakarta : CV. Gramedia Utama, 1992), h.6 
80 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj Soeroyo Nastangin, (Yogyakarta: PT. Simpul 

Rekacitra, 1995), h.245 
81 Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h.504 
82 Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilid IV, (Jakarta, Gema Insani, 2015), h.305 
83 Tamamudin, “Perilaku Produksi Industry Batik Kota Pekalongan Menurut Etika Produksi 

Islam”, Jurnal Hukum Islam, 14 No. 2 (2016), h.97-113 
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Disebut produktif apabila tenaga tersebut mampu menambah nilai material, seperti 

pekerja di sektor pertanian dan manufaktur. Begitupun sebaliknya, jika perkerja tidak 

mampu memberikan kontribusi material, maka disebut dengan tenaga kerja non 

produktif. Namun, dalam perspektif ekonomi modern, semua tenaga pada dasarnya 

merupakan tenaga kerja produktif karena termasuk dalam usaha memperoleh 

pendapatan. 

Bertolak pada pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa tenaga kerja 

merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa 

menghasilkan suatu barang/jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja.84 Meskipun 

demikian, eksistensi tenaga kerja sebagai faktor produksi dalam Islam erat kaitannya 

moral dan sosial.85 Dimana hubungan ini tercermin dalam perilaku pekerja dan majikan 

(pemberdaya tenaga kerja), seperti pemberian tanggung jawab, pelaksanaan tugas serta 

pemberian upah, dimana kesemuanya ini diukur berdasarkan produktivitas pekerja 

tersebut. Produktivitas pekerja menjadi sasaran strategis, oleh karena peningkatan 

faktor produksi yang lain, bergantung pada kemampuan manusia yang 

memanfaatkannya.86 

3. Modal 

Semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah harus dianggap 

sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. Modal merupakan asset yang 

digunakan untuk membantu distribusi asset yang berikutnya.87 Modal dapat 

memberikan kepuasan pribadi dan membantu untuk menghasilkan kekayaan yang lebih 

banyak. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, 

                                                             
84 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif 

Maqashid al-Syari’ah, (Cet, 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.87 
85 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, (Delhi , Idarah 

Adabiyati, 1980), h.133 
86 Afrida, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Cet, 1; Jakarta: GhalIa Indonesia, 2003), h.67. 
87 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, (Cet, 1; Jakarta: Penebar Plus, 2012), h.124 
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melindungi kepentingan orang miskin dan orang88 yang kekurangan dengan aturan, 

bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya disegelintir orang kaya semata. 

Modal terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan penilaiannya yang beragam 

dan yang paling penting diantaranya, bahwa modal dibagi menjadi dua, yaitu modal 

barang, dan modal uang. Di mana yang dimaksudkan modal harta adalah modal 

material yang berfungsi menambahkan produksi ketika dipergunakan dalam proses 

produksi. Sedangkan modal uang adalah sejumlah uang yang dipergunakan dalam 

pembiayaan proses produksi. Dan modal uang tidak dinilai sebagai salah satu unsur 

produksi jika tidak dipergunakan dalam proses produksi untuk mendapatkan modal 

barang.89 

Beberapa ketentuan hukum Islam mengenai modal dikemukakan oleh A. 

Muhsin Sulaiman dalam Rustam Effendi, sebagai berikut:  

1) Islam mengharamkan penimbunan modal. 

2) Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba. 

3) Modal harus didapatkan dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak 

milik. 

4) Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan. 

5) Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros. 

6) Pembayaran gaji buruh/pekerja harus sesuai dengan ketentuan gaji dalam 

Islam.90 

Dalam masalah modal, ekonomi Islam memandang modal harus bebas dari 

bunga. Mannan berpendapat, bahwa modal adalah sarana produksi yang menghasilkan, 

                                                             
88 Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: 

Rajawalipers), h.113 
89 Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khathab, Terj, Asmuni Solihan 

Zamarkhasyi, (Jakarta Timur: Khalifa, 2006), h.101. 
90 Rustam Effendi, Produksi dalam Islam, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003), h.63 
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bukan sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai sarana untuk mengadakan 

tanah dan tenaga kerja.91 

4. Organisasi 

Organisasi adalah seorang yang berinisiatif merencanakan, memandu dan 

menyusun seluruh perusahaan disebut pioner atau usahawan. Keseluruhan kerja, 

merencanakan dan mengarahkan adalah kerja organisasi. Muhammad mendefinisikan 

organisasi sebagai upaya sejak mulai timbulnya ide usaha dan barang apa yang ingin 

diproduksi, berapa, dan kwalitasnya bagaimana dalam angan-angan manager, 

kemudian ide tersebut dipikirkannya dan dicarikan apa saja keperluan yang termasuk 

dalam faktor-faktor produksi sebelumnya.92  

Organisasi menurut Chester I. Barnard dalam Wibowo merupakan sebuah 

sistem dari aktivitas yang dikoordinasi secara sadar oleh dua orang atau lebih. Suatu 

organisasi mengandung empat karakteristik, yaitu: 1) adanya koordinasi usaha, 2) 

mempunyai tujuan bersama, 3) terdapat pembagian kerja, dan 4) adanya herarki 

kekuasaan.93 

Dalam perindustrian modern, organisasi memainkan peran yang sangat berarti 

dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. faktor manusia dalam 

produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui 

dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada 

memaksimalkan keuntungan atau penjualan. Seorang menggunakan faktorfaktot 

produksi yang lain seperti tanah, tenaga kerja, modal dengan cara yang baik akan 

memberikan hasil yang maksimum dengan biaya minimum.94 

Bertolak pada pandangan di atas, semua faktor produksi memili peran sesuai 

dengan tingkat kegunaan masing-masing. Berbeda dengan itu, menurut ekonomi 

                                                             
91 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics: Theory and Practice, (Delhi , Idarah 

Adabiyati, 1980), h.126 
92 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.228 
93 Wibowo, Manajemen Perubahan, (Cet, 3; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h.419 
94 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Terj Soeroyo Nastangin, (Yogyakarta: PT. Simpul 

Rekacitra, 1995), h.297 
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sosialis, faktor tenaga kerjalah yang merupakan unsur pokok dalam aktivitas ekonomi. 

Namun paham ini tidak memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak milik 

individu, sehingga faktor tenaga kerja atau manusia turun derajatnya menjadi sekedar 

pekerja atau kelas pekerja. Di sisi lain, kaum kapitalis mengatakan bahwa modal 

menjadi unsur pertama dalam produksi.95 Besarnya modal akan menunjukkan seberapa 

besar pengaruh produsen terhadap pasar. Meskipun begitu, pandangan ini masih 

memiliki sisi negatif, oleh karena adanya pemegang modal tertinggi yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan pasar. Selanjutnya, dalam beberapa buku teks 

ekonomi, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa.96 

Seorang produsen dianggap mempunyai faktor produksi untuk usahanya. Hal ini dapat 

ditulis dengan persamaan matematis sebagai berikut: 

Q = f (X1, X2, X3, …………………… Xn) 

Berdasarkan persamaan di atas, Q merupakan tingkat produksi (output). 

Sedangkan X1, X2, X3, …………………… Xn sebagai input yang digunakan. 

Keberadaan input adalah mutlak dan harus ada dalam suatu proses produksi. dalam 

kenyataannya, tidak semua input tersebut akan memberikan kontribusi yang sama, dan 

karakteristik diantara input tersebut juga berbeda.97  

Secara sederhana, Robert dan Daniel memberikan penjelas perihal hubungan input dan 

output dalam proses produksi, yaitu: 

Q = f (K,L). 

                                                             
95 Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2007), h.101. 
96 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar, 

(Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), h.107 
97 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 

h.103 
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Persamaan ini menghubungkan kuantitas output dengan kuantitas dari dua input, modal 

dan tenaga kerja.98 Seiring dengan perkembangan teori, Rianto dan Euis merumuskan 

faktor produksi dengan : 

Q = f (K, L, R, T) 

Dimana Q= Tingkat produksi 

K = Modal 

L = Tenaga kerja 

R = Kekayaan alam, dan 

T = Teknologi 

Persamaan di atas merupakan suatu pernyataan matematis yang pada dasarnya 

berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, tenaga 

kerja, kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang 

berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan berbagai faktor produksi tersebut 

dalam jumlah yang berbedabeda juga. Di samping itu, untuk satu tingkat produksi 

tertentu, dapat pula digunakan gabungan faktor produksi yang berbeda. Dengan 

membandingkan berbagai gabungan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan 

sejumlah barang tertentu dapatlah ditentukan gabungan faktor produksi yang paling 

ekonomis untuk memproduksi sejumlah barang.99 

 

 

 

                                                             
98 Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfield, Mikro Ekonomi, Terj. Devri Barnadi Putera, 

(Jakarta:Penerbit Erlangga, 2012), h.219 
99 M. Nur Rianto dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi; Suatu Perbandingagn Ekonomi Islam 

dan Ekonomi Konvensional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.168 
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BAB III 

 

A. Riwayat Hidup Muhammad Baqir Ash Shadr 

Imam Al-Sayyid al-Syahid Muhammad Baqir bin Al-Sayyid Haidar Ibn 

Isma’il Al-Shadr, lahir pada Kazhimiyyah, pinggirian kota Baghdad, Irak, di 25 

DzulQa`dah 1353 H / 1 Maret 1935 M. Ayahnya tewas waktu Muhammad Baqir Al-

Shadr masih berusia empat tahun. Kemudian Sadr, beserta kakaknya Isma’il dan 

Adiknya Aminah, diasuh sang ibunya. Ibunya sendiri adalah anak seorang ulama akbar 

Syaikh Abdul Husain al-Yasin dan saudara perempuan dari 3 orang ulama kenamaan. 

Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang berjasa mengasuh dan mendidik Baqir 

Ash Sadr dan saudaranya karena paman-pamannya berasal pihak ayah memilih buat 

tinggal pada Iran, daerah kakeknya berpindah serta menetap.100 

Al-Shadr, Shadr al-Din al-Amili, berimigrasi berasal Jabal Amili, Selatan 

Lebanon ke Najaf, Irak, buat menuntut ilmu pada kota tadi. Setelah merampungkan 

studinya dikota tersebut kemudian pindah ke Isfahan, disana dia menetap serta 

mempunyai beberapa orang anak. Salah seorang anaknya, Ismail, kakek Baqir Ash 

Sadr, balik ke Iraq serta beberapa ketika lalu kembali lagi ke Isfahan dan wafat disana. 

