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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ح
ḥ Hal (dengan titik dibawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż ذ
zet (dengan titik 

diatas) 

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik 

dibawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik 

dibawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain„ ع
„ 

Apostrof terbalik 

 Gain g Ge غ

 ف
Fa f Ef 
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 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

 Wau w We و

ِ Ha h Ha 

 hamzah ء
, 

Apostrof 

ٌ Ya y Ye 

 

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا ِ

 ḍammah U U ا ِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya gabungan antara harakat 

dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Harkat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i يَ 

 fatḥah dan ى ىَْ
wau 

au a dan u 

Contoh: 

ُْفَ   kaifa : ك 

 haula : ه ىْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf 

dan 
Tanda 

Nama 

 …ا َ| …يَ 
fatḥah dan 

alif atau yā’ 
ā 

a dan 
garis 
diatas 

 ي
kasrah dan 

yā’ 
i 

i dan garis 
diatas 

 ىى
ḍammah dan 

wau 
ū 

u dan 
garis 
diatas 

Contoh: 

اتَ   mata :ي 

ًَ ي  ر  :rama 
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ُْمََْ قِ : qila 

ىْتََُ ًُ  َ :yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُالْأ طْف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

َُْ ةَُانْف اَضِه ةََُ دَِ  ً ا نْ : al-madinah al-fadilah 

ة  ً  al-hikmah :  ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (َّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 

Contoh:  

بَُّ ا  rabbana :ر 
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ُُْ ا  najjainah :َ جَّ

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf  yang  ada setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا نْف هْس ف ةَُ

 al-biladu :ا نْبِلا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Conto Hamzah di Awal  

 umirtu: ايُِرْتَُ

a. Hamzah Tengah 

َ  ٌ  ta’muruna: ت أيُْرُوْ

b. Hamzah Akhir 
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ءَ  ٍْ :ش  َ: Syai’un 

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya dengan huruf  Arab  yang  sudah lazim 

dirangkaikan dengan  kata  lain  karena ada huruf atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka dalam transliterasinya penulisan  kata  tersebut bias dilakukan dengan dua 

cara; bias terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah(الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ٍُ َْ  billahانَّههبِاDinullah دِ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََهُىَْ ةَِالََّّ  ً حْ َر  ٍْ  Hum fi rahmatillahفِ
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10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf  tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 

nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahruramadan al-laziunzilafih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadunillarasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahūwata„ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = SebelumMasehi 

l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 

w.   = Wafattahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 



 

xvii 
 

ABSTRAK 

Nama  :  Mursaha 

NIM  :  80500220005 

Judul :  Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi 

Selatan Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah 

 

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Majelis Ulama 

Indonesia dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. Selanjutnya dari pokok 

permasalahan dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana peran 

dan strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

memasyarakatkan Ekonomi Syariah?, 2) Apa saja program Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam memasyarakatkan Ekonomi 

Syariah, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam memasyarakatkan Ekonomi Syariah?. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriftif, yaitu bentuk penelitian yang mendeskripsikan, 

menggambarkan, fenomena – fenomena yang ada baik yang terbentuk secara 

alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah 

pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan, data sekunder 

berasal dari buku, jurnal, dan juga dari penelitian terdahulu. Selanjutnya metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara 

serta dokumentasi. Analisis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengkasifikasikan dan mengkategorisasikan data-data yang diperoleh. Dengan kata 

lain, data dianalisa dengan mengatur urutannya, mengorganisasikan ke dalam suatu 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

Adapun hasil dan Implikasi dari penelitian terkait peran Majelis Ulama 

Indonesia dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, 1) Para ulama sebagai 

khamdimul Ummah mempunyai peranan penting dalam memberikan pemahaman 

masyarakat tentang ajaran – ajaran syariat Islam. 2) Dengan semakin masifnya 

dakwah terkait ekonomi syariah, bukan tidak mungkin masyarakat akan 

berbondong – bondong akan menerapakn prinsip – prinsip ekonomi syariah dalam 

setiap kegiatan muamalah. 3) Berekenomi syariah itu mudah dan berekonomi 

syariah bukan hanya bertujuan mensejahterakan hidup kita didunia tapi akhirat kita 

juga sejahtera. 

Kata Kunci: Peran, Majelis Ulama Indonesia, Ekonomi Syariah. 
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ABSTRACT 

This study discusses how the role of the Indonesian Ulema Council in 

socializing the Islamic economy. Furthermore, from the main problem, a problem 

formulation can be drawn, namely: 1) What is the role and strategy of the 

Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Province in promoting Islamic 

Economics? Sharia, 3) What are the supporting and inhibiting factors of the 

Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Province in promoting Sharia 

Economy?. 

This research is a qualitative research using a descriptive approach, 

namely a form of research that describes, describes, existing phenomena, both 

naturally formed and human engineering. The sources of this research are the 

management of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi Province, 

secondary data comes from books, journals, and also from previous research. 

Furthermore, the data collection method used is by conducting observations, 

interviews and documentation. Analysis of the data used in this study is to classify 

and categorize the data obtained. In other words, the data is analyzed by arranging 

the order, organizing it into a pattern, category, and basic unit of description. 

As for the results and implications of research related to the role of the 

Indonesian Ulema Council in socializing sharia economics, 1) Ulama as khamdimul 

Ummah have an important role in providing public understanding of the teachings 

of Islamic law. 2) With the increasingly massive da'wah related to sharia 

economics, it is not impossible that people will flock to apply sharia economic 

principles in every muamalah activity. 3) The sharia economy is easy and the sharia 

economy is not only aimed at prospering our lives in the world but also in the 

hereafter. 

Keywords: Role, Indonesian Ulema Council, Sharia Economics. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para 

ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim yang menjalankan peran sebagai 

pembimbing dan pelayan umat (Ra’iy wa Khadim al umma). Dalam membimbing 

umat Islam MUI memiliki program-program dalam meningkatkan pemahaman 

ajaran Islam kepada masyarakat. 

Para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim menyadari bahwa negara 

Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang 

maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan 

cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi 

berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk 

kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Karena umat Islam adalah bagian terbesar 

dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan 

tanggungjawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. 

Namun, adalah suatu hal yang tidak boleh dinafikan bahwa umat Islam masih 

menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, 

kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.1   

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti 

masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya 

dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap 

 
1 PO_PD-PDRT-MUI-Hasil Munas 2012, Iftitah Hal. 4-5  
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aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu 

yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan 

dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, 

definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak 

kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang 

terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah 

tetap harus diterima. 2 

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia 

dilahirkan. Ekonomi Syariah telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. 

Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah 

Saw. dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai 

syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi 

tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu 

tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, 

sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul The Wealth of Nations 

pada tahun 1776. Menurut Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah cabang 

pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi 

dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu 

membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makro ekonomi dan 

ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya, Ekonomi Syariah adalah suatu cabang 

ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai 

 
2Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14  
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dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama 

yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Swt. hubungan manusia 

dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan Hadits. 

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian 

merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban untuk 

mengatur hubungan antara individu yang mengandunng unsur pemenuhan hak dan 

kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk 

dibuat secara tertulis yanng disebut akad ekonomi dalam Islam. Ada beberapa 

hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam 

syariah yang dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Saat ini perkembangan Ekonomi Syariah dalam proses mu’amalah yang 

dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan masih sangat minim. Hal ini 

disebabkan oleh tidak terlalu pahamnya masyarakat tentang bagaimana ekonomi 

syariah itu, dan juga banyak masyarakat yang sebenarnya paham tetapi karena ada 

anggapan bahwa bermu’amalah secara Ekonomi Syariah itu sangatlah rumit. 

Padahal sistem ekonomi syariah itu sangatlah penting untuk diterapkan karena 

selain untuk kepentingan dunia juga akhirat akan tercapai karena didalam praktik 

ekonomi syariah, karena diadalam ajaran ekonomi syariah merupakan perintah-

perintah Allah Swt. untuk mengatur kehidupan manusia terutama dalam 

bermu’amalah dengan baik dan benar, sehingga penguatan literasi tentang ekonomi 

syariah kepada masyarakat sangatlah diperlukan. 

Di era modern saat ini masyarakat tentu sangat paham akan bagaimana 

perkembangan zaman yang menjadi tolok ukur dalam beraktivitas. Pergeseran 

sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan 
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tuntutan masa kini menjadi hal yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga 

dampaknya akan terjadi pada komsumsi masyarakat yang lebih mementingkan hal 

yang menjadi trend atau gaya masa kini bukan kebutuhan, sehingga biaya hidup 

semakin besar untuk memenuhi hal-hal tersebut. Masyarakat akan melakukan 

berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut bahkan cara-cara yang 

mungkin sudah melanggar ketentuan Syariat Islam akan dilakukan oleh masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut.   

Peran Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan pemahaman terkait 

Syariat Islam tentu sangat diperlukan ditengah-tengah masyarakat di era modern 

ini. Para Ulama, Cendikiawan muslim saat ini masih menjadi sosok yang sangat 

dibutuhkan ditengah masyarakat yang semakin banyaknya pemahaman-

pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang mulai masuk ke sendi-

sendi kehidupan masyarakat.  

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka dalam Tesis ini 

akan membahas terkait “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Ekonomi Syariah  

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya 

untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai dengan prinsip syariat Islam. 

Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama yang menetapkan peraturan 
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hidup manusia, dengan Allah Swt. hubungan manusia dengan manusia dan alam 

sekitar yang berdasar dari Alquran dan Hadits. 

2. Majelis Ulama Indonesia  

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI merupakan lembaga 

independen yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan muslim untuk 

membimbing, mambina, dan mengayomi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama 

Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta 

Indonesia. Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintah dalam melakukan 

hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa 

dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan 

lingkungannya. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam memasyarakatkan Ekonomi Syariah? 

2. Apa saja program Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam memasyarakatkan Ekonomi Syariah? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam memasyarakatkan Ekonomi Syariah? 

D. Kajian Pustaka 

Pada penyusunan sebuah karya ilmiah dibutuhkan berbagai dukungan teori 

maupun rujukan yang memiliki relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 



6 
 

melakukan penelitian maka penulis melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang 

memiliki kaitan dengan pembahasan yang dipaparkan dalam penulisan ini. 

Penelitian oleh Diah Eka Pratiwi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta yang berjudul “Pengaruh Munculnya Fatwa MUI Tentang 

Pengharaman Bunga Bank Terhadap Minat Islam Menabung” dalam hal 

tersebut permasalahan yang dibahas ialah tentang fatwa pengharaman bunga bank 

yang dapat mengakibatkan kurangnya minat umat Islam untuk menabung ataupu 

bertransaksi dengan bunga bank yang sangat tinggi kapasitasnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dirman Insha Syahputra Mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

dengan judul “Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Meningkatkan 

Pemahaman Keagamaan Masyarakat Bandar Lampung’’ Dalam hal tersebut 

permasalahan yang dibahas ialah tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh 

pihak MUI dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat bandar 

lampung. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan, 

yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu: 

a. Mengetahui peran dan strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. 

b. Mengetahui Program Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. 
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c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya memasyarakatkan ekonomi 

syariah. 

d. Penguatan literasi kepada masyarakat terkait ekonomi syariah 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penilitian ini yaitu : 

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu dan wawasan 

terkait peranan dari lembaga Majelis Ulama Indonesia khususnya dalam hal 

memasyarakatkan ekonomi syariah. 

b. Secara praktis, diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan bagi MUI sendiri 

dapat berbagi ilmu yang bermanfaa dant untuk menambah jaringan yang luas 

pada masyarakat akan hal-hal yang menjadi program yang akan dilaksanakan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Peran 

 Teori Peran adalah teori perpaduan antara teori orientasi maupun disiplin 

ilmu, selain dari psikologi teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi, dalam 

ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater, seorang aktor harus 

bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia 

diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor ini dianalogikan sebagai 

posisi seseorang dalam masyarakat. 

Linton seorang antropolog telah mengembangkan teori peran, yaitu teori 

peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminilogi aktor-aktor yang bermain 

sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-

harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang 

mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wali dan 

lain sebagainya diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran 

tersebut. 

Teori peran juga mengatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh 

individu tidak konsisten, maka mereka akan mendapatkan konflik seperti stress, 

depresi, merasa tidak puas dan kinerja yang kurang efektif jadi dapat dikatakan 

konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berfikir 

seseorang.3 

 
3 Dwi Cahyono, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran (Semarang: Universitas 

Dipenegoro, 2008) 
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B. Sistem Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Ekonomi Syariah 

Secara umum ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha 

manusia memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi 

keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi 

mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang 

akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan 

bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah 

tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Apakah ada keterkaitan antara 

seluruh Tindakan dan perilaku ekonomi kita sehari-hari dengan keyakinan agama? 

Bagaimana peran agama dalam mengambil, menuntun, dan mengarahkan sikap 

serta motivasi dalam berekonomi.  

Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum 

yang telah digariskan oleh Allah Swt. atau digariskan pokok-pokoknya dan 

dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini 

diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah Swt. dan sesama 

manusia. Menurut Syehk Yusuf Al-Qordhowi cakupan dari pengertian syariah 

menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul) didalamnya 

mengandung seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, 

aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan serta hubungan antarnegara.4 

Ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan manusia sudah ada sejak manusia 

dilahirkan. Ekonomi Syariah telah dipraktikkan sejak agama Islam itu diturunkan. 

 
4 Ahmad Ifham Solihin, 2010 
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Banyak ayat dalam Alquran tentang ekonomi dan praktik kehidupan Rasulullah 

Saw. dengan para sahabat yang mencerminkan perilaku ekonomi yang sesuai 

syariat, namun tidak diarsipkan atau didokumentasikan dalam buku ekonomi 

tersendiri karena Islam tidak memisahkan disiplin ekonomi sebagai disiplin ilmu 

tersendiri. Ekonomi diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri baru pada abad ke-18, 

sejak ekonom klasik Adam Smith menuliskan buku berjudul The Wealth of Nations 

pada tahun 1776. Menurut Umer Chapra, Ekonomi Syariah adalah cabang 

pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi 

dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu 

membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makro ekonomi dan 

ekologi yang berkelanjutan. Pada intinya ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara sesuai 

dengan prinsip syariat Islam. Pengertian syariat adalah ajaran tentang hukum agama 

yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia 

dengan manusia dan alam sekitar yang berdasar dari Alquran dan hadis.5  

Berikut beberapa pengertian ekonomi syariah menurut para ahli: 

a. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang 

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

kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari’at Allah.6 

 
5 Ekonomi Syariah untuk sekolah Menengah Atas Kelas X, diterbitkan oleh: Departemen 

Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Tahun 2020, Hal. 1-3 
6 Surya Pos, “Pengertian Ekonomi Islam”, Artikel di akses pada tanggal 16 Juni 

2 0 2 2  dari http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html 

http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html
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b. M. Syauqi Al-Faujani memberikan pengertian ekonomi syariah dengan segala 

aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada 

pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.7 

c. Monzer Kahf memberikan pengertian ekonomi syariah dengan kajian tentang 

proses dan penangguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, 

distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim.8 

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu 

ekonomi syariah. Sehingga ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu 

prilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan 

tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah 

(agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).9 

Islam membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Dalam 

definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan 

hal atau bagian yang saling berhubungan, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang 

dirumuskan secara sistematis. Jadi sistem dapat didefinisikan sebagai setiap 

peraturan yang lahir dari pandangan dunia atau akidah tertentu yang berfungsi 

untuk memecahkan dan mengatasi problema hidup manusia, menjelaskan 

bagaimana cara pemecahan, memelihara serta mengembangkannya.10 

 

 
7Surya Pos, “Pengertian Ekonomi Islam”, Artikel di akses pada tanggal 16 Juni 

2 0 2 2  dari http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html  
8Surya Pos, “Pengertian Ekonomi Islam”, Artikel di akses pada tanggal 16 Juni 

2 0 2 2  dari http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html 
9Manajemen Dakwah, “Pengertian Ekonomi Islam” Artikel diakses pada tanggal 16 Juni 

2022 dari http://md-uin.blogspot.com/2009/07/pengertian-ekonomi-islam.html  
10M. Ismail Yusanto Dan M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, (Bogor: Al-Azhar 

Press, 2009), Cet 1, hal 13.  

http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html
http://www.suryapost.com/2010/12/pengertian-ekonomi-islam.html
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2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah 

Nilai dasar Ekonomi syariah diturunkan dari inti ajaran Islam yaitu tauhid. 

Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah 

karena kemurahan Allah Swt., segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk 

ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah Swt. Nilai tauhid ini 

diterjemahkan menjadi 4 (empat) nilai dasar yang membedakan ekonomi syariah 

dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu: 

a.  Kepemilikan 

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut 

Allah Swt. (QS. Yunus/10 : 55). Adapun manusia berperan sebagai khalifah 

(pengelola), yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana 

tercantum dalam Alquran surah Al Baqarah/2 : 195   

َ يحُِب   ِ وَلََ تلُْقوُْا باِيَْدِيْكُمْ اِلىَ التَّهْلكَُةِ ۛ وَاحَْسِنوُْا ۛ اِنَّ اللّٰه   الْمُحْسِنيِْنَ وَانَْفِقوُْا فيِْ سَبيِْلِ اللّٰه

Terjemahnya:  

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 

sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 

Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”11 

 

Meskipun hakikatnya harta milik Allah Swt. namun manusia mendapatkan hak 

atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, 

berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan 

berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat 

menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan 

antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik 

 
11Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya 
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Allah Swt. penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan 

kedermawanan. 

b.  Keadilan Dalam Berusaha 

Apakah arti keadilan menurut Islam? Adil bukanlah sama rata, melainkan 

secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana 

setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun 

penghargaan. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan nilai paling mendasar 

sesuai dengan Alquran surat Al- Maidah/5 : 8 Allah Swt. berfirman: 

ِ شُهَدَاۤءَ باِلْقِسْطِِۖ وَلََ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَٰنُ قوَْم   امِيْنَ لِِلّه عَلٰٰٓى الَََّ   يٰٰٓايَ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قوََّ

َ ۗاِنَّ  َ خَبيِْر ٌۢ بِمَا تعَْمَلوُْنَ تعَْدِلوُْا ۗاِعْدِلوُْاۗ هوَُ اقَْرَبُ لِلتَّقْوٰىِۖ وَاتَّقوُا اللّٰه  اللّٰه

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan 

karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu 

terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 

sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”12 

 

Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah 

satunya dalam hal berusaha. Di samping itu, adanya hasil dari usaha ekonomi 

sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan 

pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, Kelebihan 

harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan 

sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, agar tercapai prinsip yang 

berkeadilan sesuai dengan QS. Al Baqarah/2 : 267 

نَ   آٰ اخَْرَجْنَا لَكُمْ م ِ ا انَْفِقوُْا مِنْ طَي بِٰتِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ مُوا  يٰٰٓايَ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ الَْرَْضِ ۗ وَلََ تيََمَّ
َ غَنِي   ا انََّ اللّٰه ٰٓ انَْ تغُْمِضُوْا فيِْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٰٓ  حَمِيْد   الْخَبيِْثَ مِنْهُ تنُْفِقوُْنَ وَلسَْتمُْ باِٰخِذِيْهِ الََِّ

 
12 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya 
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu 

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. 

Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) 

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”13 

 

c.  Kerjasama Dalam Kebaikan 

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong 

dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah, dijalankan berdasarkan 

kerja sama dan dilandasi semangat tolong menolong dalam kebaikan, 

sebagaimana firman Allah Swt. : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari 

Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena 

mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya.” (QS Al Maidah/5 : 2). 

d.  Pertumbuhan yang Seimbang 

 
13 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya 
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Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam 

rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada 

Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan 

alam semesta selaku rahmatan lil ‘alamin. Pertumbuhan ekonomi penting, 

namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan 

kelestarian alam14 sebagaimana firman-Nya: 

ا انَِّمَا نحَْنُ مُصْلِحُوْنَ   وَاِذَا قيِْلَ لَهُمْ لََ تفُْسِدُوْا فىِ الَْرَْضِِۙ قاَلوُْٰٓ

Terjemahnya: 

“Dan bila dikatakan kepada mereka : ”Janganlah kamu membuat kerusakan di 

muka bumi.” Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang 

mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah/2 : 11)”.15 

 

3. Nilai-nilai Instrumental Ekonomi Syariah 

 Ada lima nilai instrumental yang sangat mempengaruhi pada tingkah laku 

ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, yaitu: 

a.  Zakat  

Zakat adalah kewajiban financial dari harta kekayaan menurut ketentuan 

Islam, yang didistribusikan kepada delapan kelompok sasaran, sebagaimana yang 

dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9 :60 : 

لِلْفقَُرَاۤءِ   دَقٰتُ  قاَبِ وَالْغٰرِمِيْنَ  ۞ انَِّمَا الصَّ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُْبهُُمْ وَفىِ الر ِ

ُ عَلِيْم  حَكِيْم   ِ وَۗاللّٰه نَ اللّٰه ِ وَابْنِ السَّبيِْلِۗ فرَِيْضَةً م ِ  وَفيِْ سَبيِْلِ اللّٰه

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil 

zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, 

untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang 

 
14 Ekonomi Syariah untuk sekolah Menengah Atas Kelas X, diterbitkan oleh: Departemen 

Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Tahun 2020, Hal. 3-5 
15 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya 
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yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Mahabijaksana.”16 

 

Menurut Qardhawi (1997: 416), zakat memainkan peranan penting dan 

signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh besar pada 

konsumsi umat.17 Pengaruh dari zakat pada aspek sosial ekonomi memberikan 

dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangan pertentangan kelas 

yang diakibatkan oleh ketajaman perbedaan pendapatan. Pelaksanaan zakat oleh 

Negara menunjang terbentuknya keadaan ekonomi, yakni peningkatan 

produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan 

lapangan kerja bagi masyarakat serta dapat menciptakan redistribusi yang merata, 

disamping dapat pula membantu mengekang laju inflasi serta terciptanya 

keseimbangan tata ekonomi yang diinginkan.18 

b.  Pelarangan Riba 

Pelarangan riba dalam Islam pada hakikatnya berarti penolakan terhadap 

resiko financial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal 

maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak 

lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang, modal dan barang dalam 

segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif 

dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang 

 
16 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya 
17 Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif 

Islam, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004/2005), Cet. 1, h. 90-91  
18 Muhammad A. Mannan, Ekonomi Islam Ekonomi Teori dan Praktek, (Yogyakarta: PT. 

Dana Bhakti Wakaf, 1995) 
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maupun pendek, adalah termasuk riba.19 Allah Swt. menjelaskan tentang 

pelarangan riba dalam surah Al-Baqarah/2 : 275. 

ۗ ذٰ  بٰوا لََ يَقوُْمُوْنَ الََِّ كَمَا يقَوُْمُ الَّذِيْ يتَخََبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَس ِ ا  الََّذِيْنَ يأَكُْلوُْنَ الر ِ لِكَ باِنََّهُمْ قاَلوُْٰٓ
ُ الْبيَْ  بٰواۘ وَاحََلَّ اللّٰه ب هِٖ فاَنْتهَٰى فَلهَٗ مَا  انَِّمَا الْبيَْعُ مِثلُْ الر ِ نْ رَّ بٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَة  م ِ مَ الر ِ عَ وَحَرَّ

ىِٕكَ اصَْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فيِْهَا خٰلِدُوْنَ 
ۤ
ِ ۗ وَمَنْ عَادَ فاَوُلٰ  سَلفََۗ وَامَْرُهٰٗٓ اِلىَ اللّٰه

 

Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.20 

Berikut terdapat jenis-jenis riba: 

- Riba Qardh, Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan 

terhadap yang berutang (muqtaridh). 

- Riba Jahiliyyah, Utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam 

tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. 

- Riba Fadhl, Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang 

berbeda, sedangkan barang yang ditukarkannya itu termasuk jenis barang 

ribawi. 

- Riba Nasi’ah, Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang 

ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya, riba ini muncul 

 
19Muhammad A. Mannan, Ekonomi Islam Ekonomi Teori dan Praktek, (Yogyakarta: PT. 

Dana Bhakti Wakaf, 1995).  
20 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya 
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karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan 

saat ini dan diserahkan kemudian.21 

Dampak riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam 

kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu 

dapat membuat proses kemiskinan struktural terjadi, contoh paling nyata 

adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju yang 

terus-menerus terjadi, dengan rendahnya tingkat peminjaman dan tingginya 

biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari 

ketergantungan. Maka hal ini menjadikan negara-negara peminjam akan 

terus menjadi miskin karena terlilitnya hutang yang tidak dapat 

dikembalikan. Selain itu rakyatpun menjadi korban dari tingginya tingkat 

kebutuhan hidup, dan ini dinamakan dampak inflantoir, yang diakibatkan 

oleh bunga sebagai biaya uang, ini terjadi karena salah satu elemen 

penentuan harga adalah suku bunga, semakin tinggi suku bunga maka, 

semakin tinggi harga yang ditetapkan.22 

c.  Kerjasama Ekonomi 

Untuk mengganti transaksi bunga, ekonomi Islam memberikan insentif 

memobilisasi sumber daya kedalam usaha produktif yang diperbolehkan melalui 

partisipasi dan perluasan kerjasama antar agen dan proyek-proyek ekonomi, 

diversifikasi efektif produksi, investasi dan risiko yang dicapai. Dengan 

demikian harga resiko dalam makna tingkat suku bunga digantikan oleh 

 
21Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta; Gema 

Insani Press, 2001), Cet. 1, hal. 41  
22 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari‟ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta; Gema 

Insani Press, 2001), Cet. 1, hal. 41 
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expected rate of returns (tingkat pengembalian yang diharapkan). Pengembalian 

sektor riil dibagi oleh para peserta dalam korperasi. kompetisi Marginal antara 

sektor moneter dan sektor riil, antara pemilik modal dan tenaga kerja, serta 

antara orang kaya dan miskin yang disebabkan oleh prevalensi suku bunga, 

semuanya digantikan oleh usaha partisipatif. Dengan cara ini, mobilisasi sumber 

daya melalui profit sharing terkait langsung dengan komplementaritas antara 

kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi.23 

Doktrin kerja sama dalam Ekonomi Islam seperti diatas dapat 

menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan 

kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, mencegah penindasan 

ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi 

kepentingan ekonomi lemah. 

Dengan demikian kerja sama (Cooperative) merupakan karakter dalam 

masyarakat Ekonomi Islam versus kompetisi bebas dari masyarakat kapitalis dan 

kediktatoran ekonomi marxisme.24 

d.  Jaminan Sosial 

Berikut komponen-komponen nilai instrumental jaminan atau 

pengeluaran sosial yang islami ialah sebagai berikut : 

 
23Ekonomi Islam Online, “Struktur Ekonomi Islam:Prespekif Komparasi Terhadap Pasar, 

Etika dan Ekonomi”, artikel diakses pada tanggal 17 Juni 2022, dari 

http://www.ekisonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59:struktur- 

ekonomi-islamprespekif-komparasi-terhadap-pasar-etika-dan-ekonomi&catid=34:ekonomi- mikro  
24 Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, Cet. 1. h. 92 
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- Keuntungan dan beban adalah sebanding dengan manfaat. Tidak ada 

kewajiban yang dibebankan tanpa diimbangi dengan pemberian hak yang 

sehubungan dengan kewajiban orang tersebut. 

- Tidak ada saling membebankan kerusakan atau biaya-biaya eksternal. 

- Manfaat dari sumber-sumber harus dinikmati oleh semua makhluk. 

- Pemerintah harus menyediakan uang untuk menjamin kesejahteraan sosial 

dan pertumbuhan ekonomi. 

- Pengeluaran adalah hak yang syah dari orang miskin dan malang. 

- Kesearahan arus pengeluaran sosial dari pihak yang kaya kepada pihak yang 

miskin. 

- Kesanggupan membayar sesuai kemampuan untuk tujuan- tujuan yang 

bermanfaat. 

- Prioritas untuk memenuhi tujuan yang bermanfaat dan penting bagi 

masyarakat. 

- Surplus pendapatan dan kekayaan sebagai dasar perhitungan tagihan untuk 

tujuan bermanfaat dan pengeluaran pribadi. 

- Makin besar surplus makin tinggi angka pertambahan marginal dari 

pengeluaran sosial. 

- Mengeluarkan tenaga dan modal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

adalah alasan hidup seorang muslim. 

- Mengorbankan jiwa dan tenaga untuk tujuan sosial sebagai pengganti 

pengorbanan uang. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yakni nilai instrumental 

jaminan sosial dapat membuat manusia dekat kepada Allah dan karunia-Nya, 
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dan dapat membuat mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak, 

sifat mementingkan diri sendiri dan hambatan-hambatan terhadap stabilitas dan 

pertumbuhan sosial ekonomi.25 

4. Tujuan Ekonomi Islam 

As-Shatibi berpendapat bahwa utama syariat Islam adalah mencapai 

kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke- 

mashlahah-an, yaitu keimanan (ad-dien), ilmu (al-„ilm), kehidupan (an- nafs), 

harta (al-maal), dan kelangsungan keturunan (an-nasl).26 Mashlahah dicapai hanya 

jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup 

keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang 

hakiki. 

Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain: (a) 

konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat 

bagi kehidupan manusia, (b) alat pemuas kebutuhan manusia  seimbang 

dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan 

kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam, 

(c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus 

diterapkan, (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber 

kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana 

distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.27 

 
25Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, h.79-104  
26 P3EI, Ekonomi Islam, h. 54 
27 Halide, Majalah, Mimbar Ummi, 1982, hlm 15 
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Secara umum tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk menciptakan al-

falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagian dunia dan akhirat. Untuk 

mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam 

rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi 

maupun non material (rohaniah), serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya 

dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa 

pelaksanaan perintahnya dan menjauhkan larangannya agar tercipta kemashlahatan 

yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.28 

5. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Prinsip ekonomi Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun 

struktur atau kerangka ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis. 

Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku 

ekonomi, namun agar manusia dapat menuju falah, perilaku manusia perlu diwarnai 

dengan spirit dan norma ekonomi Islam yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi 

Islam.29 

Berikut 6 (enam) Prinsip Ekonomi Syariah: 

a. Pengendalian Harta Individu 

Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. 

Harta individu tidak boleh ditumpuk, namun keluar mengalir secara produktif ke 

dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat 

berupa investasi produktif pada sektor rill dalam bentuk zakat, infak, sedekah, 

 
28 Anwar Abbas, Dasar-Dasar Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Fakultas Syariah Dan 

Hukum, Uin Syahid, 2009, h. 14 
29 Ekonomi Syariah untuk sekolah Menengah Atas Kelas X, diterbitkan oleh: Departemen 

Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Tahun 2020, Hal. 6 
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dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian 

akan terus bergulir secara terus menerus. 

b. Distribusi Pendapatan yang Inklusif 

Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas 

perekonomian bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip ini distribusi 

endapatan dari masyarakat dengan harta melebihi nisab disalurkan melalui zakat 

kepada delapan golongan yang berhak menerima (mustahik) yaitu : 

- Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

- Miskin, mereka yang memiliki harta, namun tidak cukup memenuhi 

kebutuhan dasar untuk hidup. 

- Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 

- Mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk 

menguatkan dalam tauhid dan syariah. 

- Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. 

- Ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam 

mempertahankan jiwa dan kehormatannya (izzah). 

- Fiisabilillah, mereka yang berjuang dijalan Allah Swt. dalam bentuk 

kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 

- Ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan 

kepada Allah Swt. 

c. Optimalisasi Bisnis (Jual Beli) dan Berbagai Resiko 

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi 

hasil dan risiko (risk sharing). Kebebasan pertukaran; kebebasan untuk memilih 
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tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah; pasar sebagai tempat pertukaran; 

campur tangan dalam proses penawaran (supply); tidak ada batasan area 

perdagangan; kelengkapan kontrak transaksi; dan kewenangan pihak otoritas 

dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak. 

d. Transaksi Keuangan Terkait Erat Sektor Riil 

Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus 

berdasarkan transaksi pada sektor riil. Menurut prinsip dasar ini, transaksi 

keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor riil yang perlu difasilitasi oleh 

transaksi keuangan. Aktivitas atau transaksi ekonomi bersinggungan dengan 

sektor riil, usaha manusia, manfaat, harga atas barang dan jasa maupun 

keuntungan yang diperoleh. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi 

senantiasa didorong untuk berkembangnya sektor riil seperti perdagangan, 

pertanian, industri maupun jasa. Di sisi lain, ekonomi syariah tidak mentolerir 

aktivitas ekonomi nonriil seperti perdagangan uang, perbankan system ribawi, 

dan lain-lain. 

e. Partisipasi Sosial untuk Kepentingan Publik 

Ekonomi Islam mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi 

membangun kepentingan bersama. Misalnya, mewakafkan tanah untuk 

pembangunan rumah sakit, membeli Sukuk untuk pembangunan jembatan atau 

tol dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam pencapaian tujuan sosial diupayakan 

secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan 

bersama sebagaimana firmanNya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan 

RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan 

kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 



25 
 

menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS Al 

Hadid/57 : 7). 

Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan 

produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif 

perekonomian. 

f. Transaksi Muamalat 

Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan 

serta kerjasama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalat khususnya 

transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam 

mengatur transaksi perdagangan, telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah Saw. 

pada saat Rasulullah Saw. mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar 

Madinah yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai 

sekarang.30 

6. Pentingnya Ekonomi Syariah 

Sejarah telah berbicara bahwa, revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di 

Eropa Barat sejak Abad 16 Masehi menyebabkan pamor dan kekuasaan institusi 

agama di benua Eropa ini menurun secara drastis. Akibatnya, terjadi sekularisasi di 

dunia Eropa Barat dalam segala bidang, termasuk ilmu pengetahuan. Karena itu 

lahirlah ilmu pengetahuan yang bersifat positivistik, ilmu positivistik hanya 

menjawab What Is ?, yaitu menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya. Karena itu 

tugas ilmu pengetahuan menjadi hanya to explain (menerangkan hubungan antar 

 
30 Ekonomi Syariah untuk sekolah Menengah Atas Kelas X, diterbitkan oleh: Departemen 

Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Tahun 2020, Hal. 7-8 
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variabel) dan to predict (meramalkan kejadian di masa depan berdasarkan teori 

yang ada). Pertanyaan what should ? what best ? yang mempertanyakan apa yang 

terbaik atau seharusnya dilakukan, dinafikan. Jawaban seperti ini diserahkan 

sepenuhnya pada setiap individu. Ini adalah semangat Renaissance humanisme 

(kebangkitan manusia) dan gerakan Aufklarung (pencerahan). Akhirnya, ilmu 

menjadi tersekulerisasi dan dibebaskan dari nilai-nilai. 

Dalam paradigma ini, ilmu pengetahuan modern dibangun, termasuk 

ilmu ekonomi konvesional. Paradigma ini sebenarnya sudah dikritik oleh banyak 

ilmuwan, seperti Sismondi (1773-1842 M), Carlyle (1795-1881 M), Ruskin (1819-

1900 M), Tawney (1880 – 1962 M), Frinjof Capra, J. K Galbraith dan ekonom-

ekonom lainnya. 

Wajar apabila Mantan Kanselir Republik Federasi Jerman, Helmut 

Schmidt sekitar 1 abad yang lalu, bahwa “Ekonomi dunia tengah memasuki suatu 

fase yang sangat tidak stabil dan masa mendatang sama sekali tidak menentu”. 

Setelah mengalami masa sulit karena tingginya tingkat inflasi, ekonomi dunia 

kembali mengalami masa resesi yang mendalam, tingkat pengangguran yang tak 

terkirakan, ditambah dengan tingginya tingkat suku bunga riil serta fluktuasi nilai 

tukar yang tidak sehat. Umer Chapra mengomentari kejadian ini dengan sikap kritis, 

“Tidak satu pun di antara teori ekonomi sebelum ini yang tampak mampu 

menjelaskan krisis ekonomi dunia tersebut”.31 

 

 

 
31 Ghozi, S.Ag, MA, Pentingnya Ekonomi Islam 
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1. Karakteristik Ekonomi Islam 

Berbagai definisi yang telah diberikan mengenai Ekonomi Islam yang 

satu dan yang lainnya pada prinsipnya tidak berbeda. Salah satu diantaranya yang 

dikemukakan oleh Dr. Muhammad Abdullah al-Araby, yaitu : “Ekonomi Islam 

merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al 

Qur’an dan As Sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di 

atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”32 

Dari definisi tersebut terlihat bahwa Ekonomi Islam terdiri dari dua bagian: 

a. Pertama adalah yang diistilahkan dengan sekumpulan dasar-dasar yang 

disimpulkan dari al Qur’an dan As Sunah yang ada hubungannya 

dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut 

antara lain tercermin dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : 

- Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (mubah). 

- Bahwa hasil pekerjaan kembali kepda yang mengerjakannya tidak 

ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan Wanita. 

- Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan 

dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara 

mereka yang dipimpinnya. 

- Bahwa yang haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang 

Islam lainnya.33 

 
32 32 Drs. Ahmad Muhammad al-Assal dan Dr. Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem 

Ekonomi Islam : Prinsip-prinsip dan Tujuannya, Alih Bahasa Abu Ahmadi dan Anshori Umar 

Sitanggal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980, Hal. 11 
33 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah di 

Indonesia, Jakarta, Kencana, 2004, hal. 33-35 
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b. Kedua yaitu yang diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang 

didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap 

lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara 

penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh 

para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip al 

Qur’an dan Sunah. 

Prinsip-prinsip lainnya dalam al Qur’an dan hadis-hadis yang bersifat 

membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi seperti Larangan menghasilkan 

harta dengan jalan yang batil, larangan menimbun harta tanpa ada manfaat bagi 

manusia, dan larangan melampaui batas. 

2. Pentingnya Ekonomi Islam Untuk Masyarakat 

Baru sedikit yang dilakukan untuk menampilkan sejarah pemikiran ekonomi 

Islam. Hal ini tidak menguntungkan karena sepanjang sejarah Islam para pemikir 

dan pemimpin politik muslim sudah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomik 

mereka sedemikian rupa sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka 

sebagai para pencetus ekonomi Islam yang sebenarnya. Pemikiran ekonomi dari 

para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf (W. th. 182 H), Yahya bin Adam (W. 

th. 303 H), al-Ghazali (W. tahun 505 H), Ibnu Rusyd (W. th. 595 H), al-'Izz bin 

'Abd al-Salam (W. th. 660 H), al-Farabi (W. th. 339 H), Ibnu Taimiyyah (W. th. 

728 H), al-Maqrizi (W. th. 845 H), Ibnu Khaldun (W. th. 808 H), dan banyak 

lainnya lagi. Telah mengkaji metodolodi ilmu ekonomi Islam, malah muqaddimah-

nya Ibnu Khaldun menjadi referensi bagi penulis barat. Para pemikir ekonomi Islam 
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tersebut tidak mendunia, karena Islam sebagai sebuah agama ardhi, tidak 

melakukan kolonialisasi dan imperialisasi terhadap daerah yang dikuasai.34 

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. 

Disebut ekonomi Rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Ilahiah. Lalu 

Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem 

ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Keimanan 

berpegang penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan 

mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, selera dan 

preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan.35 

Diantara ayat dalam alquran yang terpanjang yaitu berkenaan dengan 

ekonomi syariah, transaksi syariah, sehingga dari situ ada penekananbetapa 

pentingnya ekonomi syariah. Selanjutnya datangnya Islam yaitu mengubah 

muamalah manusia menjadi beradab yaitu muamalat yang berdasarkan atas 

saling menghargai, saling memberikan yang terbaik kepada orang, ada ungsur 

memaafkan dari kita, tenggang rasa, kepedulian. Semua itu adalah tergambar 

secara utuh didalam transaksi transaksi syariah, dimana muamalah syariah itu 

meliputi semua aktivitas manusia. Bahkan aktivitas ibadah merupakan 

muamalah, walau banyak ulama yang memisahkan antara perbuatan ibadah 

suatu kecendurungan yang terpisahkan dengan muamalah tetapi banyak juga 

yang mengatakan semua itu adalah muamalah dengan tujuan mensyariahkan 

hidup kita. Itulah mengapa ekonomi syariah itu sangat penting karena 

menyangkut seluruh aktivitas manusia yang dinaungi oleh ayat – ayat 

Alqur’an dan petunjuk Nabi SAW.36 

 

M. Dawam Rahardjo mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan penafsiran 

tentang istilah “ekonomi Islam”. Pertama, adalah ilmu ekonomi yaitu yang 

 
34 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, 

Jakarta, Alvabet, tahun 1999, Hal. 7   
35 35 Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta, 

Kencana, tahun 2006, Hal, 12-13 
36 Syamsul Bahri (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel), Wawancara Makassar, 3 

Agustus 2022 



30 
 

berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Kedua, adalah sistem ekonomi Islam. 

Sistem yang menyangkut pada pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi 

dalam suatu masyarakat atas negara yang berdasarkjan suatu metode atas cara 

tertentu. Ketiga, adalah perekonomian Islam, pengertian seperti ini berkembang 

dari sifat yang pragmatis seperti yang berkembang pada Organisasi Islam (OKI). 

Sambil mengembangkan teori-teori tentang ekonomi Islam, maka OKI 

memprakarsai untuk memajukan perekonomian masyarakat yang beragama Islam, 

baik yang bagi masyarakat yang penduduknya mayoritas maupun yang minoritas.37 

 Para ulama tidak dapat membedakan yang mana itu muamalah yang mana 

itu ekonomi syariah, itu sama. Nama lain dari muamalah adalah ekonomi 

syariah, keuangan syariah, transaksi syariah, semua itu merupakan satu 

kesatuan. Itulah yang mendasari para ulama dan kita juga berasumsi bahwa 

ekonomi syariah itu penting dalam kehidupan manusia.38 

 

3. Keunggulan Ekonomi Syariah 

Kajian tentang keuangan, Ekonomi Islam secara jelas membedakan antara 

uang (money) dan modal (capital). Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept, 

sedangkan capital adalah stock concept. Maka, dalam perekonomian, semakin cepat 

uang berputar akan semakin baik tingkat ekonominya. Dalam kerangka pikir inilah, 

Islam menganjurkan qard dan sedekah yang secara makro akan mempercepat 

perputaran uang dalam perekonomian. 

Dalam konsep Islam, uang adalah barang publik, sedangkan capital adalah 

barang pribadi. Money adalah milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang 

 
37 Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, Jakarta, Lembaga Studi 

Agama dan Filsafat, 1999, hal. 25 
38 Syamsul Bahri (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel), Wawancara Makassar, 3 

Agustus 2022 
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(dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila 

diibaratkan darah, perekonomian akan kekurangan darah alias kelesuan ekonomi 

alias stagnasi. Itu pula hikmah dilarangnya menimbun uang. 

Capital adalah milik pribadi. Karenanya, modal adalah objek zakat. 

Logikanya capital harus diproduktifkan. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan 

capitalnya, Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau mudharabah, 

yaitu bisnis bagi hasil.  

Syafi’i Antonio mengatakan keunggulan ekonomi Islam terdapat dalam 

beberapa hal, yaitu ; 

a. Perekonomian masyarakat luas, bukan hanya masyarakat muslim, akan 

menjadi bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma 

Islami. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk 

mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti 

rambu-rambu yang telah ditetapkan. 

b. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh; Islam bertujuan untuk 

membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan 

ini, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu 

keluarga. Sebuah persaudaraan dan kasih sayang dan tak diikat batas 

geografis. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut : 

- Keadilan sosial. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu derajat. 

Maka, semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di 

hadapan Allah. 
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- Keadilan ekonomi. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi 

setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum yang harus 

diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, 

keadilan sosial kehilangan makna. 

c. Keadilan Distribusi Pendapatan; Kesenjangan pendapatan dan kekayaan 

alam yang dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta 

komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. 

Kesenjangan harus di atasi dengan menggunakan cara yang ditekankan 

Islam. Di antaranya adalah dengan : Menghapuskan monopoli, kecuali 

oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu; menjamin hak dan 

kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik 

produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi; menjamin basic needs 

fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota 

masyarakat; melaksanakan amanah At takaaful al Ijtimai atau social 

economic security insurance di mana yang mampu menanggung dan 

membantu yang tidak mampu. 

d. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial; Pilar 

terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa 

manusia diciptakan Allah. Konsep Islam amat jelas, manusia dilahirkan 

merdeka. Maka, tidak ada seorang pun-bahkan negara manapun-yang 

berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia 

menjadi terikat. 
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C. Majelis Ulama Indonesia  

1. Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat MUI merupakan lembaga 

independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk 

membimbing, mambina, dan mengayomi umat Islam Indonesia. Majelis Ulama 

Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta 

Indonesia. Sesuai dengan tugasnya MUI membantu pemerintah dalam melakukan 

hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa 

dalam kehalalan makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, 

dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan 

lingkungannya.39 

2. Orientasi dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

a. Orientasi 

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, 

yaitu: 

- Diniyah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan 

yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran 

Islam yang kaffah.  

- Irsyadiyah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat 

manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan nahyi 

munkar dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama 

 
39 MUI Partner Pemerintah Capai kemaslahatan Umat, Republika Online, di Akses pada 

tanggal 16 Juni 2022, pukul 21.00 Wita. 
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Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu 

berdimensi dakwah. 

- Istijabiyah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan 

jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang 

dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam 

semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fi al-khairat). 

- Hurriyah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung 

maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, 

mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat. 

- Ta’awuniyah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk 

kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu’afa untuk 

meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. 

Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh 

lapisan umat Islam (ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwah Islamiyah ini 

merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk 

mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathaniyyah) 

dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyyah). 

- Syuriyah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai 

permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan 
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aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di 

dalam masyarakat. 

- Tasamuh, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam 

menghadapi masalah-masalah khilafiyah. 

- Qudwah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan 

melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan 

umat. 

- Duwaliyah, yaitu Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah 

perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia 

yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai 

dengan ajaran Islam. 

b. Peran 

Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsatu al-anbiyaa maka Majelis 

Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai: 

- Sebagai ahli waris tugas para Nabi (Waratsat al-anbiya), Majelis Ulama 

Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu 

menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu 

kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. 

Sebagai waratsatu al-anbiyaa (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis 

Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an-nubuwwah) yakni 

memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, 

walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan 
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ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, 

budaya, dan peradaban manusia. 

- Sebagai pemberi fatwa (Mufti), Majelis Ulama Indonesia berperan 

sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak 

diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia 

mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang 

sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi 

keagamaannya. 

- Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra’iy wa Khadim al ummah), 

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-

ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, 

aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia 

senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun 

tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, 

Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam 

membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam 

hubungannya dengan pemerintah. 

- Sebagai penegak amar makruf dan nahyi munkar, Majelis Ulama 

Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahyi 

munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan 

kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan 

demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan 

bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha 

merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi 
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yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa 

yang berkualitas (khairu ummah). 

- Sebagai pelopor Gerakan tajdid, Majelis Ulama Indonesia berperan 

sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pemurnian (tashfiyah) dan 

dinamisasi (tathwir) pemikiran Islam. 

- Sebagai pelopor Gerakan perbaikan umat (Ishlah al Ummah), yaitu 

Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi 

di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat 

Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jam‟u 

wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang 

lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat 

persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia, dan sebagai 

pelopor perbaikan umat (Ishlah al-ummah) dengan cara : 1. Membina 

dan memelihara kehidupan umat (himayah al-ummah), terutama dalam 

akidah, syariah dan akhlak; 2. Penguatan dan pemberdayaan kehidupan 

umat (taqwiyah al-ummah); 3. Berusaha terus-menerus menyatukan 

umat (tauhid al ummah);. 

- Sebagai pengemban kepemimpinan umat (Qiyadah al-ummah), MUI 

sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggungjawab atas maju 

mundurnya kehidupan bangsa (Syirkatu al-Mas‟uliyyah) terutama dalam 

hal (1) terciptanya kerukunan kehidupan umat Beragama, (2) perbaikan 

akhlaq bangsa dan (3) pemberdayaan umat Islam dalam semua segi 

kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban 

kepemimpinan umat (Qiyadah al-ummah) secara kelembagaan. 
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3. Hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Pihak Luar 

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama, dan 

cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis 

Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama 

Indonesia tidak berbeda dengan organisasi kemasyarakatan lain di kalangan 

umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat 

kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak 

tergantung dan terpengaruh kepada pihak lain di luar dirinya dalam 

mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama 

organisasi. 

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan 

umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud untuk menjadi organisasi 

yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi 

memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan 

keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah silaturahmi 

ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan 

umat Islam. 

Namun perlu ditegaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi 

Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak 

lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar 

saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi 

dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan 

kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan 

kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari 
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tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama 

antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis 

Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai 

rahmatan lil alamin40. 

4.  Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Pusat 

a. Program Bidang Fatwa 

- Mengembangkan kegiatan ilmu syariah di kalangan ulama mengenai 

berbagai masalah umat Islam sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 

memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam. 

- Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan memberikan 

masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta atau perorangan 

yang membutuhkan. 

