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ABSTRAK 
 

Nama : Herman 

NIM :  80500221007 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Tinjauan Etika Pemasaran pada Pelaku Usaha Properti Syariah 

(Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Properti Syariah di Kabupaten 

Maros) 

 
Dalam Islam, etika merupakan prinsip benar dan salah untuk menunjukkan 

apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan al-Qur’an dan sunnah. Etika sangat 
penting dalam aktivitas bisnis, khususnya konsep pemasaran yang dijalankan. 
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian etika pemasaran  yang 
jalankan oleh pelaku usaha properti syariah di Kabupaten Maros terhadap etika 
bisnis Islam.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan fenomenologi. Informan pada penelitian ini terdiri dari pihak 
developer, marketing, agency dan konsumen. Insturmen penelitian ini adalah 
peneliti sendiri serta memanfaatkan alat rekaman dan alat tulis.  Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi serta 
dokumentasi. Setelah data dikumpulkan melalui tahap epoche dan reduksi 

fenomenologi (bracketing), kemudian mengkorelasikan antara realitas (noema) 

dengan narasi informan berdasarkan kesadaran murni (noesis). Kemudian 

dilakukan reduksi eidetik (eidetic reduction) untuk menemukan esensi 

berdasarkan korelasi antara noema dan noesis. Adapun teknik keabsahan data 
menggunakan triangulasi, credibility, dependability dan transfermability 

Temuan pada penelitian ini yakni: 1). Pelaku usaha properti syariah tidak 
menerapkan sistem bunga, denda dan sita, (2). Marketer properti syariah 
menjadikan kejujuran dan amanah sebagai poin utama dalam pemasaran namun 
sifat transparansi masih perlu ditingkatkan (3), lahan yang diperoleh dengan 
skema bayar bertahap berpotensi merugikan kosumen. 

 Penelitian ini berimplikasi secara teoritis dan secara etik. Secara teoritis 
penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan sistem pemasaran yang 
Islami sedangkan implikasi etik, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi pelaku 
usaha properti syariah untuk lebih meningkatkan etika dan moralitas  dalam 
menjalankan bisnisnya. 

Kata kunci: EtikaPemasaran, Properti Syariah, Etika Bisnis. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin,  pada prinsipnya yang 
digunakan dalam penulisan tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama 
(SKB) Menteri Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I 
tahun 1987, Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

Lanjutan 

1 2 3 4 

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , apostrof ء

 Ya Y Ye ى

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

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

dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah A A اَ 

 kasrah I I اِ◌ِ 
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 dammah U U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fathah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَ 

لَ  هَـوْ   : haula 

1. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

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

ـى◌ِ   Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 dammah dan wau U u dan garis di atas   ــُـو

Contoh: 

تَ  ما  : mata 

 rama : رَمَى

 qila : قِيْلَ 

 yamutu : يمَوْتُ 

2. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 
hidup ata mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ  رَوْضَةُالأ  : raudah al-atfal 

◌ُ الَْمَدِيْـنَةاُلَْفاضِلَة  : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah :  اَلحِكْمَةُ 

3. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana : رَبنّاَ   

يْنا   najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَحَقّ ُ 

 al-hajj : الَحَجّ ُ 

 nu’ima : نعُّمَ  

 aduwwun‘ : عَدُوٌّ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىٌّ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىُّ 

4. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah)  ال
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 
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maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu)  :  الَشّّ◌مْسُ 

 al-zalzalah (az-zalzalah)  :  ◌ُ  الَزَّلزلَة

◌ُ  الَفَلْسفَة  :  al-falsafah 

 al-biladu  :      الَبلاَدُ 

5. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) 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. 

Contohnya: 

 F : ta’murunaمُرُوْنَ 

 ’al-nau :   َ◌لنـّوْءُ ا

 syai’un :   شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alquran), 
Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 
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Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab 

7. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهِ  دِينُ   dinullah  ِبِاِالله billah   

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

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

اللهِ  رَحمةَِ  فيِْ  مْ هُ   hum fi rahmatillah 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-salam 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subhanahu wa ta‘ala  

saw         =   sallallahu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyallahu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 
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t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang  

Salah satu faktor yang menjadi tolak ukur (barometer) dalam 

kesejahteraan adalah pemenuhan kebutuhan primer. Salah satu bentuk 

kebutuhan primer adalah tempat tinggal (papan). Kebutuhan akan tempat 

tinggal merupakan hal yang sangat penting (urgen) khususnya bagi orang 

yang telah berkeluarga. Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu 

unsur pokok dalam kesejahteraan di samping pemenuhan sandang dan 

pangan.1 

Mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin 

meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal (perumahan) semakin 

meningkat pula. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah 

penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 sebanyak 9.073.509 jiwa menjadi 

9.312.019 jiwa pada tahun 2023. Di Kabupaten Maros sendiri jumlah 

penduduk pada tahun 2020  tercatat 391.477 jiwa meningkat menjadi 410.699 

jiwa pada tahun 2023.2 Artinya penduduk di Kabupaten Maros meningkat 5% 

selama tiga tahun terakhir, (2020-2023). 

                                                           
1 Muhammad Arif Dwi Harnoko dan Sri Herianingrum, “Analisis Teori Perilaku Yang 

Direncanakan Terhadap Niat Warga Surabaya Untuk Kredit Pemilikan Rumah Syariah Di De 
Rayyan Developer Property,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7.8 (2020), 1527–37 
(hal. 1528) <https://doi.org/10.20473/vol7iss20208pp1527-1537>. 

2“Data BPS Sulawesi Selatan” <https://sulsel.bps.go.id/indicator/12/83/2/jumlah-
penduduk-menurut-kabupaten-kota.html,>. Diakses 24 Mei 2023 
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Di samping pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, 

Kabupaten Maros juga merupakan daerah yang sangat berpotensi untuk 

pengembangan properti (tanah kapling/perumahan) karena di samping 

berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang merupakan ibu kota 

sulawesi-selatan, juga merupakan daerah yang masih memiliki lahan kosong 

yang terbentang luas.  Hal inilah yang menjadi dasar bagi para pengembang 

(developer) properti di Kabupaten Maros terus mengembangkan usahanya.  

Beberapa tahun belakangan ini, pengembang properti di Kabupaten 

Maros semakin meningkat khususnya properti  syariah. Karena itu, tidak asing 

lagi terdengar atau terlihat pada iklan-iklan di media sosial mengenai 

perumahan atau tanah kavling syariah. Khususnya di Kabupaten Maros,  

Dewan Pimpinan Wilayah Depeloper Properti Syariah (DPWDPS ) sulawesi-

selatan mencatat pengembang properti syariah sebanyak tiga belas (13) 

pengembang. Pengembang properti syariah yang tergabung dalam DPS 

tersebut merupakan pengembang properti syariah yang tidak menggnakan jasa 

pihak ke tiga (bank), baik dalam bentuk permodalam maupun dalam transaksi. 

Sistem kredit pemilikan rumah syariah non-bank tidak menggunakan 

jasa bank dalam transaksinya. Hal ini tentunya memiliki resiko lebih besar 

daripada yang menggunakan jasa bank. Adapun yang menjadi pihak ketiga 

dalam pemasaran properti syariah yaitu pihak notaris. Notaris mempersiapkan 

legalitas atau dokumen resmi untuk penjual dan pembeli. Setelah dokumen 

dipersiapkan dan dianggap sudah memenuhi syarat maka pihak pengembang 
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menetapkan down payment yang akan dibayarkan oleh konsumen.3 Jadi, 

walaupun tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai properti syariah 

namun keterlibatan notaris dianggap mencukupi aspek legalitas dalam kegiatan 

transaksinya.  

Dari tahun ke tahun permintaan akan perumahan dan tanah kapling 

semakin meningkat menjadi peluang bagi para pengembang (developer) 

properti untuk terus mengembangkan usahanya. Pada tahun 2018 jumlah 

pengembang properti syariah tercatat lebih dari 100 developer di Indonesia.4 

Properti syariah berawal dari pemikiran Rosyid Aziz pada tahun 2008. Di mana 

dalam operasionalnya memiliki prinsip yaitu memasarkan produk tanpa riba, 

tanpa bank, tanpa asuransi, tanpa BI cheking, tanpa lelang dan akad batil.5  

Dalam segi pemasaran atau transaksi properti syariah, kepercayaan dan 

komitmen yang menjadi kunci utama. Artinya pihak pengembang tidak ingkar 

janji dan menyerahkan produknya beserta legalitasnya ketika terjadi jual beli, 

baik secara cash maupun secara cicilan. Begitupun dengan konsumen bertekad 

untuk menjaga unit yang dibeli dan berupaya untuk melunasi utangnya hingga 

akhir periode yang disepakati.6 

                                                           
3 Aulya Nur Rahmita Dewi dan Sri Abidah Suryaningsih, “Pembiayaan Kredit Pemilikan 

Rumah Syariah Non-Bank Di Tahfidz Residence,” Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 3.3 
(2020), 221–33 (hal. 222) <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p221-233>. 

4 Nur Sa’diyah dan Noven Suprayogi, “Teknik Mitigasi Risiko Pembiayaan Pemilikan 
Rumah (PPR) Syariah Pada Developer Property Syariah,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 

Terapan, 6.9 (2019), 1814–29 (hal. 106) <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1814-1829>. 
5 Nur Zohrah Lailyah, SE., “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Probabilitas 

Konsumen Memilih KPR Pada Developer Property Syariah di Jawa Tengah” (UIN Walisongo 
Semarang, 2020), hal. 23–24 <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13371/>. 

6 Egi Arvian Firmansyah dan Deru R Indika, “Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa 
Bank: Studi di Jawa Barat,” Jurnal Manajemen Teori dan Terapan | Journal of Theory and 
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Dalam Islam, etika sangat penting dalam menjalankan setiap aktivitas 

bisnis, khususnya konsep pemasaran yang dijalankan.  Etika dalam Islam tidak 

lepas dari keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas dalam pegambilan 

keputusan. Rasionalitas dan spiritualitas merupakan dua fakultas yang tak 

terpisahkan dalam hal etika, di mana rasionalitas berarti berperilaku selaras 

dengan akal sehat.7 Adapun spiritualitas mengacu pada keimanan yakni suatu 

kekuatan yang dapat membangun hubungan diri dengan Tuhan, transendensi 

atau respon pada seruan Tuhan.8 karena itu, keseimbangan antara keduanya 

akan melahirkan tindakan yang baik dan benar.  

Dalam Islam, etika merupakan prinsip benar dan salah untuk 

menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan manusia berdasarkan al-Qur’an 

dan sunnah. Etika dalam Islam bukan hanya moralitas agama dalam tindakan 

tertentu tetapi mencakup semua aspek kehidupan baik fisik, spiritual, moral 

bahkan dalam bentuk duniawi seperti intelektual, emosional, individu maupun 

kolektif.9 Karena itu, ekonomi Islam memiliki prinsip dasar atau lebih dikenal 

dengan aksioma ekonomi Islam yang meliputi, kesatuan (tauhid), keadilan 

                                                                                                                                                               

Applied Management, 10.3 (2017), 223–30 (hal. 225–26) 
<https://doi.org/10.20473/jmtt.v10i3.6541>. 

7 Rahmat Hidayat, “Rasionalitas : Overview terhadap Pemikiran dalam 50 Tahun 
Terakhir,” Buletin Psikologi, 24.2 (2016), 101–22 (hal. 106) 
<https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.26772>. 

8 Aam Imaduddin, “Spiritualitas Dalam Konteks Konselig,” Journal of Innovative 

Counseling : Theory, Practice & Research, 1.1 (2017), 1–8 (hal. 5) 
<https://www.journal.umtas.ac.id/index.php/innovative_counseling/article/view/16>. 

9 Shahrul Nizam, Siti Sarah, dan Abdullah Osman, “The Effect of Islamic Work Ethics on 
Organizational Commitment,” Procedia Economics and Finance, 35.October 2015 (2016), 582–90 
(hal. 583) <https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00071-X>. 
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(equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility) serta 

kebajikan (benevolence).10 

Etika bisnis merupakan suatu tindakan dalam bisnis yang melibatkan 

aspek norma, moral serta agama dalam aktivitasnya.11 Etika bisnis ibarat 

sebuah perangkat yang mengukur layak atau tidaknya suatu bisnis untuk 

dilakukan. Sebagaimana dalam jurnal Muhammad Erfan dkk, bahwa etika 

merupakan prinsip moral yang membedakan sesuatu yang baik atau buruk. 12 

Jadi etika bisnis Islam merupakan suatu penilaian bisnis melalui pendekatan 

syariat Islam, apakah sebuah bisnis layak dilakukan atau tidak. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa bisnis berlabel syariah 

masih bersifat kontroversi dalam masyarakat mengenai kesyariahannya. 

Khusus dalam segi pemasaran, masih banyak yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip ekonomi islam dalam operasionalnya. Seharusnya label syariah pada 

perusahaan properti merupakan sebuah identitas yang menjadi pembeda 

dengan properti konvensional. Dalam hal ini perbedaan yang dimaksud terletak 

pada nilai-nilai atau prinsip yang dilakukan.13 Namun berdasarkan fakta di 

lapangan, nilai-nilai pada label syariah terkadang sulit untuk direalisasikan. 

                                                           
10 Muhammad Lisman, “Broker Pada Bisnis Property: Studi Etika Bisnis Islam,” Jurnal 

Islamika, 2.1 (2019), 38–50 (hal. 49) <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JSI/article/view/1287>. 
11 Orra Venta Ramadhany Harahap, “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam 

Pada Perusahaan Properti Syariah Pt. Noor Eeman Nusantara Medan” (UIN Sumatera Utara, 
2021), hal. 14 <http://repository.uinsu.ac.id/15827/>. 

12 Muhammad Erfan, Muhammad Bakri, dan Abdul Haris, “YUME : Journal of 
Management Pengaruh Pemasaran Online dan Etika Pemasaran Islam Terhadap Keputusan 
Pembelian Abstrak,” YUME : Journal of Management, 5.2 (2022), 401–16 (hal. 405) 
<https://doi.org/10.37531/yume.vxix.472>. 

13 Hilmiatus Sahla et al., “Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” jurnal 

pionir LPPM, 5.2 (2019), 57–61 (hal. 57) <https://doi.org/10.36294/pionir.v5i2.452>. 
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Bahkan masih banyak berita-berita yang beredar mengenai penipuan atas nama 

usaha syariah.  

Berdasarkan pengamatan peneliti beberapa tahun terakhir bahwa hal 

yang paling rentang terjadi pelanggaran bagi pelaku usaha properti syariah 

adalah terkait dengan segi pemasaran. Khususnya dalam segi promosi atau 

periklanan terkadang terkesan menipu, di mana para marketer mempromosikan 

produk di media sosial dengan kata-kata yang sangat menarik namun terkadang 

tidak sesuai dengan fakta. Selain itu, terkadang waktu pembangunan fasilitas 

umum bahkan unit rumah yang dipasarkan tidak sesuai dengan perjanjian 

diawal. Hal inilah yang menyebabkan beberapa masyarakat memandang 

properti syariah jauh dari nilai-nilai syariah yang sebenarnya.   

Berdasarkan beberapa berita yang telah beredar bahwa banyak  

pengembang properti berlabel syariah telah melakukan penipuan terhadap 

ratusan konsumen. Bahkan beberapa konsumen di antaranya telah mengadukan 

hal tersebut pada pihak yang berwajib (kepolisian).  

 Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M adalah seorang pengamat ekonomi 

dan  ketua prodi akuntansi IAIN Pare-pare mengungkap opininya melalui 

Breaking News bahwa maraknya modus penipuan properti  syariah dipicu juga 

oleh perilaku konsumen yang berkeinginan tinggi terhadap pemilikan properti 

namun memiliki dana yang terbatas. Hal inilah terbaca oleh pelaku kriminal 

ekonomi melalui pengembang properti fiktif. Untuk melancarkan serangan 

penipuan tersebut, konsumen diiming-iming rumah dengan harga yang murah, 
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tanpa riba, tanpa bunga, tanpa sita dan tanpa BI cheking untuk mengecek 

kredibilitas calon konsumen.  

Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan dengan cara membuat 

brosur rumah lengkap dengan berbagai tipe dan tabel angsuran  kemudian 

pengembang membawa calon konsumen ke sebuah  lokasi yang diakui sebagai 

lahan untuk membangun perumahan, sehingga calon konsumen semakin 

percaya dengan modus penipuan tersebut.14 

Dilansir dari TribunJabar.id bahwa penipuan pengembang properti 

syariah  juga terjadi di Bandung, di mana terdapat konsumen yang telah 

menyetor uang sebanyak 163 juta hingga 340 juta, namun beberapa waktu 

kemudian pihak pengembang menginformasikan bahwa lahan yang ia kelolah 

untuk membangun unit rumah tersebut  bermasalah hingga pembangunan tidak 

dapat dilanjutkan. 

 Akhirnya pihak pengembang berjanji mengembalikan dana konsumen 

100% dengan jangka waktu yang disepakati, namun janji tersebut tidak 

ditepati, akhirnya salah satu konsumen melaporkan kasus tersebut ke polisi 

dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) bernomor 

STPL/738/V/2022/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat dengan 

Terlapor pimpinan dari pengembang yang berisinial ILK.15 

                                                           
14 Dr.Syahriyah Semaun, SE., M.M, “Properti Berkedok Syariah Picu Tingginya 

Penipuan Konsumen” (Pare-Pare: Breaking News, 2020) 
<https://pasca.iainpare.ac.id/2020/01/properti-berkedok-syariah-picu.html> [diakses 5 Juli 2023]. 

15 Nazmi Abdurrahman, “Korban Penipuan Perumahan Syariah di Bandung Lapor Polisi, 
Ada yang Sudah Setor Rp 340 juta” (Bandung: TribunJabar.id, 5 Januari 2023) 
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Hal serupa dilansir dari TribunSumsel.com bahwa penipuan terjadi di 

Lubuklinggau Sumatera Selatan di mana PT. Buroq Noer Syariah melakukan 

penipuan dengan total kerugian 7,5 miliaran dari 430 konsumen. Tika Wulan 

Kencana alias Prita Wulandari sebagai CEO PT. Noer Syariah tersebut 

ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan No. 

DPO/40/IV/2021/ RESKRIM. Ratusan konsumen tersebut tertipu dengan 

embel-embel perumahan syariah.16 

Di kabupaten Maros sendiri telah terjadi penipuan perumahan berlabel 

syariah. Lokasi perumahan tersebut terletak di Bontomatene. Nasabah yang 

dirugikkan pada kasus ini tercatat 651 orang. Dalam hal ini, nasabah telah 

membayar Down Payment (DP) hingga angsuran berjalan dengan jumlah 

bervariasi mulai 750 ribu hingga 3 juta rupiah per bulan.  Selain rumah nasabah 

belum terbangun, juga lahan proyek tersebut belum dibayar kepada pemilik 

lahan. Belakangan diketahui bahwa direktur perusahaan tersebut membawa 

kabur uang nasabah, akhirnya lahan tersebut disegel oleh pemilik. Dalam kasus 

ini beberapa nasabah telah melapor ke pihak yang berwajib.17 

Jadi, berdasarkan penipuan-penipuan itulah yang membuat kontroversi 

dalam masyarakat mengenai peruamhan syariah, bahkan tidak sedikit di antara 

                                                                                                                                                               

<https://jabar.tribunnews.com/2023/01/05/korban-penipuan-perumahan-syariah-di-bandung-lapor-
polisi-ada-yang-sudah-setor-rp-340-juta?page=2> [diakses 5 Juli 2023]. 

16 Eko Hepronis, “Tampang Wanita Buronan Kasus Penipuan Rp 7,5 Miliar di 
Lubuklinggau, Korbannya 400 Orang Lebih” (Lubuklinggau: TribunSumsel.com, 14 Desember 
2022) <https://sumsel.tribunnews.com/2022/12/14/tampang-wanita-buronan-kasus-penipuan-rp-
75-miliar-di-lubuklinggau-korbannya-400-orang-lebih?page=all> [diakses 6 Juli 2023]. 

17 Moehammad Bakrie, “Polisi Terima Aduan soal Penipuan Perumahan Berlabel Syariah 
di Sulsel” (Maros: Detiknews, 14 Juli 2019) <https://news.detik.com/berita/d-4623652/polisi-
terima-aduan-soal-penipuan-perumahan-berlabel-syariah-di-sulsel> [diakses 5 Juli 2023]. 
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masyarakat  yang hilang kepercayaan terhadap perumahan syariah yang marak 

akhir-akhir ini. Tingkah laku oknum tersebut bukan hanya merugikan nasabah 

semata akan tetapi merusak nilai-nilai syariah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Orra Venta Rahmadany Harahap bahwa 

PT. Noor Eman Nusantara telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam 

dengan baik karena Perusahaan tersebut berpedoman pada al-Qur’an dan hadis 

dalam menjalankan bisnisnya. PT. Noor Eman Nusantara telah memenuhi 

aksioma atau prinsip dasar ekonomi Islam yaitu aspek Tauhid, keseimbangan, 

kehendak bebas, tanggungjawab dan hikmah. Dalam penelitian ini disebutkan 

PT.Noor Eman Nusantara telah menjalankan etika bisnis Rasulullah yang 

ditandai dengan pemberian upah tepat waktu pada karyawan , kebebasan 

berpendapat, persaingan secara sehat dan diadakannya pengajian serta sholat 

tepat waktu.18 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kurnaemi Anita dkk bahwa PT. 

Wahana Persada Indonesia melakukan pemasaran dengan sistem transaksi dua 

arah yaitu konsumen dan pengembang (depelover). Mekanismenya tidak 

menerapkan sistem jaminan, tidak memberlakukan denda, tidak menerapkan 

penalti, tidak menggunakan asuransi, tidak memberlakukan sistem sita, serta 

tidak mengadakan BI cheking.19 

                                                           
18 Harahap, hal. 78. 
19 Kurnaemi Anita, Muhammad Wahyudin Abdullah, dan Muhammad Nirwan Idris, 

“Relevansi Pembiayaan PemilikanRumah (PPR) Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan 
Bermasalah Bernilai Humanisme Islami,” NUKHBATUL ’ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam, 
6.2 (2020), 159–86 (hal. 169) <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.221>. 
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Adapun relevansi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) oleh PT. 