Sayyid Haidar, ayah Baqir Ash Sadr, artinya satu-satunya anak Ismail yang menetap di 

Irak. Sayyid Haidar wafat pada Irak dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan kuliner 

harian buat keluarganya. Akan tetapi kedalaman iman yang dimiliki membentuk famili 

ini mampu bertahan hayati pada kemiskinan. 

Muhammad Baqir Ash Sadr tumbuh pada tengah lingkungan yang kental 

menggunakan nilai-nilai kepercayaan. Sadr jua tumbuh pada lingkungan yang sangat 

                                                             
100 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.2 
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menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, pada mana ketekunan, kehalusan budi dan 

ketinggian ilmu menjadi suatu pujian.  

Pendidikan awal Sadr dimulai dari sekolah dasar Al-Muntada al-Nasr. Di 

masa ini, Sadr sudah menjadi tauladan bagi teman-temannya. Saat itu Sadr telah 

menunjukkan tanda-tanda kejeniusan yang membuat guru-gurunya terkesan. Sadr 

mulai berkenalan dengan berbagai macam literatur baik yang berasal dari 

lingkungannya maupun dari luar lingkungannya tanpa menganggap remeh pelajaran 

yang diberikan oleh gurunya di sekolah, bahkan Sadr menunjukkan perhatian yang 

sangat tinggi terhadap penjelasan yang disampaikan gurunya.101 

Pada usia 10 tahun, beliau berceramah tentang sejarah Islam, serta jua wacana 

beberapa aspek lain tentang kultur Islam. Sadr bisa menangkap info-info teologis yg 

sulit serta bahkan tanpa bantuan seorang pengajar pun. Waktu usia 11 tahun, dia 

merogoh studi nalar terutama ihwal filsafat Aristoteles, pada akhir studinya ia berhasil 

menulis sebuah buku yang mengkritik para filsuf. Ini artinya indikasi awal asal 

perdebatan berfokus yang di akhirnya mempertajam kepribadian Baqir Ash Sadr 

menjadi seorang ahli filsafat.102 

Pada usia 13 tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya Ushûl ‘Ilm al- Fiqh 

(asas-asas ilmu tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terdiri atas Al- Qur’an, 

Hadis, Ijma’ dan Qiyas). Diusia 16 tahun, Sadr pergi kenajaf untuk menuntut ilmu yang 

lebih tinggi lagi dalam berbagai cabang ilmu Islam di Universitas Najaf al-Asyraf, 

Irak.103 

Pada saat berumur 20an tahun, Shadr telah memperoleh derajat sebagai 

Mujtahid Mutlaq yang selanjutnya meningkat kembali menjadi posisi yang lebih tinggi 

                                                             
101 Chibli Mallat, Para Perintis Zaman Baru Islam, (Bandung: Mizan, 1998), h.254. 
102 Muhammad Baqir Ash Shadr, Falsafatuna, (Cet, 3: Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 

2013), h.12. 
103 Muhammad Baqir Ash Shadr, Falsafatuna, (Cet, 3: Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 
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yaitu marja atau dikenal sebagi otoritas pembeda. Ketika Shadr menginjak usia 25 

tahun, beliau mengajar bahts kharij. Saat itu Shadr lebih muda daripada murid-

muridnya. Dan disaat usia 30 tahun, Shadr telah menjadi mujtahid. 

Selain itu, Sadr juga mengajar fiqih. Dalam berbagai ceramahnya, Sadr 

terkadang memberikan anjuran terhadap pembentukan suatu gerakan Islam yang 

terorganisir dalam bentuk partai sentral yang dapat bekerja sama dalam naungan kaum 

muslimin dan untuk melahirkan sebuah perubahan sosial yang di inginkan dengan 

berbagai unit. Menurutnya, partai merupakan bagian dari Islam. Seiring berjalannya 

masa, terbentuklah partai Hizb al-Da‘wah al-Islamiyah. Maka dari itu, Sadr dijuluki 

sebagai bapak Hizb al-Da‘wah al-Islamiyah atau Partai Dakwah Islam.104 

Keterlibatan Baqir Ash Sadr dalam dunia politik telah dimulai sebelum tahun 

60an dan pada saat itu reputasinya sebagai seorang ahli fiqih dan ushul fiqih sudah 

sangat diperhitungkan. Mengingat keahliannya sebagai seorang ahli fikih, oleh para 

seniornya di Hauza, Sadr diproyeksikan sebagai Grand Marja’ berikutnya. Untuk itu 

Sadr diminta untuk meninggalkan dunia politik dan meletakkan jabatannya di Partai 

Da’wah dan Buletin Al-Awa’ mengingat seorang Grand Marja’ tidak boleh 

bersentuhan dengan dunia politik dan tidak boleh terlibat dalam kepengurusan sebuah 

partai. Pada tahun 1961 ia meletakkan jabatan di Partai Da’wah dan Buletin Al-Awa’, 

akan tetapi secara pribadi Sadr masih berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota 

partai dan editorial bulletin tersebut.  

Dengan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Hauza, maka fokusnya 

sekarang terarah untuk mengembangkan dan memperbaiki Hauza. Salah satu yang 

menjadi keinginannya terhadap Hauza adalah memperbaiki kurikulum Hauza yang 

selama lebih kurang satu setengah abad hanya terfokus pada pelajaran fikih dan ushul 
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fikih serta cenderung menganggap pelajaran lain tidak penting. Di samping Shadr juga 

merencanakan untuk mendirikan universitas yang bergaya barat. 

B. Karya-Karya Muhammad Baqir Ash Sadr 

Sekalipun mempunyai latar belakang pendidikan tradisional, tetapi Sadr 

memiliki minat intelektual yang tajam serta seringkali bermain dalam info-informasi 

kontemporer. Beberapa informasi akan hal ini dapat dilihat dalam penguasaannya 

dalam aneka macam bidang ilmu pengetahuan mirip filsafat, ekonomi, sosiologi, 

sejarah serta hukum. Baqir Ash Sadr menulis kitab  -kitab   perihal filsafat, tafsir al-

Qur'an, akal, pendidikan, aturan undang-undang, ekonomi, perbankan tanpa bunga, dan  

karya tradisional lain ihwal Fiqih dan Ushul Fiqih, serta penyelidikan historis wacana 

awal kontroversi Sunni-Syi‟ah. Pada samping itu, Baqir Ash Sadr jua aktif menulis di 

aneka macam jurnal dan surat berita. Di antara karya-karyanya adalah: 

a. Bidang Ekonomi 

Iqtishaduna merupakan karya Sadr dalam bidang ekonomi. Buku ini secara 

umum berisi tentang kritik terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan marxisme yang 

mencoba mempengaruhi masyarakat pada waktu itu, dengan menggantikannya dengan 

madzhab ekonomi Islam yang mengupas masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, 

termasuk pertukaran, masalah fiskal dan moneter serta strategi pengolahan asset 

produksi dan peran pemerintah didalamya. Karya ini menjadi salah satu karya pionir 

yang cukup komprehensif dalam literatur ekonomi Islam modern.105 

Selain Iqtishaduna adalah al-Bank al-Ribawi Fi al-Islam. Buku ini ditulis atas 

permintaan pemerintah Kuwait tentang konsep perbankan Islam. Berisikan tentang 

kritik Sadr terhadap persoalan penolakan riba yang dipraktekkan di perbankan. Di 

samping kedua buku tersebut, pembahasan Sadr seputar ekonomi juga dimuat dalam 
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makalah dan risalah, antara lain: al-Usus al-Ammah Li al-Bank Fi al-Mujtama Al-

Islami dan Al-Madrasah Al-Islamiyyah, Surah ‘An Iqtisha Al-Mujtama Al-Islami, Al-

Janib Al-Iqtishad Min Al-Nizam Al-Islami, Khat Al-Tafsiliyah ‘An Al-Iqtishad Al-

Mujtama Al Islami, dan Al-Nizam Al Islami Muqaranan Bi Al Nizam Al-Marksi.106 

 

b. Bidang Filsafat 

Di samping ekonomi, Sadr juga menulis tentang filsafat, yaitu falsafatuna107 

yang membahas teori pengetahuan (epistemologi) dalam pandangan Islam sebagai 

reaksi atas perkembangan komunis di Irak, sekaligus meneropong sistem dan 

terminologi marxis dari dekat. Karya yang lain adalah al-Usus al-Mantiqiyyah li al-

Istiqra yang berisi pembahasan tentang asas-asas logika dalam induksi untuk 

merumuskan sebuah teori ilmiah. 

 

c. Bidang Ushul Fiqh 

Dalam bidang ushul fiqh, beberapa diantaranya dipublikasikan setelah beliau 

wafat. Mayoritas pemikiran Sadr direkam oleh muridnya dalam bentuk catatan. Hal ini 

sebagaimana yang dilakukan oleh Kazhim al-Husaini yang mengumpulkan volume 

pertama Mabahith al-Usul pada 1407/1987. Karya lainnya Al-Ma‘alim Al-Jadidah Fi 

Al-Usul Berkenaan dengan fiqh, Al-Fatawa Al-Wadihah Wifqan Li Madhhab Ahl Bayt. 

 

d. Tafsir dan Ulumul Qur‘an 

Dalam bidang tafsir, Sadr menulis diantaranya: Al-Tafair Al-Mauzu‘i Lil 

Qur‘an Al-Karim Al-Madrasah Al-Qur‘aniyyah (The Thematic Axegesis Of The Holy 

Qur‘an), Maqalat Qur‘aniyyah Dan Buhuth Fi ‘Ulum Alqur‘an.108 

                                                             
106 Chibli Mallat, Menyegarkan Islam Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup dan Karya 

Muhammad Baqir Al-Sadr, Terj. Santi Indra Astute, (Bandung: Mizan, 2001), h.253 
107 Muhammad Sholihin, Pengantar Metodologi Ekonomi Islam; dari Madzhab Baqir As-Sadr 

Hingga Madzhab Mainstream, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.22 
108 Muhammad Sholihin, Pengantar Metodologi Ekonomi Islam; dari Madzhab Baqir As-Sadr 

Hingga Madzhab Mainstream, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.23 
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e. Teologi 

Dalam bidang teologi, karyanya antara lain, Bahth Hawla Al-Mahdi Da, al-

mujaz fi usul al-din: almursil, al-rasul, al-rissalah dan Al-Tashayyu‘ Wa Al-Islam 

Bahth Hawla Al-Wilayah.109 

 

f. Artikel 

Diantara artikel yang pernah ditulis oleh Sadr, diantaranya: Al-‘Amal Wa Al-

Ahdaf, Al-‘Amal Al-Salih Fi Al-Qur‘an, Bahth Hawla Mahdi, dan Dawr Al-A‘imah Fi 

Al-Hayat Al-Islamiyah.110 

Sayangnya, karya-karya Baqir Ash Sadr di atas baru dikenal oleh masyarakat 

setelah Baqir Ash Sadr dihukum gantung. Semenjak itu, reputasi Sadr mulai diakui. 