- Membahas masalah-masalah strategis keumatan. 

- Membahas, merumuskan dan menetapkan fatwa terkait dengan masalah 

keagamaan kontemporer. 

- Sosialisasi hasil fatwa MUI melalui media cetak dan elektronik. 

- Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju kesatuan 

fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama dengan menyelenggarakan 

pertemuan secara berkala dan sistematis. 

- Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pada tingkat pusat maupun 

daerah menjadi hukum positif. 

b. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah 

 
40 PO_PD-PDRT-MUI-Hasil Munas 2012, hal. 13-14 
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- Komunikasi dan sinergi Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam (PTI) dan 

Pondok Pesantrendalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah. 

- Komunikasi dan sinergi Ormas Pemuda Islam untuk membangun 

persatuan dan kesatuan serta sinergi dalam harakah Islamiyah. 

- Menyamakan pendapat tentang Satu Waktu, dengan melaksanakan 

Semiloka Waktu Makkah (MMT). 

- Penguatan Ukhuwah Regional dengan melakukan Muhibah Ukhuwah 

ASEAN. 

- Mendorong adanya Pusat Kegiatan Islam/Islamic Centerdi setiap 

provinsi hingga kabupaten/kota dan menjadikan Islamic Centresebagai 

Pusat Dakwah, Ukhuwah dan TamaddunIslam. 

- Koordinasi Program Ukhuwah Lintas Sektoral. 

- Pengembangan budaya baca dan literasi. 

c. Program Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 

- Melakukan dakwah Islamiyah untuk memperkuat aqidah umat Islam dan 

membentenginya dari upaya pemurtadan, ajaran komunisme, 

liberalisme, sekularisme, dan ajaran-ajaran lain yang bertentangan 

dengan aqidah dan syariat Islam. 

- Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah 

khusus, daerah terpencil dan daerah perbatasan. 

- Memperluas eskalasi kegiatan dakwah Islam Washatiyahbaik nasional 

maupun internasional. 

- Melakukan pengkajian tentang metode, materi, subjek dan media dakwah 

sesuai perkembangan zaman. 
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- Memelopori dan mengkoordinasikan kegiatan pelatihan/pendidikan 

kader dakwah bagi kalangan dai milenial.f.Melakukan peningkatan 

kompetensi keilmuan keislaman dan kebangsaan bagi para dai/daiyah 

- Melakukan dakwah pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari upaya pendangkalan 

akidah.h.Melanjutkan dan mewujudkan penyusunan peta dakwah dari 

pusat sampai daerah.i.Penulisan Insiklopedia Ulama Indonesia. 

d. Program Bidang Pendidikan dan Kaderisasi 

- Menyelenggarakan Program Doktor Pendidikan Kader Ulama MUI. 

- Melaksanakan Program Diklat Pendidikan Kader Ulama Non Gelar. 

- Menggelar Pelatihan Operasionalisasi Teknologi Digital Dalam Kegiatan 

Kependidikan Di Indonesia. 

- Menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Evaluasi Pendidikan 

Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah Di Indonesia. 

- MelaksanakanWorkshopNasional Membangun Generasi Bangsa Yang 

Beradab Dan Religius Menuju Indonesia Maju. 

- Menggelar Program Pesantren Ramadhan Bagi Remaja Ormas Islam Di 

Indonesia. 

- Menyelenggarakan Rakornas Komisi Pendidikan Dan Kaderisasi MUI. 

- Menyelenggarakan Program S1 dan S2 Pendidikan Kader Ulama MUI. 

- Mendorong menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama pada Ma’had 

Aly di Pondok Pesantren. 

e. Program Bidang Perekonomian Ekonomi Umat 
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- Penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 dalam rangka 

konsolidasi dan koordinasi untuk pengembangan ekonomi umat. 

- Dakwah Ekonomi Umat untuk membangun pemahaman dan pencerahan 

terkait ikhtiar kehidupan dibidang ekonomi, yang  merupakan gerakan 

ekonomi umat Islam sebagai solusi kemajuan umat dan membangun 

jaringan, sinergi, persatuan dan kemandirian ekonomi umat 

- Penyempurnaan Buku KUBAZ. 

f. Program Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 

- Meningkatkan penelitian dan pengkajian hukum mengenai berbagai 

aspek kehidupan atau topik untuk selanjutnya disampaikan kepada 

lembaga negara/pemerintah dan komponen bangsa/masyarakat sebagai 

masukan dalam pembentukan atau penyempurnaan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang ada sertamenjadi pedoman dan tuntutan bagi 

umat Islam. 

- Mengembangkan kajian-kajian hukum Islam di berbagai bidang 

kehidupan sebagai masukan dan bahan pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam dan 

pengembangan hukum Islam di tanah air. 

- Mencermati rancangan peraturan perundang-undangan yang akan 

dibentuk yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam dan bangsa, 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta menyusun 

pandangan dan sikap MUI mengenai rancangan peraturan perundang-

undangan tersebut serta memperjuangkannya untuk masuk ke dalam 

materi/isi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut 
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dengan melakukan komunikasi dan tukar pikiran dengan lembaga 

legislatif dan lembaga eksekutif. 

- Memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap peraturan 

perundang-undangan, termasuk UU, yang sesuai dengan ajaran Islam dan 

aspirasi umat Islam dan bangsa untuk tetap berlaku apabila UU atau 

peraturan tersebut dilakukan pengujian konstitusionalitas peraturan 

(judicial review) di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung, dan 

sebaliknya melakukan atau menjadi pihak terkait yang ikut melakukan 

pengujian konstitusionalitas peraturan (judicial review) untuk 

membatalkan keberlakuan UU atau peraturan lainnya apabila regulasi 

tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, kepentingan umat Islam dan 

bangsa di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. 

- Meningkatkan peran dan partisipasi MUI dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan di pusat dan daerah agar isi regulasi tersebut 

memuat nilai-nilai ajaran Islam dan mendukung terwujudnya keadilan, 

kesejahteraan, dan kemajuan umat dan bangsa. 

- Mendorong peningkatan peran MUI dalam penyusunan konsep, 

kebijakan dan regulasi serta praktik penyelesaian sengketa ekonomi 

syariah melalui BasyarnasMUI atau pengadilan agama. 

- Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian mengenai hak asasi 

manusia dan mengembangkan konsep hak asasi manusia dalam 

perspektif ajaran Islam. 
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- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan situasi hak asasi 

manusia di tanah air serta menyusun pandangan dan sikap MUI terhadap 

peristiwa atau situasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 

- Melakukan berbagai ikhtiar dalam rangka meningkatkan kualitas 

kebijakan, regulasi, dan praktik penerapan hak asasi manusia di tanah air. 

- Menyelenggarakan berbagai kegiatan mudzakarah, seminar, diskusi, dan 

sejenisnya mengenai berbagai isu-isu hukum dan hak asasi manusia, baik 

yang berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum positif dan 

menyampaikan hasilnya ke berbagai pihak yang terkait sebagai 

sumbangsih MUI untuk penyempurnaan sistem hukum nasional. 

- Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga hukum dan hak asasi 

manusia dan lembaga penegak hukum dan hak asasi manusia.l.Menjalin 

kerja sama dengan lembaga konsultasi dan bantuan hukum dalam ikhtiar 

membela dan memperjuangkan hak-hak umat Islam atau lembaga Islam. 

g. Program Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama 

- Meningkatkan kepekaan dan sikap proaktif terhadap masalah-masalah 

yang terjadi antar umat beragama khususnya menyangkut umat Islam 

yang timbul akibat perselisihan dan pertentangan antar pemeluk agama 

yang dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama. 

- Menupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi 

antar umat beragama terutama dikalangan pemuka/pemimpin umat 

beragama dan pemerintah. 
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- Mengikuti perkembangan penyusunan RUU yang berpotensi 

menimbulkan pertentangan antar umat beragama, dan berupaya 

memantau pelaksanaannya secara konsisten. 

- Meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama 

dan Pemerintah dalam masalah kerukunan. 

- Melakukan studi yang seksama dan kontinyu tentang kehidupan antar 

umat beragama,terutama yang berpotensi terjadi dan sedang terjadi 

konflik. 

- Mendorong terbentuknya Forum Kerukunan Antar Umat Bergama 

(FKUB) Tingkat Nasional sebagai wadah kerjasama dan konsultasi 

FKUB Wilayah dan pemerintah dalam masalah kerukunan. 

- Bekerjasama dengan lembaga keagamaan regional dan internasional. 

h. Program Bidang Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga 

- Memberikan kontribusi pemikiran tentang ajaran Islam mengenai 

berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, remaja dan keluarga, 

serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 

- Meningkatkan Kerjasama dengan badan/ormas/instansi terkait dalam 

upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga. 

- Memberikan pelayanan terkait masalah perempuan, remaja dan keluarga. 

- Membuat Program Penguatan Kelembagaan Komisi Perempuan Remaja  

dan Keluarga pemetaan (mapping) potensi dan penguatan jejaring. 

- Silaturahim Akbar dalam rangka konsolidasi dan koordinasi organisasi 

untuk memperkuat perempuan dalam aspek pendidikan, hukum, 

ekonomi, budaya, politik, dan sosial. 
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i. Program Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan 

- Melakukan kajian dan penelitian terhadap berbagai aliran, kepercayaan 

dan pemikiran yang berkembang dalam Islam yang diduga sesat dan 

memberikan penjelasan yang benar dan memadai dalam melindungi 

umat dari aliran, kepercayaan dan pemikiran yang sesat itu. 

- Melakukan pengkajian terhadap penyebaran konten aliran, kepercayaan 

dan pemikiran dalam Islam yang diduga sesat melalui media massa, 

media elektronik dan media sosial. 

- Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, FGD 

atau lainnya, untuk membahas masalah-masalah aktual terkait persoalan 

akidah, khususnya isu, peristiwa dan kejadian yang perlu ditangani oleh 

Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI. 

- Sosialisasi hasil-hasil kajian dan penelitian melalui jurnal, media massa 

(cetak, elektronik dan media sosial). 

- Sosialiasi pedoman penanganan, pengawasan dan pembinaan dan 

standard operating procedure (SOP) pengkajian dan penelitian aliran dan 

pemikiran sesat sebagai modul pelatihan penelitian aliran keagamaan 

yang diselenggarakan Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan 

MUI se-Indonesia serta pihak lain yang membutuhkan peningkatan 

kapasitas penelitian aliran keagamaan. 

- Menyelenggarakan pelatihan dan workshop penelitian keagamaan, 

Publikasi hasil pengkajian dan penelitian berupa ensiklopedi aliran sesat 

dan diduga sesat di Indonesia untuk internal MUI. 

j. Program Bidang Komunikasi, Informasi dan Pemeliharaan Dokumentasi 
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- Mengembangkan media informasi dan komunikasi MUI Pusat, Provinsi 

dan Kab/Kota secara konvergen dan sinergis, dengan memaksimalkan 

multiplatform (cyber, penyiaran, dan cetak) meng-update dinamika 

teknologi informasi dan komunikasi, agar peran MUI sebagai khadimul 

ummah wa shadiiqul hukuumah, yang berparadigma Islam wasathiyah, 

makin produktif dan efektif. 

- Melakukan pembenahan berkelanjutan jaringan dan tata kelola informasi 

dan komunikasi MUI se-Indonesia, dengan memaksimalkan daya 

dukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta 

memperkuat kompetensi sumber daya manusia pendukung.  

- Mendorong produksi konten media yang mencerdaskan, berakhlak, dan 

mensejahterakan, baik konten tulisan, video, audio, visual, dan 

sebagainya dengan memperkuatkolaborasi berbagai pemangku 

kepentingan dan kebijakan, mulai penulis, jurnalis, influencer, youtuber, 

penerbit, media massa, sampai kementerian agar konten media, baik 

media pers, media sosial, jurnal ilmiah, maupun perbukuan, semakin 

bermanfaat dan sehat, sebagaimana dipandu Fatwa MUI tentang 

Pedoman Muamalah di Media Sosial dan fatwa lain terkait. 

- Memastikan penegakan dan perbaikan regulasi dan kode etik di bidang 

informasi dan komunikasi dengan mengembangkan kemitraan 

(partnership)dengan berbagai pemangku kepentingan (stake 

holders),baik regulator,otoritas media massa (Dewan 

Pers,KPI,Kominfo), industri media massa,dan pihak lainnya secara 

dinamis, termasuk mendialogkan norma dalam fatwa-fatwa MUI yang 
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terkait infokom sebagai bahan pembenahan regulasi dan kode etik bidang 

infokom.  

- Mengoptimalkan modernisasi kepustakaan MUI Pusat dan daerah 

sebagai pusat informasi, dokumentasi dan sumber riset, dengan 

menyesuaikan kemajuan teknologi digital. 

k. Program Bidang Hubungan Luar Negeri 

- Meningkatkan peranan MUI dalam kerjasama internasional khususnya 

dalam berbagai eventyang berkaitan dengan kehidupan beragama. 

- Meningkatkan kepekaan dan sikap tanggap terhadap permasalahan 

negara Islam, dengan berbagai kajian terhadap isu terkini seperti 

multaqaulama dan cendekiawan Muslim, konferensi internasional, dan 

lain-lain. 

- Meningkatkan hubungan antarnegara Islam dannegara dengan penduduk 

Islam yang besar,antara lain dengan kunjungan 

muhibahmemperkenalkan wajah MUI dalam mempertahankan 

washatiyatul Islamdan memperkenalkan buku Panduan Wisata Halalke 

mancanegara. 

- Melanjutkan program pembangunan rumah sakit Indonesia Hebron di 

Palestina dan melakukan monitoring proses pembangunan rumah sakit 

tersebut. 

l. Program Bidang Seni Budaya Islam 

- Menumbuhkan budaya literasi Seni Islami di tengah umat. 

- Mengedukasi anak muda muslim mencipta karya seni Islami berkualitas. 

- Mengupayakan hadirnya film Islami yang berwibawa. 
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- Merumuskan Strategi Kebudayaan Umat. 

- Mengapresiasi karya seni dan pelaku seni Islami. 

- Menampilkan karya seni budaya Islami. 

- Memprakarsai laboratorium riset seni dan budaya Islami. 

- Memperluas wawasan dan kerjasama dengan lembaga nasional dan atau 

internasional. 

- Konsolidasi elemen seni dan budaya Islam se-Indonesia. 

- Menguatkan dan mengokohkan kelembagaan Komisi Pembinaan Seni 

Budaya Islam.41 

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Masa Khidmat 

2021-2026 di SK kan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dengan nomor 

SK : Kep-1969/DP-MUI/VIII/2021 tanggal 15 Muharram 1443 H/24 Agustus 2021 

M. SK dibuat berdasar pada Hasil Musda VIII MUI Provinsi Selatan pada tanggal 

28-29 Dzulhijjah 1442 H/7-8 Agustus 2021 Masehi bertempat di Hotel Four Points 

by Sheraton Makassar. Yang dimana bahwa sala satu keputusan Musda VIII MUI 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah  memilih dan membentuk tim 

formatur secara musyawarah yang terdiri dari 13 orang dari perwakilan-perwakilan 

: Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan serta 1 

perwakilan dari Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang 

demisioner, 1 orang perwakilan dari Pondok Pesantren, 3 orang perwakilan dari 

Ormas Islam, 5 orang perwakilan MUI Kab/Kota, 1 orang perwakilan dari 

 
41 Pedoman Proker MUI Pusat 
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Cendikiawan Perguruan Tinggi. Kemudian setelah terbentuknya Tim Formatur, 

dilanjutkan rapat Tim Formatur sehingga terpililih Ketua Umum MUI Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu AGH. Prof. Dr. KH. Najmuddin, Lc, MA dan atas hasil 

musyawarah antara Tim Formatur dan Ketua Umum terpilih tersusun Pengurus 

harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan masa khidmat 2021-2026 

dengan komposisi sebagai berikut: 

Ketua Umum  : Prof. Dr. KH. Najmuddin, Lc, MA 

Wakil Ketua Umum  : Prof. Dr. KH. M. Ghalib, MA 

Wakil Ketua Umum  : Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, MA 

Wakil Ketua Umum  : Dr. KH. Mustari Bosra, MA 

Ketua   : Dr. KH. Ruslan Wahab, MA 

Ketua   : Prof. Dr. H. Abdul Kadir Ahmad, M.S. 