Wahana dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah bernilai humanisme 

Islami adalah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan yang didalamnya 

meliputi nilai-nilai maslahat, ukhuwah serta keseimbangan dan keadilan.20 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Hidayah dkk bahwa 

Abbi Garden merupakan salah satu developer properti berbasis syariah. Dalam 

prakteknya Abbi Garden menggunakan akad istisna. Dalam hal pembiayaan 

rumah Abbi Garden tidak menerapkan sistem bunga, sita, denda dan jaminan 

yang bukan milik konsumen. Apabila terdapat konsumen yang gagal bayar 

maka pihak Abbi Garden meminta pertanggungjawaban dari konsumen dengan 

cara meminta untuk mengeksekusi barang jaminan yang dipegang oleh Abbi 

Garden sendiri atau yang dititipkan di notaris.21 

Berdasarkan beberapa kutipan berita dan penelitian terdahulu di atas 

yang bersifat antitesis maka peneliti ingin mengkaji mengenai “ Tinjauan 

Etika Pemasaran Terhadap Pelaku Usaha Properti Syariah di Kabupaten 

Maros.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka peneliti 

menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
20 Anita, Abdullah, dan Idris, hal. 181–82. 
21 Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, dan Suyud Arif, “Analisis Implementasi 

akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor),” Jurnal 

Ekonomi Islam, 9.1 (2018), 1–12 (hal. 10–11) 
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/1288>. 
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1. Bagaimana Etika Pemasaran Yang Diterapkan Pelaku Usaha Property 

Syariah di Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana Pandangan Etika Bisnis Islam pada Penerapan Etika 

Pemasaran Oleh Pelaku Usaha Properti Syariah di Kabupaten Maros? 

C. Kajian Pustaka  

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Soleha dengan judul “Implementasi 

Marketing Syariah PT. Hiba Mitra Devinda Bengkulu Perspektif Ekonomi 

Islam”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan dari 

penelitian ini bahwa PT. Hiba Mitra Devinda tidak melibatkan pihak bank 

dalam transaksi jual beli yang dijalankan, tanpa menggunakan sistem bunga, 

cicilan bersifat tetap (flat) setiap bulan, tanpa denda maupun sita walaupun 

konsumen telat membayar angsuran. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa 

nilai-nilai etika sudah dijalankan seprti shiddiq, amanah dan fathanah namun 

unsur tabligh belum sepenuhnya dijalankan karena masih ada ketentuan PT. 

Hiba Mitra Devinda yang belum disampaikan sepenuhnya oleh para 

marketing.22 

Penelitian yang dilakukan oleh Latifatul Haqiqi dengan judul 

“Marketing Strategy Bisnis Property Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis 

Islam (Studi Kasus PT. Aslamtu Syurga Land Kecamatan Pacet Kabupaten 

Mojokerto)”, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif di 

mana temuanya bahwa PT. Aslamtu Syurga Land telah menjalankan nilai-

nilai etika Islam dalam operasionalnya yakni Rabbaniah yang merupakan 
                                                           

22 Siti Soleha, “Implementasi Marketing Syariah PT. Hiba Mitra Devinda Bengkulu 
Perspektif Ekonomi Syariah” (IAIN Bengkulu, 2017), hal. 67 
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/683/>. 
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nilai yang menjadikan proses pemasaranya sebagai ibadah. Selain itu nilai etis 

juga nampak pada operasional pemasarannya seperti sikap tolong-menolong 

(ta’awun), keadilan (al-adl), transparansi serta nilai maqosidus Syariah yang 

menjadi orientasi nilai universal yang hendak dicapai.23 

Penelitian yang dilakukan oleh Rais Adli dengan judul “Pengaruh 

Nilai-Nilai Etika Bisnis dan Karakteristik Syariah Marketing Terhadap 

Kepuasan Konsumen Perumahan Syariah di Kota Pekanbaru”. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, jenis investigasi yang 

digunakan adalah studi korelasi, tingkat intervensi yang digunakan yakni 

tingkat intervensi sedang, terkait horizon waktu peneliti menggunakan cross-

sectional dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental 

sampling. Temuan dari penelitian ini bahwa nilai etika bisnis dan 

karakteristik syariah marketing berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen , artinya semakin baik etika bisnis Islam yang digunakan dalam 

pemasaran maka semakin meningkatkan kepuasan konsumen pada 

perumahan syariah di Pekanbaru.24 

Penelitian yang dilakukan oleh Izzi Al Kautsar dengan judul 

“Implementasi Ke perantaraan Pada Praktik Jual Beli ‘Urudh: Studi 

Komparatif Syariah Versus Konvensional”. Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum yuridis normatif yakni pendekatan perundang-undangan 

                                                           
23 Latifatul Haqiqi, “Marketing Strategy Bisnis Property Syari`ah dalam Perspektif Etika 

Bisnis Islam (Study kasus PT. Aslamtu Syurga Land Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto)” 
(UIN KHAS Jember, 2019), hal. 121 <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/13427>. 

24 Rais Adli, “Pengaruh Nilai-Nilai Etika Bisnis dan Karakteristik Syariah Marketing 
Terhadap Kepuasan Konsumen Perumahan Syariah di Kota Pekanbaru,” Ambitek, 1.2 (2021), 165–
73 (hal. 172) <https://doi.org/10.56870/ambitek.v1i2.21>. 
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serta pendekatan perbandingan antara syariah dan konvensional melalui jasa 

perantara (agen) yang didukung dengan al-Qur’an dan sunnah. Temuan dalam 

penelitian ini bahwa jual beli ‘urudh dengan akad wasathah yang digunakan 

di Indonesia baik sistem syariah maupun konvensional tetap memiliki potensi 

adanya unsur ketidakjelasan dalam perjanjian akad.25 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Riza, dengan judul 

“Analisis Peranan Etika Bisnis Islam Pada Bisnis Properti Perumahan di 

Kota Langsa Aceh”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan metode deskriptif kualitatif. Temuan pada penelitian ini 

bahwa PT. Avina Group dan PT. Faith Grafindo Raya telah menerapkan 

aksioma berdasarkan ukuran dari empat aspek yakni agama, etika, hukum dan 

ekonomi. Aksioma yang dimaksud yakni unity, justice, equilibrium, 

responsibility,freewill dan ihsan. Namun PT. Kana Barokah masih memiliki 

kualitas rendah dalam pelayanan (service) serta PT. Mitra Laut Group yang 

tidak sesuai dengan kontrak terhadap pemberian upah pada karyawannya.26 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
25 Izzy Al Kautsar, “Implementasi Keperantaraan pada Praktik Jual Beli ‘ Urudh : Studi 

Komparatif Syariah Versus Konvensional,” HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4.1 (2021), 71–
88 (hal. 87) <https://doi.org/DOI : 10.30595/jhes.v%vi%i.9891>. 

26 Muhammad Riza, “Analisis Peranan Etika Bisnis Islam Pada Bisnis Properti 
Perumahan Di Kota Langsa Aceh,” Jurnal Samudra Ekonomika, 3.2 (2019), 194–204 (hal. 203) 
<https://doi.org/doi.org/10.0123/jse.v3i2.1990>. 
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1. Menguraikan bagaimana etika pemasaran yang diimplementasikan 

oleh pelaku usaha properti syariah di Kabupaten Maros. 

2. Untuk mengetahui  pandangan etika bisnis islam pada penerapan etika 

pemasaran oleh pelaku usaha properti syariah di Kabupaten Maros  

E. Manfaat Penelitian 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai fenomena yang terjadi 

di lapangan serta didukung dengan data-data yang akurat sehingga 

kebenarannya dapat diterima, maka diharapkan penelitian ini memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah 

mengenai implementasi etika pemasaran pada pelaku usaha properti  

syariah serta menjadi  rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya 

yang relevan dengan penelitian ini.  

2. Manfaat praktis 

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat pihak-

pihak berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa 

pengalaman baru mengenai fenomena yang terjadi di lapangan 

(objek penelitian) serta memperluas wawasan penulis dan 

memperoleh pengetahuan empirik mengenai implementasi etika 

pemasaran yang dijalankan oleh pelaku usaha properti syariah di 

Kabupaten Maros. 



15 

 

2. Bagi instansi yang menjadi objek penelitian diharapkan 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi diri untuk 

meningkatkan kualitas etika pemasaran  dalam aktivitas usahanya. 

3. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

rujukan untuk menerapkan nilai-nilai etika bisnis atau pemasaran 

islami, khususnya bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi 

jual beli properti  syariah.  

F. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan 

sebelumnya, peneliti merasa perlu memberikan fokus penelitian agar tidak 

terjadi salah tafsir bagi pembaca. Penelitian ini hanya membahas mengenai 

etika pemasaran  pada pelaku usaha properti syariah di Kabupaten Maros, 

Baik dari segi perusahaan sendiri maupun dari pihak marketer.   
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BAB II 

TIJAUAN TEORITIS  

 

A. Etika 

1. Pengertian Etika 

Etika disebut juga sebagai ”moral philosophy” atau filsafat moral.27 

Asal kata etika adalah etos (Yunani) yang artinya karakter atau kebiasaan. 

Etika juga diartikan sebagai karakter pembeda, sentimen, sifat moral atau 

keyakinan yang menjadi penuntun seseorang, kelompok atau istitusi.28 Etika 

juga identik dengan moral yang berasal dari bahasa latin yaitu “mores “ yang 

artinya cara hidup atau kebiasaan (adat istiadat).29 

Etika membicarakan pertimbangan baik dan buruk, susila atau tidak 

susila dalam hubungannya antar manusia. Etika dari bahasa yunani ethos 

yang artinya watak kesusilaan atau adat sedangkan moral dari kata mores 

yang artinya cara hidup atau adat. Terdapat perbedaan antara keduanya yakni, 

moral lebih tertuju pada suatu tindakan yang sedang dinilai sedangkan etika 

                                                           
27 Totok Wahyu Abadi, “Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika,” KANAL: Jurnal 

Ilmu Komunikasi, 4.2 (2016), 187 (hal. 193) <https://doi.org/10.21070/kanal.v4i2.1452>. 
28 Junia Farma dan Khairil Umuri, “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Strategi 

Promosi Produk Asuransi Takaful,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 15.1 (2020), 19–29 (hal. 21) 
<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3268>. 

29 Rina Desiana dan Noni Afriyanty, “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam,” Al-Jntaj: 

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3.1 (2017), 119–35 (hal. 121) 
<https://doi.org/10.29300/aij.v3i1.1166>. 
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adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Jadi etika 

sebagai suatu ilmu yang membahas sistem nilai (moral) yang berlaku.30  

Dalam Jurnal Al Mawardi. MS yang berjudul “Etika, Moral dan 

Akhlak” disebutkan bahwa etika merupakan sebuah ilmu yang mengkaji 

mengenai baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan akal pikiran, 

sedangkan moral adalah suatu penilaian baik dan buruknya tingkah laku 

manusia berdasarkan nilai-nilai tradisi atau budaya yang dimiliki individu 

atau kelompok tertentu.31 Jadi, walaupun terdapat pandangan bahwa etika 

identik dengan moral, namun berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami 

bahwa etika dan moral memiliki perbedaan, di mana etika menilai tingkah 

laku berdasarkan akal pikiran sedangkan moral berdasarkan budaya atau 

tradisi.  

Hakikatnya, kekuatan moral dibutuhkan sebagai pengendali akal dan 

nafsu agar kehidupan manusia lebih bermakna. Manusia harus bermoral dan 

beretika karena manusia adalah makhluk yang berakal, segala tindakan, 

perbuatan dan perkataan manusia harus dipertanggungjawabkan. Karna itu, 

yang menjadi pembeda manusia dengan binatanga adalah akalnya.32 

                                                           
30 Sri Rahayu Wilujeng, “Filsafat , Etika dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu 

dalam Konteks Keindonesiaan,” Humanika, 17.1 (2013), 79–90 (hal. 81) 
<https://doi.org/10.14710/humanika.17.1.>. 

31 Al Mawardi MS, “Etika, Moral Dan Akhlak,” Jurnal LENTERA, 13.1 (2013), 78–83 
(hal. 78) <http://jurnal.pnl.ac.id/?p=904>. 

32 Wilujeng, hal. 83. 
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Dalam sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Totok Wahyu Abadi 

bahwa tingkah laku manusia dapat diukur oleh etika dengan syarat tertentu 

yakni: 

a. Sebuah perbuatan yang dilakukan harus penuh pengertian. Artinya 

perbuatan jahat yang dilakukan tanpa diketahui sebelumnya bahwa 

perbuatan itu adalah perbuatan jahat atau perbuatan yang 

menyimpang maka tidak dapat dinilai melalui etika. 

b. Perbuatan harus dikerjakan dengan sengaja. Artinya suatu 

perbuatan jahat yang dilakukan tanpa sengaja maka tidak mendapat 

sanksi etika. 

c. Suatu perbuatan harus atas kehendak sendiri. Artinya suatu 

perbuatan dengan keterpaksaan atau tekanan dari pihak lain 

(eksternal) maka tidak mendapat sanksi etika.33 

Berdasarkan tiga persyaratan di atas bahwa suatu perbuatan atau tindakan 

dapat dinilai melalui etika apabila tindakan tersebut benar-benar dipahami, 

dilakukan dengan sengaja serta berdasarkan kehendak sendiri.  

Pada dasarnya sejak manusia lahir di muka bumi terdapat dua potensi 

yang melekat pada dirinya, yakni potensi berbuat kebaikan dan potensi berbuat 

keburukan.34 Karena itu, perbuatan baik dan buruk yang dilakukan seseorang 

tergantung pada keputusan yang diambil. Jika akal pikiran digunakan dengan 

                                                           
33 Abadi, hal. 194. 
34 Johan Arifin, “Dialektika Etika Islam dan Etika Barat Dalam Dunia Bisnis,” Millah: 

Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia, 8.1 (2008), 145–68 (hal. 146) 
<https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art9>. 
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baik sesuai fitrahnya maka akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik dan 

tentunya mendapat penilaian yang baik berdasarkan nilai-nilai etika. 

Peran etika sangat penting dalam mengarungi kehidupan. Manusia harus 

memiliki etika atau moral yang baik bukan karena manusia hidup bersama 

orang lain (being with other) melainkan manusia juga hidup untuk orang lain 

(being for other) atau disebut sebagai relasi asimetri.35 

2. Teori-Teori Penilaian Etika  

Secara umum terdapat lima teori yang membahas nilai etika yakni: 

hedonisme, utilitarisme, deontologisme etis , idealisme etis dan teologi etis.36 

1. Hedonisme. Teori hedonisme merupakan doktrin filosofis atau 

teori nilai tertua yang berasal dari filsuf india dan yunani. 

Menurut teori ini bahwa kebahagiaan didasarkan pada 

kesenangan (pleasure) dan kenikmatan. Menurut teori 

hedonisme bahwa yang dapat membuat dunia atau hidup lebih 

baik apabila berisi kesenangan dan lebih sedikit rasa sakit.37 

2. Utilitarianisme: tokoh dari paham ini adalah Jeremy Betham 

dan Mill. Jeremy memberikan pandangan bahwa tindakan yang 

baik adalah tindakan yang di dalamnya terdapat atau 

menimbulkan kebahagiaan dan kenikmatan yang besar serta 

dinikmati oleh banyak orang (masyarakat). Sedang Mill sendiri 
                                                           

35 Arifin, hal. 146. 
36 Abadi, hal. 196. 
37 Chris Heathwood, “What Is Hedonism About Value?,” The International Encyclopedia 

of Ethics, 2013, 2370–80 (hal. 1) <https://doi.org/10.1002/9781444367072>. 
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memberikan pandangan bahwa tindakan bukan hanya diukur 

secara kuantitatif namun harus mempertimbangkan kualitasnya. 

Utilitarianisme adalah perhatian dengan kebaikan terbesar pada 

jumlah terbesar pula.38 

3. Deontologisme: teori ini digagas oleh Immanual Kant. Di mana 

teori ini terkesan mempertahankan status quo (konservatif). 

Kant menyatakan bahwa perilaku yang baik jika sesuai dengan 

norma yang ada.39 Deontologi disebut sebagai pendekatan aturan 

atau tindakan moral.40 Pendekatan deontologi terhadap etika 

menganggap moralitas sebagai kewajiban yang harus diikuti.41 

4. Idealisme etis: teori ini mengutamakan hal yang bersifat 

spiritual daripada yang bersifat indrawi atau yang bersifat 

kebendaan. Dalam teori idealisme bahwa terdapat kekuatan 

dibalik sesuatu yang tampak.42 Teori ini meyakini adanya asas 

moral, nilai-nilai atau aturan untuk bertindak. 

5. Teologis etis: sebenarnya teori ini yang memunculkan 

pandangan egoisme dan utilitarianisme. Teori ini menyatakan 

bahwa baik dan buruk suatu tindakan berdasarkan keuntungan 

                                                           
38 Dan Baugher dan Pace Weisbord, “Student Views of Classic Ethical Positions in 

Business,” Journal of Academic and Business Ethics, January 2009, 2017, 1–11 (hal. 3–4) 
<https://www.researchgate.net/publication/285023653_Egoism_justice_rights_and_utilitarianism_
Student_views_of_classical_ethical_positions_in_business>. 

39 Abadi, hal. 196. 
40 Baugher dan Weisbord, hal. 4. 
41 Irene Van Staveren, “Beyond utilitarianism and deontology: Ethics in economics,” 

Review of Political Economy, 19.1 (2007), 21–35 (hal. 23) 
<https://doi.org/10.1080/09538250601080776>. 

42 Edi Sumanto, “Esensi, Hakikat, dan Eksistensi Manusia (Sebuah Kajian Filsafat 
Islam),” El-Afkar, 8.2 (2019), 60–69 (hal. 64) <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i2.2582>. 
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atau hasil yang diperoleh. Adapun untung dan rugi dapat dilihat 

dari indikator kepentingan manusia itu sendiri.43 

Berdasarkan lima teori di atas yang menjadi tolak ukur nilai etika maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai etika bersifat dinamis serta kebenarannya 

tidak mutlak. Namun dalam Islam, etika lebih dikenal dengan akhlak dan 

memiliki standar nilai yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata 

lain bahwa akhlak standar ukurannya adalah wahyu Allah yang yang bersifat 

universal.44 Menurut Quraish Shihab bahwa akhlak tidak dapat disamakan 

dengan etika, di mana etika dibatasi hanya pada tingkah laku yang berkaitan 

dengan sopan santun antar sesama manusia sedangkan akhlak memiliki 

makna yang lebih luas serta mencakup hal-hal yang bersifat abstrak 

(transenden).45 

3. Etika dalam Islam (islamic ethics) 

Dalam Islam, akhlak mengatur segala aspek kehidupan manusia. 

Karena itu, Nabi Muhammad Saw. diciptakan untuk menyempurnakan akhlak 

manusia46 Istilah etika dalam al-Qur’an identik dengan kata akhlak. Kata 

akhlāq ini berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari kata “khuluq”. 

                                                           
43 Abadi, hal. 196. 
44 Akhmad et al., “Etika, Moral dan Akhlak,” Jurnal Religion:Jurnal Agama, Sosial dan 

Budaya, 1.2 (2023), 538–49 (hal. 542) <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>. 
45 La Samsu dan Halid Hanafi, “Akhlak dalam pemikiran etika manusia moderen,” 

SAYATTAR: Studi Ilmu-ilmu Hukum dan Pendidikan, 3.1 (2022), 25–35 (hal. 26) <http://jurnal-
umbuton.ac.id/index.php/syattar/article/view/3045>. 

46 Mahdi Mahdavikhou dan Mohsen Khotanlou, “New Approach to Teaching of Ethics in 
Accounting ‘Introducing Islamic Ethics into Accounting Education,’” Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 46 (2012), 1318–22 (hal. 1320) 
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.294>. 
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Khuluq sendiri adalah makna untuk menguraikan kata bir, khair, qist, ‘adl 

ḥaqq dan takwā. al-khuluq diartikan sebagai suatu tingkah laku yang 

dilakukan secara berulang-ulang, bukan hanya waktu tertentu.47 Artinya 

bahwa seseorang yang berakhlak adalah seseorang yang memiliki motivasi 

yang baik dari dalam dirinya kemudian menerapkan dalam wujud lahiriah 

tanpa harus melalui banyak pertimbangan.  

Dalam jurnal Nurul Mawaddah juga disebutkan bahwa kata Khuluq 

berasal dari kata khaluqa-khuluqan yang artinya budi pekerti, kebiasaan, 

tabiat dan kesatriaan. Kata khuluq inilah dalam tradisi Islam lebih dikenal 

dengan akhlak (al-falsafah al-adabīyyah).48 Agama Islam hadir dimaksudkan 

untuk mengatur seluk beluk kehidupan manusia agar apa yang dilakukan 

sesuai dengan tuntunan syariat, dengan kata lain keberadaan agama 

dimaksudkan untuk mengatur seluruh aktivitas manusia agar dapat 

membedakan yang baik dan buruk, yang haram dan yang halal. Artinya 

apapun tindakan-tindakan manusia yang berdasar pada syariat Islam secara 

tidak langsung berarti telah menjalankan etika Islam (berakhlak)  

Dalam jurnal Arfiyah Citra Eka Dewia dan Wawan Dhewanto 

dijelaskan bahwa tidaklah cukup bagi seorang muslim hanya menjalankan 

lima rukun Islam saja tetapi seorang muslim harus membuat keputusan yang 

dipandu oleh iman, yang prakteknya berarti dipandu oleh hukum (syariah), 

                                                           
47 Desiana dan Afriyanty, hal. 121. 
48 Nurul Mawaddah dan Indra Wijaya, “Relevansi Nilai Etika Bisnis dalam Ruang 

Lingkup Akuntansi Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 3.1 (2016), 34–48 (hal. 37) 
<https://jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/article/view/5548/4585>. 
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melakukan apa yang dibolehkan dan menjauhi apa yang dilarang. Artinya 

seorang muslim harus membedakan sesuatu halal dan haram, benar atau 

salah, adil atau tidak adil serta niat baik atau niat buruk.49  

Terdapat beberapa nilai-nilai atau hikmah yang dapat diraih 

berdasarkan etika Islam (akhlak) seperti kejujuran (ṣiddīq), dapat dipercaya 

(amānah), keadilan (‘adl), pemaaf (al-‘afuw), malu (al-hayā), lemah lembut 

(ar-rifqū), bermuka manis (an-nisatun), disenangi (al-alīfa) serta menepati 

janji ( al-wafā’). 50 Begitupun dalam jurnal Jamal Jarallah disebutkan bahwa 

teori etika Islam memasukkan nilai-nilai etika kebajikan seperti yang 

ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah yaitu pentingnya belas kasih, 

kejujuran, kerendahan hati, kesabaran dan sejenisnya.51  

Berdasarkan nilai-nilai tersebut maka secara filosofi etika islam 

(akhlak) sangat berpengaruh dalam kehidupan, baik kepada sesama manusia 

maupun alam sekitar. Sebagai muslim hendaknya yakin bahwa apabila etika 

manusia buruk maka bukan hanya berdampak pada sesama manusia saja 

tetapi pada seluruh makhluk termasuk alam semesta. Sebagaimana firman 

Allah dalam ayatnya:  

                                                           
49 Arfiyah Citra Eka Dewi dan Wawan Dhewanto, “Key Success Factors of Islamic 

Family Business,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57 (2012), 53–60 (hal. 54) 
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1157>. 