Namanya telah melintasi Mediterania, Eropa dan Amerika Serikat.111 
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BAB IV 

 

A. Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr Tentang Konsep Produksi 

Pembahasan mengenai pemikiran Muhammad baqir ash sadr terkait konsep 

produksi tidak lepas dari ruang lingkup ekonomi Islam yang mencakup tatanan sistem 

dan asal mula ekonomi Islam itu sendiri. Proses penemuan terhadap terbentuknya ilmu 

tidak lepas dari realitas atau fenomena yang terjadi disekitar. Dalam usaha mengkaji 

sebuah doktrin ekonomi yang definitif, pertama-tama tentunya akan jauh lebih baik 

apabila terlebih dahulu merumuskan pengertian istilah ‘doktrin’ guna memperjelas, 

pada awal pembahasan menuju tujuan dan sifat dasar kandungannya, yang mana ini 

harus dijelaskan dan dibatasi oleh sebuah pembahasan mengenai doktrin ekonomi. 

Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah doktrin?  

Doktrin ekonomi dalam sebuah masyarakat pada dasarnya membagikan cara 

atau metode yang dipilih dan diikuti masyarakat tersebut dalam kehidupan ekonominya 

serta dalam memecahkan setiap problem praktis yang dihadapinya.112 Sementara itu 

ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan terperinci perihal 

kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala (fenomena-fenomena) 

lahiriahnya serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena 

tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.  

Usaha untuk membedakan kedua istilah ini, walaupun menandakan sebuah 

perbedaan yang esensial diantara keduanya, masih belum cukup ketika mencoba untuk 

mengungkap doktrin itu sendiri secara pasti atau untuk membentuk suatu gagasan yang 

pasti mengenainya. Akan tetapi, meskipun begitu, Ash Sadr menggunakan perbedaan 

yang telah diuraikan tersebut di atas sebagai landasan hanya untuk mempermudah agar 

dapat melihat perbedaan ini, sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa: Ekonomi Islam 
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adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu pengetahuan, karena ini adalah 

cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan 

merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. 

Untuk merealisasikan tujuannya, yaitu mempermudah pembahasan dan mempermudah 

pemahaman serta untuk menekankan “label doktrin” dari Ekonomi Islam, maka 

cukuplah bagi kita untuk mengatakan bahwa doktrin adalah suatu ‘sistem’, sementara 

ilmu adalah suatu ‘penafsiran’.113 

1. Hubungan Doktrin dengan Produksi 

Dalam aktivitas produksi baqir ash sadr merumuskan terdapat dua aspek. 

Pertama adalah aspek objektif, yang terdiri atas sarana-sarana yang digunakan, 

kekayaan alam yang diolah, dan kerja yang dicurahkan dalam aktivitas produksi. 

Kedua adalah aspek subjektif, yang terdiri atas motif psikologis, tujuan yang hendak 

dicapai lewat aktivitas produksi, dan evaluasi aktivitas produksi menurut berbagai 

konsepsi, keadilan yang dianut. 

Sisi objektif aktivitas produksi adalah subjek pembahasan ilmu ekonomi baik 

secara khusus maupun kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya guna menemukan 

hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam, 

agar pada gilirannya manusia dapat menguasai hukum-hukum tersebut dan 

memanfaatkannya untuk mengorganisasikan sisi objektif aktivitas produksi secara 

lebih baik dan lebih sukses.114 

Misalnya, ilmu ekonomi menemukan hukum hasil yang berkurang (law of 

diminishing returns) dalam aktivitas pertanian. Hukum ini menyatakan bahwa 

penambahan buruh dan capital dalam proporsi tertentu sementara faktor tanah tetap 
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menghasilkan pertumbuhan hasil yang sama dengan pertumbuhan hasil yang 

dihasilkan dari proporsi buruh dan kapital yang lebih kecil. Selisih antara penambahan 

proporsi buruh serta kapital dan pertumbuhan hasil panen, secara berkesinambungan 

dan pasti akan menurun, hingga mencapai titik dimana pertumbuhan hasil panen 

sebanding dengan penambahan proporsi buruh dan kapital. Pada titik ini, petani tidak 

perlu menambah lagi proporsi buruh dan kapital ditanah tersebut. 

Hukum ini menjelaskan aktivitas produksi. Dengan menemukannya si 

produsen dapat terhindar dari menyia-nyiakan buruh dan kapital, serta dapat 

menentukan faktor-faktor produksi mana yang penambahannya dapat menjamin hasil 

yang besar. Lalu, ada fakta yang menyatakan bahwa pembagian kerja mengarah kepada 

perbaikan kualitas dan produksi. Ini adalah kebenaran objektif yang berhasil ditemukan 

oleh ilmu ekonomi. Penemuan ini dapat dimanfaatkan oleh para produsen untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Jadi, tugas ilmu ekonomi yang berkaitan 

dengan produksi adalah mengungkap hukum-hukum yang pemanfaatannya dapat 

membantu produsen dalam mengorganisasikan aspek objektif aktivitas produksi 

sedemikian hingga mengarah kepada perbaikan kualitas dan kuantitas produksi.115 

Dalam ranah ini, doktrin ekonomi apa pun karakternya baik kapitalis, marxis, 

maupun islami tidak memiliki peran positif karena pengungkapan hukum-hukum 

umum dan kaitan positif antara fenomena alam atau sosial, adalah fungsi dari ilmu 

ekonomi, tidak masuk kompetensi doktrin ekonomi. Karena itulah berbagai masyarakat 

yang berbeda dengan doktrin ekonominya masing-masing bisa memiliki pijakan ilmiah 

yang sama, dan sama-sama memanfaatkan berbagai kontribusi ilmu ekonomi serta 

ilmu-ilmu lainnya guna mencari arahan dalam ranah produksi. 

Kendati demikian, doktrin ekonomi memiliki peran positif pada sisi subjektif 

aktivitas produksi. Dari sinilah tercermin kontradiksi doctrinal di antara berbagai 
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masyarakat yang berbeda dengan doktrin ekonominya masing-masing, karena setiap 

masyarakat memiliki sudut pandang khasnya berkenaan dengan proses produksi, dan 

mengevaluasi proses tersebut berdasarkan berbagai konsepsi umumnya serta metode-

metode dontrinalnya, seperti dalam hal penentuan motif serta kontribusi (aktivitas 

produksi) dalam mewujudkan berbagai idealitas kehidupan.116 

2. Faktor-Faktor Produksi 

Selain itu, menurut Baqir Ash Sadr sumber asli produksi dijabarkan dalam 

tiga kelompok yang terdiri atas alam, modal, dan kerja. Sadr menjelaskan bahwa alam 

merupakan faktor produksi asli yang menyimpan banyak materi atau bahan yang 

diperlukan. Sementara modal dan kerja merupakan faktor produksi turunan atau 

pelengkap. Modal merupakan kekayaan yang dihasilkan dan bukan merupakan sumber 

asli produksi yang memiliki peran sebagai penghasil kekayaan. Sementara kerja 

merupakan sebuah elemen abstrak bukan merupakan faktor material yang dapat masuk 

keruang lingkup kepemilikan pribadi atau kepemilikan publik.117 

Adapun sumber alam yang dipergunakan untuk aktivitas produksi Baqir Ash 

Sadr membaginya kedalam beberapa kategori: 

1. Tanah 

Menurut Sadr, Tanah merupakan kekayaan alam yang paling penting, 

dimana tanpanya hampir mustahil manusia bisa menjalankan produksi 

dalam bentuk apapun. 

Lazimnya, tanah terbagi atas dua jenis. Pertama, tanah yang subur 

secara alami, dimana alam menyuplainya dengan segala penopang 

kehidupan, seperti air, kehangatan. Kegemburan dan hal-hal lainnya. Kedua, 

tanah yang tidak menikmati anugrah alam itu, sehingga membutuhkan kerja 
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manusia untuk memenuhi hal tersebut. Dalam terminology hukum, tanah ini 

disebut tanah mati.118 

2. Substansi-substansi primer.  

Substansi-substansi primer mencakup berbagai mineral yang terkandung 

diperut bumi, seperti batubara, belerang, minyak, emas, besi, dan lain 

sebagainya. 

Bahan mentah dan kekayaan mineral yang terkandung didalam perut 

bumi memiliki peran penting setelah tanah dalam kehidupan produktif dan 

ekonomi manusia, karena faktanya komoditas material apapun yang manusia 

nikmati adalah produk dari tanah dan kekayaan mineral yang terkandung 

didalam perut bumi. Karena itulah, sebagian besar dari cabang-cabang 

industri tergantung pada industri konstruksi dan pertambangan yang darinya 

manusia memperoleh bahan-bahan dan mineral-mineral tersebut.119 

Ada dua kategori bahan-bahan mineral, yakni: azh zhahir (terbuka) 

dan al-bathin (tersembunyi). Mineral-mineral azh-zhahir adalah bahan-

bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai 

bentuk akhirnya, dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya, 

seperti garam dan minyak. Jika seseorang kesebuah sumur minyak, 

seseorang itu pun akan menemukan mineral disana dalam keadaan 

aktualnya, dimana seseorang tidak perlu melakukan proses lebih lanjut guna 

mengubahnya menjadi minyak, walaupun kita memang harus mencurahkan 

usaha yang besar untuk mengeksplorasi dan mengkesploitasi sumur minyak 

tersebut serta memurnikan minyak yang dihasilkan. Sedangkan mineral-

mineral al-bathin, dalam fikih berarti setiap mineral yang membutuhkan 

usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineranya tampak, seperti 
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emas dan besi. Tambang-tambang emas dan besi ini tidak mengandung emas 

dan besi dalam keadaan sempurnanya dikedalaman bumi. Tambang-

tambang tersebut mengandung substansi yang membutuhkan usaha yang 

besar guna mengubahnya menjadi emas dan besi dalam bentuk yang 

diketahui oleh para pedagang.120 

3. Aliran air. 

Aliran air alam yang merupakan satu unsur penting dalam kehidupan mineral 

manusia. Yang berperan besar dalam produksi dan sistem perhubungan 

agrikultur. 