Ketua   : Prof. Dr. KH. Abustani Ilyas, M.Ag 

Ketua   : Dr. KH. Kamaluddin Abunawas, M.ag 

Ketua   : Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd 

Ketua   : Dr. Amiruddin K, M.E.I 

Ketua   : Prof. Dr. H. Arfin Hamid, SH., MH 

Ketua   : Prof. Dr. Hj. Aisyah Kara, M.Ag 

Ketua   : Dr. H. M. Ishaq Samad, M.Ed 

Ketua   : Dr. Ir. Hj. Majdah M. Zain, M.Si 

Ketua   : Prof. Dr. H. Mustari Mustafa, M.Pd 

Ketua   : Prof. Dr. H. Burhanuddin Arfah 

Sekretaris Umum  : Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., MA 

Sekretaris  : Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc, M.Ag 
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Sekretaris  : Dr. H. M. Hasibuddin Mahmud, SS., M.Ag 

Sekretaris  : Lot. Kol. Drs. Husban Abadi, M.HI 

Sekretaris  : Dr. KH. Andi Ahru, M.Pd 

Sekretaris  : Dr. Ilham Hamid, M.Ag, M.Pd 

Sekretaris  : Dr. Ma’rif, SH, MH 

Sekretaris  : Dr. dr. Fadli Ananda 

Sekretaris  : Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd 

Sekretaris  : Prof. Dr. H. Sukardi Weda, M.Pd, M.Hum 

Sekretaris  : Aflahah Ani Mukhtar, S.P, S.Pd 

Sekretaris  : Dr. KH. Andi Aderus, Lc, MA 

Sekretaris  : Syamsuddin Nur, S.Ag., M.Si 

Bendahara Umum  : Ir. H. Andi Thaswin Abdullah 

Bendahara  : Dr. Nurjannah Abna, M.Pd 

Bendahara  : Drs. H. Burhanuddin Yusuf, M.ag 

Bendahara  : Drs. Ismail Badollahi, S.E, M.Si, Ak, Ca.42 

Selain pengurus harian, di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan Masa juga terdapat pengurus Komisi yang di SK kan oleh 

Dewan Pimpinan, dengan susunan sebagai berikut: 

I. Komisi Fatwa 

Ketua   : Prof. Dr. KH. M. Rusydi Khalid, MA 

Wakil Ketua : Dr. KH. Shaifullah Rusmin, Lc., M.Th.I. 

Sekretaris : Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA. 

 
42 SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, No. Kep-1969/DP-MUI/VIII/2021, tgl. 

24 Agustus 2021 
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Wakil Sek : Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I. 

Anggota-Anggota : 

1. Prof. Dr. KH. Arifuddin Ahmad, M.Ag. 

2. Dr. KH. Rahmat Abd. Rahman, Lc, M.A. 

3. Dr. KH. Yusri Muhammad Arsyad, Lc., MA 

4. Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag. 

5. Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA. 

6. Dr. KH. Iqbal Gunawan, MA 

7. Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag 

8. Dr. KH. Muhammad Mahrus Amri, Lc., MA. 

9. KH. Khiyar Hijaz, Lc., MA. 

10. Islamul Haq, Lc., MA. 

11. Dr. Kasman Bakri, Lc., M.Ag. 

12. H. Nasrullah bin Sapa, Lc., MM. 

13. Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, Lc., MEI. 

 

II. Komisi Ukhuwah Islamiyah 

Ketua  : Prof. Dr. Nasir Siola, M.Ag. 

Wakil Ketua : Dr. Machmud Suyuti M.Ag. 

Sekretaris : H. Saenong Tebba, Lc., MA. 

Wakil Sek : Dr. H. Muhaemin Badaruddin, S.Ag.,M.Ag. 

Anggota-Anggota : 

1. Dr. H. Abd.Rahim Mas P. Sanjata, M.Ag. 

2. Dr. KH. Kaswad Sartono M.Ag. 

3. Dzulqarnain Muhammad Sanusi 

4. Dr. H.M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag 

5. Dr. KH. Agussalim Beddu Malla, MA 

6. Abd. Majid, S,Sos.I., M.Si 

7. H. Mujahid Dahlan,  S.Ag., M.Th.I 

8. Dr. H. Ahmad Razak, S.Ag., S.Psi., M.Si 
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9. Afdal, S.Ag., MM 

10. Ardi SHI, MH. 

11. H. Nasrullah Abdullah Said, Lc. 

12. Dr. H. Muh. Daming K., M.Ag. 

13. Prof. Dr. Hamzah Upu  

 

III. Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam 

Ketua  : Dr. KH. Amirullah Amri, M.Ag.  

Wakil Ketua : Dr. H. Usman Jasad, MPd. 

Sekretaris : Dr. Asmullah S. Ag., M. Th.I 

Wakil Sek : Dr. Syamsu Alam Usman, S.Ag. M.Ag 

Anggota-Anggota : 

1. Drs. KH. Hasbuddin Halik, Lc., M.H. 

2. Dr. KH. Muzakkir Arif AM., Lc., MA. 

3. KH. Syam Amir Yunus, SQ. 

4. Dr. H. Das’ad Latif, S.Ag., M.Si. 

5. H. M. Irfan Sanusi  

6. H. Aminuddin Natsir, S.Ag. M.Ag. 

7. H.M. Ashar Tamanggong, S.Ag. 

8. Dr. Muhammad Agus, S.Th.I., M.Th.I. 

9. Drs. H. Misbahuddin Salamu, M.Ag. 

10. Drs. H. Muh. Nurdin Nani M. Pd. 

11. Dr. H. Sufkasman, MA. 

12. Drs. Abd. Rasyid Qudaeda, M.Pd. 

13. Syarif Husain Ahmad, M.Pd 

14. Muh. Syahril, S.Ag., M.HI 

 

IV. Komisi Pendidikan Dan Kaderisasi 

Ketua  : Dr. H. A. Marjuni, M.Pd.I. 

Wakil Ketua : Dr. H. Abdul Halim Muharram, M. Pd 
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Sekretaris : Dr  Nur Taufiq Sanusi, MA. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Faktor yang sangat penting dalam melakukan penelitian adalah metode 

penelitian karena metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis 

penelitian ini dengan menggunakan penelitian Kualitatif.43  

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. 

Moloeng, mengartikan penelitian Kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.44 Fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi selatan dalam membangun dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan praktik Ekonomi 

Syariah, peneliti memulai penelitianya dengan mengemukakan teori, 

mengumpulkan data untuk di uji teori, dan berdasarkan hasil penelitian yang di 

peroleh, menunjukkan apakah teori ini terkonfirmasi sebagai kajian dari penelitian 

kualitatif.  

Pengambilan sampel untuk data penelitian kualititaf pada panelitian ini 

dilakukan secara purposivesampling yaitu penelitian sudah menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan 

 
43 sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 

R&D”. Bandung: Alfabeta (2010), h. 3. 
44 Lexi J.Moleong. “Metode Penelitian Kualitatif”. Cet XIII (Bandung: Remaja Rosda 

karya, 2000), h. 6. 
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tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab dari pertanyaan pada 

permasalahn penelitian, seperti menurut ahli yaitu bahwasanya purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu 

seperti sifat sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. dan 

untuk informasi berikutnya ditentukan dengan memperoleh data yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dilakukan dengan cara: Wawancara, 

Partisipasi, Studi Dokumentasi/literature.45 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Dalam model analisa data terdiri atas tiga komponen yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk 

memenuhi validitas data, dilakukan triangulasi data, dengan cara membandingkan 

data yang sama dari sumber yang berbeda, sehingga diharapkan dapat 

meminimalisir kesalahan yang memungkinkan terjadi. 

2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur yang penting yang perlu 

ditimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, waktu, pelaku, 

dan kegiatan.46 Adapun pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi 

Selatan dan sebagai objek penelitian adalah Lembaga Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Sulawesi Selatan. Penulis memilih Lembaga Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Provinsi Sulawesi Selatan karena MUI memiliki peranan penting dalam 

memberikan edukasi dan pemahaman lebih mendalam yang berkaitan dengan 

 
45 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian KualitatiF, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 

1995). Hlm. 45   
46S. Nasution,Metode Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsinto, 1996). hlm. 43  
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pemahaman keislaman kepada masyarakat. Selain itu, peneliti memilih lokasi 

tersebut dikarenakan sudah mengetahui situasi dan kondisi lapangan sehingga hal 

ini diharapkan akan mempermudah pada saat penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

deskriptif, yaitu bentuk penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada baik yang terbentuk secara alamiah maupun rekayasa 

manusia.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian ini 

menggunakan studi kasus yang bersifat deskriptif yaitu cara-cara yang dapat 

digunakan dalam merancang, melaksanakan, mengolah data, dan menarik 

kesimpulan dengan masalah yang melibatkan etika bisnis islam pada pedagang 

temporer.47 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan diperoleh, dikumpulkan serta diolah sendiri oleh 

peneliti langsung dari objek penelitian seperti hasil wawancara dari subjek dengan 

menggunakan alat pengukuran, alat pengambilan data langsung pada subjek 

sebagai sumber data atau informasi yang dibutuhkan. Data primer didapatkan dari 

individu atau kelompok di tempat penelitian tersebut melalui wawancara. Dan 

menjadi informasi kunci adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan Sedangkan menjadi informasi tambahan adalah Sekretaris Umum 

MUI Sulawesi Selatan, Ketua Bidang Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, dan 

 
47 N. S. Sukmadinata. “Metode Penelitian Pendidikan”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

(2008), h. 317 
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Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulawesi Selatan dan dari 

Komisi Dakwah MUI Sulawesi Selatan.  

2. Data Sekunder 

Lexy. J. Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah ucapan atau kata- kata serta perilaku subjek atau orang-orang, yang 

dikumpulkan dan diolah, biasa sudah dalam bentuk publikasi yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan oleh peneliti dengan melihat dan membaca data-data 

tersebut.48 Sumber data sekunder dapat di bagi menjadi dua yaitu: Pertama, kajian 

konseptual yaitu kajian yang artikel-artikel dan buku yang diteliti oleh para ahli. 

Kedua, kajian pustaka dari hasil kajian terdahulu yang ada kaitannya dengan 

pembahasan ini baik yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah yang dapat 

di percaya kebenarannya, tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta dapat 

memberikan gambaran yang luas untuk dapat menarik kesimppulan. Oleh karena 

itu data yang diambil dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil 

penelitian di lapangan. Di dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan terhadap setiap kegiatan 

atau aktivitas individu atau objek yang diselidiki dengan menggunakan panca indra 

sebagai alat bantu utama. Metode observasi merupakan teknik-teknik pengumpulan 

 
48 Lexy. J. Moleong. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 3 
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data yang digunakan dalam mengumpulkan informasi, data-data penelitian metode 

observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi tentang perilaku dan 

sifat manusia sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dalam pengamatan ini 

melibatkan secara langsung kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang 

dijadikan sumber data penelitian.49 Adapun langkah-langkah dalam melakukan 

observasi adalah sebagai berikut; 

a.  Harus diketahui di mana observasi itu dapat dilakukan. 

b.  Harus ditentukan dengan pasti siapa saja yang akan diobservasi. 

c.  Harus diketahui dengan jelas data-data apa saja yang diperlukan. 

d.  Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data agar berjalan 

mudah dan lancar. 

e.  Harus diketahui tentang cara mencatat hasil observasi, seperti telah 

menyediakan buku catatan, kamera, tape recorder, dan alat-alat tulis 

lainnya.  

 Dalam pengumpulan datanya, observasi langsung digunakan pada 

penelitian ini. Observasi langsung adalah peneliti terlibat langsung dalam 

kegiatan sehari-hari responden yang tengah diamati. Dengan observasi 

langsung, peneliti akan mendapatkan data yang lebih lengkap, tajam dan 

sampai mengetahui makna dari setiap perilaku responden.50 Wawancara  

 

 
49Sugiyono. “Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan 

R&D”. (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 310  
50Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 145.  
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2. Wawancara 

Wawancara adalah komunikasi atau percakapan antara dua belah pihak 

untuk bertukar informasi yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.51 Wawancara 

merupakan metode dalam peneliti kepada sumber informasi agar mendapatkan 

data-data dan pengetahuan yang akan diteliti. Dalam melakukan penelitian seorang 

peneliti sebaiknya melakukan wawancara yang terstruktur, dimana seorang 

pewawancara menentukan sendiri pertanyaan dan masalah yang akan diajukan 

kepada informan. 

Pewawancara dalam melakukan wawancara kepada informan harus 

mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga terjalin kerjasama yang baik 

dan merasa bebas sehingga informan bersedia memberikan data-data serta 

informasi sesungguhnya. Adapun teknik wawancara yang akan peneliti gunakan 

yaitu teknik secara terstruktur (tertulis) yaitu pertanyaan disusun terlebih dahulu 

yang akan diajukan kepada informan, hal ini bertujuan agar pada saat melakukan 

wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang diharapkan serta menghindari 

pembicaraan yang meluas, selain itu dijadikan sebagai dasar yang dapat 

dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika wawancara 

berlangsung.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yang kata dasarnya dokumen artinya barang-barang tertulis. 

Dengan menggunakan metode dokumentasi maka peneliti akan menyelidiki benda-

 
51Lexy. J. Moleong. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 135  
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benda tertulis, gambar-gambar atau bentuk dokumen peraturan, catatan, buku-buku 

dan sebagainya.52 Metode dokumentasi adalah proses mencari data, gambar, 

agenda, presentasi dan sebagainya. 

Dengan menggunakan metode pengumpulan data-data dengan 

menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada metode pengumpulan data-data 

dengan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada dan merupakan sumber 

data serta informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini. Hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin kuat, sah, dan dapat 

dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, penulis merupakan instrumen utama dalam 

pencarian dan penggalian data dilapangan. Disamping itu penulis membutuhkan 

instrumen lain yang membantu dalam melakukan penelitian antara lain: 

1. Alat tulis membantu dalam proses melakukan penelitian dimana 

mempermudah proses pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk 

tulisan dan siap untuk diolah. 

2. Pedoman Wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang berfungsi 

sebagai alat pengarah pada saat melakukan wawancara kepada 

informan, dimana proses pengumpulan datanya diperlukan tanya jawab 

atau dialog langsung. 

3. Handphone alat komunikasi yang sangat membantu penulis dalam 

mengumpulkan dan memperoleh data, dimana fiturnya bisa difungsikan 

 
52 Suharsimi Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”. (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h.149 
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sebagai perekam suara pada saat wawancara dan kameranya bisa 

digunakan dalam pengambilan foto pada saat penelitian berlangsung.  

F. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Tekhnik Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan dari lapangan diolah dengan teknik analisis 

deksriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan yakni reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.53 Data tersebut baik dari 

hasil observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. 

Pertama, peneliti melakukan reduksi data54 (Data Reduction). Reduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Sehingga Reduksi data 

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih 

jelas tentang Dewan Pengawas Syariah di BPRS Indo Timur Kota Makassar, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. 

 
53 130A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Makassar: 

Indobis 

Media Centre, 2003), h. 337 
54 Menurut Miles dan Huberman, reduksi data bisa berupa kegiatan pembuatan ringkasan, 

pembuatan kode, penelusuran tema, dan penulisan memo yang bisa berlangsung terus sesudah 

penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun lengkap. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad 

Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 219 
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Kedua, peneliti melakukan penyajian data (Data Display). Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.55 Adapun data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berupa kalimat ataupun kata-kata yang terkait dengan 

focus penelitian, sehingga penyajian datanya berupa sekumpulan informasi yang 

tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik 

kesimpulan. 

Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

(Cloncusion Drawing/ Verification). Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.56 Penarikan kesimpulan dilakukan dari 

awal pengumpulan data yaitu dengan cara mencatat dan memaknai kalimat ataupun 

kata-kata yang diucapkan oleh para informan yang secara teratur dan berulang-

ulang. Oleh karenaya, penelitian ini akan mengungkap makna dari kalimat atau 

kata-kata yang terkumpul sebagai data, kemudian akan ditarik kesimpulannya 

setelah data direduksi dan disajikan terkait hasil penelitian tentang peran Majelis 

Ulama Indonesia dalam membangun kesadaran masyarakat mengamalkan praktik 

ekonomi syariah. 

 

 

 
55Dalam hal ini Miles dan Huberman, menyatakan “the most frequent from of display data 

for qualitatve research data in the past has been narrative text” yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.Sugiyono, 

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 249 
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2. Tekhnik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.57  Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah mengkasifikasikan dan mengkategorisasikan data-data yang diperoleh. 