50 Ahmad Busroli, “Pendidikan akhlak Ibnu Miskawaih dan Imam al-Ghazali dan 
relevansinya dengan pendidikan karakter di Indonesia,” Atthulab: Islamic Religion Teaching and 

Learning Journal, 4.2 (2019), 236–51 (hal. 72) <https://doi.org/10.15575/ath.v4i2.5583>. 
51 Jamal Jarallah, “Islamic Medical Ethics: How Different?,” Journal of Taibah 

University Medical Sciences, 3.1 (2008), 61–63 (hal. 62) <https://doi.org/10.1016/s1658-
3612(08)70045-3>. 
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ِي َ�ِ�ُ��اْ  ُ�
 َ�ۡ�َ� ٱ���َ���ِۡ#ي ٱ"�!سِ ِ�ُِ
َ
ِ وَٱۡ+َۡ*ِ� (َِ�! َ)َ'َ&ۡ% $  3ََ�َ� ٱۡ/2ََ'!دُ 0ِ ٱۡ/َ.ّ

�5ِۡ�َُ��نَ  
ۡ�ُ���ََ/ 

Terjemahnya: 
 

“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut karena perbuatan tangan 
manusia itu sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan 
sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan 
yang benar. (QS. Ar-rum : 41)52 
 
 Berdasarkan tafsir Ibnul Qayyim, ra. Bahwa bencana-bencana yang 

terjadi di muka bumi ini disebabkan kemaksiatan hamba-Nya. Hal ini sejalan 

dengan pernyataan Ali bin Abi Thalib hahwa “tidaklah musibah dan bencana 

datang melainkan karena dosa dan tidaklah bala’ itu diangkat oleh Allah 

kecuali dengan taubat.” 53 

Jadi etika Islam pada hakikatnya bersifat komprehensif, baik etika yang 

berkaitan dengan sesama manusia, alam semesta maupun etika kepada Allah 

Swt. Rasulullah sendiri diciptakan tak lain dan tak bukan kecuali untuk 

menyempurnakan akhlak (etika) manusia.  

مَ مَكاَرِمَ ا��ْ�لاقِ  �مَا بعُِثتُْ ��تمَِّ ن
�
 ا

 
 
 
 
 

                                                           
52 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Februari (Bandung: Cordoba, 

2018), hal. 408. 
53 Alen Manggola, “Komunikasi Islam Pada Qs . Ar-Rum Ayat : 41-42 ( Korelasi Maksiat 

dan Bencana Alam ),” Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam, 
15.2 (2022), 217–26 (hal. 221) <https://doi.org/10.31332/am.v15i2.3472>. 
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Artinya: 
“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak (manusia).54 
(HR. Ahmad dan Al-Baihaqi) 
 

Perlu dipahami bahwa etika (akhlak) dalam Islam tidak akan tercapai 

tanpa adanya keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas di dalamnya. 

Oleh karena itu dalam aspek rasionalitas dan spiritualitas terdapat unsur-unsur 

yang tak terpisahkan satu sama lain yaitu: akal (aql), hati (qalbu) dan jiwa 

(nafs). Ketiga unsur ini merupakan suatu entitas yang tak terpisahkan namun 

memiliki peran masing-masing dalam kehidupan khususnya kajian mengenai 

etika dalam Islam.  

a. Akal (al-Aql) 

Akal (‘aql) berasal dari bahasa Arab yakni Al-aql yang artinya 

mengikat dan menawan. Al-Aql bersumber dari akar kata ‘ain, qaf, lam . Al-

aql juga disebut dengan al-idrak yakni kesadaran dan al-fikr yaitu pikiran, al-

nahyu yaitu larangan serta al-ma’nu yaitu pencegah. Semua kata yang 

bersumber dari akar kata ‘ain qaf, lam menunjuk pada kemampuan untuk 

mengendalikan sesuatu baik perkataan, pikiran maupun perbuatan. 55 

Jadi dapat dipahami bahwa akal pikiran diciptakan oleh Allah untuk 

berpikir, memperoleh pengetahuan serta mengendalikan segala hal-hal yang 

bersumber dari nafsu belaka. Oleh karena itu akal memiliki status yang 

menjadi pembeda antara menusia dengan makhluk lain. Dengan akal pula 

                                                           
54 Syamsul Kurniawan, “Pendidikan Karakter Dalam Islam Pemikiran Al-Ghazali 

Tentang Pendidikan Karakter Anak Berbasis Akhlak al-Karimah,” Tadrib: Jurnal Pendidikan 

Agama Islam, 3.2 (2017), 197–215 (hal. 198) <https://doi.org/10.19109/Tadrib.v3i2.1792>. 
55 Ahmad Arisatul Cholik, “Relasi Akal dan Hati menurut al-Ghazali,” Kalimah: Jurnal 

Studi Agama dan Pemikiran Islam, 13.2 (2015), 287–310 (hal. 194) 
<https://doi.org/10.21111/klm.v13i2.290>. 
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manusia diberi kedudukan sebagai makhluk yang paling sempurna diantara 

semua ciptaan-Nya. 

Menurut Presseisen dalam jurnal In Hi Abdullah bahwa berpikir 

merupakan aktivitas mental dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karenanya 

berpikir merupakan suatu proses kognitif yang tidak tampak secara fisik. 

Output dari proses berpikir inilah yang memperoleh ide, argumen, 

pengetahuan dan keputusan.56 

Secara sederhana, akal merupakan sebuah entitas yang terlibat dalam 

segi intelek manusia. Artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan merupakan hakikat akal itu 

sendiri. Salah satu prinsip kenapa akal menjadi pembeda antara manusia 

dengan hewan adalah kemampuan berpikir. Di mana hewan hanya mampu 

merespon kejadian-kejadian berdasarkan insting (naluri) sedangkan manusia 

mampu mengolah pengetahuan dan kejadian melalui pikiran (akal.57 Ayat 

yang berkaitan mengenai anjuran berpikir di antaranya:  

  ٓ ٔ�َ َ�ِ ن� فيِ ذَ  �
تِۚ ا �مَرَ  بَ وَمِن كلُِّ ()لث یتُۡونَ وَ()لن�خِیلَ وَ()ۡ��عۡنَ.  رۡعَ وَ()لز� ِّقوَۡمٖ یتََفَك�رُونینُِۢ>تُ لكمَُ بِهِ ()لز�  یةَٗ ل

Terjemahnya: 
 

 “Dengan (air hujan), dia menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman 
berupa zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh 
yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-
orang yang berpikir”. (QS. An-Nahl : 11).58 

 

                                                           
56 In Hi Abdullah, “Berpikir Kritis Matematik,” Jurnal Matematika dan Pendidikan 

Matematika, 2.1 (2013), 66–75 (hal. 67) <https://doi.org/10.33387/dpi.v2i1.100>. 
57 Cholik, hal. 298. 
58 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 268. 
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Tafsir Aisarut Tafasir karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi 

disebutkan bahwa pada awal mula penciptaan , proses penghidupan tumbuhan 

diawali dengan proses turunnya air hujan yang merupakan tanda kekuasaan 

Allah. Dalam ayat ini Allah ingin agar manusia berpikir mengenai rahasia-

rahasia yang terdapat pada ciptaannya .59 

Begitupun dalam QS. az-Zurmar 39/21 berikut. 

 Dاٗ مEۡرِجُ بِهِۦ زَر ِ>Mعَ فيِ ()ۡ��رۡضِ ثمُ� يخُۡ مَاءِٓ مَاءٓٗ فسََلكََهُۥ ینََ.  َ (�Tزَلَ مِنَ ()لس� �U() رََ (�ن�V َۡخۡتلَِفًا (�لم 

ۡ��لبَۡ.  
كۡرَىٰ ِ��وْليِ () ِ]َ َ�ِ ن� فيِ ذَ  �

مًاۚ ا  ـ ۥ حُطَ ُaَُع ا ثمُ� يجَۡ ىهُٰ مُصۡفَرّٗ یجُ فترَََ نهُُۥ ثمُ� يهَِ  بِ (�لوَۡ 

 
Terjemahnya: 
 

“Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air 
dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, 
kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanaman-tanaman yang 
bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau 
melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur tercerai 
berai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-
orang yang memiliki akal sehat.” (QS. Az-zumar :21)60 

Menurut penafsiran Sayyid Qutb bahwa Ulul Albab pada ayat ini adalah 

orang yang melakukan perenungan serta menggunakan atau memanfaatkan 

akalnya yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.61 

Dari dua ayat di atas, jelas bahwa Allah menganugerahkan akal kepada 

manusia untuk memikirkan atau merenungkan tanda-tanda kebesaran-Nya 

                                                           
59 Muhammad Nur Faizi dan Yuni Marhayuni, “Buah Dewandaru Sebagai Antioksidan 

Dalam, Perspektif Islam dan Sains,” Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, 
4.1 (2022), 124–27 (hal. 126–27) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3252>. 

60 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 460. 
61 Sri Aliyah, “Ulul Albab Dalam Tafsir Fi Zhilali Al-Qur’an,” Jurnal Ilmu Agama (JIA), 

14.1 (2013), 115–50 (hal. 122) <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/465>. 
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yang ada di alam semesta ini. Namun perlu dipahami bahwa akal tidak dapat 

berjalan sendiri tanpa peran hati (qalbu) .  

 Namun untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah tidak cukup 

hanya menggunakan akal pikiran (rasio) tanpa adanya peran hati di dalamnya. 

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan al-Ghazali bahwa akal dan hati adalah 

dua fakultas yang tidak dapat dipisahkan. Akal hanya menjangkau hal-hal 

yang bersifat rasional–empirik dan untuk menjangkau hal-hal yang bersifat 

metafisik (Ghaib) maka diperlukan peran hati 62.  

b. Hati (al-qalbu) 

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, hati merupakan sebuah organ 

yang berbentuk seperti limpah berwana kemerahan di bagian atas rongga 

perut.63 Namun hati yang dimaksud di sini bukanlah hati yang berbentuk 

limpah menlainkan hati yang nonmateri (metafisik) atau yang bersifat 

kerohanian (batin). 

Adapun hati menurut Robert Frager seorang profesor psikologi juga 

merupakan seorang sufisme dari barat sekaligus pendiri Institute Psikologi 

Transpersonal di California mengatakan bahwa yang di maksud hati di sini 

adalah hati spiritual yang dalam istilah Rasyid al-Din Maybudi yakni: hati 

bagian luar yang disebut shadr, kedua, hati bagian dalam disebut qalbu, 

                                                           
62 Amin Hasan, “Menyusuri Hakikat Kebenaran: Kajian Epistemologi atas Konsep Intuisi 

dalam Tasawuf al-Ghazali,” At-Ta’dib: Journal of Pasantren Education, 7.2 (2012), 189–203 
<https://doi.org/10.21111/at-tadib.v7i2.71>. 

63 Meki Mulait, “‘Etaiken Werek’: Hati Menurut Orang Huwula,” Jurnal Studi Budaya 

Nusantara, 1.2 (2017), 117–25 (hal. 118) <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.oo1.02.06 
“ETAIKEN>. 
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ketiga, hati bagian lebih dalam lagi (batiniah) disebut fu’ad serta lapisan inti 

hati disebut lubb atau syaghat.64 Dalam ilmu tasawuf, inilah yang merupakan 

hakikat manusia.65  

Akal berperan untuk memikirkan  kebesaran Allah melalui panca indera 

sedangkan hati berperan dalam urusan keyakinan. Karena itu akal dan hati 

tidak dapat dipisahkan.  Sebagaimana dalam kajian tasawuf bahwa hati 

merupakan hakikat manusia karena ia memiliki sinyal untuk berkomunikasi 

langsung dengan Tuhan (Allah). Dengan kata lain bahwa hati merupakan 

pimpinan mutlak manusia.66 Oleh karenanya sebagai hamba yang taat 

hendaknya selalu mensyukuri nikmat tersebut. Mengenai hal ini Allah 

berfirman: 

رَ وَ()ۡ��فۡ   ـ مۡعَ وَ()ۡ��بصَۡ يٓ (�lش�jَكمُۡ وَجَعَلَ لكمَُُ ()لس� ِ ا pشَۡكُرُونَ  ِٔقلُۡ هُوَ ()[�  دَةَۚ قلَِیلاٗ م�

Terjemahnya: 
 

“Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu. Menjadikan 
pendengaran , penglihatan dan hati nurani bagi kamu, (tetapi) sedikit 
sekali kamu bersyukur.” (QS.al-Mulk : 23)67 

Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta’dzhim al-

Qur’an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafiz, profesor 

fakultas al-Qur’an Universitas Islam Madinah bahwa ayat di atas merupakan 

                                                           
64 Rovi Husnaini, “Hati, Diri dan Jiwa (Ruh),” JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, 

1.2 (2016), 62–74 (hal. 63–64) <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v1i2.1715>. 
65 Enung Asmaya, “Hakikat Manusia dalam Tasawuf Al-Ghazali,” KOMUNIKA: Jurnal 

Dakwah dan Komunikasi, 12.1 (2018), 123–35 (hal. 129) 
<https://doi.org/10.24090/komunika.v12i1.1377>. 

66 Mukhamad Anieg, “Merasakan tasawuf,” Wahana Akademika, 3.1 (2016), 19–36 (hal. 
23) <https://doi.org/10.21580/wa.v3i1.870>. 

67 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 563. 
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perintah untuk disampaikan kepada (manusia) bahwa Allah yang 

menciptakan mereka semua dan menyempurnakan penciptanya dan 

menjadikan mereka dapat mendengar, melihat dan berpikir. Karena itu, dia 

berhak disembah dan disyukuri nikmat-nikmat-Nya itu.68 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjadikan pendengaran dan 

penglihatan agar dipergunakan sebaik mungkin, begitupun diciptakannya hati 

agar manusia selalu mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, akan tetapi manusia 

sedikit sekali bersyukur. Penglihatan dan pendengaran merupakan bagian dari 

indera yang dapat menangkap informasi mengenai tanda-tanda kebesaran 

Allah untuk diolah melalui akal pikiran kemudian dibenarkan dan disyukuri 

melalui hati (qalb). Karena itu, apabila indera, akal dan hati bekerja menurut 

fitrahnya masing-masing maka nafsu (nafs) ammarah (syaitan) akan tunduk, 

sehingga apapun yang dimanifestasikan jiwa ke dalam tindakan akan sesuai 

dengan etika Islam.  

Dalam jurnal Marhaban disebutkan bahwa hati memiliki tiga tipe di 

antaranya: pertama, hati yang sehat (bersih), yakni hati yang tiada seorang 

pun yang dapat selamat tanpa-nya. Kedua, hati yang cacat yakni hati yang 

saling tarik menarik antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada 

nafsu. ketiga, hati yang mati, yaitu hati yang tidak mengenal Tuhannya serta 

                                                           
68 “Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta’dzhim al-Qur’an di Bawah 

Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas al-Qur’an Universitas Islam 
Madinah” <https://tafsirweb.com/11051-surat-al-mulk-ayat-23.html>. Diakses Tanggal 5 Juni 
2023 
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cenderung mengikuti hawa nafsu.69 Karena itu hendaknya manusia 

memperbanyak zikir kepada-Nya agar hati menjadi sehat dan tentram. 

Sebagaimana dalam firman-Nya 

ِ تطَۡمَئنDِ ()لقُۡلوُبُ  �U() ِلاَ بِذِكۡر�) ِۗ �U() ِقلُوُبهُُم بِذِكۡر Dِوُاْ وَتطَۡمَئنyَنَ ءَامz ِ �]() 

Temahnya: 
 

“Yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tentram.” (QS. Ar-rad : 28).70 

 
Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwa maksud dari  ُتطَۡمَئِنّ ٱلۡقلُوُب ِ َّuألاََ بِذِكۡرِ ٱ 

adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, sadar bahwa Allah 

itu Esa maka hatinya akan tenang dan tentram. Adapun Quraish Shihab 

menyebutkan bahwa orang beriman adalah yang selalu kembali kepada-Nya, 

senantiasa berzikir serta hatinya menjadi tenang ketika nama Allah 

disebutkan.71 

c. Jiwa (al-Nafs) 

Secara harfiah jiwa berasal dari bahasa Arab yakni “nafs” yang berarti 

jiwa.72 Adapun secara istilah merujuk dari beberapa filsuf Islam yaitu Ibnu 

Sina, al-Kindi dan al-Farabi, Ibnu Miskawaih dan Ibnu Bajjah hampir sama 

                                                           
69 Marhaban, “Konsep Qur’ani Dalam Pemikiran Tasawuf Ibnu Qayim Al-Jauziah 

Qur’anic’s Concept in Tasawuf Thinking of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,” Jurnal At-Tibyan, 3.1 
(2018), 112–19 (hal. 122) <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v3i1.482>. 

70 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 252. 
71 Aufa Dzakiyyah Rahmi, Faisal, dan Novizal Wendry, “Tafsir dan New Media studi 

Tentang Ayat Imam Menurut Hanan Attaki,” Jurnal Ulunnuha, 11.2 (2022), 150–67 (hal. 154) 
<http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/5443>. 

72 Evi Zuhara, “Konsep Jiwa Dalam Tradisi Keilmuan Islam,” Jurnal Edukasi, 4.1 (2018), 
44–66 (hal. 47) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/3522/2447>. 
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dalam mendefinisikan jiwa yaitu subtansi (jauhar) rohani sebagai form bagi 

tubuh zahir (jasad).73 

Berdasarkan pandangan filsuf diatas bahwa Jiwa tidak akan pernah 

hancur yang disebabkan hancurnya jazad, juga tidak dapat dirasakan oleh 

panca indera. Menurut Ibnu Maskawaih bahwa jiwa berbeda dengan sifat 

tubuh yang memiliki bentuk karena ia tidak akan berubah-ubah sebagaimana 

tubuh zahir. Subtansi jiwa lebih tinggi dan mulia dibanding subtansi benda-

benda atau materi lainnya. Panca indera hanya dapat mengetahui apa yang 

dapat diinderai namun jiwa melampaui segalanya tanpa melibatkan dimensi 

indera.74 

Harus dipahami bahwa jiwa (nafs) merupakan tempat yang 

menghimpun segala kekuatan ammarah dan syahwat manusia. Nafs ini 

terbagi tiga jenis yakni : pertama, nafsu mutmainnah yaitu nafsu yang mampu 

melawan nafsu syahwat, kedua, nafsu lawwamah yaitu nafsu yang 

mendorong nafsu syahwat atau sejenisnya. Ketiga, nafsu ammarah yakni 

nafsu yang cenderung pada kejahatan..75 

                                                           
73 Mubassyirah Bakry, “Konsep Al-Nafs Dalam Filsafat Islam,” Al Asas, 5.2 (2020), 29–

43 (hal. 26) <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1652>. 
74 Abdul Rahman, “Kedudukan Jiwa dan Akhlak dalam Pemikiran Etika Kontemporer,” 

J-CEKI : Jurnal Cendikia Ilmiah, 1.6 (2022), 773–79 (hal. 775) <https://journal-
nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/820>. 

75
 Asmaya, hal. 130. 
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Mengenai jenis-jenis jiwa (nafs) tersebut terdapat dalam QS. Yusuf : 

53, QS. al-Qiyamah: 2 dan QS. al-Fajr: 28.76 Adapun lafaz ayat yang 

dimaksud sebagai berikut: 

 ۚٓ لا� مَا رَحِمَ رَبيِّ
�
وٓءِ ا Dلس(jِارَةُۢ ب لن�فۡسَ َ��م�

ن� () �
 وَمَآ (��رَّئُِ نفَۡسيِٓۚ ا

Terjemahnya: 
 

“Dan aku tidak menyatakan diriku bebas (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali 
nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku.” (QS. Yusuf: 53)77 
 

امَةِ  �و� �ل
لن�فۡسِ ()

( jِوَلآَ (�قۡسِمُ ب 

Terjemahnya: 

“Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya.” 
(QS.al-Qiyamah: 2)78 

 
لن�فۡسُ ()لمُۡطۡمَئِن�ةُ 

�تهُاَ () z�jٓ  یَ. 

Terjemahnya: 
 

“Wahai jiwa yang tenang”. (QS.al-Fajr: 27).79 

Berdasarkan tiga jenis jiwa (nafs) di atas maka dapat dipahami bahwa 

kebaikan ataupun maksiat merupakan produk atau manifestasi dari jiwa itu 

sendiri. Tindakan-tindakan yang merupakan manifestasi dari jiwa tergantung 

kemampuan dan kualitas pengendalian manusia itu sendiri. Jadi, apabila hati 

dan akal bekerjasama sebagaimana fitrahnya maka jiwa akan melahirkan 

                                                           
76 Bakry, hal. 34. 
77 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 242. 
78 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 577. 
79 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 594. 



34 

 

tindakan terpuji. Dalam hal ini berarti nafs mutmainnah yang sedang aktif 

sedang nafs lawwamah dan ammarah tunduk kepadanya. Sebaliknya jika 

manusia tidak mampu mengendalikan jiwa (nafs) ammarah maka tindakan-

tindakan cenderung pada kemaksiatan atau kejahatan. produk-produk jiwa 

inilah yang akan dinilai melalui etika (akhlak)  

Jadi ketiga unsur di atas yakni akal, hati dan jiwa tidak akan lepas dari 

pembahasan etika dalam Islam. Sebagaimana hubungannya bahwa akal 

pikiran berperan untuk mengolah hal-hal yang ditangkap oleh panca indera, 

sedangkan hati berperan untuk mengkonfirmasi kebenaran berdasarkan 

pertimbangan akal. Adapun jiwa sendiri yang merupakan fakultas yang 

berpotensi pada hal-hal kebaikan maupun kejahatan. Namun pengendalian 

jiwa (nafs) tidak akan terjadi tanpa akal (aql) dan hati (qalbu).  