Sumber air ada dua jenis: Pertama, sumber-sumber terbuka yang 

Allah ciptakan bagi manusia di atas permukaan bumi, seperti lautan dan 

sungai. Kedua, sumber-sumber yang terkubur dan tersembunyi di dalam 

perut bumi, yang mana manusia harus melakukan penggalian guna 

mendapatkannya.121 

Sumber air jenis pertama digolongkan kedalam milik bersama 

masyarakat. Kekayaan alam seperti ini secara umum disebut sebagai milik 

bersama, dimana Islam tidak mengizinkan seorang individu pun untuk 

menguasainya sebagai milik pribadinya sendiri. Sebaliknya islam 

mengizinkan semua individu untuk menikmati manfaatnya, dengan tetap 

menjaga keutuhan dan karakteristik dan prinsipnya, yakni bahwa substansi-

substansi aktual dan hak kepemilikan atas mereka adalah milik bersama. 

Tidak seorang pun memiliki laut atau sungai alami sebagai milik pribadinya. 

Semua orang boleh menikmati manfaatnya. Atas dasar ini kita memahami 

                                                             
120 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.214 
121 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.239 



  50 

 
 

 
 

bahwa sumber-sumber air alami yang terbuka adalah subjek prinsip 

kepemilikan publik.122 

Sementara air yang sumbernya terkandung didalam perut bumi, tidak 

seorang pun bisa mengklaimnya sebagai miliknya kecuali jika seseorang 

bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan 

sumber tersebut dan membuatnya siap guna. Ketika seseorang membuka 

sumber ini dengan kerja dan penggalian, maka sipenemu berhak atas mata 

air yang ditemukannya. Sipenemu itu berhak mengambil manfaat mata air 

tersebut dan mencegah intervensi orang lain. Karena seseorang yang 

membuka kesempatan untuk menggunakan dan memanfaatkan mata air itu, 

maka sipenemu itu berhak memanfaatkan kesempatan tersebut. Sementara 

mereka yang tidak ikut andil dalam membuka kesempatan itu, tidak berhak 

mengintervensinya dalam menikmati manfaat mata air tersebut. Sipenemu 

menjadi lebih berhak ketimbang orang-orang lain atas mata ait tersebut 

memiliki air yang memancar berkat usahanya, karena ini adalah jenis 

penguasaan, dimana seseorang tidak memiliki sumber airnya yang terdapat 

di dalam perut bumi. Karena itu, sipenemu wajib membagi air dari mata air 

itu secara gratis kepada orang-orang lain untuk diminum maupun hewan 

ternak mereka setelah memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, 

sipenemu tidak boleh meminta apapun sebagai imbalan. Hal ini dikarenakan 

substansi tersebut tetap menjadi milik bersama. Sipenemu mata air hanya 

memiliki hak prioritas sebagai hasil dari usahanya dalam menemukan mata 

air itu. Maka, ketika ia telah memenuhi keperluan dan kebutuhannya akan 

air dari mata air tersebut, orang-orang lain berhak mengambil manfaat dari 

mata air itu.123 
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Zahra, 2008), h.240 
123 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 
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4. Berbagai kekayaan alam lainnya. 

Menurut Sadr, berbagai kekayaan alam lainnya yang terdiri dari kandungan 

laut, seperti mutiara dan hewan-hewan laut, kekayaan yang ada di 

permukaan bumi, seperti berbagai jenis hewan dan tumbuhan, kekayaan 

alam yang tersembunyi, seperti air terjun yang bisa menghasilkan tenaga 

listrik yang dapat dialirkan melalui kabel ketitik mana pun. Juga berbagai 

kekayaan alam lainnya.124 

Kekayaan alam yang lain masuk ke kategori al mubahatul ‘ammah 

(hal-hal yang boleh bagi semua orang). Hal-hal yang bebas bagi semua orang 

(mubah) adalah kekayaan alam yang semua individu dapat menggunakannya 

secara fratis dan menikmati manfaatnya sebaik milik pribadi mereka, katena 

izin umum ini adalah izin yang bukan hanya untuk memanfaatkannya namun 

juga untuk memilikinya.  

Islam telah meletakkan prinsip kepemilikan pribadi pada al 

mubahatul ‘ammah atas dasar kerja dan usaha guna mendapatkan mereka 

sesuai dengan perbedaan jenis mereka. Sebagai contoh, kerja atau usaha 

untuk mendapatkan burung adalah dengan menangkapnya dengan cara 

berburu, sedangkan usaha untuk mendapatkan kayu bakar adalah dengan 

mengumpulkannya, dan kerja untuk mendapatkan mutiara serta udang 

adalah dengan menyelam ke kedalaman laut. Usaha untuk mendapatkan 

tenaga listrik yang tersembunyi dari air terjun termasuk dalam proses 

mengubah energi ini menjadi arus listrik yang kita kenal. Dengan 

kepemilikan atas kekayaan alam mubah diperoleh, yakni dengan 

memperileh penguasaan atasnya.125 

3. Prinsip Produksi 
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Baqir Ash Sadr memahami bahwa pada dasarnya tidak ada hak pribadi 

individual berkaitan dengan kekayaan alam yang membedakan seorang individu dari 

para individu lainnya dalam tataran hukum, kecuali refleksi dari kerja spesifik yang 

membedakannya dari para individu lain dalam realitas eksistensial kehidupan. Seorang 

individu tidak memiliki sebidang tanah jika manusia tidak menghidupkannya, tidak 

pula tambang kecuali manusia membukanya, tidak juga hewan liar kecuali jika 

manusia dapatkan dengan berburu, tidak pula kekayaan alam dipermukaan bumi atau 

diudara kecuali bila manusia tidak memperoleh penguasaan atas kekayaan itu melalui 

usaha.126 

Sebagaimana pada prinsip pertama, pekerja yang melakukan kerja pada 

kekayaan alam menjadi pemilik dari hasil kerjanya, yakni peluang untuk 

memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Implikasi dari kepemilikan pekerja atas 

peluang yang dihasilkannya ini adalah: pekerja beroleh hak atas kekayaan alam itu 

sendiri. Hak ini terkait dengan peluang yang dihasilkannya. Jadi ketika peluang yang 

dihasilkan sirna atau tidak eksis lagi, pupus pula haknya atas property tersebut. 

Sedangkan pada prinsip kedua, usaha memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari 

kekayaan alam apa pun, membuat si pelaku usaha beroleh hak untuk mencegah para 

individu lain mengambil alih kekayaan alam tersebut darinya, selama si pelaku usaha 

terus memanfaatkan dan melakukan ker utilisasi pada kekayaan alam tersebut. Hal ini 

dikarenakan tidak ada seorang pun yang lebih berhak dari padanya atas kekayaan alam 

tersebut.127 

Berbagai aturan yang meregulasi aktivitas reklamasi dan berburu berdiri 

diatas dasar prinsip pertama. Sedangkan berbagai aturan yang meregulasi tindak 

menguasai kekayaan bergerak yang mana alam menganugerahi manusia peluang untuk 
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Zahra, 2008), h.250 
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memanfaatkannya berdiri di atas dasar prinsip kedua. Jadi, penciptaan peluang untuk 

memanfaatkan kekayaan alam dan kesinambungan pemanfaatan kekayaan bergerak 

yang peluang bagi pemanfaatannya telah disediakan alam adalah dua sumber dasar hak 

khusus atas kekayaan alam. 

Kualitas ekonomi yang terkandung didalam kedua sumber inilah penciptaan 

peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam dan kesinambungan pemanfaatan 

kekayaan bergerak yang peluang bagi pemanfaatannya telah disediakan alam yang 

membuat keduanya dinilai sebagai kerja yang memiliki karakteristik ekonomi, bukan 

monopolisasi.128 

4. Tujuan Produksi 

Baqir Ash Sadr juga menjelaskan dalam konsepsi berproduksi Islam 

mempunyai tujuan untuk siapa berproduksi dituju, substansi dari posisi Islam 

berkenaan dengan hal ini Baqir Ash Sadr menyimpulkan ke dalam beberapa poin: 

1. Guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, Islam 

mewajibkan masyarakat untuk memproduksi komoditas dalam jumlah 

yang cukup demi memenuhi kebutuhan pokoknya. Bila batas minimal 

produksi (kebutuhan pokok) belum tercapai, maka berbagai potensi yang 

ada tidak diperkenankan untuk dicurahkan keberbagai bidang produksi 

lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan itu sendiri memainkan peran 

positif dalam pergerakan produksi, terlepas dari seberapa besar atau ada 

tidaknya daya beli yang menyokong kebutuhan tersebut. 

2. Demikian pula, dalam Islam produksi masyarakat tidak boleh berlebihan. 

Islam melarang pemborosan dan berlebih-lebihan, baik dalam skala 

individu maupun skala masyarakat. Contohnya, Islam melarang seseorang 

membasuh lantai rumahnya dengan parfum, karena itu merupakan 
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tindakan berlebih-lebihan. Demikian pula, Islam melarang masyarakat 

dalam hal ini produsen parfum memproduksi parfum lebih dari apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan melampaui kapasitas konsumsi serta 

perdagangan mereka. Hal ini dikarenakan surplus produksi termasuk 

tindak berlebih-lebihan, penyia-nyiaan kekayaan tanpa pembenaran apa 

pun. 

3. Islam mengizinkan imam untuk mengintervensi produksi atas dasar 

justifikasi berikut ini: 

Pertama, agar negara bisa menjamin tercapainya batas minimal 

produksi komoditas pokok, dan menjamin tidak terlampauinya batas 

maksimal yang diizinkan. Jelas bahwa usaha-usaha privat yang dijalankan 

berdasarkan kehendak pribadi para pemiliknya tanpa ada arahan dari 

otoritas hukum, akan memunculkan produksi massal yang berlebihan di 

satu sisi, dan tidak tercapainya batas minimal produksi di sisi lain. 