Dengan kata lain, data dianalisa dengan mengatur urutannya, mengorganisasikan 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

ukuran yang dapat dipercaya. Untuk mendapatkan data real dan relevan maka 

peneliti mencocokkan kembali keabsahan data hasil penelitian dengan cara antara 

lain: 

1. Uji Kredibilitas 

Kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif seringkali diragukan 

karena tidak dianggap memenuhi syarat validitas dan realibilitas. Kepercayaan data 

hasil penelitian menurut Sugiyono dapat dilakukan dengan cara: 

a. Perpanjangan Penelitian. Perpanjangan pengamatan untuk menguji 

kredibilitas data penelitian tersebut, sebaiknya difokuskan pada pengujian 

terhadap data yang diperoleh, apakah data tersebut setelah dicek kembali 

 
57Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, h. 244  
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ke lapangan data sudah benar berarti kredibel maka waktu perpanjangan 

pengamatan dapat diakhiri 

b. Meningkatkan Ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Melakukan hal tersebut 

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. Bekal bagi peneliti dalam meningkatkan ketekunan yakni 

dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian ataupun 

dokumen-tasi terkait dengan yang diteliti. 

c. Triangulasi. Menurut William Wiersma yang dikutip oleh Sugiyono 

menyata-kan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

waktu.  

d. Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi ialah pendukung yang 

mem-buktikan data yang ditemukan oleh peneliti. 

2. Uji Transferability 

Uji merupakan validasi eksternal. Validitas eksternal menunjukkan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian. Karena itu, peneliti dalam 

membuat lapor-an harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis dan dapat 

dipercaya 

3. Uji Defentability,  

Uji ini melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian 

kelapangan oleh editor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit 

keseluruhan kegiatan peneliti yangdilakukan 
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4. Uji Confirmability,  

Uji ini peneliti menguji hasil peneletiannya dan dikaitkan dengan proses 

yang telah dilakukan di lapangan.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h.184 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan 

Majelis ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mulai berdiri pada 

tahun 1975,59 dan telah melaksanakan Musda selama 8 kali.  

Jadi setau saya, Majelis Ulama Indonesia karena saya tidak tau persis 

kapan MUI ini terbentuk, tetapi menurut informasi yang saya dapatkan 

Ketua MUI Pusat yang pertama yaitu Prof. Hamka kemudian ke Sulawesi 

Selatan saya juga kurang tau persis kapan mulai terbentuk, tetapi info 

yang saya dapatkan Ketua MUI Sulawesi Selatan yang pertama atau yang 

kedua yaitu Kyai Junaid Sulaeman orang Bone, setelah itu KH. Muin asal 

Sidrap dan terakhir Kyai Sanusi Baco yang menjabat selama 3 Periode. 

Itulah sejarah singkat yang saya tau tentang MUI Sulawesi Selatan 

karena saya baru dilibatkan masuk MUI periode ke 2 Kyai Sanusi yaitu 

sekitaran Tahun 90 an dan aktif sampai saat ini selama 3 periode. Tapi 

pada masa awal menjadi pengurus MUI Sulsel saya belum terlalu aktif, 

mulai aktif pada saat saya Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri awal 

tahun 2000 an.60 

 

Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Program Utama yang 

dilaksanakan hampir setiap tahun, yakni : pengembangan ukhuwah islamiyah, 

peningkatan dakwah islamiyah, pengembangan pendidikan islam, pengembangan 

ekonomi ummat, pengakajian dan penelitian, hukum dan perundang undangan, 

hubungan antar provinsi, pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga, 

kerukunan umat beragama, fatwa keagamaan, khususnya tentang Zakat profesi dan 

rekomendasi pemberlakuan Syariat Islam secara cultural dan konstitusional.61 

 
59 Buku Data dan fakta Musda V MUI Sulsel tahun 2006 
60 Kyai Najmuddin (Ketua MUI Sulsel), Wawancara Makassar, 2 Agustus 2022 
61 Buku Data dan fakta Musda V MUI Sulsel tahun 2006 
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Untuk saat ini memang belum ada buku yang dibuat terkait dengan 

sejarah MUI Sulawesi Selatan, Insya Allah pada periode kita ini akan 

buat bukunya. Melalui Komisi Kajian Penelitian untuk pembuatan dan 

penerbitan buku sejarah MUI Provinsi Sulawesi Selatan bahkan MUI 

Kab/Kota Se Sulawesi Selatan, kita doakan bersama semoga ini bisa 

terlaksana.62 

 

2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 

a. Visi 

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah Subhanahu 

wa Ta’ala (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat 

utama yang berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam 

dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh 

alam (rahmatan lil ‘alamin). 

b. Misi 

- Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif 

dengan menjadikan ulama sebagai panutan yang baik (qudwah hasanah), 

sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam 

menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah 

Islamiyah. 

- Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam 

mengembangkan akhlak mulia (al akhlak al karimah) agar terwujud 

 
62 Kyai Najmuddin (Ketua MUI Sulsel), Wawancara Makassar, 2 Agustus 2022 
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masyarakat utama yang berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

- Mengembangkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan 

ukhuwah basyariyah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan 

umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan 

Masa Khidmat 2021-2026 

Berdasarkan Pedoman Dasar Organisasi MUI telah ditetapkan sebagai 

susunan Pengurus MUI Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan/ 

Distrik terdiri atas: 

a. Dewan Pertimbangan. 

b. Dewan Pimpinan. 

c. Komisi, dan Badan/Lembaga. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Masa Khidmat 

2021-2026 di SK kan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dengan nomor 

SK : Kep-1969/DP-MUI/VIII/2021 tanggal 15 Muharram 1443 H/24 Agustus 2021 

M. SK dibuat berdasar pada Hasil Musda VIII MUI Provinsi Selatan pada tanggal 

28-29 Dzulhijjah 1442 H/7-8 Agustus 2021 Masehi bertempat di Hotel Four Points 

by Sheraton Makassar. Yang dimana bahwa sala satu keputusan Musda VIII MUI 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah  memilih dan membentuk tim 

formatur secara musyawarah yang terdiri dari 13 orang dari perwakilan-perwakilan 

: Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan serta 1 

perwakilan dari Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang 

demisioner, 1 orang perwakilan dari Pondok Pesantren, 3 orang perwakilan dari 
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Ormas Islam, 5 orang perwakilan MUI Kab/Kota, 1 orang perwakilan dari 

Cendikiawan Perguruan Tinggi. Kemudian setelah terbentuknya Tim Formatur, 

dilanjutkan rapat Tim Formatur sehingga terpililih Ketua Umum MUI Provinsi 

Sulawesi Selatan yaitu AGH. Prof. Dr. KH. Najmuddin, Lc, MA.  

4. Garis-Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Dalam melaksanakan perkhidmatan kepada Umat, Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Program yang kerja yang telah 

disepakati dalam Rapat Kerja Tahun 2022. Berikut program kerja Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.63 

a. Komisi Ukhuwah Islamiyah 

- Studi Banding bersama komisi-komisi lainnya ke MUI Provinsi lainnya 

- Dialog Keummatan dan Ukhuwah bersama IMMIM dan Dewan Mesjid 

Indonesia. 

- Dialog/Seminar dengan tema Menelusuri aliran-aliran bermasalah 

bekerjasama dengan Komisi Fatwa. 

- Melanjutkan diskusi bersama organisasi-organisasi keIslaman 

b. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 

- Program Pendidikan dan Kader Ulama sebagai program unggulan MUI 

Sulsel 

 
63 Hasil Rapat Kerja MUI Sulsel Tahun 2022 
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- Tahun 2022 agar PKU dilanjutkan dengan kemitraan Pemda dan 

sponsorship. 

- Agar ketua2 Majelis dimasukkan dalam group Whats up MUI Sulsel 

c. Komisi Luar Negeri dan Kerjasama Hubungan Internasional 

- Pertemuan bulanan, khususnya para Ketua-Ketua Komisi 

- Mengadakan kunjungan luar negeri, khususnya ke Iran 

d. Komisi Hukum dan HAM 

- Menyiapkan saksi ahli pendampingan kasus agama Bahai dan aliran 

keagamaan. 

- MUI bisa menjadi rujukan dari Kejari tentang kasus aliran-aliran dalam 

agama. 

- LPPOM MUI, agar secepatnya diimplementasikan UU tentang Halal. 

- Mengupayakan proses hukum terhadap aliran keagamaan, 

keberadaannya membutuhkan penjelasan, misalnya agama Baha’i. 

- Mengusulkan Pergub tentang MUI, seperti Pergub DKI untuk pendanaan 

dalam sosialisasi Undang-Undang 

e. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga 

- Pendataan Mubalighat  

- Pemberdayaan ekonomi perempuan 

- Pelatihan Mubalighat 

- Pelatihan penyelenggaran jenazah 

- Pembinaan remaja milenial 

- Penyantunan Lansia 

- Kursus pra nikah 
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- Kunjungan ke Lapas perempuan 

- Penyusunan tema dakwah majelis taklim; kerjasama DPP IMMIM 

f. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat 

- Dialog penguatan ekonomi umat, berkolaborasi dengan IAEI (Ikatan 

Ahli Ekonomi Islam) dan MES  

- Sosialisasi fatwa terbaru DSN bidang ekonomi umat 

- Penguatan PINBAS 

- Sosialisasi Undang-Undang Halalan Thayyiban 

- Penyusunan pokok materi dakwah tentang ekonomi Syariah 

- Pelatihan pengelolaan ZISWA (Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf)   

- Pengelolaan ZISWA secara online 

g. Komisi Penelitian dan Pengkajian 

- Melakukan Workshop penelitian sosial dan agama dengan fatwa halal 

- Mengkaji dan Moderasi pandangan keagamaan parsial dan bermasalah 

- Mengkaji dan meneliti isu radikalisme dan masalah keagamaan krusial 

- Mengkaji perkembangan social dari aspek hukum dan fiqhi kontemporer 

- Melakukan FGD terhadap isu terkini di tengah masyarakat 

h. Komisi Infokom 

- Gerakan Wakaf Al-Qur’an  

- Portal Online Panji Umat 

- E-Buletin Mingguan MUI Sulsel 

- Literasi Kamtibmas  

- Workshop Digital Marketing  

- Sosialisasi Fatwa MUI 
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- Diklat Jurnalistik  

- Rakerda Infokom  

- Sosialisasi Halal Life style 

- Penerbitan buku hasil diskusi  

- Penerbitan buku ceramah Ramadhan dan Khutbah 

i. Komisi Fatwa 

- Mengadakan Rapat setiap bulan Bersama LP-POM berkaitan Fatwa 

Halal 

- Menerbitkan buku fatwa MUI 

j. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam 

- Program Peta Dakwah Sulsel  

- Cetak Buku Dakwah Tematik 

- Koordinasi MUI Kab./Kota tentang Dakwah Washatiyah dan munculnya 

faham keagamaan 

- Program Mubalig Bersertifikat 

- Meningkatkan pelaksanaan dakwah Islamiyah untuk membentengi umat 

dari upaya pemurtadan ajaran komunisme, liberalism, sekularisme, dan 

ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. 

- Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah 

tertinggal, daerah terpencil, dan daerah minoritas Islam. 

- Meningkatkan kegiatan dakwah Islam Washathiyah bagi masyarakat 

Sulsel 

- Melakukan pengkajian metode, materi, subyek, dan media dakwah sesuai 

perkembangan zaman. 
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- Melaksanakan pelatihan/Pendidikan kader dakwah bagi kalangan 

da’i/da’iyah Sulsel 

- Peningkatan kompetensi keilmuan keislaman dan kebangsaan bagi para 

da’i/da’iah Sulsel 

- Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

Sulsel agar terhindar dari upaya pendangkalan aqidah. 

- Penyusunan peta dakwah daerah Sulsel 

- Penulisan ensiklopedia Ulama Sulsel 

- Menyusun buku dakwah tematik 

B. Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

Memasyarakatkan Ekonomi Syariah 

Dalam meningkatkan pemahaman keagamaan pada masyarakat terlebih 

dahulu harus mengetahui bagaimana kriteria dari masyarakat itu dan juga 

menganalisa sifat agar ketika dalam menyampaikan sesuatu masyarakat itu dapat 

menerima dengan baik dan masyarakat itu cepat paham Ilmu yang disampaikan 

sehingga dilaksanakan dengan baik, dalam meningkatkan pemahaman yang baik 

harus ada konsisten dalam mengamalkannya sehingga tersampaikan dengan baik 

sesuai dengan tujuan dari suatu lembaga tersebut dan juga harus paham Ilmu agama 

karena yang ditargetkan merupakan masyarakat yang kurang paham akan tentang 

Ilmu agama yang di ajarkan dalam Agama Islam, sehingga disinilah sangat penting 

strategi yang dilakukan para kader ulama yang tergabung dalam lembaga Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). 

Adapun hasil penelitian terkait strategi MUI Sulawesi Selatan dalam 

memasyarakatkan ekonomi syariah yaitu : 
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1. Media Online 

Strategi yang dilakukan MUI Sulawesi Selatan ialah melalui media 

online sebagai media dakwah, sebab media online merupakan media yang sangat 

dipakai pada saat ini dikalangan masyarakat banyak seperti contohnya yaitu wa, fb, 

Instagram, youtube dan lain sebagainya. Dalam hal ini MUI Kabupaten Sulawesi 

Selatan mengambil kesempatan agar dapat memposting segala hal yang baik 

khususnya juga yang berkaitan dengan ekonomi syariah agar dapat dibaca dan 

ditonton oleh masyarakat sehingga media tersebut bermanfaat bagi orang banyak. 

2. Menggandeng Lembaga – Lembaga Keuangan dalam Melaksanakan 

Berbagai Program 

Dalam upaya memasyarakatkan ekonomi syariah, MUI Sulawesi 

Selatan juga menggandeng beberapa Lembaga untuk diajak Kerjasama sehingga 

dalam prosesnya bisa berjalan dengan masif dan pelibatan berbagai komponen ini 

tentunya akan lebih memudahkan dalam mencapai program yang ingin dijalankan. 

Dalam hal ini, MUI Sulawesi Sealatan telah menggandeng 2 lembaga keuangan 

besar dalam rangka memasyarakatkan ekonomi syariah yaitu BSI dan BI.  

Beberapa strategi diatas akan berimplikasi dalam berbagai program 

kerja yang telah dipersiapkan oleh MUI Sulawesi Selatan dalam rangka 

memasyarakatkan ekonomi syariah. 

C. Program Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

Memasyarakatkan Ekonomi Syariah. 

Dalam hal ini MUI merupakan suatu wujud ataupun suatu lembaga yang 

sangat diharapkan masyarakat muslim sebagai ujung tombak Agama Islam dan 

sebagai pemersatu ummat Islam seluruhnya, oleh sebab itu ketika MUI menerapkan 
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beberapa ketentuan itu merupakan suatu hal yang biasa untuk perubahan 

masyarakat muslim menjadi lebih baik dan dapat cepat memahami pelajaran yang 

baik dari ajaran Sunnah dan Al Qur’an yang dimana MUI merupakan tempat para 

cendikiawan muslim yang mengajarkan kepada masyarakat tentang dakwah dan 

begitu juga sebaliknya apa yang didapatkan masyarakat terkadang ajaran harus ada 

saran dan semangat yang tinggi agar masyarakt dapat memahaminya dengan baik. 

Setelah Setelah wawancara dengan Ketua MUI bahwasanya Program atau 

kegiatan yang dilakukan MUI Sulawesi Selatan sangatlah banyak sudah dilewati 

dan dilaksanakan dengan ketentuannya masing-masing dan sesuai dengan komisi-

komisi dan itu semua melainkan untuk kepentingan masyarakat muslim khusunya 

di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya dalam bidang ekonomi khususnya 

program dalam rangka memasyarakatkan ekonomi syariah di Provinsi Sulawesi 

Selatan ditangani khusus oleh komisi pemberdayaan ekonomi umat.  

Komisi pemberdayaan ekonomi umat MUI Sulawesi Selatan merupakan 

salah satu komisi yang ada dalam perangkat kepengurusan MUI Sulawesi Selatan. 

komisi ini bertugas bagaimana dalam hal perekonomian umat baik dalam rangka 

membantu peningkatan ekonomi umat maupun memberikan pemahaman – 

pemahaman kepada masyarakat cara berokonomi yang benar sesuai tuntutan dan 

ajaran Islam. 

Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat masa khidmat 2021 – 2026 sebagai 

ketua bidang yaitu Prof. Dr. H. Arfin Hamid, SH., MH. sedangkan sebagai ketua 

komisi yaitu Prof. Dr. Nasir Hamzah, SE., M.Si dan sekretaris komisi yaitu Prof. 

Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. Dimasa kepengurusan MUI saat ini, komisi 

pemberdayaan ekonomi umat mempunyai banyak program kerja yang dimana salah 
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satu program kerjanya yaitu sosialisasi/literasi dan penguatan ekonomi syariah yang 

dalam inplementasinya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik melalui 

dakwah, seminar, dialog, aksi, dan melalui virtual. 

Dalam peta dakwah dan materi, sangat minim yang mendakwakan 

ekonomi syariah sangat sedikit, kira – kira di Sulawesi Selatan ini tidak 

sampai 10 orang yang sering berbicara ekonomi syariah di mimbar baik 

itu khutbah maupun acara dakwah lainnya. Karena itu, itu menjadi 

progam MUI Sulsel dalam hal ini kami di komisi pemberdayaan ekonomi 

umat yang membidanginya bagaimana literasi ekonomi syariah itu bisa 

merata, bisa sampai ke masyarakat. Program yang kita lakukan secara 

internal kita telah meminta para muballigh agar dalam berdakwah bisalah 

menjadikan materi ekonomi syariah sebagai topik dalam berdakwah, 

dengan menyusaikan situasi dan kondisi dimana kegiatan dakwah itu 

dilakukan.64 

 

Kegiatan ekonomi syariah dapat dideskripsikan mulai dari penyebaran 

ajaran dan konsepnya, implementasinya dalam bentuk aksi berupa kegiatan usaha 

dan jasa berbasis Syariah, pengembangannya dalam pemberdayaan ekonomi umat 

dan evaluasi penerapan prinsip-priinsip syariahnya. 

Untuk itulah kegiatan literasi bisnis dan jasa berbasis Syariah lebih dikenal 

dengan Ekonomi Syariah yang melingkupi semua kegiatan usaha yang didasarkan 

pada Syariah Islam. Tentunya hal ini diharapkan menjadi materi dakwah para ulama 

diberbagai mimbar dan kesempatan, selain bidang ekonomi Syariah atau muamalah 

iqtishady ini masih rendah literasinya di masyarakat, juga dalam 

pengimplementasiannya baru sekitar tiga puluhan tahun di tanah air padahal Islam 

sudah masuk di Nusantara sejak abad VII M (bukti situs sejarah di Barus). 

 
64 Arfin Hamid (Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), Wawancara. 

Makassar, 3 Agustus 2022 
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Berikut beberapa program MUI Sulawesi Selatan dalam hal ini komisi 

pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka memasyarakatkan ekonomi syariah. 

1. Dakwah/Literasi Ekonomi Syariah secara Digital 

Dengan bekerja sama dengan TV MUI Sul-Sel bidang pemberdayaan 

ekonomi umat melalui komisi PEU akan memulai kegiatan literasi ekonomi Syariah 

secara digital/virtual dan berkelanjutan, dan juga dapat dikerjasamakan dengan 

Lembaga keuangan Syariah dan non keuangan Syariah. 

Dalam proses literasi ekonomi Syariah akan ditentukan tema-tema actual 

dan sensi yang sangat diperlukan masyarakat dan pelaku ekonomi Syariah sehingga 

dengan harapan kegiatan ini akan mampu lebih menumbuhkan gairah berekonomi 

Syariah sebagai manifestasi perintah Alquran (ya ayuha an nas kulu mimma fil 

ardhi halalan tayyiban) dalam mengayuh kehidupan fana ini. Berikut disampaikan 

tema-tema literasi digital ekonomi Syariah,65 berikut ini : 

NO TEMA TARGET MEDIA/MODEL KET 

1 Perintah absolut 

bersyariah 

dalam segala 

aspek kehidupan 

- Bersyriah itu 

wajib bagi 

setiap insan 

- Dalam setiap 

usaha wajib 

disyariahkan 

- Penyadaran 

berusaha 

Syariah 

- Dakwah 

- Webinar 

- Konsultasi 

- Menjadi 

pelaku usaha 

wajib 

 

M.Arfin 

Hamid 

M. Yusran 

Paris 

 

2 Berekonomi 

Syariah itu mudah 

- Menangkap 

peluang es 

- Edukasi 

diperluas 

- Bangun 

komitmen 

- Pendampingan 

- Dialog 

- Konsultasi 

- Bangun 

- Kemitraan 

 

M Arfin 

Hamid 

Budi K 

Kamrul 

 
65 Program Kerja Komisi PEU MUI Sulsel 
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3 Berekonomi 

Syariah itu kunci 

keselamatan 

- Meraih 

keuntungan 

- Media 

kesejahteraan 

- Jalan 

keselamatan 

- Dakwah 

- Taawun 

- Usaha 

personal/mitra 

 

Muslimin 

Kara  

Hasyim 

Haddade 

4 Trik-trik  

berbisnis Syariah 

- Benarkan niat 

- Kuatkan 

komitmen 

- Usaha itu ibadah 

- Tanggung jawab 

- Workshop 

- Hadirkan orang 

tua asuh 

- Libatkan 

investor 

 

Ahmad 

Husain 

 

5 Menarik inti 

ekonomi Syariah 

- Kerja keras 

- Komitmen 

sukses dan kaya 

- Akad tijarah 

- Akad tabarru : 

pinjol, dll 

-Diskusi 

-Pelatihan 

-Pengkajian 

 

Nasir 

Hamzah 

7 Kiat menuju 

halalan tayyiban 

- Tanamkan bisnis 

tazkiyah (suci) 

- Startup  

- Komit lahir dan 

bathin 

- Panduan 

- Pembimbingan 

- Pengkajian 

 

M Arfin 

Hamid 

M Rusdi 

8 Yang terlarang 

dalam bisnis 

Syariah 

- Haram lizsatihi 

- Haram ligfhari 

zatihi 

- Riba, gharar, 

bathil, zhalim, 

tadllis 

- Satanic cyrcle 

- Memerankan 

jam’iyah 

- Dekatkan kitab 

ke dapur 

 

Muammar 

Bakry 

9 Kiat Kelola bisnis 

dan harta  

- Halal objektif 

- Tunaikan 

kewajiban pajak, 

zis 

- Limardhatillah 

- Dakwah 

- Murabahah 

personal 

- Badan usaha 

- Kolaborasi 

H Baidillah 

S 

 

10 Sharia syle 

Ekonomic 

building 

(mode/gaya 

Syariah milenial) 

- Sambut sharia 

trending 

- Syariah 

millenial 

- Pasar Syariah 

- Talkshow 

- Syariahkan 

rekening, 

mobile 

banking, sms 

banking, card 

Syariah,  

 

Fadli 

Ananda 

11 Kiat merintis 

usaha Syariah 
personal/jamaah 

- Mengenali 

model-model 
ekonomi syariah 

- Tatakelola 

- Bedanya dengan 

konven 

- Dialog 

- Simulasi 
- Pilihan model 

 

Sanusi 
Fattah 
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12 Mengenali 

Lembaga 

Keuangan Syariah 

- Hukum dan 

karakter uang 

- Tatakelola uang 

yang sah 

- Hukum 

kredit/pinjaman 

- Uang haram 

menghasilkan 

uang 

- Dialog  

 

 

2. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan 

Selain program secara internal Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat juga 

melaukan berbagai Kerjasama dengan instansi – instasi dalam rangka literasi dan 

memasyarakatkan ekonomi syariah. 

Kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai institusi keuangan baik 

itu dengan BSI, bank muamalat, BI yang tujuannya untuk lebih 

mensosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat agar bisa 

mengimplementasikan minimal setiap muslim ada interaksinya dengan 

institusi syariah, apakah itu sebagai nasabah ataupun mitra dari lembaga 

keuangan syariah. Itu bukan hanya diperbankan tetapi di asuransi, 

pegadaian, asuransi atau bahkan di wisata syariah.66 

Dalam berbagai kerjasamanya dengan berbagai institusi keuangan, untuk 

saat yang dianggap berjalan dengan baik yaitu Kerjasama dengan Bank Syariah 

Indonesia (BSI) dan Bank Indonesia (BI). 

a. Kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) 

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan bersama 

Bank Syariah Indonesia (BSI) Region Makassar melakukan MoU yang 

menandakan kerjasama dalam rangka penguatan ekonomi syariah pada tanggal 27 

 
66 Arfin Hamid (Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), Wawancara. 

Makassar, 3 Agustus 2022 
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Maret 2022.67 Adapun program awal dalam penguatan literasi ekonomi syariah 

antara MUI Sulsel dan BSI region makassar yaitu pelatihan dai literasi ekonomi 

syariah, yang nantinya para dai yang telah diberikan pelatihan akan 

mensosialisasikan/mendakwakan ekonomi syariah melalui Khutbah Jumat. 

 Tercatat ada 20 dai yang mengikuti pelatihan Dai literasi ekonomi 

syaraiah, yaitu : 

1. Prof. Dr. KH. Najmuddin, Lc., MA 

2. Dr. KH. Mustari Bosra, MA 

3. Dr. KH. Muammar Bakry, Lc., M.Ag 

4. Dr. La Ode Ismail Ahmad M.Th.I 

5. Dr. H. Muhaemin B. M.Ag 

6. Jamalullaeli 

7. Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA 

8. Drs. H.M Abbas Hasan Assegaf 

9. H. Alamsyah Halim, Lc., M.Pd.I 

10. H. Mubarak Bakry, M.Th.I 

11. Abdul Rahman Zain 

12. Dr. Muhammad Irsyad, Lc., M.Th.I 

13. Muhammad Nasrul Bahtiar 

14. Ahmad Husain, S.Ag., M.Ag 

15. H. Firdaus Dahlan, Lc., M.Si 

16. Dr. H. Syahruddin Yasen, S.Ag., SE., MM., MBA 

 
67 https://muisulsel.com/tandatangani-mou-dengan-mui-sulsel-bsi-ingin-perkuat-literasi-

ekonomi-syariah/ 
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17. Dr. Nasaruddin, M.Ag 

18. Dr. H. Andi Darmawangsa., S.Ag., M Ag 

19. Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM 

20. Dr. Nasrullah Bin Sapa, Lc., MM68 

 Para dai diatas yang telah mengikuti pelatihan dalam prakteknya akan 

mensyiarkan ekonomi syariah melaui khutbah disetiap Jumat.  

Terkait program yang perlu dilakukan memang sosialisasi para dai dalam 

dakwahnya dimesjid – masjid dan itu jamaah nya cukup banyak, kalau itu 

kita berdayakan dan informasi tentang ekonomi syariah sampai ke 

masyarakat terutama masyarakat Islam saya kira inilah upaya untuk 

membumikan ekonomi syariah khususnya diwilayah kerja MUI Sulawesi 

Selatan.69 

b. Kerjasama dengan Bank Indonesia 

Kolaborasi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Bank Indonesia juga dalam rangka penguatan literasi ekonomi syariah 

ke masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan program yang dilakukan antara MUI 

Sulawesi Selatan dan Bank BSI yaitu penguatan literasi ekonomi syariah melalui 

Khutbah Jumat, begitupun juga yang dilakukan kerjasama antara MUI Sulawesi 

Selatan dan BI. Tetapi kerjasama penguatan literasi ekonomi syariah melalui 

Khutbah Jumat dianggap lebih luar biasa lagi, tidak tanggung – tanggung dalam 

Kerjasama tersebut terbit buku saku kumpulan khutbah ekonomi syariah dan 

keuangan syariah yang dimana terdapat puluhan judul materi khutbah yang bisa 

 
68 https://muisulsel.com/ini-daftar-nama-peserta-lulus-seleksi-dai-literasi-ekonomi-

syariah-mui-sulsel-bsi/ 
69 Nasir Hamzah (Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), 

Wawancara. Makassar, 4 Agustus 2022 
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dibawakan oleh para muballigh dalam mensyiarkan ekonomi syariah dalam 

khutbahnya.  

Dalam sambutannya dalam buku saku kumpulan khutbah ekonomi 

syariah dan keuangan syariah yang diterbitkan oleh MUI Sulawesi Selatan dan 

Bank Indonesia Ketua Umum MUI Sulawesi Selatan mengatakan bahwa MUI 

Provinsi Sulawesi Selatan serta berbagai pihak. Buku Kumpulan Khutbah Jum’at 

Ekonomi Syariah ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para mubaligh 

tentang Ekonomi dan Keuangan Syariah dan juga tugas-tugas Bank Indonesia 

selaku Bank Sentral dalam menjaga kestabilan harga dan system pembayaran untuk 

kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, melalui khutbah yang diberikan 

para mubaligh diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat 

khususnya muslim yang masih awam terhadap permasalahan ekonomi, perbankan 

syariah, sistem pembayaran digital dan keaslian uang agar lebih paham dan 

terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain.70 Buku saku kumpulan 

khutbah ekonomi syariah dapat diakses melalui link 

https://bit.ly/bukukhutbah2022.  

3. Seminar Nasional Literasi Ekonomi Syariah 

Kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya akan 

dilaksanakan bulan September Tahun ini. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk 

keseriusan MUI Sulawesi Selatan dalam memasyarakatkan ekonomi syariah, yang 

 
70 Kumpulan Buku Khutbah Ekonomi Syariah, tahun 2022 Hal. V 

https://bit.ly/bukukhutbah2022
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nantinya kegiatan akan menghadirkan peserta dari berbagai kalangan yaitu mulai 

dari akademisi, pelaku UMKM, Ulama dan tentunya masyarakat umum. 

Nanti kita hadirkan peserta dari berbagai kalangan pada kegiatan ini 

mulai dari ulama, pelaku UMKM, Akademisi, serta masyarakat pada 

umumnya.  

Kenapa kita mengundang peserta dari bebagai kalangan, karena yang 

harus menjalankan ekonomi syariah itu bukan cuma masyarakat biasa 

saja. Kita juga perlu mengajarkan para pengusaha, akademisi bahkan 

ulama terkait ekonomi syariah. Orang juga pastinya bertanya kenapa 

ulama?, karena kita berharap nantinya para ulama ini yang akan 

menjadi garda terdepan dalam mensyiarkan ekonomi syariah ini dalam 

forum dakwah – dakwahnya, karena realita yang terjadi saat ini dalam 

ceramah, dakwah, khutbah yang kita dengar jarang sekali ada yang 

membahas terkait ekonomi syariah ini.71  

 Bentuk kerjasama antara MUI Sulawesi Selatan dan beberapa lembaga 

keuangan di Sulawesi Selatan membawa dampak positif pada masing-masing 

lembaga bahkan efeknya bukan hanya ke pihak-pihak lembaga tersebut tapi juga 

sampai ke masyarakat. Yang pertama dengan adanya kerjasama antara MUI 

Sulawesi Selatan dengan BSI masyarakat khususnya di area kota Makassar 

setidaknya dapat memahami nilai-nilai ekonomi syariah walaupun hanya dasar-

dasarnya saja. Program MUI BSI erjalan dengan baik karena massif dakwah-

dakwah ekonomi syariah di mimbar khutbah Jum’at, dengan masing-masing Dai 

memberikan 10 (sepuluh) materi khutbah dibeberapa mesjid, dengan jumlah dai 

literasi ekonomi syariah sebanyak 20 Orang sehingga dakwah dengan tema 

Ekonomi Syariah berjumlah 200 beredar dimasyarakat Kota Makassar, kemudian 

juga tulisan-tulisan terkait Ekonomi Syariah yang telah terekspos di media online 

 
71 Arfin Hamid (Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), Wawancara. 

Makassar, 3 Agustus 2022. 
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terlihat banyak dikunjungi oleh masyarakat sehingga bisa dikatakan efektivitas dari 

program sangat baik dan betul-betul menjangkau masyarakat. Selain itu terkait 

dengan program yang dikerjasamakan dengan BI yaitu mencetak Buku Khutbah 

Ekonomi Syariah juga tidak kalah efektivnya dalam penyebaran nilai-nilai 

Ekonomi Syariah ke masyarakat. Buku Khutbah Ekonomi Syariah yang diterbitkan 

MUI Sulawesi Selatan dan BI sudah tersebar ke seluruh Provinsi Sulawesi Selatan 

bahkan se Indonesia, dengan para pengurus MUI Sulawesi Selatan yang dalam 

program kunjungan kerja ke MUI se Sulawesi Selatan disitu pula membagikan 

Buku Khutbah Ekonomi Syariah. Tercatat hingga saat ini kurang lebih 600 cetakan 

buku Khutbah Ekonomi Syariah telah tersebar ke Provinsi se Sulawesi Selatan, 

bahkan sampai ke Provinsi lain dengan yang baru-baru ini kunjungan MUI Malang 

ke Kantor MUI Sulawesi Selatan Ketua MUI Sulawesi Selatan juga membagikan 

Buku Khutbah Ekonomi Syariah ke Pengurus MUI Kota Malang.72  

 Selain beberapa strategi dan program MUI Sulawesi Selatan dalam 

memasyarakatkan ekonomi syariah, ada beberapa program yang kedepan menjadi 

perhatian dan akan menjadi agenda dari Komisi pemberdayaan ekonomi umat MUI 

Sulawesi Selatan. 