B. Teori Ekonomi (Bisnis) 

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggeris “business” mengandung arti 

Commercial Activity Involving the exchange of money for goods or service, 

yakni sebuah aktivitas yang menyangkut pertukaran uang dengan barang 

(goods) atau dalam bidang jasa/pelayanan (service).80 

Secara umum bisnis adalah suatu kegiatan atau interaksi antara manusia 

dengan manusia guna mendapatkan keuntungan. Menurut Hugnes dan 

Kapoor bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan atau usaha manusia yang 

terorganisasi dalam menjalankan aktivitas jual beli, baik  barang maupun jasa 

                                                           
80 Ifdlolul Maghfur, “Peran Akhlak Syariah dalam Ekonomi Bisnis Global (Perspektif Al-

Qur’an dan Hadist),” MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 9.2 (2018), 259–80 (hal. 261) 
<https://doi.org/10.35891/ml.v9i2.1140>. 
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untuk mendapatkan keuntungan.81 Bisnis merupakan kegiatan atau aktivitas 

yang bernilai komersial. 82 

Secara filosofis, bisnis merupakan seperangkat prinsip dan keyakinan 

bagi setiap  pelaku bisnis untuk mengatur (manage) dan menggerakkan suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuan atau kesuksesannya. Salah satu kutipan 

filosofi bisnis yang dapat diterapkan dalam sebuah misi bisnis adalah “don’t 

make excuses, make improvement” artinya jangan buat alasan tetapi buatlah 

perbaikan.83 

Dunia bisnis merupakan bagian dari ruang lingkup ekonomi. Ruang 

lingkup ekonomi sendiri tidak lepas dari kajian ekonomi berbasis kapitalis, 

sosialis dan ekonomi Islam. Hal paling mendasar yang membedakan antara 

tiga sistem ekonomi ini adalah etika (akhlak) yang ada di dalamnya. Karena 

itu, sebelum membahas lebih dalam mengenai ekonomi Islam maka penulis 

akan menguraikan prinsip dasar ekonomi kapitalisme dan sosialisme agar 

dapat dipahami prinsip-prinsip dasar yang bertentangan dengan prinsip 

ekonomi Islam.  

1. Ekonomi Kapitalisme (capitalism economy) 

Kapitalisme merupakan sebuah konsep atau sistem dalam ekonomi 

yang dipelopori oleh Adam Smith yang diberi julukan sebagai bapak 

                                                           
81 Budi Rustandi Kartawinata et al., Filsafat Bisnis, ed. oleh Don Basco Doho (Bandung: 

Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hal. 16. 
82 La Ode Dedi Abdullah et al., “Hukum Dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis,” Jurnal 

Hukum dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis, 1, 2018, 1–13 (hal. 4) 
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TZRPA>. 

83 Lukman.S Thahir, Filsafat Bisnis Kiat Sukses Membangun Bisnis Anda (Yogyakarta: 
Iqra Publishing Kerja sama Ladang Kata, 2020), hal. 13 
<http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/823/1/Filsafat Bisnis.pdf>. 
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ekonomi. Pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme merupakan sistem yang 

memberikan kebebasan pada setiap individu dalam melaksanakan kegiatan 

ekonomi.  

Menurut Adam Smith sendiri bahwa sistem kapitalisme merupakan 

sistem kepemilikan perorangan (individu) terhadap alat produksi, distribusi, 

sumber daya  dan memiliki kebebasan penuh dalam mengendalikan 

perekonomian demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, 

sedangkan menurut Ayn Ran bahwa kapitalisme merupakan suatu sistem 

sosial berdasarkan pada pengakuan atas hak kepemilikan secara personal. 

Pandangan Ran bahwa kepemilikan dalam sistem kapitalisme bersifat 

eksklusif.84 

Ayn Rand dalam sebuah bukunya yang berjudul Capitalism bahwa 

prinsip dasar kapitalisme adalah kebebasan individu dan kepentingan pribadi 

dalam aktivitas perekonomian yang dijalankan.85 Lahirnya pasar bebas pun 

merupakan sebuah motif kepentingan individu kapitalistik yang didorong 

oleh filsafat liberalisme.86 

Paham ekonomi kapitalisme menginginkan lepasnya peran pemerintah 

dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan (laisses faire). Di mana paham 

kapitalisme menganggap campur tangan pemerintah sebagai penghalang 

                                                           
84 Zoinal Hasan dan Mahyudi, “Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam 

Smith,” Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 4.1 (2020), 24–34 (hal. 66) 
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>. 

85 Hasan dan Mahyudi, hal. 30. 
86 Ariza Fuadi, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam dan 

Kapitalisme,” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 5.1 (2015), 13–32 (hal. 14) 
<https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32>. 
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dalam memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena terikat pada 

aturan-aturan penguasa (pemerintah) .  

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry bahwa kebebasan yang tak 

terbatas memicu persaingan yang tidak sehat, seperti terjadinya pasar gelap, 

penimbunan, penipuan, penindasan, eksploitasi dan sebagainya.87 Selain itu 

beberapa pendapat bahwa kapitalisme menyebabkan degradasi lingkungan. 

Ketika bisnis hanya berfokus pada keuntungan, mereka mungkin tidak 

memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas mereka seperti 

menyebabkan polusi, penggundulan hutan, membahayakan manusia dan 

satwa liar. Terlepas dari kritikan ini , kapitalisme tetap menjadi sistem 

ekonomi yang dominan di banyak negara di dunia.88 

2. Ekonomi Sosialisme (socialism economy) 

Munculnya ekonomi sistem sosialis pada hakikatnya merupakan 

kritikan terhadap ekonomi berbasis kapitalisme.89 Dengan kata lain bahwa 

paham sosialisme lahir berdasarkan paham kapitalisme yang dianggap 

menindas dan melakukan eksploitasi terhadap masyarakat kecil. Ekonomi 

sosialisme ini dipelopori oleh Karl Max (1818-1883).90 Karl Max melihat 

                                                           
87 Hoirul Amri, “Kelemahan Sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut 

Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental of Islamic Economic System,” 
Economica Sharia, 2.2 (2017), 1–16 (hal. 5) <https://doi.org/10.36908/esha.v2i2.93>. 

88 Robert W. McGee, “Capitalism, Socialism and ChatGPT,” SSRN Electronic Journal, 
Februari, 2023, 1–15 (hal. 3–4) <https://doi.org/10.2139/ssrn.4369953>. 

89 B O Y Syamsul Bakhri, “Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan,” Al-Hikmah: 

Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan (JAIP), 8.1 (2011), 42–49 (hal. 43) 
<https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1536>. 

90 Amri, hal. 4. 
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bahwa sistem kapitalisme merupakan sumber keterasingan manusia karena 

hak milik individu dapat memecah belah manusia dalam kelas sosial.91  

Munculnya sistem sosialisme merupakan antitesis dari sistem 

kapitalisme. Di mana, oleh Marx meyakini bahwa penyebab tidak tercapainya 

kesejahteraan (pemerataan) dikarenakan sistem kapitalisme tersebut. Karena 

itu, Marx menginginkan agar negara berperan secara keseluruhan terhadap 

rantai perekonomian masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan 

kapitalisme bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam 

perekonomian. Sistem sosialisme berawal ketika revolusi industri Prancis 

dianggap menindas masyarakat kecil khususnya kaum buruh pada saat itu. 92 

Adapun kelas-kelas sosial yang dimaksud Marx adalah kelas si kaya 

dan si miskin sehingga kelas si miskin menjadi sarana eksploitasi bagi si kaya 

(kaum kapitalis). Marx meyakini bahwa kemiskinan dan penindasan bukanlah 

merupakan determinasi realitas melainkan ulah sistem kapitalisme sendiri. 

Karena itu, Marx berpihak pada masyarakat miskin atau masyarakat kecil 

untuk mencapai kebebasannya (masyarakat tanpa kelas). Inti dari sosialisme 

adalah keyakinan bahwa ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga 

menguntungkan semua orang. Bukan hanya segelintir elit.93 

                                                           
91 Derajat Fitra Marandika, “Keterasingan Manusia menurut Karl Marx,” Tsaqafah, 14.2 

(2018), 229 (hal. 300) <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2642>. 
92 Rahma Dewi Anggraeni, Rizqa Rahmaddina, dan Rohmadatul Aisyah, “Kegagalan 

Sistem Ekonomi Sosialis,” EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 10.2 
(2022), 172–78 (hal. 173) <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v10i2.11632>. 

93 McGee, hal. 4. 
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Sistem ekonomi sosialis awalnya dipercaya dapat memakmurkan 

masyarakat, membebaskan masyarakat kecil dari penindasan, eksploitasi dan 

ketidakadilan, namun seiring berjalannya waktu sejarah membuktikan bahwa 

sistem sosialisme justru bertolak belakang dari apa yang diharapkan. Di mana 

penerapannya justru memicu kemiskinan dan melahirkan perbudakan.94  

Dalam sistem sosialis, pemerintah atau negara yang menjadi pemegang 

kendali dalam perekonomian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

tahap pengawasan semua diatur oleh pemerintah.95 Menurut Karl Max bahwa 

manusia adalah makhluk sosial, karenanya kekayaan tidak boleh dikuasai 

oleh individu melainkan harus diatur oleh pemerintah (negara). Namun, 

Paham ini dianggap mengekang kreatif dan inovasi setiap individu karena 

dibatasi dengan berbagai aturan pemerintah.  

Dikarenakan sistem ekonomi sosialis tidak mampu merealisasikan janji 

besarnya yaitu menyejahterakan masyarakat, membebaskan kemiskinan, 

eksploitasi dan sebagainya sehingga dinilai gagal dan hanya merugikan 

masyarakat. Sistem sosialis ini dinilai tidak mampu untuk mengikuti 

perkembangan Zaman karena sistem yang dipromosikan menghilangkan 

kreatif individu dan keterbatasan dalam menggunakan sumber daya yang ada 

karena semua di bawah kendali negara.96 

                                                           
94 Anggraeni, Rahmaddina, dan Aisyah, hal. 174. 
95 Intang dan Abid Daenuri, “Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam,” Tazkiya: 

Jurnal Online, 18.1 (2017), 67–91 (hal. 89) 
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1143>. 

96 Anggraeni, Rahmaddina, dan Aisyah, hal. 175–76. 
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Menurut Caporaso bahwa prinsip dasar ekonomi sosialis adalah sebagai 

berikut: 

a. Seluruh harta kekayaan dikuasai atau dikendalikan oleh negara. 

individu tidak diberikan hak dalam kepemilikan atau 

memanfaatkan alat produksi melainkan seluruh sumber 

pendapatan atau bentuk produksi adalah milik seluruh 

masyarakat (milik bersama). 

b. Kesamaan ekonomi. Dalam sistem ekonomi sosialis dinyatakan 

bahwa hak-hak individu ditentukan oleh kesamaan ekonomi 

(kolektivitas).  

c. Semua aturan-aturan mengenai produksi dan distribusi 

dikendalikan oleh negara.97 

Berdasarkan ketiga prinsip di atas maka dapat dipahami bahwa prinsip 

utama sosialis menjadi kontroversi dalam masyarakat karena secara tidak 

langsung semua sistem ekonomi yang dijalankan atas kendali pemerintah 

sepenuhnya dan dapat mengekang masyarakat dalam berinovasi karena 

terikat dengan aturan-aturan sepihak. 

Kritik Marx yang paling mendasar terhadap sistem kapitalisme adalah: 

pertama, bahwa kemiskinan muncul dikarenakan struktur ekonomi yang 

diciptakan kaum kapitalis untuk terus memperbesar modal mereka bersifat 

menindas masyarakat , khususnya masyarakat kecil. Kedua, bahwa agama 

                                                           
97 Azizah Nur Adilah, “Resume Sistem Ekonomi Sosialis,” OSF Preprints, 2021, 1–3 

(hal. 2) <https://doi.org/10.31219/osf.io/7nh9q>. 
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merupakan sebuah institusi yang menindas masyarakat. Agama dan pemilik 

modal (kapitalis) dipandang berkolaborasi melakukan penindasan kepada 

umat.98 

Berdasarkan pandangan Marx ini, bahwa agama mengajarkan 

pengikutnya untuk selalu menerima nasib hidup manusia seperti miskin, 

tertindas, malang dan sebagainya berarti telah melakukan persekutuan dengan 

kaum-kaum kapitalis untuk terus melanggengkan penindasan dan 

menciptakan kemiskinan dalam masyarakat. Karena itu, sistem sosialis ini 

sangat bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Paham Marxis jauh 

melenceng dari ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Di 

mana dalam Islam tidak ada pemisahan antara kewirausahaan dan agama.99  

jadi, dua paham ekonomi di atas saling bertolak belakang, di mana 

paham kapitalisme (capitalism) memberikan kebebasan sepenuhnya (full) 

kepada semua individu dalam mengendalikan perekonomian sedangkan 

sistem sosialisme (cocialism) menginginkan peran pemerintah sepenuhnya 

dalam mengendalikan perekonomian tanpa mengakui adanya hak 

kepemilikan individu atau swasta maka muncullah istilah ekonomi campuran 

yakni sistem ekonomi yang menggabungkan antara paham kapitalisme dan 

sosialisme.  

                                                           
98 Eko Bahtiyar, “Kritik Islam Terhadap Konsep Marxisme Tentang Pengentasan 

Kemiskinan,” PROFETIKA JUrnal Studi Islam, 16.2 (2015), 127–35 (hal. 129) 
<https://doi.org/10.23917/profetika.v16i2.1846>. 
 99 P. R. M. Faizal, A. A. M. Ridhwan, dan A. W. Kalsom, “The Entrepreneurs 
Characteristic from al-Quran and al-Hadis,” International Journal of Trade, Economics 

and Finance, 4.4 (2013), 191–96 (hal. 191) <https://doi.org/10.7763/ijtef.2013.v4.284>. 
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3. Ekonomi Islam (islamic economics) 

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang mengandung teori dan 

hukum berupa aturan-aturan ilahiah dalam aktivitasnya.100 Ekonomi Islam 

merupakan sebuah sistem ekonomi yang tidak pernah lepas dengan nilai 

(maslahat). Pandangan ekonomi Islam bahwa kesejahteraan tidak hanya 

diukur pada hal-hal yang bersifat indrawi saja, namun ekonomi Islam 

melibatkan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Hal inilah yang membedakan 

dengan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Dimana ekonomi sosialis 

berangkat dari filsafat sekularisme sedangkan kapitalisme berangkat dari 

filsafat materialisme.101  

Berbicara mengenai ekonomi Islam maka tidak lepas dari filosofi yang 

menjadi dasar dalam memformulasikan atau membangun kerangka ekonomi 

islam itu sendiri. filosofi ini bersifat komprehensif dan memiliki tiga bentuk 

hubungan yaitu: hubungan manusia dengan Tuhan , manusia dengan alam 

(kosmos) dan manusia dengan manusia itu sendiri.  

Sebagaimana dalam jurnal yang ditulis oleh Elida Elfi Barus bahwa 

secara filosofi, ekonomi islam didasarkan pada konsep triangel yakni filsafat 

Tuhan, manusia dan alam.102 Manusia, alam dan Tuhan sebenarnya 

                                                           
100 Desiana dan Afriyanty, hal. 122. 
101 Iskandar Budiman, “Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat 

Ilmu,” Lentera : Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 1.2 (2019), 141–54 (hal. 
147) <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2106>. 

102 Elida Elfi Barus, “Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam,” Jurnal 

Perspektif Ekonomi Darussalam, 2.1 (2016), 69–79 (hal. 70) 
<https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6648>. 
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merupakan pembahasan filsafat klasik yang tidak ada habis-habisnya.103 

Namun dalam ekonomi Islam, pembahasan ini memiliki pandangan 

tersendiri.  

a. Manusia Dengan Tuhan (Tauhid) 

Hubungan manusia dengan Tuhan merupakan hubungan antara khalik 

dan makhluk yakni sang pencipta dan yang tercipta. Di mana eksistensi 

manusia di muka bumi yakni hamba (abdi) dan sebagai wakil Allah 

(khalifah).104 Dalam hal ini Allah berfirman: 

لا� لِیَعۡبُدُونِ 
�
lسَ ا

�
 وَمَا َ�لقَۡتُ ()لجِۡن� وَ()لاۡ

Terjemahnya: 
 

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk 
menyembah kepadaku.” (QS.az-Zariat : 56)105 

Menurut pendapat Mujahid dan Az-Zuzzaj bahwa ayat ini mengandung 

makna “kecuali aku memerintahkan mereka dan melarang mereka”. Adapun 

pandangan dari golongan mufassir bahwa makna ayat di atas yakni “kecuali 

agar mereka (manusia dan jin) tunduk dan merendahkan diri kepada-Ku.”106 

Berdasarkan penafsiran ayat diatas jelas bahwa manusia hakikatnya 

sebagai hamba yang diciptakan di muka bumi hanya untuk mengabdi kepada 

                                                           
103 Samidi, “Tuhan , Manusia , dan Alam : Analisis Kitab Primbon Atassadhur 

Adammakna,” Shahih, 1.1 (2016), 13–26 (hal. 14) <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.47>. 
104 Alimatus Sa’diyah Alim, “Hakikat Manusia, Alam Semesta, dan Masyarakat Dalam 

Konteks Pendidikan Islam,” Jurnal Penelitian Keislaman, 15.2 (2019), 144–60 (hal. 159) 
<https://doi.org/10.20414/jpk.v15i2.1760>. 

105 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 523. 
106 H. Cucun Kindarasa, “Implikasi Pedagogis dalam Al-Qur’an Surat Ad-Dzariat Ayat 

56 dan Al-Baqarah Ayat 30,” Textura Journal, 1.1 (2020), 13–30 (hal. 19) 
<https://www.journal.piksi.ac.id/index.php/TEXTURA/article/view/278>. 
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-Nya. Artinya bahwa manusia sebagai hamba wajib menjalankan segala 

aturan atau norma-norma yang telah digariskan oleh Allah Swt, tunduk dan 

patuh atas segala ketentuan-Nya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh 

rasulullah baik yang bersifat ibadah maupun bersifat muamalah.  

Kedua, manusia sebagai wakil Allah (khalifah) sebagaimana yang 

difirmankan Allah dalam ayat berikut: 

نيِّ َ�اEِلٞ فيِ ()ۡ��رۡضِ َ�لِیفَةٗۖ 
�
ئِٓكَةِ ا  ـ Dكَ ِ�لمَۡلَ ذۡ قاَلَ رَب

�
 وَا

Terjemahnya: 
 

“Dan ingatlah ketika aku berfirman kepada malaikat, aku hendak 
menjadikan khalifah di muka bumi.” (QS. al-Baqarah: 30)107 
 

Menurut Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan para ulama ahli ta’wil bahwa 

yang di maksud khalifah di sini adalah Adam. Begitupun pandangan ahli 

tafsir lainnya. Pada mulanya khalifah artinya menggantikan yang datang 

sebelumnya. Atas dasar inilah sehingga ada pendapat bahwa khalifah artinya 

yang menggantikan atau yang mewakili Allah menegakkan kehendaknya dan 

menerapkan aturan-aturan di muka bumi, bukan karena Allah tidak mampu 

tetapi Allah bermaksud menguji hamba-Nya dengan memberinya 

penghormatan.108 

                                                           
107 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 6. 
108 Kindarasa, hal. 24–25. 
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Oleh karena eksistensi manusia sebagai wakil Allah (khalifah) di muka 

bumi maka amanat yang dititipkan oleh-Nya harus dijaga yakni 

memakmurkan bumi tersebut. sebagaimana dalam ayat berikut: 

تعَۡمَرَكمُۡ فِيهاَ   س�ۡ
نَ ()ۡ��رۡضِ وَ()  هُوَ (�lش�jَكمُ مِّ

Terjemahnya: 
 

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 
pemakmurnya.” (QS. Hud: 61)109 

Berdasarkan tafsir Zabdatut Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. 

Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah 

bahwa Allah memulai penciptaan kalian dari bumi ( tanah) karena seluruh 

bani Adam berasal keturunan Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah 

lalu Allah memberikan amanat kepadanya untuk memakmurkannya, 

membangun tempat tinggal dan menanam pepohonan di atasnya.110 

Pada ayat di atas jelas bahwa status manusia sebagai wakil Allah wajib 

menjaga, mengatur dan memakmurkan bumi. Bermuamalah berdasarkan 

aturan-aturan syariah termasuk upaya memakmurkan bumi sebagaimana yang 

dijelaskan dalam ayat di atas.  

Berbeda dengan ekonomi kapitalisme. Di mana kaum-kaum kapitalis 

hanya fokus dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bahkan tidak 

menginginkan campur tangan negara dalam semua aktivitas ekonomi yang 

                                                           
109 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 228. 
110 “Tafsir Zabdatut Tafsir Min Fathil Qadir/Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, 

Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah” <https://tafsirweb.com/3553-surat-hud-ayat-
61.html>. Diakses Tanggal 8 Juni 2023 
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bertujuan mencari keuntungan.111 Artinya kapitalis menginginkan kebebasan 

penuh dalam perekonomian. 

Faktanya, sangat banyak lingkungan yang rusak akibat kaum-kaum 

kapitalis yang mendirikan usaha dalam bidang industri tanpa memperhatikan 

dampak negatif pada lingkungan. Inilah merupakan salah satu fenomena yang 

digambarkan dalam QS. ar-Rum 30/41 berikut: 

�هُمۡ  لوُاْ لعََل ي عمَِ ِ لن�اسِ لِیُذِیقهَمُ بعَۡضَ ()[�
ِ وَ()لبَۡحۡرِ بِمَا كَسَ>تَۡ (�یدِۡي ()  zرَۡجِعُونَ ظَهَرَ ()لفَۡسَادُ فيِ ()لبرَّۡ

Terjemahnya:  
 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan 
manusia itu sendiri. Allah menghendaki agar mereka merasakan 
sebagian akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan 
yang benar. (QS. Ar-Rum : 41).112 
Menurut Quraish Shihab bahwa kerusakan (fasad) yang dimaksud pada 

ayat di atas adalah kerusakan alam yang akan membuat manusia menderita 

terhadapnya.113 Kerusakan tersebut disebabkan ulah tangan manusia itu 

sendiri.  

b. Manusia dengan Alam  

Menurut Ibnu Arabi bahwa alam (kosmos) merupakan bentuk 

manifestasi dari manusia. Hakikat manusia merupakan realitas rohaniah 

                                                           
111 Intang dan Abid Daenuri, “Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis Dan Islam,” Tazkiya: 

Jurnal Online, 18.1 (2017), 67–91 (hal. 71) 
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1143>. 