Pengawasan dan arahan otoritas hukum diperlukan guna menjamin 

produksi masyarakat berada di antara dua batas-batas bawah dan batas atas 

agar tidak terjadi kelangkaan maupun pemborosan. 

Kedua, guna mengisi kekosongan hukum sesuai dengan situasi 

dan kondisi actual. Kepala negara (waliyyul amr) berhak mengisi 

kekosongan ini demi kepentingan umum dan demi tercapainya tujuan 

sistem Ekonomi Islam. Kekosongan ini akan diperinci beserta batas-batas 

dan perannya. Dalam mengisi kekosongan ini, kepala negara berhak 

mengintervensi dan mengawasi pergerakan produksi, termasuk 

mengarahkan dan menetapkan batas-batasnya. 

Ketiga, legislasi islam ihwal distribusi bahan-bahan mentah alam 

kekayaan alam memberi ruang bagi negara untuk mengintervensi dan 

mengawasi keseluruhan kehidupan ekonomi, karena legislasi islam dalam 

hal ini menjadikan kerja langsung sebagai syarat dasar bagi penguasaan 

bahan-bahan mentah alami dan perolehan hak khusus, sesuai dengan 
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oernyataan hukum yang disebutkan dalam sejumlah suprastruktur hukum 

islam. Ini artinya, mustahil seseorang tanpa mencurahkan kerja langsung 

untuk memperoleh hak atas bahan-bahan mentah alami dan industri-

industri pertambangan guna menciptakan usaha-usaha besar yang mampu 

mengeksploitasi kekayaan-kekayaan tersebut dan membuat kekayaan 

kekayaan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Islam. 

Bila negara mampu mengawasi industri-industri mineral dan 

produksi bahan-bahan mentah alami, maka negara akan memegang 

kendali tak langsung atas berbagai cabang produksi dalam kehidupan 

ekonomi. Hal ini dikarenakan kemungkinan besar cabang-cabang 

produksi tersebut tergantung pada industri-industri mineral dan produksi 

bahan-bahan mentah alami. Dengan begitu, kepala negara tidak langsung 

mampu mengendalikan berbagai cabang produksi lewat pengawasan 

terhadap tahap dasar dan awal proses produksi, yakni proses produksi 

bahan-bahan mentah alami.129 

 

B. Strategi dalam aktivitas produksi menurut Muhammad Baqir Ash Sadr 

Negara mempunyai tugas untuk merencanakan dan memberi petunjuk 

bagaimana seharusnya aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan Al-Qur’an, sunnah 

dan ijma Ulama. Berdasarkan norma-norma tertentu pada tahapan selanjutnya dari 

penyelidikan tentang teori produksi Islam, negara telah diberikan hak untuk mengawasi 

aktivitas produksi dan mengendalikan perencanaannya.130 Dalam rangka menyediakan 

pandangan yang sehat dan terarah. Produksi secara Islam menurut Baqr Ash-Sadr 

mempunyai dua cabang strategi, yaitu: 
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1. Doktrin/strategi intelektual Manusia termotivasi untuk bekerja karena bekerja 

adalah bagian dari ibadah kepada Allah jika dikerjakan dengan pemahaman 

dan tujuan yang sesuai dengan Al Qur’an. Tinggalkan sifat bermalas-malasan, 

dan berhura-hura atau produksi yang tidak adil. Pemuda Islam harus sensitif 

terhadap masalah ini. 

Untuk menunjang pengembangan produksi maka tidak hanya cukup 

menggunakan sarana intelektual saja tapi dibutuhkan sarana hukum sebagai kerangka 

acuan dalam produksi. Acuan ini dimaksudkan untuk merangsang kegiatan produksi 

agar produktifitasnya dapat dirasakan oleh banyak orang. 

2. Strategi legislative, Peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan 

oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi. Contoh 

yang diberikan Baqr Ash-Sadr diantaranya:131  

a. Tanah yang menganggur dapat diambil oleh negara dan dibagikan kepada 

seseorang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk 

mengolahnya  

b. Islam melarang hima, yaitu mengambil alih lahan dengan paksaan  

c. Islam melarang terhadap penguasaan sumber-sumber produksi secara 

individu 

d. Islam melarang waliyyatul amr untuk menyerahkan sebidang tanah 

kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan dan 

menggarapnya. 

e. Pelaksanaan Prinsip “tidak bekerja tidak ada keuntungan‟ 

f. Pelarangan transaksi yang tidak produktif, seperti membeli murah dan 

menjual mahal tanpa bekerja  

g. Islam mengharamkan bunga dan menghapuskan praktik riba. 
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Bunga merupakan riba, yang mana riba merupakan suatu tambahan 

yang tidak disyariatkan dalam Islam dan bagian dari keharaman. Oleh 

karena itu, Islam memberikan solusi dengan adanya konsep bagi hasil 

(profit and loss sharing) dengan cara kerja sama mudharabah atau 

musyarakah. 

h. Pelarangan penimbunan (uang maupun emas)  

i. Pelarangan penumpukan kekayaan  

j. Pelarangan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT  

k. Pelarangan sikap pemborosan dan berhura-hura  

l. Membuat peraturan dan pemeriksaan tindakan Penipuan di pasar  

m. Anjuran terhadap pemberian harta terhadap sanak keluarga 

n. Islam mengharamkan memberikan jaminan sosial kepada individu yang 

cakap 

o. Islam melarang praktik boros yang berlebihan 

p. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk belajar 

q. Islam memperbolehkan menuntut ilmu pada level setinggi-tingginya 

r. Islam mengizinkan negara untuk memimpin diseluruh ranah produksi 

dengan cara membangun sektor publik 

s. Islam telah memberikan wewenang kepada negara untuk membangun 

sektor-sektor publik 

t. Islam memberikan wewenang negara untuk meregulasi dan mengecek 

manipulasi pasar.132 

Islam menyerahkan langkah selanjutnya kepada negara, yakni mengkaji 

berbagai situasi dan kondisi objektif kehidupan ekonomi, melakukan survey dan sensus 

tentang kekayaan alam apa saja yang dimiliki negeri, lalu mengkaji secara komprhensif 

tenaga kerja dalam masyarakat serta berbagai kesulitan dan kehidupan yang mereka 
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jalani. Berdasarkan semua itu, dan dalam batas-batas doktrinal, diformulasikanlah 

kebijakan ekonomi yang mengarah kepada pertumbuhan produksi dan peningkatan 

kekayaan, yang ikut andil dalam mempermudah serta mempernyaman kehidupan 

masyarakat.133 

Atas dasar ini, dapat dipahami hubungan antara agama dan kebijakan ekonomi 

negara dimana negara mematok jangka waktu tertentu seperti, lima atau tujuh tahun 

untuk mencapai suatu tujuan atau target tertentu. Kebijakan seperti ini bukan 

merupakan unsur pokok agama. Penentuan serta formulasinya pun bukan tugas agama. 

Alasannya adalah; kebijakan tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi 

dan potensi yang dimiliki masyarakat, serta masalah dan kesulitan yang berbeda dari 

masyarakat di negara berpopulasi rendah dengan wilayah yang luas. Tentu saja, metode 

untuk mengatasi masalah dan memobilitasi potensi tersebut juga berbeda. 

Demikianlah, kondisi objektif mempengaruhi penentuan kebijakan yang harus 

dijalankan. 

Karena itu, agama harus memberi kewenangan kepada negara untuk 

menetapkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Agama 

cukup berperan dalam memformulasikan berbagai tujuan dan arahan fundamental bagi 

kebijakan ekonomi, serta batas-batas dan kerangka religious umumnya, di mana negara 

harus berpegang padanya dan menetapkan kebijakan dalam kerangka tersebut.134   

Sebagai kesimpulan, Baqr Ash Sadr lebih mengedepankan kepada 

pengawasan yang berhati-hati dibanding keterlibatan langsung dalam berproduksi. 

Seperti yang disebutkan sebelumnya. Negara yang dikepalai oleh Waliyyul Amr, 

seharusnya berfungsi agar terjaminnya dinamisasi dari sistem ekonomi Islam itu 

sendiri. 
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C. Relevansi Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr Mengenai Konteks 

Intervensi Negara dalam Ekonomi Terhadap Perkembangan Zaman 

Ilmu ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan (scarcity), yaitu suatu 

kondisi dimana kebutuhan masyarakat tidak terbatas namun sumber daya yang dimiliki 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada awalnya, konsep ekonomi yang 

berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan 

menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada 

terbatasnya intervensi tangan pemerintah. 

Pada tahun 1776, Adam Smith, seorang ekonom klasik, menerbitkan buku 

yang berjudul The Wealth of Nations, dimana salah satu prinsip yang ditawarkan 

adalah kebebasan pasar. Smith menyatakan bahwa dengan mengimplementasikan 

pasar bebas justru akan mendorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan 

efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah “tangan tak terlihat” (invisible hand) 

yang akan menstimulus pasar menunju kesetimbangannya. Prinsip ini menolak campur 

tangan pemerintah, karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. 

Prinsip ini juga sering dikenal dengan laissez-faire (let it be). Konsep ini berkembang 

pesat dan klimaksnya adalah munculnya revolusi industri. 

Namun ternyata, mekanisme pasar tidaklah selalu efektif dan efiesien. 

Mengapa? Pertama, karena informasi yang dibutuhkan konsumen dan supplier tidaklah 

selalu tersedia, sehingga adakalanya menimbulkan kelebihan atau kekurangan 

persediaan dalam pasar. Informasi kebutuhan konsumen tidak selalu dapat ditangkap 

oleh supplier, dan sebaliknya. Kedua, kompetisi juga tidaklah selalu efektif, persaingan 

yang tidak sehat seperti adanya monopoli akan sangat menganggu keseimbangan pasar. 

Ketiga, lahirnya dampak buruk industri seperti isu lingkungan. Keempat, akan muncul 

kebutuhan masyarakat yang tidak bisa disediakan oleh pasar, seperti fasilitas-fasilitas 

publik. Contoh dari kegagalan pasar tersebut adalah terjadinya Great Depression pada 

tahun 1930. 
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Pada tahun 1930s, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, 

mengeluarkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and 

Money. Melalui buku inilah, Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya 

kebijakan intervensi pemerintah. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Great 

Drepession yang membuat tingkat pengangguran luar bisa tinggi. 

Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari 

kondisi resesi (kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah 

dengan melibatkan pemerintah terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan 

dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk 

mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan 

produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak. 

Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik 

yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-

sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah 

yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal. 

Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang 

menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam 

perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, 

yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengutip pernyataan 

Mike Moffat dalam artikelnya “The Government’s Role in Economy (2017), “In the 

narrowest sense, the government's role in the economy is to help correct market 

failures, or situations where private markets cannot maximize the value that they could 

create for society. This includes providing public goods, internalizing externalities, and 

enforcing competition. That said, many societies have accepted a broader role of 

government in a capitalist economy.” Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah 

dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi tiga hal, yaitu Pertama, untuk mengatasi 

adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, 

termasuk didalamnya penyediaan barang publik, Kedua, mengendalikan eksternalitas 
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seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta Ketiga, mendorong 

kompetisi/persaingan pasar yang sehat.135 

Baqir Ash Sadr mempunyai gagasan tersendiri terhadap peranan negara atau 

pemerintah dalam perekonomian. Bahwasanya seluruh kekuasaan dan wewenang yang 

komprehensif dan umum yang diberikan kepada negara untuk mengintervensi 

kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental 

yang penting dalam sistem ekonomi Islam. 136 Sebagaimana telah di gambarkan pada 

rumusan masalah sebelumnya, terhadap pemikiran Baqir Ash Sadr dan relevansinya 

terkait konteks intervensi negara atau pemerintah dalam perekonomian sehingga 

mengikuti perkembangan zaman,  

1. Intervensi Negara terhadap Jaminan Sosial 

Dalam prinsip jaminan sosial Baqir Ash Sadr menjelaskan bahwa, Islam telah 

mewajibkan hal ini atas kaum Muslim sebagai kewajiban bersama, berupa bantuan 

sebagian orang bagi sebagian lainnya. Ini merupakan kewajiban seorang Muslim dalam 

batas-batas kemampuan dan kekuasaannya. Seorang Muslim harus menunaikan 

kewajiban ini sebagaimana seorang Muslim juga harus menunaikan seluruh 

kewajibannya yang lain. 

Fungsi negara dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik 

masyarakat sebenarnya mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk 

mematuhi apa yang telah digariskan oleh syari’ah, dalam memastikan agar kaum 

muslim mematuhi hukum-hukum Islam. Ini juga mencerminkan kapasitas negara 

sebagai otoritas berkuasa yang mengemban kewajiban untuk mengaplikasikan hukum-

hukum islam dan memiliki kekuasaan untuk mencerminkan kapasitas negara sebagai 

                                                             
135 Kementrian Keuangan Republik Indonesia, ”Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: 

Bagian I Ringkasan Sejarah”, Official website Pemerintah Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-

Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html (20 April 2018). 
136 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.485. 
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otoritas berkuasa yang mengemban kewajiban untuk memerintahkan yang wajib serta 

melarang yang haram, di mana negara berhak memaksa setiap individu yang berada di 

bawah kekuasaannya untuk menunaikan kewajiban agamanya serta melaksanakan 

tugas yang telah Allah Yang Mahatinggi bebankan atasnya. Sebagaimana negara 

berhak memaksa kaum Muslim untuk pergi berjihad, negara juga berhak memaksa 

mereka untuk menunaikan kewajiban mereka berkenaan dengan membantu dan 

menolong orang-orang yang tidak berkemampuan (cacat). Dengan hak ini, negara bisa 

memberikan jaminan sosial kepada mereka yang tak berkemampuan dan kekuasaannya 

untuk mengimplementasikan jaminan tersebut dengan memberikan bantuan dalam 

bentuk uang yang cukup sebagai bentuk penunaian kewajiban mereka kepada Allah 

Yang Mahatinggi.137 

Guna mengetahui batas-batas jaminan sosial yang diusahakan negara dan jenis 

kebutuhan yang dipenuhi di atas basis prinsip kewajiban timbal balik masyarakat, maka 

perlu menilik sejumlah teks hukum yang memuat prinsip kewajiban timbal balik 

masyarakat. Dari situ kita bisa menentukan seberapa besar bantuan dan pertolongan 

yang menjadi kewajiban kaum Muslim, juga batas-batas jaminan sosial yang 

diusahakan oleh negara. 

Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa sama’ah bertanya kepada 

Imam Ja’far ibnu Muhammad, “Ada sekelompok orang yang memiliki kelebihan 

kekayaan sementara saudara-saudara mereka memiliki kebutuhan yang mendesak, di 

mana zakat tidak cukup bagi mereka. Dapatkah mereka makan kenyang sementara 

saudara-saudara mereka kelaparan? Masa sedang sulit.” Imam menjawab, “Seorang 

Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Maka tidak boleh menzaliminya, tidak 

pula boleh membiarkannya berada dalam kesulitan dan mengabaikannya. Setiap 

                                                             
137 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 
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Muslim wajib saling menolong, memelihara hubungan baik, saling bekerja sama, dan 

bersimpati kepada mereka yang membutuhkan.”138 

 Dari sini dapat dipahami bahwa kebutuhan yang wajib dijamin pemuasannya 

oleh kaum Muslim adalah kebutuhan yang mendesak. Ketika sekelompok Muslim 

memiliki kelebihan harta, maka mereka tidak boleh membiarkan saudara-saudara 

mereka sesame Muslim hidup dalam kekurangan. Mereka yang berkelebihan harta 

wajib memenuhi kebutuhan mereka yang kekurangan dan membebaskan mereka dari 

kondisi kekurangan tersebut. 

Islam mengaitkan jaminan sosial ini dengan prinsip umum persaudaraan Islam 

guna menunjukkan bahwa kewajiban tersebut bukanlah semacam pajak penghasilan 

yang khusus, melainkan sebuah ekspresi praktis dari persaudaraan di antara sesama 

Muslim. Dari sini Islam menempatkan jaminan sosial dalam kerangka moral yang 

selaras dengan berbagai konsepsi serta nilainya, di mana hak seseorang individu atas 

bantuan dan pemeliharaan individu lain beroleh pengertian islaminya dari rasa 

persaudaraan dan pertalian dalam keluarga besar manusia yang berkeadilan. Dalam 

batas-baras kekuasaan dan kapasitasnya, negara melindungi hak ini. Kebutuhan yang 

harus dicukupi guna memenuhi hak ini adalah kebutuhan pokok yang bila tidak 

dipenuhi akan membuat hidup menjadi sulit.139 

Demikianlah, kini dapat diketahui bahwa jaminan sosial diatas basis 

kewajiban timbal balik masyarakat dibatasi dalam batas-batas kebutuhan dasar 

manusia, kebutuhan yang bila tidak dipenuhi akan membuat hidup mereka menjadi 

sulit. 

 

                                                             
138 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.457 
139 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 
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2. Intervensi Negara terkait Keseimbangan Sosial 

Kemudian terkait kebijakan negara bagi masalah keseimbangan sosial, Baqir 

Ash Sadr berpendapat bahwasanya Islam berangkat dari dua fakta. Yaitu fakta kosmik 

dan fakta doktrinal. Fakta kosmiknya adalah perbedaan yang eksis di antara para 

individu anggota spesies manusia berkenaan dengan kecakapan mental intelektual dan 

fisik, serta kecenderungan bakat. Mereka berbeda dalam hal ketabahan dan keuletan, 

juga dalam hal kekuatan kehendak dan harapan. Mereka berbeda dalam hal ketajaman 

kecerdasan, ketepatan intuisi, dan kemampuan dalam hal penemuan dan inovasi. 

Mereka berbeda dalam hal kekuatan otot, keberanian, dan hal-hal lain berkenaan 

dengan kepribadian manusia.140 

Menurut Islam, berbagai perbedaan ini bukanlah akibat dari kejadian-kejadian 

aksidental dalam sejarah manusia, sebagaimana yang diyakini oleh para pecinta faktor 

ekonomi yang berpendapat bahwa faktor ekonomilah yang menjadi sebab dari setiap 

fenomena sejarah manusia. Usaha mendasarkan berbagai perbedaan ini pada basis 

kondisi sosial atau faktor ekonomi tertentu adalah sebuah kesalahan. Yang muncul 

justru pertanyaan mengapa seorang individu mengambil peran budak, sementara 

individu yang lain mengambil peran tuan. Juga pertanyaan mengapa seseorang begitu 

cerdas sehingga bisa menciptakan hal-hal baru, sementara orang yang lain begitu 

tumpul intelektualitasnya sehingga tidak mampu menciptakan hal atau sesuatu yang 

baru. Atau pertanyaan mengapa kedua individu ini beroleh peran masing-masing dalam 

kerangka tatanan umum.141 

Jawaban atas pertanyaan seperti itu hanya bisa didapat jika menerima bahwa 

para individu memiliki berbagai perbedaan bakat dan potensi sebelum munculya 

perbedaan sosial di antara mereka dalam tatanan kelas masyarakat. Dengan begitu, 
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Zahra, 2008), h.467 
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berdasarkan basis perbedaan berbagai bakat dan potensi mereka, dapat diketahui 

perbedaan-perbedaan di antara para individu dalam tatanan kelas dan mengapa setiap 

individu beroleh perannya masing-masing dalam tatanan ini. Jadi, salah jika 

mengatakan bajwa si A cerdas karena si A beroleh peran tuan dalam tatanan kelas, dan 

si B bodoh karena si B beroleh peran budak. Perbedaan-perbedaan bakat dan potensi 

keduanyalah yang membuat si A beroleh peran tuan dan si B beroleh peran budak. 

Perbedaan-perbedaan inilah yang memungkinkan si Tuan menerima distribusi peran 

yang dibutuhkan. Demikianlah, telah sampai pada kesimpulan positif bahwa yang 

menjadi sebab adalah faktor-faktor psikologis alami yang membuat berbagai perbedaan 

kepribadian di antara pada individu berkenaan dengan keistimewaan dan bakat mereka 

masing-masing.142 

Jadi, perbedaan di antara para individu adalah fakta absolut, bukan merupakan 

produk dari kerangka sosial. Maka, tidak mungkin bagi sebuah teori realis untuk 

mengabaikannya, juga mustahil tatanan sosial bisa menghapuskannya dengan hukum 

atau dengan proses perubahan sifat hubungan sosial. 

Setelah itu fakta kedua atau doktrinalnya adalah hukum distribusi yang 

menyatakan bahwa kerja adalah basis dari properti privat beserta hak apapun atasnya. 