 Kedepan kami berharap ada dukungan dari pemerintah untuk 

menggerakkan ekonomi syariah, kalau perlu ada Gerakan – Gerakan 

ekonomi disetiap kabupatan/kota, dengan demikian supporting dari 

pemerintah kab/kota itu sangat membantu dalam rangka membumikan 

ekonomi syariah. Lalu dimasa masa akan datang para pelaku ekonomi 

syariah apakah dari perbankan atau lembaga ekonomi syariah lainnya 

senantiasa memberi pembinaan terhadap masyarakat terutama golongan 

ekonomi mikro bagaimana usaha lebih maju dari kecil ke menengah dan 

dari menengah ke skala usaha lebih besar. jadi bukan cuma membumikan 

 
72 Hasil wawancara dengan Sekretaris Umum MUI Sulawesi Selatan, tanggal 28 Oktober 

2022. 
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ekonomi syariah fokus program kita, tapi bagaimana memberdayakan 

ekonomi masyarakat kecil itu merupakan program komisi pemberdayaan 

ekonomi umat MUI sulsel kedepan. 73 

Selain pada komisi pemberdayaan ekonomi umat, dikomisi dakwah MUI 

Sulawesi Selatan juga mempunyai program dan peran tersendiri dalam rangka 

mendakwahkan ekonomi syariah ini ke masyarakat. 

Ekonomi syariah itu sangat penting oleh karena masyarakat kita tidak 

mengikuti ekonomi syariah karena keawamannya karena ketidaktahuannya, 

tapi andaikan masyarakat tahu saya kira masyarakat mau karena dengan 

ekonomi syariah itu pastinya kita akan terjauhkan dari praktek riba, dan hal 

-hal yang dianggap haram dalam agama kita. Tentu sebagai yang 

membidangi dakwah MUI Sulawesi Selatan sangat mengapresiasi sangat 

setuju dan kalau perlu semua muballigh dibawa naungan MUI untuk 

diberikan pemahaman terkait dengan ekonomi syariah itu, yang kemudian 

ketika kita sudah memahami perlu kita sosialisasikan ke lembaga – lembaga 

dakwah yang khususnya ada di Sulawesi Selatan ini jadi tidak sekedar hanya 

MUI Sulawesi Selatan yang tahu tetapi perlu kita kembangkan supaya 

pemahaman ini bisa berjalan secara menyeluruh supaya masyarakat semua 

paham terkait ekonomi syariah ini. Tapi menjadi tantangan bahwa lembaga 

ekonomi syariah belum menjangkau seluruh lingkungan khususnya kita di 

Sulsel ini seperti di daerah yang belum ada bank syariahnya tentunya 

mereka kesulitan bagaimana berinteraksi dengan system ekonomi syariah 

ini sehingga itu mungkin menjadi catatan penting bagi pemerintah dan bank 

yang bergerak di ekonomi syariah supaya tidak memperhatikan di kota saja 

tetapi juga melebarkan sayapnya sampai ke daerah – daerah. Intinya kita 

mendukung dan komisi dakwah siap mendakwahkan ekonomi syariah.74 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat MUI Sulawesi Selatan dalam 

Memasyarakatkan Ekonomi Syariah 

Setiap kegiatan pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan setiap program yang dijalankan. Faktor-faktor tersebut dapat 

 
73 Nasir Hamzah (Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), 

Wawancara. Makassar, 4 Agustus 2022 
74 Abustani Ilyas (Ketua Bidang Dakwah MUI Sulsel), Wawancara. Makassar, 4 Agustus 

2022 
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terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak terkecuali dalam setiap program yang 

dilakukan oleh MUI Sulawesi Selatan khusunya dalam memasyarakatkan ekonomi 

syariah. Adapun faktor pendukung dari setiap program yang dijalankan adalah: 

a. Partisipasi dari Pemerintahan dan Lembaga Kemitraan 

Partisipasi dari berbagai pihak yang mendukung sangat berperan besar 

dalam terlaksanaya setiap kegiatan dari MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Mulai dari 

pemerintahan Provinsi, mitra, lembaga Media dan lain-lain yang turut andil dalam 

menyelenggarakan dan membantu program MUI Sulawesi Selatan khusunya dalam 

rangka memasyarakatkan ekonomi syariah. 

b. Sarana dan Prasarana yang Memadai 

Sarana dan prasarana sangatlah berguna dalam menjalankan setiap kegiatan 

dari MUI Sulawesi Selatan, maka dari itu sarana selalu dipersiapkan dengan matang 

agar bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan sesuatu yang bisa 

menghambatkan program tersebut.  

Saat ini sarana dan prasarana MUI Sulawesi Selatan khususnya dalam 

berdakwah melalui media sosial alhamdulillah bisa dikata sudah sangat 

memadai, dengan dukungan dari Pimpinan MUI, kita sudah punya ruang 

podcast yang perlengkapannya sudah lengkap, kamera reporter, serta akun 

media sosial yang senantiasa aktif memberitakan dan mendukung segala 

aktivitas MUI Sulawesi Selatan. Itu semua bisa digunakan apalagi kalau 

mau mensosialisasikan ekonomi syariah melalui media sosial, saya rasa 

sarana prasarana kita sudah sangat memadai.75  

 Beberapa faktor pendukung tersebut sangat mempengaruhi efektifitas dari 

setiap program yang dijalankan melihat situasi dan kondisi yang dapat 

meningkatkan kualitas masyarakat dari setiap program yang dilaksanakan.  

 
75 Budi Kurniawan Kamrul (Ketua Tim Media Digital MUI Sulsel), Wawancara. 

Makassar, 5 Agustus 2022 
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 Selanjutya Ketua bidang pemberdayaan ekonomi umat menyampaikan ada 

beberapa faktor pendukung yang juga sangat mempengaruhi sukses tidaknya 

program MUI Sulawesi Selatan dalam rangka memasyarkatkan ekonomi syariah. 

Kiprah teman – teman orang kaya muslim sudah banyak yang sadar 

berkiprah ke ekonomi syariah, sudah banyak juga ulama yang 

mengkhusukan kajiannya ke ekonomi syariah, perguruan tinggi sudah mulai 

membentuk prodi ekonomi syariah. Saya kira potensinya sekarang bagus 

sekali, pemerintah juga all out memfasilitasi ekonomi syariah.76 

 tidak hanya faktor pendukung ada beberapa faktor penghambat yang akan 

mengurangi efektivitas dari program MUI Sulawesi Selatan dalam 

memasyarakatkan ekonomi syariah yaitu minimnya para dai yang mendakwakan 

ekonomi syariah karena menganggap bahwa dakwah ekonomi syariah itu tidak 

cocok didakwahkan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pemberdayaan 

Ekonomi Umat MUI Sulawesi Selatan dalam wawancaranya.  

Ilmu para ulama, ilmu para santri sudah diberikan terkait akad musyarakah, 

mudharabah, wakalah, tapi itu untuk ilmu bukan untuk diterapkan. Jadi 

pendakwah masih ada yang mengatakan ilmu ini tidak cocok didakwahkan 

dipengajian, itu sangat minim. Di sulsel ini pesantren belum banyak 

berkiprah diekonomi syariah bahkan di pesantren sebenarnya sudah 

diajarkan terkait ekonomi syariah itu seperti akad mudharabah, musyarakah, 

tapi mereka tidak tahu kalau ini ekonomi syariah Namanya yang mereka 

tahu itu fiqih muamalah.seperti saya dulu dipesantren kita diajarkan itu 

mudharabah tapi kita tau fungsinya apa nanti setelah saya mau 

Magister/Doktor, baru kita paham ternyata ini ilmu bagus untuk diterapkan 

baru kita bumikan sekarang. 77 

 Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam 

(maqashid alsyari’ah), yaitu mencapai kebahagian di dunia dan akhirat melalui 

 
76 Arfin Hamid (Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), Wawancara. 

Makassar, 3 Agustus 2022 
77 Arfin Hamid (Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), Wawancara. 

Makassar, 3 Agustus 2022 
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suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyatan toyyibah). Maqashid al-

syari’ah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada 

terpeliharanya 5 (lima) kemaslahatan dasar yaitu agama (al-dien), jiwa (al-nafs), 

intelektualitas (al-’aql), keturunan (al-nasl) dan harta kekayaan (al-maal). Kelima 

maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi 

keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan 

tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang 

sesungguhnya. 

 Berekonomi syariah agar kita dalam melakukan transaksi ekonomi, tidak 

terjebak dalam persoalan – persoalan apakah itu riba, maysir, atau garar 

sehingga hasil usaha dalam melakukan transaksi ekonomi betul – betul 

berberkah dan mendapat ridho Allah SWT. Itu intinya sebenarnya jangan 

kita melakukan aktivitas ekonomi mengandung unsut – unsur seperti itu, itu 

akan menyuklitkan kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak.  

Itulah pentingnya kita berekonomi syariah dan memberikan pemahaman 

kepada masyarakat bahwa inilah ekonomi syariah yang sesungguhnya, 

ekonomi syariah landasannya Alqur’an dan Hadits kalau ini dijadikan 

sebagai acuan untuk melakukan aktivitas ekonomi,maka Insya Allah segala 

usaha kita, segala aktivitas kita, itu senantiasa mendapat ridho Allah SWT 

karena sebenarnya berekonomi syariah bukan hanya bertujuan 

mensejahterakan  hidup kita didunia tapi akhirat kita juga sejahtera.78 

Saat ini sudah digalakkan ekonomi syariah mudah – mudahan masyarakat 

kita yang belum hijrah ke ekonomi syariah bisa segera memahami bahwa 

kita hidup ini harus secara syar’i. mudah – mudahan kedepan kehidupan 

syariah sudah memasyarakat supaya kita mendapat ridho Allah SWT, itulah 

harapan kita semoga masyarakat kita hidup secara syariah.79 

Masyarakat harus diajak berekonomi syariah karena berekonomi syariah itu 

mudah, banyak orang sekarang berekonomi syariah tapi mereka tidak sadar 

bahwa yang mereka lakukan adalah ekonomi syariah, jangan terjebak 

dengan pengertian bahwa ekonomi syariah yaitu perbankan syariah, 

 
78 Nasir Hamzah (Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), 

Wawancara. Makassar, 4 Agustus 2022 
79 Kyai Najmuddin (Ketua MUI Sulsel), Wawancara Makassar, 2 Agustus 2022 
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pegadaian syariah, itu yang formal tapi yang menyeluruh yang substantif itu 

semua yang berusaha, semua orang yang bekerja karena Allah SWT, 

usahanya itu halal tidak ada hal yang diharamkan didalamnya itu semua 

sudah termasuk kita berekonomi syariah. Yang intinya berniat kepada Allah 

SWT, usahanya dijalankan dengan baik dan Amanah hasilnya syariah dan 

itu sudah menjadi berekonomi syariah, jadi ekonomi syariah itu mudah.80 

Umumnya orang takut berdosa, orang tidak suka tipu menipu dan tidak suka 

tipu ditipu sehingga dengan dasar ini orang saling menjaga artinya aspek 

saling menjaga ini sudah ada baik diindonesia khususnya lagi kita di 

Sulawesi Selatan ini. Hanya kalau secara definitif mau kita katakan bahwa 

ekonomi syariah yang dianut  sebagai suatu system yang berlaku dan 

diterapkan, itu peristilahan itu belum sampai umum kepada masyarakat 

karena memang pemisahan kajian terkait ekonomi syariah baru – baru saja 

adalah awal abad 18, 19, 20 baru 3 abad yang dilakukan oleh orang yang 

mana pada semuanya itu dulu dianggap suatu nilai saja dalam bermuamalah 

yang harus kembali pada Alqur’an dan hadits dan Ketika dimasyarakat kita 

aspek – aspek kejujuran, malempu, sipakatau, sipakabaji, sipakainga, ini 

semua unsur – unsur yang menjadi bagian dari ekonomi syariah karena 

sumbernya dari nilai – nilai tersebut adalah dari Islam. Jadi sebenarnya yang 

saya liat bahwa masyarakat kita khususnya di Sulawesi Selatan sudah 

mengenal transaksi ekonomi syariah, tp cuma secara definitiv perlu 

diingatkan kembali bahwa seperti inilah berekonomi syariah.81    

 Itulah pandangan dan pesan para pengurus MUI Sulawesi Selatan terkait 

ekonomi syariah, bagaimana betapa pentingnya kita memahami dan menjalankan 

ekonomi syariah dalam proses muamalah – muamalah yang kita lakukan dalam 

kehidupan sehari – hari sehingga hidup kita damai didunia maupun diakhirat kelak. 

 

 

 

 
80 Arfin Hamid (Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Sulsel), Wawancara. 

Makassar, 3 Agustus 2022 
81 81 Syamsul Bahri (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel), Wawancara Makassar, 3 

Agustus 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang 

menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi 

konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam 

menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli 

mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari 

perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat 

pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah, dengan 

tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam 

(maqashid alsyari’ah), yaitu mencapai kebahagian di dunia dan akhirat 

melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyatan toyyibah). 

Maqashid al-syari’ah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang 

terletak pada terpeliharanya 5 (lima) kemaslahatan dasar yaitu agama (al-

dien), jiwa (al-nafs), intelektualitas (al-’aql), keturunan (al-nasl) dan harta 

kekayaan (al-maal). Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan 

sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik 

dan terhormat, dan jika kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka 

manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.  
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2. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan pemahaman terkait 

Syariat Islam tentu sangat diperlukan ditengah-tengah masyarakat di era 

modern ini. Para Ulama, Cendikiawan muslim saat ini masih menjadi sosok 

yang sangat dibutuhkan ditengah masyarakat yang semakin banyaknya 

pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang 

mulai masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sehingga program – 

program dari majelis ulama Indonesia diharapkan menjadi stimulant 

bagaimana membangun kesadaran masyarakat menerapkan konsep syariat 

Islam khususnya dalam berekonomi. 

3. Majelis Ulama Indonesia menggunakan strategi syiar melalui media online 

dan menggandeng beberapa Lembaga untuk bekerjasama. Kemudian 

dalam beberapa strategi tersebut berimplikasi pada beberapa program kerja 

MUI Sulawesi Selatan dalam upaya memasyarakatkan ekonomi syariah. 

4. Dalam memasyarakatkan ekonomi syariah MUI Sulawesi Selatan melalui 

Komisi pemberdayaan ekonomi umat, yang merupakan komisi yang 

menangani hal – hal yang berkaitan dengan ekonomi umat salah satunya 

dalam hal memasyarakatkan ekonomi syariah. Berbagai program telah 

dilaksanakan dan juga masih dipersiapkan untuk dilaksanakan kedepan. 

Program yang telah terlaksana dan yang merupakan program unggulan dari 

komisi pemberdayaan ekonomi umat yaitu memperkuat literasi ekonomi 

syariah kepada masyarakat melalui khutbah jumat, yang kegiatan 

dikerjasamakan dengan 2 lembaga keuangan besar di Indonesia yaitu Bank 

Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Indonesia (BI) serta program yang akan 

segera dilaksanakan yaitu Seminar Nasional Ekonomi Syariah. 
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5. Partisipasi pemerintah dan lembaga kemitraan serta sarana prasarana yang 

memadai menjadi faktor pendukung MUI Sulawesi Selatan dalam upaya 

memasyarakatkan ekonomi syariah, sedangkan yang menjadi faktor 

penghambat yaitu minimnya para dai yang mendakwakan ekonomi syariah 

karena menganggap bahwa dakwah ekonomi syariah itu tidak cocok 

didakwahkan, padahal para dai inilah yang diharapkan menjadi ujung 

tombak MUI dalam upaya memberikan pemahaman – pemahaman 

keagamaan khususnya pemahaman ekonomi syariah ke masyarakat. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Para ulama sebagai khadimul Ummah mempunyai peranan penting 

dalam memberikan pemahaman masyarakat tentang ajaran – ajaran 

syariat Islam 

2. Dengan semakin masifnya dakwah terkait ekonomi syariah, bukan tidak 

mungkin masyarakat akan berbondong – bondong akan menerapkan 

prinsip – prinsip ekonomi syariah dalam setiap kegiatan muamalah. 

3. Berekenomi syariah itu mudah dan berekonomi syariah bukan hanya 

bertujuan mensejahterakan hidup kita didunia tapi akhirat kita juga 

sejahtera. 
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