112 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 408. 
113 Zainal Abidin, “Ekologi dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 

MIYAH: Jurnal Studi Islam, 13.1 (2017), 178–93 (hal. 190) 
<https://doi.org/10.33754/miyah.v13i01.130>. 
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(batin) dari alam semesta. Namun Ibnu Arabi menginginkan agar manusia 

membedakan dirinya dari alam (kosmos). Menurutnya bahwa manusia 

merupakan ruh sedangkan alam (kosmos) merupakan wujud atau bentuk 

lahiriahnya. Karena itu, bentuk tidak bermakna tanpa danya ruh. Artinya 

kosmos tidak ada artinya tanpa keberadaan manusia114.  

Berdasarkan pandangan Ibnu Arabi tersebut memiliki kesesuaian 

dengan status manusia sebagai khalifah, bahwa bumi tidak akan makmur 

tanpa peran manusia di dalamnya. Dalam hal ini bukan berarti bahwa Tuhan 

tidak mampu memakmurkan bumi namun karena manusia sebagai 

pengemban amanah dari-Nya untuk kemakmuran bumi sehingga makmur 

atau tidaknya bumi tergantung etika manusia dalam mengelolanya.  

Adapun dalam jurnal yang ditulis oleh Uup Gufron dkk bahwa alam 

semesta merupakan perwujudan Tuhan. Alam merupakan dasar pengukuhan 

bahwa alam merupakan teofani Tuhan sedang manusia adalah wakil Tuhan 

(khalifah) untuk memakmurkan bumi tersebut.115  

Sebenarnya, jika dikaji secara mendalam antara pandangan Ibnu Arabi 

dengan pernyataan dalam jurnal Gufron tersebut memiliki kesesuaian, sama-

sama tertuju kepada peran manusia di dalamnya terhadap kemakmuran bumi.  

Hubungan antara manusia dan alam dalam kajian Al-Ghazali masuk 

sebagai etika ekologi. Di mana ekologi merupakan cabang ilmu yang 

                                                           
114 Sumanto, hal. 60. 
115 Uup Gufron dan Radea Yuli A Hambali, “Manusia, Alam dan Tuhan dalam 

Ekosufisme Al-Ghazali,” Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, 7.1 (2022), 86–103 (hal. 89) 
<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v7i1.16275 ?CITATIONS? total citations on Dimensions.>. 
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membahas relasi atau hubungan manusia dengan lingkungan sekitar.116 

Sebagaimana dalam jurnal Gufron bahwa hubungan manusia dengan alam 

berkaitan erat dengan status manusia sebagai khalifah yaitu untuk 

memakmurkannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah 2/30 

dan QS. Hud :11/61.  

Kehidupan manusia di alam semesta ini sebenarnya merupakan 

hubungan simbosis mutualisme yaitu alam dengan manusia.117 Karena itu 

segala kebutuhan manusia telah disediakan oleh Allah di alam semesta ini dan 

sebaliknya adanya manusia yang diberikan tugas atau amanat agar selalu 

mengolah dan mengatur alam sebaik baiknya agar alam semesta tetap 

seimbang (makmur).  

Dalam kajian ekonomi Islam, alam merupakan ladang yang disiapkan 

Allah dengan berbagai sumber daya agar manusia dapat mencari rezeki untuk 

hidup dan berinteraksi satu sama lain (sosial). Menurut paham kapitalis 

bahwa sumberdaya di alam semesta ini sifatnya terbatas namun dalam 

ekonomi Islam meyakini bahwa sumberdaya di bumi ini sifatnya tidak 

terbatas (unlimited) karena nikmat-nikmat Allah tidak dapat dijangkau oleh 

logika atau matematika manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya:  

نَ لظََلوُمٞ كَف�   ـ lسَ
�
ن� ()لاۡ �

صُوهَاۗٓ ا ِ لاَ تحُۡ �U() َواْ نِعۡمَت Dن تعَُد
�
ن كلُِّ مَا س�jَلتُۡمُوهُۚ وَا   ارٞ وَءَاتىَٰكمُ مِّ

Terjemahnya:  
 

“Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan 
kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu 

                                                           
116 Gufron dan Hambali, hal. 91. 
117 I Gusti Made Widya Sena, “Relasi Manusia , Alam dan Tuhan Dalam Harmonisasi 

Semesta,” SPHATIKA, 9.1 (2018), 15–22 (hal. 15) <https://doi.org/10.25078/sp.v9i1.1598>. 
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tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim 
dan sangat mengingkari nikmat Allah.” (QS. Ibrahim:34)118 

 
Juga disebutkan dalam QS. an-Nahl 16/18 berikut: 
 

 ٓۗ!8َ�9ُۡ:ُ ;َ ِ واْ =ِۡ�َ�َ> ٱ��  @ن َ?ُ�#<
Terjemahnya: 
 

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan 
mampu menghitungnya. (QS. An-Nahl:18).119 

 
Berdasarkan tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia 

menyebutkan bahwa dalam surah Ibrahim 14/34 di atas Allah memberikan 

kepada manusia apa yang mereka minta dan jika manusia menghitung 

nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya maka manusia tidak akan sanggup 

menghitungnya disebabkan jumlahnya yang sangat banyak dan bervariatif.120 

Begitupun pada penafsiran surah an-Nahl ayat 18 di atas bahwa manusia tidak 

akan sanggup menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadanya karena 

jumlah dan jenisnya yang sangat banyak. 

Dua ayat di atas sebagai bentuk konfirmasi Allah bahwa nikmatnya di 

alam semesta ini sifatnya tidak terbatas (unlimited). Ini merupakan salah satu 

perbedaan paham antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam. Di mana 

kapitalism theory berpandangan bahwa sumberdaya alam sifatnya terbatas. 

 

 

                                                           
118 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 260. 
119 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 269. 
120 “Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia” <https://tafsirweb.com/4080-

surat-ibrahim-ayat-34.html>., Diakses Tanggal 24 Mei 2023 
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c. Manusia dengan Manusia  

Setelah penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan isi dari jagat 

raya termasuk seluruh makhluk yang ada di dalamnya.121 Adapun makhluk 

yang paling sempurna di antara seluruh makhluk adalah manusia karena 

hanya manusia yang dibekali akal pikiran dan nafs. Karena itu, manusia 

merupakan makhluk yang paling istimewa.122 Namun demikian, manusia 

tidak akan mampu mempertahankan kehidupannya tanpa hubungan sosial, 

karena manusia memiliki ketergantungan satu sama lain.123  

 Manusia merupakan makhluk sosial , di mana manusia butuh interaksi 

dengan manusia lainnya (zoon politicon). Karena itu sifat tolong menolong 

digambarkan dalam Al-Qur’an : 

�قُ  نِۚ وَ()ت ثمِۡ وَ()لعُۡدۡوَ  �
ِ وَ()لت�قۡوَىٰۖ وَلاَ تعََاوَنوُاْ Eلىََ ()لاۡ َ شَدِیدُ ()لعِۡقاَبِ وَتعََاوَنوُاْ Eلىََ ()لبرِّۡ �U() ن� �

ۖ ا َ �U() ْوا 

Terjemahnya: 

 
“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah 
tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.” (al-MAidah : 
2).124 
 
Menurut Ibnu Katsir bahwa pada ayat di atas Allah memerintahkan 

kepada hamba-Nya untuk senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan 

                                                           
121 Tita Rostitawati, “Tuhan, Manusia dan Alam dalam Perspektif Filsafat Pendidikan 

Islam,” Irfani: Jurnal Pendidikan Islam, 14.1 (2018), 28–42 (hal. 39) 
<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir/article/view/944>. 

122 Watsiqotul, Sunardi, dan Leo Agung, “Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di 
Muka Bumi Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam,” Jurnal Penelitian, 12.2 (2018), 355–78 (hal. 
358) <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/3523/pdf>. 

123 Alim, hal. 145. 
124 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 106. 
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(birru) serta melarang pada yang mungkar.125 Tolong menolong merupakan 

bentuk manifestasi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat 

idup tanpa manusia lainnya.  

Jadi, tiga filosofi di atas merupakan kunci sekaligus sebagai dasar 

dalam ekonomi islam. Di mana ekonomi islam tidak dapat lepas dari 

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam serta manusia 

dengan manusia itu sendiri. Ketika sifat-sifat tauhid diimplementasikan dalam 

aktivitas ekonomi maka pelaku ekonomi tidak akan keluar dari nilai-nilai 

islam sehingga output dari segala aktivitas yang dijalankan benar-benar 

menciptakan kesejahteraan yang sesungguhnya.  

Alam semesta merupakan ladang atau tempat untuk mencari 

penghidupan namun harus memperhatikan etika yang telah digariskan oleh 

Allah Swt. Manusia harus sadar bahwa apapun yang dilakukan tidak 

terlepas dari pengawasan Allah Azza Wajalla. Dalam hal ini Al-Qur’an telah 

memberikan batasan-batasan dalam berekonomi. Sebagaimana dalam QS. an-

Nisa 4/29 berikut : 

رَةً عَن Vرََ   ـ ٓ (�ن Vكَُونَ تجَِ لا�
�
طِلِ ا لبَۡ. 

( jِكمَُ بyۡ�َلكمَُ ب اْ (�مۡوَ  zنَ ءَامyَوُاْ لاَ تjَكلُُٔۡو� ِ اَ ()[� Dيه�jٓ ۚ یَ.  yكمُۡ  اضٖ مِّ

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan 

                                                           
125 Ulfah Rulli Hastuti, “Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah 

Ayat (2),” THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science, 2.2 (2022), 88–93 
(hal. 91) <https://doi.org/10.20414/light.v2i2.6182>. 
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yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa : 
29).126 

Al-Thabari menafsirkan kalimat “Janganlah sebagian kalian memakan 

harta sebagian yang lain dengan jalan yang bathil” artinya harta yang 

diharamkan seperti hasil perjudian, ribawi, dan semacamnya kecuali jual 

beli.127 Karena itu manusia bebas mencari rezeki namun harus memperhatikan 

batasan yang telah ditentukan, baik dari segi sumbernya, pengelolaannya 

bahkan pada tahap konsumsi.  

Bumi ini diciptakan oleh Allah yang mudah dijelajahi dari arah 

manapun, di mana manusia bebas mencari rezeki di dalamanya , sebagaimana 

dalam firmannya: 

Dشُورُ  لیَۡهِ ()ل�
�
زۡقِهِۦۖ وَا )مۡشُواْ فيِ مyَاَكِبهِاَ وَكلُُواْ مِن رِّ jَي جَعَلَ لكمَُُ ()ۡ��رۡضَ ذَلوُلاٗ ف ِ  هُوَ ()[�

Terjemahnya: 
 

“Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu yang mudah dijelajahi, maka 
jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezekinya 
dan hanya kepada-Nya –lah kamu kembali setelah dibangkitkan “ (QS. 
Al-Mulk :15)128 

Menurut penafsiran Quraish Shihab bahwa pada surah Al-Mulk :15, 

setidaknya memiliki dua pesan moral yakni: pertama, menjadikan bumi 

mudah untuk dihuni manusia, walaupun bentuknya bulat namun kemanapun 

                                                           
126 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 83. 
127 Ade Wahidin, “Prinsip Saling Rela Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis 

Surat An-Nisa’ [4] Ayat 29),” Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2.02 (2018), 110–34 
(hal. 116–17) <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.352>. 

128 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 563. 
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manusia menjelajah akan mendapati bumi terhampar. Kedua, bahwa di mana-

mana manusia dapat memperoleh rezeki atau sumber kehidupan.129 

Jadi tiga poin di atas merupakan filosofi ekonomi Islam yang 

mengandung nilai dan menjadi pembeda dengan sistem ekonomi lainnya. 

Perlu diketahui bahwa hal mendasar yang membedakan ekonomi Islam 

dengan sistem kapitalisme, liberalisme, sosialisme dan sebagainya terletak 

pada falsafanya yang mengandung nilai-nilai dan tujuan berdasarkan al-

Qur’an dan hadits.130 

 Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang 

memberikan jalan tengah antara sistem kapitalisme dan sosialisme yakni tidak 

mengorbankan kebebasan dan hak asasi manusia.131 Ekonomi Islam dapat 

menjadi sistem ekonomi alternatif yang baik untuk menghindari eksploitasi 

kapitalisme dan sosialisme.132  

Dalam sebuah jurnal ilmiah disebutkan bahwa sistem ekonomi yang 

dibangun oleh para khalifah ternyata merupakan perpaduan antara ekonomi 

kapitalis dan sosialis namun ekonomi Islam lebih mirip dengan sistem 

                                                           
129 Sarmiana Batubara, “Harta Dalam Perspektif Alquran: (Studi Tafsir Ayat-Ayat 

Ekonomi),” Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam, 2.2 (2018), 139–50 (hal. 144) 
<https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1255>. 

130 Barus, hal. 70. 
131 Ghiasul.S Haq, “Distribution of income and wealth in islam,” South East Asia Journal 

of Contemporary Business, Economics and Law, 2.2 (2013), 34–40 (hal. 39) 
<https://seajbel.com/wp-content/uploads/2014/07/Distribution-Of-Income-And-Wealth-In-Islam-
Dr.S.Ghiasul-Haq.pdf>. 

132 Syed Magfur Ahmad dan Abdullah Muhammad Zaved Rakib, “Islamic Economy: Can 
it be an Alternative to Socialism and Capitalism?,” IJSHS, 3.3 (2019), 11–32 (hal. 29) 
<https://dergipark.org.tr/en/pub/ijshs/issue/50760/661405>. 
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sosialisme daripada kapitalis.133 Artinya ekonomi islamlah sebagai alternatif 

pada kedua sistem tersebut. 

C. Prinsip-prinsip (Aksioma) Ekonomi Islam 

Dalam kajian ekonomi Islam terdapat beberapa prinsip tidak boleh lepas 

di dalamnya. Prinsip-prinsip ini disebut juga sebagai aksioma dalam ekonomi 

Islam. Berdasarkan pemaparan Syed Nawab Haidar Naqvi dalam bukunya 

“Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami” bahwa ada empat aksioma 

etika dalam ekonomi yaitu aspek Tauhid (utility), keseimbangan (adl), 

kehendak bebas (ikhtiar) dan tanggung jawab (Fardh).134 Adapun Iskandar 

Budiman dalam jurnalnya memasukkan nubuwah menjadi salah satu prinsip 

dalam ekonomi Islam.  

1. Tauhid (kesatuan/utility) 

Berdasarkan konsep Tauhid (kesatuan), maka segala kegiatan ekonomi 

disandarkan pada aturan-aturan Allah Swt. Secara filosofis, konsep tauhid ini 

mengajarkan manusia bahwa pemilik mutlak apa yang ada di langit dan di 

bumi adalah Allah semata, di mana manusia hanya sebagai pemegang amanah 

untuk mengelolah atau memanfaatkan sumber daya yang ada.135 Pengelolaan 

sumberdaya pada hakikatnya merupakan tujuan kesejahteraan yang juga 

                                                           
133 Naseem Razi, “Transformation of Islamic Economics into a Global Economics : An 

Analysis in the light of Capitalist and Socialist Systems of Economics,” IJSBAR: International 

Journal of Sciences Basic and Aplied Researc, 30.3 (2016), 265–80 (hal. 277) 
<https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/6327>. 

134 Sri Nawatmi, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” Fokus Ekonomi (FE), 9.1 (2010), 
50–58 (hal. 54) <https://media.neliti.com/media/publications/24402-ID-etika-bisnis-dalam-
perspektif-islam.pdf>. 

135 Budiman, hal. 148. 
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merupakan tujuan syariah namun terdapat batas-batas yang telah digariskan 

oleh Allah seperti larangan menghambur-hamburkannya.136 

. Oleh karena segala yang terdapat di alam semesta ini merupakan milik 

Allah, maka manusia sebagai pemegang amanah hendaknya mengelola 

sumberdaya alam berdasarkan aturan-aturan yang telah digariskan oleh-Nya. 

Bukan berdasarkan hawa nafsu semata. Dalam hal ini Allah berfirman dalam 

ayatnya: 

�Aَ ;َ Bَۡ��َُ��نَ ِ 8َۡ�اءَٓ ٱ��
َ
�GHَI �ِJۡ&ِۡ�َ�! وََ; Eِۡ&�FَG أ

َ
Kۡٱ BَِLّ ٖ<�َNِOَ ٰ َQَ RَٰSَ�ۡ�َ5َ �
Tُ 

Terjemahnya: 
 

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat 
(aturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah 
engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. 
al-Jatsiyah : 18).137 

 
Dalam tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia mengenai 

ayat di atas bahwa Allah menjadikan Rasul di atas jalan yang terang dalam 

perkara agama maka hendaklah mengikuti syariat yang telah digariskan oleh 

Allah serta tidak mengikuti nafsu orang-orang yang tidak mengetahui 

(kebenaran).138  

                                                           
136 Zaenu Zuhdi, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 

IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 4.2 (2018), 1–12 (hal. 11) 
<https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/255/pdf_154>. 

137 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 500. 
138 “Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia” <https://tafsirweb.com/9510-

surat-al-jatsiyah-ayat-18.html,>. Diakses Tanggal 1 Juni 2023 
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Jadi sebagai hamba yang taat kepada-Nya sekaligus berstatus umat nabi 

Muhammad hendaknya menjadikan akhlak Rasulullah sebagai panutan dalam 

kehidupan baik dalam perkara ibadah maupun perkara muamalah.  

Pada hakikatnya Islam mengakui kepemilikan individu terhadap 

sumberdaya di muka bumi, namun pemilik mutlak atas segalanya hanya Allah 

semata. Kepemilikan harta terhadap individu hanya sebagai ujian baginya.139 

Dalam hal ini Allah berfirman dalam ayatnya:  

َ عِندَهُۥٓ  �U() دُكمُۡ فِۡ نةَٞ وَ(�ن�  ـ َ لُكمُۡ وَ(�وۡل �مَآ (�مۡوَ  اْ (�ن  Vٞ (�جۡرٌ عَظِيم وَ()Eلۡمَُو�

Terjemahnya: 
 

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 
cobaan dan sesungguhnya pada sisi Allahlah pahala yang besar . (QS.al-
Anfal: 28).140 

 
Menurut Quraish Shihab bahwa dalam QS. al-Anfal 8/28 harta dan anak 

merupakan sumber fitnah, di mana fitnah di sini diartikan sebagai cobaan. Ini 

senada dengan penafsiran Ibnu Katsir. Adapun tafsir Maraghi menyebutkan 

bahwa harta dan anak merupakan cobaan yang besar bagi orang-orang yang 

menggunakan akalnya sedangkan tafsir Al-Wasit menyebukan bahwa ayat 28 

berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 27, di mana ayat 27 dijelaskan 

bahwa orang-orang yang mengkhianati kewajibannya berarti mereka 

mengkhianati amanat, baik amanat yang berkaitan adab, politik, sebuah 

perjanjian bahkan amanat Negara. Karena itu ayat 28 menjelaskan bahwa 

                                                           
139 Dzikrullah, “Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan 

Ekonomi Islam,” Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah, 1.1 (2021), 36–67 (hal. 50) 
<https://doi.org/10.32764/izdihar.v1i1.1687>. 

140 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 180. 
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salah satu penyebab manusia berkhianat disebabkan kecintaannya kepada 

harta dan anak-anaknya.141 

Berdasarkan beberapa penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa harta 

yang diperoleh dari aktivitas bisnis hanyalah sebagai ujian (fitnah). Ujian 

yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. 142 

Konsep Tauhid ini bersifat komprehensif, dimana konsep ini dapat 

menyatukan segala aspek kehidupan, baik dari segi sosial, politik, budaya, 

ekonomi dan lain sebagainya.143 Dalam segi ekonomi Islam, maka pelaku 

ekonomi wajib menerapkan konsep Tauhid ini dalam bentuk lahiriah karena 

dalam konsep Tauhid, selain menyangkut ibadah juga menyangkut ruang 

lingkup muamalah.144 konsep Tauhid inilah yang menjadi salah satu pembeda 

antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme, 

liberalisme dan sosialisme. 

2. Konsep keseimbangan (al-adl) 

Keadilan merupakan misi utama para Nabi. Karena itu, prinsip ini 

menjadi pilar utama dalam ekonomi Islam.145 Konsep keadilan ini merupakan 

                                                           
141 Fika Natasya Umala dan Atiya Mumtaza, “Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal [8] : 28 

dan Kaitannya dengan Fenomena Childfree (Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed),” Mafatih: 

Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2.1 (2022), 33–46 (hal. 34–41) 
<https://doi.org/10.24260/mafatih.v2i1.513>. 

142 Barus, hal. 75. 
143 Burhanuddin Al-Butary, “Konsep Murabahah Dalam Diktum Filsafat Ekonomi 

Islam,” HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Studi Islam, 8.1 (2021), 54–68 (hal. 62) 
<https://doi.org/10.30829/hf.v8i1.9357>. 

144 Barus, hal. 76. 
145 Muhammad Takhim dan Hery Purwanto, “Filsafat Ilmu Ekonomi Islam,” SYARIATI: 

Jurnal Study Al-Qur-an dan Hukum, 4.1 (2018), 105–14 (hal. 109) 
<https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1167>. 
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dimensi horizontal ajaran Islam.146 Di mana konsep ini berhubungan dengan 

keharmonisan alam semesta secara menyeluruh. Pada hakikatnya konsep 

keadilan atau keseimbangan merupakan bagian daripada konsep Tauhid. 

Artinya apabila konsep Tauhid telah diimplementasikan dalam kehidupan 

maka keadilan pasti menyertainya. Namun di sini akan dibahas konsep 

keadilan secara spesifik.  

Terdapat beberapa definisi dan makna keadilan dari berbagai macam 

perspektif, seperti, adil dalam arti sama, seimbang, perhatian terhadap hak-

hak individu serta adil yang dinisbahkan pada Ilahi.147 khususnya dalam 

ekonomi Islam, adil berarti menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya atau 

tidak memihak (seimbang).148 Juga berarti pemberian hak-hak pada setiap 

individu yang memiliki hak serta berpihak pada kebenaran.149 Dalam aktivitas 

ekonomi Islam, keseimbangan berarti tidak berlebihan dalam mengejar 

keuntungan, tidak mezalimi makhluk lain dalam kegiatan ekonomi yang 

dijalankan serta tetap menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi 

kerusakan.  

Pada hakikatnya keseimbangan ciptaan Allah di alam semesta ini 

menjadi pelajaran yang besar bagi manusia. Tidak ada ciptaan Allah di alam 

semesta yang tidak seimbang baik yang ada di langit maupun di bumi. Karena 

                                                           
146 Desiana dan Afriyanty, hal. 125. 
147 Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, “Konsep Islam Tentang Keadilan 

Dalam Muamalah,” SYAR’IE: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 3.2 (2020), 172–85 (hal. 175–76) 
<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/202>. 