Kini, marilah menggabungkan dua fakta ini guna mengetahui bagaimana Islam 

melangkah dari keduanya dalam masalah keseimbangan sosial. Pengakuan terhadap 

perbedaan kekayaan adalah konsekuensi dari keyakinan Islam terhadap kedua fakta ini. 

Andaikan ada sekelompak orang yang menetap di sebidang tanah. Mereka 

mengembangkan tanah tersebut secara ekonomis dan tumbuh disana sebagai sebuah 

masyarakat, menjalin hubungan satu sama lain atas dasar kerja sebagai sumber 

kepemilikan dan atas dasar tidak boleh ada eksploitasi satu sama lain. Setelah beberapa 

waktu, akan ditemukan sebuah perbedaan di antara mereka berkenaan dengan 

kekayaan mereka, sesuai dengan potensi intelektual, spiritual, dan fisik mereka masing-
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masing. Islam mengakui perbedaan kekayaan ini adalah sebuah turunan dari kedua 

fakta tadi. Pada saat yang sama, Islam percaya bahwa perbedaan seperti ini tidak akan 

menimbulkan konflik dengan keseimbangan sosial. Atas dasar inilah islam 

menggariskan bahwa keseimbangan sosial harus dipahami dengan pengakuan terhadap 

dua fakta tadi.143 

Dari situ Islam menyimpulkan bahwa keseimbangan sosial adalah 

keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan 

keseimbangan pendapatan. Maksudnya, uang harus tersedia dan berputar di antara para 

individu sedemikian hingga setiap anggota masyarakat mampu hidup dalam satu 

standar hidup yang umum. Setiap individu anggota masyarakat mampu menikmati 

kehidupan dalam satu standar hidup yang umum. Setiap individu anggota masyarakat 

mampu menikmati kehidupan dalam satu standar hidup, meskipun ada perbedaan 

derajat banyak-sedikitnya sarana-sarana kehidupan yang digunakan oleh masing-

masing individu dalam satu standar hidup tersebut. Namun ini hanyalah perbedaan 

derajat, tiada standar hidup yang saling bertolak belakang seperti yang eksis dalam 

masyarakat kapitalis.144 

Ini tidak berarti Islam hendak menciptakan keadaan demikian dalam tempo 

sekejap. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni diperjuangkan oleh negara 

dalam sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya. Negara harus 

berjuang mencapai dan mengimplementasikannya dengan berbagai cara dan metode 

hukum dalam batas-batas wewenangnya. 

Dalam usaha mewujudkan tujuan ini, Islam memberi penekanan pada standar 

hidup yang lebih tinggi dengan larangan terhadap perilaku berlebih-lebihan, juga 

memberi penekanan dengan mengentaskan para anggota masyarakat yang hidup dalam 
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standar hidup yang lebih rendah agar dapat meningkatkan standar hidup mereka. 

Dengan begitu, standar hidup yang berbeda itu dapat didekatkan satu sama lain, hingga 

pada akhirnya tercipta satu standar hidup. Standar hidup yang satu itu pastilah 

mengandung derajat perbedaan tertentu, namun tidak akan terdapat standar hidup yang 

saling bertolak belakang seperti dalam masyarakat kapitalis.145 

Setelah memahami bahwa prinsip keseimbangan sosial dalam Islam 

didasarkan pada kajian terperinci terhadap teks-teks islami kajian yang akan 

mengungkap bahwa teks-teks tersebut menjadikan keseimbangan sosial sebagai tujuan, 

bahwa teks-teks tersebut merupakan sumber kandungan dari tujuan tersebut, juga 

bahwa teks-teks tersebut menugaskan negara untuk meningkatkan standar hidup para 

anggota masyarakat yang hidup dalam standar hidup yang lebih rendah, agar seluruh 

anggota masyarakat beroleh pijakn yang sama dalam berusaha. 

Diriwayatkan bahwa Imam Musa ibnu Ja’far berkata ihwal tanggung jawab 

seorang gubernur berkenaan dengan zakat: 

“Gubernur harus mengumpulkan zakat dan menyalurkannya sesuai dengan 

perintah Allah kepada delapan kategori fakir dan miskin. Gubernur harus 

menyalurkannya kepada mereka dalam bentuk sejumlah uang tunjangan agar mereka 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka tanpa kesulitan dan kesukaran. 

Kemudian, jika masih ada yang tersisa sebagai surplus, itu akan kembali kepada 

Gubernur. Namun, jika ada kekurangan, di mana jumlah zakat tidak memadai guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, maka Gubernur menutup kekurangan 

tersebut dengan dana-dana yang ada padanya, sejumlah yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.”146 
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Teks ini secara eksplisit menekankan bahwa tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai oleh Islam adalah memakmurkan setiap individu anggota masyarakat. Ini juga 

yang kita temukan dalam kata-kata Asy Syaibani sebagaimana diriwayatkan Asy 

Syamsuddin as Sarkhasi dalam Al Mabsuth, “Seorang Gubernur harus takut kepada 

Allah S.W.T dalam menyalurkan uang Allah S.W.T pada peruntukannya yang tepat. 

Seorang Gubernur tidak boleh mengabaikan seseorang yang miskin (fakir), tanpa 

memberinya hak sahnya atas sejumlah sedekah yang fakir butuhkan guna menghidupi 

diri dan keluarganya. Jika ada sejumlah Muslim yang miskin, di mana tiada lagi 

sedekah yang tersisa di baitulmal, maka gubernur harus mengeluarkan kharaj (pajak 

tanah) dari baitulmal guna memenuhi kebutuhan mereka. Ini tidak dihitung sebagai 

utang sedekah baitulmal, karena sebagaimana telah kami jelaskan, kharaj dan 

pendapatan apapun yang serupa adalah untuk dimanfaatkan demi memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan kaum Muslim.” Jadi pemerataan kemakmuran adalah tujuan 

yang dibebankan teks-teks tersebut kepada Imam selaku kepala negara.147 

3. Intervensi Negara terhadap Ruang Kosong 

Baqir Ash Sadr menjelaskan bahwasanya, Intervensi negara tidak terbatas 

pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi 

kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi, negara mendesak masyarakat 

agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara sisi lain, elemen-

elemen dinamis dirancang guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam, 

sesuai dengan kondisi yang ada. Pada tataran praktis, negara mengintervensi kehidupan 

ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan 

ekonomi para individu. Misalnya, negara melarang transaksi bisnis dengan bunga, atau 

penguasaan atas sebidang tanah tanpa mereklamasinya. Demikian pula, negara 

menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya. Misalnya, negara 

mengimplementasikan prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial sesuai dengan 
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arahan Islam. Pada tataran legislative, negara mengisi kekosongan tersebut sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sedemikian rupa bisa menjamin tercapainya 

tujuan-tujuan umum sistem Ekonomi Islam serta merealisasikan keadilan sosial 

menurut Islam. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ruang kosong? 

Ruang kosong ini merupakan elemen dinamis sistem ekonomi Islam yang 

membuatnya bisa menjalankan misinya serta membuatnya bisa selaras pada tataran 

praktis dan teoretis dalam artian situasi dan kondisi diberbagai zaman. Gagasan ruang 

kosong ini berdiri diatas basis bahwa Islam tidak menawarkan prinsip aturan hukumnya 

dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu resep yang tetap atau sebuah sistem yang statis 

yang diwariskan sejarah dari masa ke masa. Sebaliknya, Islam menawarkan prinsip 

aturan hukumnya dalam kehidupan ekonomi sebagai suatu bentuk yang selaras dengan 

segala zaman. Karena itu, penting untuk meenyempurnakan bentuk ini dengan elemen-

elemen dinamis yang mencerminkan perubahan-perubahan zaman, sehingga memiliki 

kapasitas untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda.148 

Ruang kosong bukanlah cermin dari kekurangan atau cacatnya hukum Islam, 

juga bukan bentuk pengabaian terhadap sejumlah hal dan kejadian yang ada. 

Sebaliknya, ruang kosong mencerminkan kekomprehensifan bentuk hukum Islam dan 

kemampuannya dalam mengikuti perkembangan zaman. Syari’ah tidak meninggalkan 

ruang kosong yang mencerminkan pengabaian ataupun kekurangan. Syari’ah 

menciptakan ruang kosong dengan memberikan arahan hukum primer bagi setiap 

kejadian, disisi lain Syari’ah memberikan wewenang kepada kepala negara untuk 

memberi arahan hukum sekunder sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

Contohnya, aktivitas menggarap tanah yang dilakukan oleh seseorang individu pada 

dasarnya merupakan aktivitas yang legal. Namun, kepala negara berhak untuk 

melarang aktivitas tersebut sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Ayat suci 
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alquran berikut ini adalah dasar hukum wewenang kepala negara dalam mengisi ruang 

kosong yang ada Q.S An-Nisa/4: 59.149 

اِۡ ي َِٰ نوُِأ يُّه  ام  ِء  لِيِٱِأ طِيعوُا ِِا ِِۡ ٱلَذِين  أوُ  ِو  ٱلرَسُول  أ طِيعوُاِ  و  ِلٱلَلِّ  ِأ مۡۡ ۡ ِمِنكُمِرِِۡۡ عِف إنِِۡۡ ز  ِت ن َٰ ِتمُۡۡ ِش يِفيِِۡۡ ِءۡۡ ِف رُدُّوهُِِۡ 

ٱلرَسُولِِإنِِكنُتمُِإلِ ى ِٱلَلِِّو  ِتؤُِۡۡ ٱلبِِِمِنوُنِ ۡۡ ِٱلَلِِّو  ِي وۡۡ ِٱلِمِِۡۡ ِخِرِِِۡ أۡۡ لِكِ ِۡ  يذ َٰ ِِخ  ِرۡۡ أ حِۡ  ِو  ِنُِت أسِ ۡۡ ِۡۡ  ِ(٥٩)ِوِيل 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan 

ulil amri diantara kalian. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian.150 

 Berdasarkan ayat ini, wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong 

tersebut mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Jadi, 

setiap aktivitas yang tidak dilarang atau tidak diwajibkan oleh teks hukum, kepala 

negara berhak untuk memberikan arahan hukum sekunder berkenaan dengannya baik 

melarang maupun memerintahkannya. Ketika imam melarang suatu aktivitas yang 

pada dasarnya mubah, maka aktivitas tersebut menjadi haram. Ketika imam 

memerintahkan suatu aktivitas yang pada dasarnya mubah, maka aktivitas tersebut 

menjadi wajib. Sedangkan berbagai aktivitas yang keharamannya telah ditetapkan oleh 

hukum secara umum, seperti penerapan sistem bunga, maka waliyyul amr tidak berhak 

untuk memerintahkan pelaksanaannya. Begitu pula, jika suatu aktivitas telah 

diwajibkan oleh syari’ah, seperti kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, maka 

waliyyul amr tidak berhak untuk melarangnya. Hal ini dikarenakan kepatuhan kepada 

Allah S.W.T dan berbagai ketetapan umum-nya. Jadi, dalam hal ini wewenang 

                                                             
149 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.490 
150 Kitab Al-Qur’an Al Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2012), h.87 



  71 

 
 

 
 

waliyyul amr dalam mengisi ruang kosong (dalam hukum) terbatas pada berbagai 

aktivitas mubah dalam kehidupan ekonomi.151 

 Dalam berbagai riwayat yang ada, terdapat sejumlah contoh ilustratif di mana 

waliyyul amr menggunakan wewenangnya dalam mengisi ruang kosong. Contoh-

contoh tersebut memperjelas sifat ruang kosong itu dan peran pentingnya dalam 

mengatur kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Karena itu, guna memperjelas sifat 

ruang kosong itu dan peran pentingnya, berikut ini sebagian dari contoh-contoh 

tersebut yang didukung oleh teks-teks hukum. 

a. At tarmidzi meriwayatkan dari Rafi’ ibnu Khudaij yang mengatakan, 

“Rasulullah SAW melarang kami melakukan apa yang menguntungkan bagi 

kami, yakni menyerahkan pengelolaan sebidang tanah agar bisa berbagi pajak 

tanah (kharaj) atau untuk memperoleh dirham (uang sewa). Beiau juga berkata 

kepada kami, ‘siapa saja di antara kalian yang memiliki sebidang tanah, biarkan 

si pemilik tanah menyerahkan penggarapannya kepada saudaranya (sesama 

Muslim) atau biarkanlah si pemilik tanah menggarapnya sendiri’. 

Jika melihat larangan ini sembari memperhatikan kesepakatan para 

fakih ihwal sahnya menyewakan tanah dalam hukum islam secara umum, juga 

sejumlah riwayat yang disampaikan oleh para sahabat tentang bolehnya 

menyewakan tanah, maka dapat di jelaskan riwayat Rafi’ ibnu Khudaij di atas. 

Larangan tersebut dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kapasitas 

beliau sebagai waliyyul amr dan bukan merupakan ketetapan hukum yang 

berlaku umum. 

Pada dasarnya, menyewakan sebidang tanah adalah tindakan yang 

mubah. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan larangan diatas dalam kapasitas 

                                                             
151 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.491 
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beliau sebagai waliyyul amr dengan melihat tuntutan situasi dan kondisi 

aktual.152 

b. Pada masa pemerintahan Imam ‘Ali, Malik al Asytar diperintahkan dengan 

tegas untuk menetapkan batas harga yang adil. Imam ber-bicara kepada 

gubernurnya itu (Malik al Asytar) ihwal para pedagang, memerintahkannya 

untuk mengayomi mereka, lalu memberikan peringatan, “Dan ketahuilah, ada 

banyak diantara mereka yang berhati sangat sempit dan amat kikir, serakah 

dalam mengambil untung, sewenang-wenang dalam transaksi jual-beli mereka. 

Ini adalah golongan orang-orang yang merugikan masyarakat dan aib bagi 

gubernur. Maka, jangan biarkan mereka menimbun barang. Sungguh, 

Rasulullah SAW telah melarangnya menimbun barang sehingga harganya naik. 

Buatlah transaksi jual-beli menjadi transaksi yang adil, dan jangan biarkan 

pihak pembeli atau penjual berlaku sewenang-wenang terhadap harga.” 

Secara hukum jelas bahwa pedagang boleh menjual komoditasnya 

dengan harga berapa pun yang di inginkan. Secara umum syari’ah tidak 

melarang pemilik barang untuk menjual barangnya dengan harga yang lebih 

tinggi, dikeluarkan Imam dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara yang 

menggunakan wewenang dan kekuasaannya untuk mengisi ruang kosong 

dalam hukum guna memenuhi tuntutan keadilan sosial Islam.153 

Sebagai kesimpulan dalam kajian pemikirannya, Baqr Ash Sadr lebih 

mengedepankan terjaminnya hak seluruh masyarakat agar kesejahteraan dalam 

kehidupan perekonomian masyarakat dapat tercapai. dan menurut Sadr, Islam 

menjadikan keseimbangan sosial, yakni sesuatu yang diperjuangkan oleh negara 

sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya demi terwujudnya 

pemerataan kemakmuran. Serta ruang kosong yang dapat dimanfaatkan seorang 

                                                             
152 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.493 
153 Muhammad Baqir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Cet. I; Jakarta: 

Zahra, 2008), h.494  
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waliyyul amr yang kapasitasnya sebagai kepala negara dalam mengintervensi dan 

membuat sebuah kebijakan hukum yang dinamis terhadap kondisi perubahan zaman 

demi mencapai tuntutan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu 

sendiri. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dipaparkan berikut ini merupakan jawaban dari rumusan 

masalah dari penelitian ini, yaitu: 

1. Hasil pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr tentang Konsep Produksi, 

menurutnya awal mula tatanan ekonomi islam berasal dari doktrin yang mana kala 

maksud dari label doktrin ini adalah sebuah sistem yang di mana Islam menjelaskan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang 

berlaku yang ada didalamnya. Dan pada aktivitas produksi terdapat dua aspek, yaitu 

aspek objektif dan aspek subjektif dimana kedua aspek ini adalah asas acuan dalam 

mengelola dalam mengorganisasikan sarana-sarana produksi secara lebih baik dan 

sukses serta mencapai motif psikologis lewat aktivitas produksi dan evaluasi menurut 

berbagai konsepsi dan keadilan yang dianut. Dalam aktivitas produksi kedua aspek ini 

saling berkesinambungan dalam sistem ekonomi itu sendiri. 

2. Pemikiran Muhammad Baqir Ash Sadr tentang strategi dalam aktivitas 

produksi yang menurutnya dalam produksi secara Islam mempunyai dua cabang 

strategi, yaitu strategi intelektual sebagai dasar dalam memotivasi manusia dalam 

bekerja demi menunjang pengembangan produksi serta strategi legislatif yang dimana 

sebagai sarana hukum yang menjadi kerangka acuan untuk merangsang kegiatan 

produksi agar produktifitasnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun melihat dari 

strategi dalam aktivitas produksi Muhammad Baqir Ash Sadr jika diimplementasikan 

di Indonesia hanya daerah tertentu saja yang dapat diterapkan, contohnya: Nanggroe 

Aceh Darussalam. 

3. Pemikiran Baqr Ash Sadr yang menjadi relevansi mengenai konteks intervensi 

negara dalam ekonomi terhadap perkembangan zaman yang dimana baqir ash sadr 
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memiliki tiga landasan pokok yaitu jaminan sosial, keseimbangan sosial, dan ruang 

kosong. Yang dimana dalam terjaminnya hak seluruh masyarakat, negara harus 

mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat agar negara dapat 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Sebagaimana hak 

seseorang individu atas bantuan dan pemeliharaan individu lainnya tidak lepas dari rasa 

persaudaraan dan pertalian dalam keluarga besar manusia yang berkeadilan. Dalam 

batas-batas kekuasaan dan kapasitasnya, negara melindungi hak ini. Kebutuhan yang 

harus dicukupi guna memenuhi hak ini adalah kebutuhan pokok yang bila tidak 

dipenuhi akan membuat hidup masyarakat menjadi sulit. Kewajiban timbal balik 

masyarakat yang sebagai basis dibatasi dalam batas-batas kebutuhan dasar manusia, 

kebutuhan yang bila tidak dipenuhi akan membuat hidup mereka menjadi sulit. Dan 

keseimbangan sosial yang dimana baqir ash sadr berpendapat ada dua fakta yaitu, fakta 

kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmiknya adalah Perbedaan kondisi antara individu 

anggota spesies manusia yang terdiri dari segi mental dan fisiknya, serta bakatnya. 

Manusia berbeda dalam kecerdasan, intuisi, dan kemampuan dalam hal penemuan 

dengan inovasi. Serta fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan 

bahwasanya kerja adalah basis dari bentuk property beserta hak apapun atasnya. Islam 

menjadikan keseimbangan sosial, yakni sesuatu diperjuangkan oleh negara dengan 

sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuan dan kapasitasnya. Negara harus 

berjuang mencapai dan mengimplementasikannya dengan berbagai cara dan metode 

hukum dalam batas-batas wewenangnya. Misalnya disuatu negara adanya individu 

masyarakat simiskin dan sikaya jadi demi tercapainya kemakmuran sikaya wajib 

membantu simiskin sesuai dengan kebutuhannya contohnya dengan memberikan 

zakat.Begitu pula, ruang kosong yang dapat dimanfaatkan seorang waliyyul amr yang 

kapasitasnya sebagai kepala negara dalam mengintervensi dan membuat sebuah 

kebijakan hukum yang dinamis terhadap kondisi perubahan zaman yang dimana 

Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang 

permanen serta demi mencapai tuntutan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat itu sendiri. Dasar hukum Muhammad Baqir Ash Sadr terkait wewenang 
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kepala negara dalam mengisi ruang kosong ada pada Q.S An-Nisa ayat 59, dimana ayat 

ini menjelaskan wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong tersebut 

mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan oleh hukum. Jadi, setiap 

aktivitas yang tidak dilarang atau tidak diwajibkan oleh teks hukum, kepala negara 

berhak untuk memberikan arahan hukum sekunder berkenaan dengannya baik 

melarang maupun memerintahkannya.  

 

B. Saran 

1. Perlu adanya pengkajian bersama atau penelitian lebih lanjut terkait dengan 

judul skripsi ini dengan tokoh-tokoh pemikir Islam dan pemikir ekonomi konvensional 

lainnya sebagai komparasi. 

2. Strategi aktivitas produksi Muhammad Baqir Ash Sadr ini hanya dapat 

diimplementasikan di negara atau daerah provinsi yang memiliki hukum yang berbasis 

syari’ah. 
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