148 Rachmasari Anggraini, Dani Rohmati, dan Tika Widiastuti, “Maqāṣid al-S harī’ah 
sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam,” Ecconomica: Jurnal Ekonomi Islam, 9.2 (2018), 295–
317 (hal. 300) <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>. 

149 Harisah, Rahmah, dan Susilawati, hal. 174–75. 
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itu, Allah memberikan tantangan bagi manusia untuk mencari sesuatu pada 

ciptaan-Nya yang tidak seimbang. Sebagaimana dalam firman-Nya: 

نِ مِن تَ   ـ حمَۡ ا Vرََىٰ فيِ َ�لقِۡ ()لر� تٖ طِبَاقٗاۖ م� وَ   ـ بۡعَ سمََ ي َ�لقََ س�َ ِ )رۡجِعِ ()لبَۡصرََ هَلۡ Vرََىٰ مِن فُطُورٖ ()[� jَوُتٖۖ ف  ـ  فَ

Terjemahnya: 
 

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak 
melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak 
seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu 
yang tidak seimbang? (QS. al-Mulk: 3).150 

  

Menurut tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia bahwa 

ayat di atas menjelaskan mengenai penciptaan langit yang begitu rapi di mana 

manusia tidak melihat adanya pertentangan atau perbedaan pada ciptaan itu. 

Lihatlah berulang-ulang adakah di sana celah atau pecah?151 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa ciptaan Allah baik yang di langit 

ataupun di bumi memiliki keteraturan tanpa ada pertentangan antara yang 

satu dengan yang lainnya. Allah menciptakan tujuh lapis langit tanpa adanya 

celah atau cacat yang dihiasi dengan bintang dan berbagai macam planet yang 

semuanya berotasi dengan sumbunya masing-masing sebagaimana yang 

disebutkan dalam QS. al-Anbiya 21/33 dan QS. Yasin 36/38). Begitupun 

pada penciptaan malam dan siang silih berganti sebagaimana dalam QS. al-

Luqman 31/29 dan QS. az-Zumar 39/5, penciptaan bumi yang dikendalikan 

dengan gunung-gunung agar manusia tidak ikut goncang bersamanya dalam 

                                                           
150 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 562. 
151 “Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia” 

<https://tafsirweb.com/11031-surat-al-mulk-ayat-3.html>. Diakses Tanggal 24 Mei 2023 
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QS. an-Nahl 16/15 dan lain sebagainya.152 Demikian itu merupakan 

keseimbangan yang sempurna.  

Begitupun dalam ekonomi, keseimbangan (keadilan) merupakan salah 

satu kunci utama sehingga keadilan ini masuk dalam aksioma ekonomi Islam. 

Ibn Qayyim menyatakan bahwa keadilan merupakan inti dari setiap ajaran. 

Oleh karena itu ajaran yang tidak disertai dengan keadilan maka tidak layak 

disebut sebagai ajaran yang berbasis syariah.153 Apabila keadilan 

(keseimbangan) ditegakkan dalam segala kegiatan ekonomi maka yakin dan 

percaya kesejahteraan sosial akan terwujud. 

Ketidakadilan dapat memicu terjadinya ketimpangan ekonomi. Islam 

tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Ekonomi Islam mengajarkan kepada 

pelakunya mengenai konsep ekonomi kerakyatan. Di mana ekonomi 

kerakyatan ini menekankan adanya pemerataan kemakmuran dalam 

masyarakat. Bukan seperti kapitalis, di mana kemakmuran hanya dirasakan 

bagi sekelompok orang saja.154 Karena itu, Sebagai seorang muslim harus 

paham bahwa dalam Islam, ada hak-hak orang lain atau hak sosial terhadap 

harta yang dimiliki. Sebagaimana firman Allah dalam QS. az-Zariyat 51/19 

berikut: 

ائٓلِِ وَ()لمَۡحۡرُومِ  ِّلس� لِهمِۡ حَقّٞ �   وَفيِٓ (�مۡوَ 

                                                           
152 Zakir Naik, Miracles of Al-Qur’an & As-Sunnah, Terj. Dani Ristanto, ed. oleh Firman 

Pramudya Wandani (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2021), hal. 14–21. 
153 Harisah, Rahmah, dan Susilawati, hal. 180. 
154 Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” TAZKIYA: 

Jurnal Pendidikan Islam, 6.1 (2017), 1–21 (hal. 11–12) <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>. 
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Terjemahnya: 
 
“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang 
meminta dan orang miskin yang tidak meminta” (QS. az-Zariyat : 
19).155 

 
Dalam tafsir al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia bahwa 

ayat di atas menjelaskan mengenai harta manusia, di mana terdapat hak wajib 

dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan baik meminta ataupun 

tidak meminta.156 

Pada ayat tersebut jelas, bahwa Islam sangat memperhatikan konsep 

keadilan terhadap harta yang dimiliki. Terealisasinya hak-hak orang miskin 

terhadap harta yang dimiliki bentuk manifestasi konsep Tauhid bahwa 

pemilik harta secara mutlak hanya Allah Swt. Karena itu manusia sebagai 

pemegang amanat wajib menjalankan aturan-aturan yang telah digariskan 

dalam al-Qur’an. 

Terpenuhinya hak-hak orang miskin dari harta yang dimiliki, secara 

tidak langsung sikap tolong menolong pun telah terealisasikan. Wujud sikap 

tolong menolong sebagai bentuk konfirmasi bahwa manusia tidak dapat hidup 

tanpa manusia lainnya (makhluk sosial). Sebagaimana yang difirmankan 

Allah dalam QS. al-Maidah, 5/2 

Dikarenakan Islam merupakan agama yang komprehensif dalam 

mengatur kehidupan manusia sehingga yang berhak mendapatkan harta yang 

                                                           
155 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 521. 
156

 “Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia” <https://tafsirweb.com/9915-
surat-az-zariyat-ayat-19.html>. Diakses Tanggal 24 Mei 2023 
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dikeluarkan dalam bentuk sedekah atau zakat pun diatur di dalamnya, 

sebagaimana dalam firman Allah pada ayat berikut :  

�فَةِ قلُوُبهُمُۡ وَفيِ ()لرّقِاَبِ ۞ مِلِينَ Eلَيهَۡاَ وَ()لمُۡؤَل  ـ لعَۡ
كِينِ وَ()  ـ تُ ِ�لفُۡقَرَاءِٓ وَ()لمَۡسَ  ـ دَقَ �مَا ()لص� ن

�
رمِِينَ وَفيِ سَِ>Mلِ ا  ـ لغَۡ

 وَ()

ُ Eلَِيمٌ حَكِيمٞ   �U()َو ِۗ �U() َن ِ>Mلِۖ فرَیِضَةٗ مِّ ِ وَ()�نِۡ ()لس� �U()   

Terjemahnya: 
 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, muallaf (yang dibujuk hatinya), untuk 
memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berhutang, 
untuk di jalan Allah, orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban 
dari Allah ( QS. at-Taubah: 60)157 
 
Menurut penafsiran Hamka pada ayat di atas mengenai delapan 

golongan sebagai berikut: miskin adalah orang yang tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya, amil zakat adalah panitia zakat (yang mengelola zakat), al-

Muallafah qulubuhum adalah orang yang dibujuk hatinya (dalam mencintai 

islam), Ar-Riqab adalah orang yang sedang dalam tawanan atau kekuasaan 

orang lain, Al-Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu 

melunasinya, Fi sabilillah adalah segala usaha yang baik di jalan Allah atau 

yang diridohi Allah seperti pembangunan fasilitas pendidikan, fasilitas umum 

dan lain-lain serta untuk mengembangkan agama dan yang terakhir Ibnu sabil 

adalah orang yang melakukan perjalanan dan kehabisan bekal, terputus 

hubungan dengan kampung halamannya disebabkan perjalanan tersebut.158 

                                                           
157 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 196. 
158 Rafika Ariandini, “Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 

60 tentang Mustahiq Zakat,” MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 4.2 (2019), 232–48 
(hal. 239–40) <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>. 
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Berdasarkan ayat serta penafsiran di atas, dapat dipahami bahwa 

alangkah indahnya Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Apabila semua 

orang sadar (khususnya yang beragama Islam) akan kewajiban terhadap harta 

yang dimiliki maka kesejahteraan benar-benar akan terwujud. Disamping 

kaum fakir dan orang miskin merasa tertolong dengan adanya sedekah juga 

para pemberi sedekah akan mendapatkan keberkahan terhadap hartanya dan 

ketenangan jiwa karena doa-doa yang dipanjatkan untuknya . Sebagaimana 

Allah firman Allah dalam ayat-Nya: 

 ُ �U()َهُمۡۗ و� ن� صَلوَٰتكََ سَكَنٞ ل �
مۡۖ ا يهِم بهِاَ وَصَلِّ Eلَيهَِۡ لِهِمۡ صَدَقةَٗ تطَُهِّرُهمُۡ وVَُزَكِّ یعٌ Eلَِيمٌ ُ�ذۡ مِنۡ (�مۡوَ    سمَِ

Terjemahnya: 
 

“Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan 
mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya 
doamu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah maha 
mendengar lagi maha mengetahui (QS. at-Taubah : 103).159 

 
Menurut Ibnu Katsir bahwa pada ayat di atas Allah memerintahkan 

kepada Rasul-Nya untuk memungut sedekah (zakat) dari harta orang-orang 

untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Ketetapan ini berlaku kepada 

mereka yang mencampuradukkan amal Shaleh dan amal buruk. Walaupun 

ayat ini turun berkenaan dengan mereka yang tidak ikut berperang (berjihad) 

karena malas. Mereka merupakan kaum mukmin yang mengakui dosa-

dosanya. Karena itu setiap orang yang datang setelahnya akan berlaku hukum 

                                                           
159 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 203. 
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seperti mereka. Adapun kalimat “serta berdoalah untuk mereka” artinya 

doakanlah dan mintakanlah ampun untuk mereka.160  

 Jika menelaah ayat di atas maka dapat dipahami bahwa begitu 

istimewanya hikmah zakat atau sedekah yakni dapat membersihkan dan 

mensucikan diri manusia dari kesalahan atau amal buruk serta memberikan 

ketenangan jiwa dari doa-doa yang dipanjatkan untuknya.  

 Dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ekonomi, konsep falah 

yang ditawarkan Islam hanya dapat tercapai jika salah satu asas ekonomi 

Islam terlaksana yaitu keseimbangan (keadilan). Baik keadilan pemerintah 

terhadap rakyatnya, keadilan lembaga terhadap pegawainya, keadilan 

perusahaan terhadap semua karyawannya serta keadilan (keseimbangan) 

semua pihak yang berkewajiban terhadap pihak lain yang memiliki hak 

sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan sunnah. Dalam hal ini 

Allah berfirman dalam al-Quran berikut: 

 ذِي 
�
یتاَيٓ

�
نِ وَا  ـ حۡسَ

�
)لعَۡدۡلِ وَ()لاۡ jِمُٔۡرُ بjَی َ �U() ن� �

 ()لقُۡرۡبىَٰ وzَنهََۡ±ىٰ عَنِ ()لفَۡحۡشَاءِٓ وَ()لمُۡنكَرِ وَ()لبَۡغۡيِۚ یعَِظُكمُۡ ا

 لعََل�كمُۡ تذََك�رُونَ  

Terjemahnya: 
 

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl : 90).161 

                                                           
160 Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 

(Penafsiran Enam Kitab),” Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, 1.2 (2018), 77 – 91 (hal. 
87) <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/287>. 

161 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 277. 
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Makna al-adl menurut al-Samarqandi dalam ayat di atas adalah 

mentauhidkan Allah Swt. sedangkan ihsan artinya berbuat kebajikan kepada 

sesama manusia. Adapun menurut Ibnu Katsir bahwa al-adl di sini adalah al-

qist wa al-mawazinah (adil dan setara). Sementara kata al-adl menurut 

Zamakhshari bermakna menunaikan segala kewajiban kepada Allah Swt. 162 

 Berdasarkan penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa QS. an-

Nahl 16/90 tersebut setidaknya mengandung tiga makna penting yang harus 

dipahami. Pertama, bahwa ayat tersebut bermakna mentauhidkan Allah, 

kedua, bahwa ayat tersebut menyuruh pada kebajikan dan mencegah 

kemungkaran dan ketiga, perintah menunaikan kewajiban kepada Allah . .  

Khususnya para pelaku usaha property, jika makna dari ayat di atas 

diwujudkan dalam aktivitas ekonomi maka perekonomian yang dijalankan 

akan mendatangkan keberkahan. 

3. Kehendak bebas (free will) 

Kehendak bebas yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia bebas 

melakukan apapun dalam aktivitas ekonomi selama tidak melanggar kaidah-

kaidah fiqh muamalah. Artinya dalam muamalah berlaku kaidah umum yaitu 

segala sesuatunya boleh hingga ada nash yang melarangnya.163 Jadi prinsip 

kebebasan untuk berusaha (freedom of act) dalam ekonomi Islam akan 

                                                           
162 Agus Tohawi dan Suwandi, “Tafsir Ayat-Ayat Ke-Pancasila-an,” Jurnal Ilmiah 

Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf, 6.2 (2020), 210–36 (hal. 217) 
<https://doi.org/10.53429/spiritualis.v6i2.134>. 

163 Nawatmi, hal. 54.   



66 

 

menciptakan mekanisme pasar namun tidak boleh ada unsur kezaliman di 

dalamnya.164  

Mungkin ada yang berpikir bahwa bagaimana mungkin manusia 

memiliki kehendak bebas padahal Allah maha berkehendak, artinya tiada 

sesuatu yang terjadi di alam semesta ini termasuk aktivitas manusia tanpa 

seizin-Nya, juga diliputi dengan aturan-aturan tertentu. Di sini harus dipahami 

bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, namun karena sifat 

rahman dan rahim-Nya sebagai anugrah bagi manusia untuk bebas 

memilih.165  

Di sini Allah juga memberikan petunjuk dalam menentukan pilihan 

agar kesejahteraan dunia dan akhirat dapat diperoleh.. Petunjuk inilah yang di 

dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma yang terkadang dipandang 

membatasi kebebasan dalam berusaha. Padahal secara filosofis, Allah 

memberikan kebebasan sekaligus menginginkan hambanya mendapatkan 

kesejahteraan dunia dan akhirat.  

Salah satu bentuk kebebasan yang digambarkan dalam al-Qur’an 

terdapat dalam QS. al-Mulk ayat 67/15, bahwa Allah memberikan kebebasan 

untuk menjelajahi bumi dan mecari karunia Allah di dalamnya. Namun harus 

diingat bahwa hanya kepada-Nyalah manusia akan kembali. Artinya segala 

                                                           
164 Dewi Maharani, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi,” 

Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 10.1 (2018), 20–34 (hal. 27) 
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1921>. 

165 Satria Sukananda, “Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan 
Filsafat Hukum Islam,” LEX Renaissance, 4.2 (2019), 386–409 (hal. 198) 
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art11>. 
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yang dilakukan di bumi ini, baik atau buruknya akan dipertanggungjawabkan 

di hadapan-Nya kelak.  

Dalam QS. al-Jumu’ah 62/10 juga terlihat bentuk kebebasan yang 

diberikan Allah kepada manusia untuk mencari karunia-Nya. Dalam ayat 

tersebut Allah memberikan petunjuk agar karunia yang diperoleh mendapat 

keberkahan dan keberuntungan. Sebagaimana dalam ayat-Nya: 

�عَل�  َ كَثِيرٗا ل �U() ْوَ()ذۡكُرُوا ِ �U() ِواْ فيِ ()ۡ��رۡضِ وَ()بتۡغَُواْ مِن فضَۡل )ن¶شرَُِ jَلوَٰةُ ف ذَا قضُِ�تَِ ()لص�
�
 كمُۡ تفُۡلِحُونَ فاَ

Terjemahnya:  
 

“Apabila telah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 
beruntung (QS. al-Jumu’ah: 10)166 

 
Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa apabila sholat jumat telah 

ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi. Perintah ini menunjukkan 

makna ibadah atau boleh (carilah), carilah karunia Allah dan ingatlah dia 

sebanyak-banyaknya agar kalian mendapat keberuntungan. Begitupun 

menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini bahwa apabila sholat 

telah ditunaikan maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Berzikirlah 

kepada Allah banyak-banyak baik dalam ucapan atau dalam hati, semoga 

kalian mendapat keberuntungan dunia maupun akhirat.167 

Berdasarkan penafsiran di atas dapat dipahami bahwa Allah 

memberikan kebebasan untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari 

karunia-Nya, namun untuk mendapat keberkahan dan keberuntungan maka 
                                                           

166 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 554. 
167 Dede Abdurohman, “Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Quran 

dan Hadits,” ECOPRENEUR: Jurnal Ekonomidan Bisnis Islam, 2.2 (2021), 248–62 (hal. 255–56) 
<http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/458/391>. 
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bertebaranlah setelah sholat ditunaikan serta senantiasa mengingat Allah 

(berzikir) dalam beraktivitas. 

4. Tanggung jawab (responsibility) 

Pertanggungjawaban di sini sangat berkaitan dengan konsep amanah, 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam filosofi ekonomi Islam sebelumnya. 

Di mana segala aktivitas bisnis yang dilakukan atau diamanahkan akan 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terlibat.168 Bagi muslim, 

harus mengakui bahwa amanah telah dibebankan kepadanya sejak masih 

dalam kandungan. Ia merupakan hasil transaksi dengan sang pencipta 

(Allah).169 

Dalam jurnal Muhiddin dkk, disebutkan bahwa manusia diciptakan di 

muka bumi statusnya sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah.170 Hal ini di 

jelaskan dalam QS. al-Dzariyat 51/56 dan al-Baqarah 2/30. Dikarenakan 

status manusia sebagai hamba sehingga tugas yang diamanatkan oleh Allah 

merupakan kewajiban baginya. Amanat yang dimaksud adalah urusan 

keagamaan (ibadah). Adapun statusnya sebagai khalifah, manusia diberi 

amanat untuk memakmurkan bumi sebagaimana yang disebutkan dalam al-

Qur’an surah Hud 11/61. Jadi tugas-tugas tersebut hendaknya 

dipertanggungjawabkan.  

                                                           
168 Lantip Susilowati, “Tanggung Jawab, Keadilan dan Kebenaran Akuntansi Syariah,” 

An-Nisbah, 3.2 (2017), 295–320 (hal. 304) <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.295-320>. 
169 Dr. Muammar Khaddafi et al., Akuntansi Syariah (Medan, 2016), hal. 17 

<http://repository.uinsu.ac.id/1214/1/Akuntansi syariah meletakkan nilai nilai.pd>. 
170 Muhiddin, Nurwadjah Ahmad EQ, dan Andewi Suhartini, “Kesadaran Akan Maksud 

dan Tujuan Penciptaan Manusia: Studi Kasus pada Mahasiswa Santri Institut Ummul Quro Al-
Islami Bogor,” AS-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, 3.2 (2021), 150–59 (hal. 
154) <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.460>. 
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Adapun tanggungjawab dalam dunia ekonomi meliputi tanggung jawab 

kepada sesama manusia, kepada alam semesta (lingkungan) dan tanggung 

jawab kepada Allah. Inilah tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi.171  

5. Nubuwah 

Sifat Rahim dan kebijaksanaan Allah sehingga hambanya tidak 

dibiarkan hidup di dunia tanpa adanya bimbingan dari seorang rasul.172 Dalam 

dunia bisnis, prinsip nubuwah mengajarkan pelaku bisnis bahwa kehadiran 

seorang rasul yakni untuk menjelaskan syariah Allah kepada seluruh manusia. 

Karena itu rasul diutus untuk memberikan bimbingan kepada manusia 

sekaligus sebagai teladan dalam kehidupan. Sifat utama Rasulullah yang 

harus diteladani pelaku bisnis setidaknya ada empat yakni kejujuran 

(shiddiq), dapat dipercaya (amanah), menyampaikan (tabliq), serta bijaksana 

(fathanah)173 

D. Etika Bisnis Islam 

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai pengertian etika, moral, 

akhlak, unsur-unsur yang membentuk keseimbangan antara rasionalitas dan 

spiritualitas, teori-teori ekonomi: kapitalisme, sosialisme dan ekonomi Islam 

maka penulis akan menguraikan mengenai etika dalam lingkup bisnis islam 

secara spesifik.  

Pada hakikatnya terdapat tiga kajian etika dalam bisnis islam yakni 

etika produksi, distribusi dan konsumsi.  

                                                           
171 Rahmat Ilyas, “Manusia Sebagai Khalifah,” MAWAIZH, 1.7 (2016), 169–95 (hal. 171) 

<https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>. 
172 Anggraini, Rohmati, dan Widiastuti, hal. 300. 
173 Budiman, hal. 152. 
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1. Etika Dalam Produksi  

Produksi merupakan pangkal dari rantai aktivitas ekonomi.174 Perlof 

dalam bukunya, produksi diartikan sebagai proses mengkombinasikan faktor-

faktor input untuk menghasilkan barang maupun jasa (output). Adapun 

berdasarkan literatur ekonomi islam produksi dalam bahasa arab disebut al-

intaj, berasal dari kata nataja, yang secara harfiah memiliki makna “ijadul 

silatin” yang artinya mengadakan atau mewujudkan sesuatu.175 Mewujudkan 

sesuatu dalam hal ini artinya mengadakan barang dan jasa (product) 

berdasarkan proses kombinasi faktor produksi tersebut. Jadi produksi 

merupakan proses mengubah faktor-faktor input ke output (barang dan jasa) 

Dalam teori produksi, faktor input yang di maksud meliputi, modal 

(tanah dan bahan baku), tenaga kerja, manajemen dan informasi serta 

berbagai komponen yang terlibat pada kegiatan produksi dalam rangka 

menghasilkan produk. 176 Dalam hal ini Imam Al-Ghazali dan Ibnu Kalsum 

sepakat bahwa faktor utama dalam produksi adalah alam semesta (sumber 

daya alam)177 Dalam hal ini sesuai firman Allah pada ayat berikut: 

تٖۚ وَ  وَ   ـ بۡعَ سمََ ٰ·ُن� س�َ مَاءِٓ فسََو� لىَ ()لس�
�
توََىٰٓ ا س�ۡ

یعٗا ثمُ� () ا فيِ ()ۡ��رۡضِ جمَِ ي َ�لقََ لكمَُ م� ِ  هُوَ ِ�كلُِّ هُوَ ()[�

ءٍ Eلَِيمٞ     شيَۡ

                                                           
174 Hamzah K, “Urgensi Teori Produksi Dan Perilaku Produsen Dalam Perspektif Islam,” 

Jurnal Muamalah, V.1 (2015), 59–70 (hal. 59) <https://doi.org/10.24256/m.v5i1.671>. 
175 Fita Love Risa, “Peradaban Islam Pada Masa Umar Bin Khattab” (Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), hal. 130 <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2421/>. 
176 Faridatul Fitriyah, “Analisa Pengendalian Kualitas Produk Tahu Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam,” Universum, 10.2 (2016), 165–76 (hal. 168) 
<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/748>. 

177 Miftahus Surur, “Teori Produksi Imam al-Ghazali & Ibnu Khaldun Perspektif 
Maqashid al-Syari’ah,” Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5.1 (2021), 12–23 (hal. 17) 
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.307>. 
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Terjemahnya: 
 

“Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu, 
kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 
tujuh langit. Dan dia mengetahui segala sesuatu” (QS.al-Baqarah: 
29).178 
 

ا pشَۡكُرُونَ  ِ�شَۗ قلَِیلاٗ م�  ـ كمُۡ فيِ ()ۡ��رۡضِ وَجَعَلنۡاَ لكمَُۡ فِيهاَ مَعَ  .�yوَلقَدَۡ مَك�  
 

Terjemahanya: 
 

“Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di muka bumi dan di 
sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu tetapi sedikit sekali 
kamu bersyukur.” (QS.al-A’raf: 10)179 

 
 Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa alam semesta (bumi) 

ini tercipta mengandung sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia dan menjadi sumber utama dalam segi produksi sebagaimana 

pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu Kaldum. Begitupun dalam jurnal Andi 

Fika Widuri dan Udin Sarifudin bahwa dalam segi teori, modal yang di 

dalamnya termasuk tanah dan bahan baku diakui sebagai faktor yang paling 

utama dalam produksi.180  

Dalam Islam produksi diartikan sebagai proses pengelolaan sumber 

daya yang ada dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dengan cara 

mengkombinasikan aspek material dengan moralitas untuk kemaslahatan bagi 

manusia.181 Dalam segi produksi, ekonomi islam mengajarkan agar produsen 

                                                           
178 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 5. 
179 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 151. 
180 Andi Fika Widuri dan Udin Saripudin, “Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-

Ghazali Tentang Konsep Teori Produksi,” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 
3.2 (2022), 181–93 (hal. 187) <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5237>. 

181 Eja Armaz Hardi, “Etika Produksi Islami: Maslahah dan Maksimalisasi Keuntungan,” 
El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 8.1 (2020), 98–119 (hal. 105) 
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/view/3995>. 
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menjaga nilai-nilai syariah di dalamnya, baik dari segi modal (capital), cara 

memperolehnya, cara mengelolanya hingga pada tahap konsumsi. Nilai-nilai 

yang dimaksud seperti penerapan prinsip-prinsip Tauhid, keadilan, tanggung 

jawab, kejujuran, kebajikan, menghindari riba, eksploitasi dan lain-lain. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Munrokhim bahwa seorang 

produsen harus memperhatikan atau memperhitungkan maslahah di dalamnya 

yaitu produsen tidak hanya fokus pada keuntungan semata (profit oriented) 

namun harus memelihara maksud syariah (maqasid shar’iyah)182. Artinya di 

samping mencari keuntungan yang bersifat materi juga memperhatikan aspek 

keberkahan di dalamnya.183 Kemaslahatan dan keberkahan hanya dapat 

tercapai apabila produsen memahami dan mengamalkan filosofi ekonomi 

Islam serta prinsip-prinsip (aksioma) yang ada di dalamnya, sebagaimana 

yang telah diuraikan sebelumnya.  

Imam Al-Ghazali dan Ibnu Kalsum sepakat bahwa Islam sangat 

mendorong untuk melakukan kegiatan produksi dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup. Menurut beliau bahwa produksi kebutuhan pokok (primer) 

merupakan suatu ibadah.184 Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa 

manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan produksi namun tanpa 

faktor alam maka produksi mustahil akan terjadi. Alam yang dimaksud adalah 

                                                           
182 Hardi, hal. 100. 
183 Surur, hal. 13. 
184 Surur, hal. 22. 
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bumi beserta isinya baik yang terkandung di dalamnya maupun yang terdapat 

dipermukaannya.185  

Menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa prinsip utama produksi 

yang harus mendapat perhatian maksimal adalah kesejahteraan ekonomi. 

Dengan prinsip ini bahwa kesejahteraan yang dimaksud bukan hanya 

keuntungan materi semata namun harus memikirkan lingkungan sekitar agar 

tidak terjadi kerusakan akibat dari proses produksi yang dijalankan.186  

Dalam Islam, selain aspek modal yang harus halal atau bebas dari unsur 

riba, hal yang tidak kalah penting adalah tenaga kerja (SDM). Tenaga kerja 

ini merupakan kemampuan yang dimiliki manusia dalam rangka menciptakan 

barang dan jasa. Namun dalam Islam, tenaga kerja harus diberikan batasan 

agar tidak melanggar nilai etika dan moral yang dapat merugikan orang 

lain.187 

Secara eksternal, pandangan Yusuf Qadrawi mengenai perilaku 

produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu agar kemandirian 

umat dapat terealisasikan. Adapun motif perilakunya yakni mencari rezeki 

(nafkah), menjaga lingkungan sekitar termasuk flora dan fauna, berusaha 

                                                           
185 Jaidil Kamal, “Pasar Faktor Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal An-

Nahl, 7.2 (2020), 98–105 (hal. 100) <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.16>. 
186 Qori Imtinan, “Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori 

Produksi (Mazhab Mainstream),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7.3 (2021), 1644–52 (hal. 1648) 
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3585>. 

187 Muh. Syarif Nurdin, “Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Shadr,” Journal of 

Islamic Economics and Business, 2.1 (2019), 25–49 (hal. 33) 
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1626>. 
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hanya pada hal-hal yang halal serta melakukannya dengan profesional (itqan 

dan amanah).188 

2. Etika Distribusi  

Distribusi merupakan tahap kedua dari rantai perekonomian. Tahap 

distribusi merupakan tahap yang paling rentang terjadi pelanggaran etika 

dalam dunia perekonomian. Distribusi yang dimaksud pada pembahasan ini 

adalah pemasaran produk atau jasa. 

Pada dasarnya pemasaran merupakan proses menjual barang (produk) 

dari produsen kepada konsumen. Berdasarkan definisi terbaru oleh The 

American Marketing Association (AMA) bahwa pemasaran merupakan 

kegiatan mengatur (memanage) suatu lembaga, proses menciptakan, 

menyampaikan serta menawarkan barang dan jasa yang bernilai kepada 

konsumen, mitra maupun pada masyarakat umum.189 

Adapun pemasaran Islam (Spiritual marketing) menurut Aang Kunaifi 

bahwa pemasaran Islam merupakan upaya penerapan nilai-nilai spiritual 

dalam segala aspek pemasaran seperti program dan strategi yang 

dijalankan.190 Di mana nilai yang dimaksud adalah nilai yang bersumber dari 

al-Qur’an dan hadis.  

Berbicara mengenai nilai-nilai etika Islam dalam segi distribusi 

(pemasaran) maka terdapat batasan-batasan (larangan) yang digariskan oleh 

                                                           
188 K, hal. 63. 
189 Muhammad Anwar Fathoni, “Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Hukum Islam,” 

Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 9.1 (2018), 128–46 (hal. 131) 
<https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5135>. 

190 Fathoni, hal. 136. 
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islam seperti: larangan unsur riba, penipuan, unsur judi, gharar, eksploitasi, 

dan semacamnya.  

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa selain dosa syirik, hanya dosa riba yang 

paling dahsyat ancamannya yang disebutkan dalam al-Qur’an.191. Karena itu, 

ulama dengan tegas menetapkan pelarangan riba karena riba merupakan bentuk 

eksploitasi yang merugikan pihak lain.192 Seluruh pakar ekonomi islam di dunia 

telah sepakat mengenai haramnya bunga bank. Adapun di indonesia sendiri 

MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya praktek bunga bank.193 

Adapun dalil mengenai pelarangan dan bahaya riba terdapat dalam 

beberapa ayat al-Qur’an seperti QS. al-Baqarah 2/275, 276, 278, 279, QS. ar-

Rum 30/39, QS. al-Imran 3/130, an-Nisa 4/161 dan lain-lain.  

Sebagaimana ancaman yang terdapat dalam QS. al-Baqarah 2/275 berikut: 

 َ�ِ ۚ ذَ  نُ مِنَ ()لمَۡسِّ  ـ یۡطَ ي یتَخََب�طُهُ ()لش�� ِ لا� َ¾َ یقَُومُ ()[�
�
zنَ یjَكلُُٔۡونَ ()لرّبِوَٰاْ لاَ یقَُومُونَ ا ِ �مَ ()[� ن

�
اْ ا ُمۡ قاَلوُ�  ا ()لبَۡیۡعُ  ب�jِنه�

)Tتهََ±ىٰ فَ   jَهِۦ ف ِّ ب ن ر� مَ ()لرّبِوَٰاْۚ فمََن َ�اءَٓهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّ ُ ()لبَۡیۡعَ وَحَر� �U() ل�Àَ�)َلُۡ ()لرّبِوَٰاْۗ وÁِلىَ م
�
ۥ مَا سَلفََ وَ(�مۡرُهُۥٓ ا ُaَ 

ونَ   ُÃِ  ـ لن�ارِۖ همُۡ فِيهاَ َ�
بُ ()  ـ ئِٓكَ (�صحَۡ  ـ َ ِۖ وَمَنۡ Eاَدَ ف�jَوْل �U() 

Terjemahnya: 
 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan 
mereka demikian karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 
riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhan-Nya lalu dia 

                                                           
191 Jamarudin Ade, M.Khoirul Anam, dan Ofa Ch Pudin, “Bahaya Riba Dalam Ekonomi 

Islam Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Shidqia Nusantara, 1.1 (2020), 94–114 (hal. 97) 
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/PBS/article/view/773>. 

192 Risanda alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, dan Tika Widiastuti, “Sistem 
Ekonomi (Islam) dan Pelrangan Riba dalam Perspektif Historis,” JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi 

Islam, 4.1 (2018), 1–13 (hal. 2–3) <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>. 
193 Putri Nova Khairunisa, “Etika Bisnis dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba 

dan Gharar,” LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 03.02 (2019), 190–203 (hal. 192) 
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>. 
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berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya 
dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengalangi 
(mengambil riba) maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya. (QS.al-Baqarah: 275).194 
 
Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir pada surah pada ayat di atas, Allah 

mengibaratkan orang-orang pemakan riba ketika bangkit dari kuburnya pada 

hari kiamat, seperti berdirinya orang gila saat mengamuk dan kerasukan setan, 

mereka berdiri dengan keadaan yang tidak sewajarnya.195 

Adapun ancaman yang paling dahsyat terdapat pada ayat 278 -279 

berikut: 

�مۡ  ن ل
�
ؤۡمyِِينَ فاَ Dن كُنتمُ م

�
َ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ ()لرّبِوَٰ�اْ ا �U() ْقُوا� zنَ ءَامyَوُاْ ()ت ِ اَ ()[� Dيه�jٓ   تفَۡعَلوُاْ فjَذَٔۡنوُاْ بحَِرۡبٖ یَ. 

ن تُ>ۡتمُۡ فلَكمَُۡ رُءُوسُ (�مۡوَ   
�
ۦۖ وَا ِÇِوَرَسُو ِ �U() َن  لِكمُۡ لاَ تظَۡلِمُونَ وَلاَ تظُۡلمَُونَ مِّ

Terjemahnya: 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang 
beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang 
dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu 
berhak ats pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula 
dizalimi (dirugikan). QS. Al-Baqarah 278-279)196 

 
Mengenai definisi potongan ayat “Hai orang-orang yang beriman” 

menurut as-Sa’di bahwa apabila dalam al-Quran terdapat seruan  َا Dيه�jٓ zنَ ءَامَنُ یَ.  ِ و()[�  

 pasti berisi perintah setelahnya “lakukan ini” atau berupa larangan “tinggalkan” 

.197 Al-Jalalain menegaskan bahwa isi kandungan QS. al-Baqarah 2/279 di atas 

                                                           
194 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 47. 
195 Salman Al Parisi et al., “Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya Dengan 

Pendekatan Tafsir Al-Qur’an dan Hadits,” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, VIII.1 (2018), 23–
36 (hal. 32) <https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36>. 

196 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 47. 
197 Samsul Basri, Bunasor Sanim, dan Irfan Syauqi Beik, “Metode Pengajaran Ekonomi 

Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275-280,” Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan 

Islam, 7.2 (2018), 173–93 (hal. 181) <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>. 



77 

 

merupakan sebuah ancaman keras terhadap pelaku riba. Artinya jika pelaku riba 

tidak berhenti mengambil riba maka akan datang serbuan Allah dan Rasul-Nya 

terhadapnya. Namun apabila mereka bertaubat dari itu maka baginya pokok 

hartanya, mereka tidak menganiaya dengan mengambil tambahan dan tidak pula 

teraniaya menerima jumlah yang kurang.198  

Pada tafsir di atas terlihat betapa bahayanya dampak dari harta riba. 

Pada ayat 275 Allah menjelaskan keadaan pemakan riba dan mengancamnya 

dengan neraka jahanam apabila tetap melakukan riba padahal telah datang 

larangan kepadanya, sedangkan ayat 278-279 Allah mengumumkan perang 

kepada mereka yang masih mengambil sisa riba. Harus dipahami bahwa apalah 

daya dan upaya kita sebagai makhluk ketika Allah yang maha pencipta akan 

memerangi kita. Na’uzubillah.  

Adapun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh HR. Muslim 

berikut: 

يمٌْ (��ْ  ثنَاَ هُش�َ ب�احِ وَزُهَيرُْ �ْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ �ْنُ (�بيِ شÉْ�ََةَ قاَلوُا Àَد� دُ �ْنُ الص� ثنَاَ مُحَم� Ëَ (�بوÀَُد�  برََ

بيرَِْ عَنْ َ�اِ�رٍ قاَلَ   Dلَیَْهِ  الزE ُ �Uصَلى� ا ِ �Uوَمُؤْكلَِهُ وَكاَتِبَهُ وَشَاهِدَیهِْ  لعََنَ رَسُولُ ا Íَ َ (كلَِٓ الرِّ  وَسَلم�

 وَقاَلَ همُْ سَوَاءٌ  

 

 

Artinya: 
 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sabah dan Zubair bin 
Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan 
kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair dari 
Jabir berkata bahwa “Rasulullah Saw. Melaknat penerima riba, 

                                                           
198 Fakrurradhi, “Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ibnu 

Katsir,” Jurnal Ilmu Syariah, 2.2 (2021), 1–15 (hal. 13) <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>. 
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pemberinya, pencatatnya dan dua orang saksinya, “kemudian beliau 
bersabda bahwa mereka semuanya sama” (HR.Muslim: 2995)199 
 
Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

Íَ وَا َ قاَلَ مَا ظَهَرَ فيِ قوَْمٍ الرِّ ُ Eلَیَْهِ وَسَلم� �Uصَلى� ا ّ ِ �نِْ مَسْعُودٍ عَنْ الن�بيِِ �Uواعَنْ عَبْدِ اDلÀَ�) لا�
�
Ëَ ا  لزِّ

ِ عَز� وََ�ل� (رواه ا�ن ما�ه  �Uنفُْسِهمِْ عِقَابَ ا�jِب( 

 

Artinya: 
 

Dari Abdullah bin Mas’ud ra. Rasulullah bersabda: “tidaklah suatu 
kaum menampakkan riba dan zina melainkan mereka menghalalkan 
terhadap diri mereka dengan azab dari Allah” (HR. Ibnu Majah)200 

  

Dalam segi distribusi, jual beli secara kredit dibolehkan dalam Islam 

dengan syarat bebas dari segala unsur ribawi seperti bunga. Apalagi bunga 

yang bersifat fruktiatif (gharar) atau ketidakjelasan.201 

 Selain riba, hal yang paling rentang terjadi dalam segi distribusi adalah 

penipuan. Baik penipuan dalam periklanan yaitu ketidaksesuaian produk 

dengan informasi iklan atau penipuan-penipuan lainnya oleh para marketing 

yang tidak bertanggug jawab.  

Dalam hal ini, Allah sangat melarang adanya penipuan dalam 

muamalah khususnya dalam segi ekonomi atau bisnis karena dapat merugikan 

orang lain. sebagaimana dalam firman-Nya 

 �) ٓ لا�
�
طِلِ ا لبَۡ. 

( jِكمَُ بyۡ�َلكمَُ ب اْ (�مۡوَ  zنَ ءَامyَوُاْ لاَ تjَكلُُٔۡو� ِ اَ ()[� Dيه�jٓ ۚ یَ.  yكمُۡ رَةً عَن Vرََاضٖ مِّ  ـ  ن Vكَُونَ تجَِ
                                                           

199 Muhammad Fadel, Abustani Ilyas, dan M Tasbih, “Menelisik Kontroversi Riba dan 
Bunga Bank (Analisis Penelusuran Hadis),” At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, 11.2 (2022), 24–
44 (hal. 31) <https://doi.org/10.36840/attuhfah.v11i2.1353>. 

200 Muhammad Tho’in, “Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits 
Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 02.02 (2016), 63–72 
(hal. 67) <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>. 

201 Tho’in, hal. 71. 
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Terjemahnya: 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”(QS. An-
Nisa: 29)202 
 

Al-Jaziri menjelaskan mengenai ayat ini bahwa syariah tidak pernah 

melarang dalam memperoleh laba dalam jual beli bahkan tidak membatasinya 

namun melarang adanya unsur penipuan, kebohongan, kecurangan serta 

menyembunyikan cacat terhadap barang yang diperjualbelikan.203 Ibnu Abu 

Hatim menjelaskan bahwa ayat di atas adalah ayat muhkamah yang tidak akan 

pernah dimansukh sampai hari kiamat pun. 

Penipuan terkadang pula lahir dari sesuatu yang gharar yaitu sesuatu yang 

akibatnya tidak jelas. Dalam kontrak jual beli misalnya terdapat ketidakjelasan 

dalam subtansi perjanjian dan objeknya204  

Sebagaimana dalam Jurnal Diana Izzah menyebutkan tiga jenis gharar di 

antaranya: pertama, jual beli barang yang belum ada (ma’dum) seperti janin 

dalam perut hewan ternak, kedua, jual beli barang yang tidak jelas (majhu) 

seperti menjual sesuatu yang spesifikasinya tidak jelas, ketiga, jual beli barang 

yang tidak mampu untuk diserahterimakan, sepeti menjual burung yang lepas 

dari tangan pemiliknya.205 

                                                           
202 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 83. 
203 Basri, Sanim, dan Beik, hal. 179. 
204 Rudiansyah Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi 

Ekonomi Islam,” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2.1 (2020), 98–113 
(hal. 101) <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>. 

205 Diana Izza dan Siti fatimatuz Zahro, “Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah,” 
Jurnal Keadaban, 3.2 (2021), 26–35 (hal. 30) 
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/keadaban/article/view/2653>. 
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Dalam jurnal Nahbatul Basyariah disebutkan beberapa pandangan ulama 

mengenai definisi gharar diantaranya : Ibnu Taimiyyah bahwa gharar 

merupakan konsekuensi yang tidak diketahui, Ibnu Qayim bahwa gharar 

merupakan sesuatu yang tidak diketahui ukurannya atau hasilnya, Abu Ya’la 

bahwa gharar merupakan hal yang meragukan antara dua perkara (tidak ada 

yang jelas).206 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

gharar dalam jual beli (bisnis) merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat 

unsur ketidak jelasan, usur spekulasi, ketidakpastian keraguan dan lain-lain.  

Mengenai larangan jual beli gharar atau jual beli yang mengandung unsur 

penipuan dijelaskan dalam beberapa hadis, seperti berikut: 

ِ �نُْ  �Uثنَاَ عَبْدُ ا ثنَاَ (�بوُ �كَْرِ �نُْ (�بيِ شÉْ�ََةَ Àَد� ِ و Àَد� �Uيىَ ْ�نُ سَعِیدٍ وَ(�بوُ (�سَامَةَ عَنْ عُبَیْدِ ا دْرÔِسَ وَيحَْ
�
 ا

ثنيَِ (�بوُ ا  ِ Àَد� �Uيىَ �ْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ ا ثنَاَ يحَْ ثنيَِ زُهَيرُْ ْ�نُ حَرْبٍ وَا�ل�فْظُ Àَ ُÇَد� Ëَدِ عَنْ ح و Àَد�  لزِّ

َ عَنْ بیَْعِ الحَْصَاةِ وَعَنْ بیَْعِ الغَْرَرِ اْ��عْرَجِ عَنْ (�بيِ هُرzَْرَةَ قاَلَ نهََ   ُ Eلَیَْهِ وَسَلم� �Uصَلى� ا ِ �Uى رَسُولُ ا± 

Artinya: 

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Baqar bin Abi Syaibah telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta 
Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah 
menceritakan kepadaku Zubair bin Harb sedangkan lafaz darinya, telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah 
menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah 
dia berkata: “Rasulullah telah melarang jual beli hashah dan cara lain 
yang mengandung unsur penipuan.” (HR.Muslim: 2783)207 

                                                           
206 Nuhbatul Basyariah, “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis 

Bisnis Di Era Digital,” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 7.1 (2022), 40–58 (hal. 42) 
<https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>. 

207 Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, dan Heri Firmansyah, “Hadis-
Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer,” AL QUDS : Jurnal 

Studi Alquran dan Hadis, 5.1 (2021), 141–58 (hal. 144) 
<https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>. 
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ثَ  ثنَاَ (�سْوَدُ �نُْ Eاَمِرٍ Àَد� ثنَاَ (�بوُ كُرَیبٍْ وَالعَْب�اسُ �نُْ عَبْدِ العَْظِيمِ العَْنْبرَِيD قاَلاَ Àَد� Dوبُ �نُْ عُتْبَةَ Àَد�  ناَ (�ی

 ُ �Uصَلى� ا ِ �Uيىَ �نِْ (�بيِ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ا�نِْ عَب�اسٍ قاَلَ نهََ±ى رَسُولُ ا َ عَنْ بیَْعِ عَنْ يحَْ   Eلَیَْهِ وَسَلم�

 الغَْرَرِ  

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Al Abbas bin Abdul 
Azhim Al Anbari keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami 
Aswad bin Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 
Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari Atha dari Ibnu Abbas ia berkata: 
“Rasulullah Saw. telah melarang jual beli gharar”. (HR.Ibnu Majah: 
2186)208  

 
Jadi, pada dasarnya gharar dilarang dalam Islam, namun terdapat hukum 

gharar yang masih dibolehkan berdasarkan ijma ulama yakni gharar yang 

sifatnya ringan (al-gharar al-yasir) seperti jual beli rumah dengan tanahnya.209 

Dalam aktivitas distribusi, tidak dapat dipungkiri bahwa unsur judi pun 

rentang terjadi. Maisir merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan 

keadaan yang tidak pasti atau pelakunya bersifat untung-untungan sebagaimana 

yang disebutkan oleh Muhammad Ayub bahwa maisir maupun kimar 

dimaksudkan sebagai sebuah permainan untung-untungan atau game of 

chance.210 

Adapun dalam jurnal Nabila Zulfaa bahwa yang termasuk maisir atau 

judi adalah segala bentuk permainan beresiko atau unsur taruhan atau biasa 

disebut spekulasi, seperti taruhan kedua belah pihak dengan suatu permainan 

yang menentukan menang atau kalah sehingga yang menang memperoleh harta 

                                                           
208 Hamnah, “Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar,” Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi 

Hukum Syariah, 7.2 (2021), 86–98 (hal. 95) <https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.763>. 
209 Izza dan Zahro, hal. 30. 
210 Izza dan Zahro, hal. 28. 
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sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah 

akan dirugikan.211  

Adapun dalam jurnal Dewi Laela Hilyatin menyebutkan pandangan 

Hamidi, bahwa judi dimaknai sebagai perpindahan properti karena adanya 

peluang atau untung-untungan.212 Dalam hal ini judi tidak menghasilkan output 

hanya perpindahan uang maupun barang antara individu.213  

 Adapun dalil pelarangan judi atau maisir sebagai berikut:  

مُ رِجۡسٞ   ـ َ �مَا ()لخَۡمۡرُ وَ()لمَۡ�سرُِۡ وَ()ۡ��نصَابُ وَ()ۡ��زۡل ن
�
اْ ا zنَ ءَامyَوُ� ِ اَ ()[� Dيه�jٓ )جۡ نَِبُوهُ یَ.  jَنِ ف  ـ یۡطَ لِ ()لش�� نۡ عمََ  مِّ

 لعََل�كمُۡ تفُۡلِحُونَ  

Terjemahnya: 
 

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, berjudi 
(maisir), berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah 
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah 
(perbuatan) itu agar kamu beuntung. (QS. al-Maidah : 90).214 

 
Berdasarkan para ulama (mufassir) mengenai ayat dia atas bahwa maisir 

(judi) dilarang karena adanya unsur taruhan, merugikan salah satu pihak yang 

berjudi, dapat menimbulkan permusuhan, kecanduan, menyebabkan lupa 

kepada Allah serta hilangnya keberkahan.215 

Begitupun faktanya bahwa judi memiliki manfaat atau mendapatkan 

keuntungan bagi pihak tertentu namun lebih banyak keburukannya. Misalnya 

                                                           
211 Nabila Zulfaa, “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan,” Jurnal Hukum Ekonomi 

Islam (JHEI), 2.1 (2018), 1–14 (hal. 5) 
<https://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/52>. 

212 Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan 
Perekonomian,” MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 6.1 (2021), 16–29 (hal. 19) 
<https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507>. 

213 Hilyatin, hal. 26–27. 
214

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 123. 
215 Hilyatin, hal. 23–24. 
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mengundang permusuhan antara pihak-pihak yang terlibat, juga beresiko 

meningkatkan kejahatan dalam masyarakat karena yang kalah berpotensi 

mencari harta dengan jalan yang batil seperti perampokan, pencurian dan lain-

lain untuk kembali berjudi. Dalam hal ini Allah berfirman: 

�فۡ  �Ôسَۡ  ثۡمُهُمَآ (�كۡبرَُ مِن ن
�
فِعُ ِ�لن�اسِ وَا  .َyَثمۡٞ كَبِيرٞ وَم

�
 لوُنكََ  �عِهِمَاۗ وÔَسَۡ لوُنكََ عَنِ ()لخَۡمۡرِ وَ()لمَۡ�سرِِۡۖ قلُۡ فِيهِمَآ ا

تِ لعََل�كمُۡ تتََفَ  یَٓ.  ٔ�ۡ
ُ لكمَُُ () �U() ُ ِ�َ یبَُينِّ   ك�رُونَ مَاذَا ینُفِقُونَۖ قلُِ ()لعَۡفۡوَۗ كَذَ 

Terjemahnya: 

“Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. 
Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa 
manfaat bagi manusia namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. (QS. 
al-Baqarah : 219)216 
 
Mengenai ayat di atas, berdasarkan tafsir Al-Muyassar/Kementerian 

Agama Saudi Arabia bahwa khamar dan judi keduanya terdapat kerusakan 

yang ditimbulkan terhadap agama, akal, dunia, harta. Pada keduanya terdapat 

manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta namun dosa dari keduanya lebih 

besar dari manfaatnya.217 

Dalam hadis juga disebutkan: 

قْ  :من قال لصاحÉه  تعال (�قاَمِرْكَ فلَیَْتصََد�

Artinya: 

“Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya mari bertaruh maka 
hendaklah ia bersedekah (HR. Bukhari dan Muslim)218 
 
 
 

                                                           
216 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 34. 
217 “Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia” <https://tafsirweb.com/851-

surat-al-baqarah-ayat-219.html>. Diakses Tanggal 5 Juni 2023 
218 Zulfaa, hal. 6. 
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3. Etika konsumsi 

Konsumsi merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir dari rantai 

perekonomian. Secara umum konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang 

dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan manusia.219 

Dalam jurnal Dewi Maharani dan Taufiq Hidayat, disebutkan bahwa 

seorang muslim harus bersifat rasional dalam konsumsi. Maksudnya dalam 

proses memaksimalkan kepuasan harus tetap memiliki batasan-batasan 

tertentu yakni memperhatikan moralitas (morality) di dalamnya. 

Adapun rasionalitas berdasarkan perspektif Islam ditinjau dari segi 

konsumsi diantaranya: 

a. Konsumen dikatakan rasional jika mampu menyesuaikan antara 

kebutuhan dan kemampuan. Artinya jangan membelanjakan harta atau 

memberi di luar kemampuan atau mengeluarkan biaya yang lebih besar 

daripada pemasukan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. al-

Isra 17/29 

b. Konsumen dikatakan rasional apabila mereka menyeimbangkan 

kehidupan dunia degan akhirat. Artinya harus memperhatikan hak-hak 

orang lain terhadap harta yang dimiliki. Sebagaimana dalam QS. al-Isra 

17/26 

c. Konsumen dikatakan rasional apabila tidak menimbun hartanya 

melainkan berinvestasi untuk hal yang produktif agar pertumbuhan 

ekonomi terus meningkat.  
                                                           

219 Selviana Zakiah, “Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” El-Ecosy : 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2.2 (2022), 180–94 (hal. 182) 
<https://doi.org/10.35194/eeki.v2i2.2515>. 
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d. Konsumen dikatakan rasional jika tingkat konsumsinya lebih kecil 

dikarenakan memperhatikan halal dan haramnya barang atau jasa yang 

akan dikonsumsi.220 

Perilaku konsumsi menurut islam berbeda degan perilaku konsumsi oleh 

kaum-kaum hedonisme. Di mana hedonis memandang bahwa satu-satunya 

kebaikan bagi manusia adalah kesenangan. Pandangan atau ajaran hedonisme 

bahwa tujuan hidup manusia adalah kenikmatan 221  

Islam tidak melarang dalam pemenuhan kebutuhan dan memperoleh 

kenikmatan selama tidak menimbulkan kemudaratan atau keburukan. Muslim 

berusaha mencari kebahagiaan dan kenikmatan dengan anugerah atau apa saja 

yang diciptakan oleh Allah di bumi untuk kemaslahatan manusia namun harus 

tetap memperhatikan aturan-aturan yang telah digariskan oleh-Nya222 

Islam memandang bahwa segala apa yang ada di muka bumi adalah 

milik-Nya ( Allah) termasuk yang diciptakan untuk manusia. Manusia boleh 

memilikinya namun harus berpedoman pada norma-norma Islam karena status 

kepemilikan manusia merupakan amanah dari Allah. Degan amanah inilah 

                                                           
220 Dewi Maharani Dan Taufiq Hidayat, “Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi 

Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 6.03 (2020), 409–12 (hal. 
2–3) <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>. 

221 Ramadhan Razali, “Perilaku Konsumen: Hedonisme Dalam Perspektif Islam,” Jurnal 

Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe), 4.1 (2020), 115–24 (hal. 117) 
<https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i1.774>. 

222 Suharyono, “Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” Al-Intaj: Jurnal 

Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4.2 (2018), 308–27 (hal. 315) 
<https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1216>. 
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maka manusia hendaknya memperoleh dengan cara yang benar, mengolahnya 

serta menggunakannya dengan cara yang benar pula.223 

Dalam Islam konsumsi secara berlebih-lebihan merupakan hal terlarang. 

Hal ini disebut dengan israf (pemborosan) atau disebut tabzir (menghambur-

hamburkan harta).224 Sebagaimana firman Allah: 

ِّهِۦ كَفُورٗا  نُ لِرَب  ـ یۡطَ طِينِۖ وَكاَنَ ()لش�� یَ.  نَ ()لش�� خۡوَ 
�
اْ ا رzِنَ كاَنوُ� ن� ()لمُۡبَذِّ �

 ا

Terjemahnya: 
 

“Sesungguhnya pemboros adalah saudara setan dan setan itu sangat 
ingkar kepada Tuhan-Nya. (QS.al-Isra: 27).225 

 
 Ayat di atas jelas bahwa Allah melarang perilaku boros bahkan ayat 

tersebut menyebutkan bahwa pelaku boros adalah saudara setan. Dalam hal ini, 

sesuai dengan hadis yang dikutip dari jurnal Suyoto Arief berikut:  

“Jauhilah olehmu berfoya-foya karena hamba (yang taat) itu bukanlah yang 

berfoya-foya.” (HR.Ahmad dan Baihaqi). 

“Orang-orang yang paling buruk dari umatku adalah orang-orang yang 

dijajaki kenikmatan, mereka makan dengan berbagai macam makanan, 

berpakaian dengan bermacam-macam busana dan banyak bicara omong 

                                                           
223 Kurniati, “Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam,” JESI (Jurnal 

Ekonomi Syariah Indonesia), 6.1 (2016), 45–52 (hal. 50) 
<https://doi.org/10.21927/jesi.2016.6(1).%25p>. 

224 Muhammad Deni Putra, Darnela Putri, dan Frida Amelia, “Prinsip Konsumsi 4K + 1M 
Dalam Perspektif Islam,” Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’Ah Dan Perbankan Islam, 4.1 (2019), 
23–45 (hal. 30) <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.880>. 

225 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 284. 
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kosong.” (HR. Ibu Abid Dunya, Al-Baihaqi, Ath-Thobroni, Tamam dari Abu 

Umamah)226 

 Dalam jurnal Eddy Rohayedi disebutkan bahwa nilai-nilai etika Islam 

yang harus ada dalam segi konsumsi diantaranya: 

a. Seimbang dalam konsumsi. Islam mewajibkan untuk menafkahkan 

sebagian hartanya yang dimiliki baik pada diri sendiri, kerabat dan ke 

jalan Allah (fi sabilillah) serta melarang berlaku boros, kikir dan 

menghamburkan harta. 

b. Membelanjakan harta hanya pada jalan yang dihalalkan dan dengan 

cara-cara yang baik. 

c. Larangan bersifat royal (israf) dan menyia-nyiakan harta (tadzir). 

Adapun nilai-nilai pada poin ini adalah larangan hidup mewah 

(berdasarkan keinginan).227 Hal ini berkaitan dengan firman Allah 

dalam Surah al-A’raf 7/31 berikut: 

بD ()لمُۡسرۡفِِينَ Xِ&َٰYَٓ ءَا �هُۥ لاَ يحُِ ن
�
اْۚ ا بوُاْ وَلاَ pسرُِۡفوُ� شرَۡ

  دَمَ ُ�ذُواْ زِی�َ كمَُۡ عِندَ كلُِّ مَسÜِۡدٖ وَكلُُواْ وَ()

Terjemahnya: 
 

“Wahai anak Adam pakaial pakaianmu yang indah setiap memasuki 
mesjid, makanlah olehmu dan minumlah olehmu dan janganlah berlebih-
lebihan. Sungguh Allah tidak menyulai orang yang berlebih-lebihan.” 
(QS. al-A’raf: 31)228 

  

                                                           
226 Suyoto Arief, “Konsumen Rasional Dalam Perspektif Islam,” Islamic Economics 

Journal, 1.1 (2012), 17–30 (hal. 27) <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.155>.                                                                                                                                                                                                                                                       
227 Eddy Rohayedi dan Maulina Maulina, “Konsumerisme Dalam Perspektif Islam,” 

Transformatif, 4.1 (2020), 31–48 (hal. 41) <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1900>. 
228 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 154. 
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Ayat di atas jelas bahwa dalam hal konsumsi Allah Swt. melarang 

hambanya berlebih-lebihan atau menghamburkan harta (bersikap boros).  

Sebagai kesimpulan, bahwa nilai-nilai etika konsumsi dalam Islam, 

konsumen harus memperhatikan batasan-batasan yang telah digariskan oleh al-

Qur’an dan sunnah seperti menjauhi sikap boros, berlebih-lebihan, 

menghambur–hamburkan harta, kikir, hidup mewah yang didasari pada nafsu 

belaka dan lain-lain, serta menafkahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai 

kewajiban seperti zakat, infak dan sedekah.  

Selain itu pelaku konsumsi juga harus senantiasa untuk memperoleh, 

mengolah dan menggunakan harta hanya dengan jalan yang dihalalkan, 

menjauhi sikap sombong (angkuh) serta berusaha hidup sederhana. 

Sebagaimana dalam sebuah hadis: “pemahaman seseorang dalam Islam 

terlihat dari kesederhanaannya dalam hidup” (HR.Ahmad)229 

E. Konsep Pemasaran (marketing) dalam Islam 

 Pemasaran (marketing) merupakan salah satu instrumen yang sangat 

penting dalam sebuah bisnis untuk mendapat target pasar. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Kotler dan Amstrong bahwa kesuksesan sebuah perusahaan 

(bisnis) tergantung strategi pemasaran yang diimplementasikan.230  

Menurut Kotler dan Amstrong bahwa marketing merupakan suatu 

proses sosial dan manajerial yang membuat individu ataupun kelompok 

memperoleh apa yang dibutuhkan melalui penciptaan serta pertukaran produk 

                                                           
229 Eka Sakti Habibullah, “Etika Konsumsi Dalam Islam,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Islam, 1.1 (2017), 90–102 (hal. 96) <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.230>. 
230 Fathoni, hal. 130. 
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dan nilai dengan orang lain.231 Adapun menurut Basu Swasta dan Irawan 

bahwa pemasaran adalah suatu sistem kegiatan yang saling berhubungan untuk 

merencanakan, menentukan harga (price), mempromosikan serta 

mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen.232  

 Muhammad Syakir Sula mendefinisikan pemasaran perspektif Islam 

(syariah marketing) sebagai disiplin bisnis yang mengarahkan proses 

penciptaan, penawaran serta perubahan nilai (values) dari suatu inisiator ke 

stakeholder nya berdasarkan akad-akad dan prinsip muamalah dalam Islam.233 

Adapun Menurut Yusuf Qadrawi, pemasaran dalam Islam adalah suatu 

aktivitas dalam bisnis yang kegiatannya berbentuk penciptaan nilai yang 

siapapun melakukannya dapat bertumbuh dan mendayagunakan kemanfaatan 

nya yang didasari dengan sifat kejujuran, keadilan, keterbukaan dan keikhlasan 

serta prosesnya sesuai dengan syariah islam.234 

Berdasarkan jejak bisnis Rasulullah, terdapat sifat-sifat yang melekat 

pada dirinya yang mengantarkan pada keberhasilanya dalam berbisnis. Sifat 

                                                           
231 Patah Abdul Syukur dan Fahmi Syahbudin, “Konsep Marketing Mix Syariah,” Jurnal 

Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5.1 (2017), 71–94 (hal. 75) 
<https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.167>. 

232 Nurul Mubarok dan Eriza Yolanda Maldina, “Strategi pemasaran islami dalam 
meningkatkan penjualan pada Butik Calista,” I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic 

Economics, 3.1 (2017), 73–92 (hal. 77) 
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/1480>. 

233 Sahla et al., hal. 59. 
234 Munadi Idris et al., “Membangun Konsep Brand Religiosity Image dalam Islamic 

Marketing ( Sintesis Teori dan Penelitian Empiris yang Relevan ),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 
6.1 (2020), 14–21 (hal. 19) <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.929>. 



90 

 

sifat yang dimaksud sebagai berikut: Shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah 

dan istiqamah.235 

1. Jujur (Siddiq) 

Dalam melakukan aktivitas bisnis, Rasulullah menjadikan kejujuran 

sebagai etika dasar. Bahkan sebelum terjun ke dunia bisnis Nabi Muhammad 

telah diberikan gelar al-Amin (dapat dipercaya) oleh masyarakat Mekah 

karena perilakunya yang mencerminkan kejujurannya. Dalam melakukan 

transaksi Nabi Muhammad menyampaikan kondisi barang dagangannya 

sesuai kebenaran. Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan cacat 

barang dagangannya apalagi bersumpah atau menggunakan nama Tuhan 

untuk meyakinkan pembeli.236 Kejujuran dalam bisnis bukan berarti seorang 

pedagang harus bersumpah dalam transaksinya.237 

Nilai kejujuran merupakan salah satu dimensi kecerdasan ruhani yang 

menjadi mahkota kepribadian orang-orang mulia. Nilai dasar dari kejujuran 

adalah integritas, keseimbangan emosional serta keikhlasan. Bersifat jujur 

                                                           
235 Purnama Putra, M.Si. dan Wiwik Hasbiyah AN, S.H.I.,M., Teori dan Praktik 

Pemasaran Syariah (Depok: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2018), hal. 82–85 
<https://www.researchgate.net/publication/348590111_Pemasaran_Syariah>. 

236 Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah,” Walisongo: 

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19.1 (2011), 127–56 (hal. 146) 
<https://doi.org/10.21580/ws.19.1.215>. 

237 Muhammad Hashim, “Islamic Perception of Business Ethics and the Impact of Secular 
Thoughts on Islamic Business Ethics,” International Journal of Academic Research in Business 

and Social Sciences, 2.3 (2012), 98–120 (hal. 113) 
<https://www.researchgate.net/publication/267844427_Islamic_Perception_of_Business_Ethics_a
nd_the_Impact_of_Secular_Thoughts_on_Islamic_Business_Ethics>. 
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berarti melandaskan ucapan, tindakan dan keadaan batinnya (keyakinan) 

berdasarkan ideologi islam.238  

Terkait sifat jujur ini, Allah berfirman pada ayat berikut: 

دِقِينَ   ـ َ وَكُونوُاْ مَعَ ()لص� �U() ْقُوا� zنَ ءَامyَوُاْ ()ت ِ اَ ()[� Dيه�jٓ  یَ. 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar (QS. at-Taubah: 
119)239 

Berdasarkan tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir Riyadh di bawah 

pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil 

Haram) bahwa ayat diatas merupakan seruan kepada orang-orang beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya untuk takut kepada Allah, menjalankan perintah 

dan meninggalkan larangan-Nya serta bergabung kepada orang-orang yang 

jujur dalam keimanan, ucapan dan perbuatan karena tidak ada keselamatan 

tanpa kejujuran.240 

Berdasarkan tafsir di atas, dapat dipahami bahwa ayat tersebut meliputi 

tiga bentuk kejujuran yakni, kejujuran dalam keimanan, dalam ucapan dan 

dalam perbuatan. Tiga bentuk kejujuran tersebut wajib melekat pada diri 

pengusaha muslim.  

                                                           
238 Zaen Musyirifin, “Implementasi Sifat-sifat Rasulullah Dalam Konseling Behavioral,” 

AL Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 11.2 (2020), 151–59 (hal. 155) 
<https://doi.org/10.15548/jbki.v11i2.2088>. 

239 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 206. 
240 “Tafsir Al-Mukhtashar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syaikh Dr. 

Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)” <https://tafsirweb.com/3135-surat-at-
taubah-ayat-119.html> [diakses 1 Agustus 2023]. Diakses Tanggal 2 Juni 2023 
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Jika seorang pengusaha benar perkataannya maka orang-orang akan 

percaya kepadanya dan jika seorang pengusaha benar tindakannya maka orang-

orang akan menghormatinya.241 

Dalam hal bertransaksi, pedagang yang jujur mengedepankan 

kebenaran informasi, jika terdapat kekurangan terhadap produk yang 

dipasarkan maka disampaikan kepada konsumen, menjelaskan keunggulan 

barang namun tidak berlebihan sehingga berpotensi merugikan pembeli 

(konsumen).242 Pada hakikatnya penjual dan pembeli harus sama-sama jujur 

dalam melakukan transaksi agar transaksi yang dilakukan memperoleh 

keberkahan. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari Muslim berikut:  

�yا بوُرِكَ لهما في بیَْعِهِما، وإنْ كَذÍَ وكَتماَ مُحِقَ �رََكَ  قا، فإنْ صَدَقا وبَ� عانِ Íلخِیارِ ما لمَْ یتََفَر�  ةُ بیَْعِهِمالبَْیِّ

Artinya: 

 “Dua orang melakukan jual beli boleh memilih (untuk melangsungkan 

atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah,” atau 

sabda beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dalam 

menjelaskan barang dagangannya (dengan jujur), transaksi jual beli 

keduanya akan diberkahi. Namun, jika keduanya menyembunyikan 

(cacat) dan berdusta, berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.” 
(HR. Bukhari Muslim)243 

 

                                                           
241 Badrah Uyuni, “The Rasulullah’s Way of Business: as the Best Example for Student,” 

Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat, 4.1 (2021), 121–37 (hal. 132) 
<https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v4i1.102>. 
 242 Zaenudin Ashari, “Konsep Berwirausaha dengan Metode Dimensi Hablumminallah 
dan Dimensi Hablumminnas,” MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman, 1.2 
(2021), 1–23 (hal. 6) <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/75>. 

243 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, ed. oleh Iwan Setiawan, Edisi 
Spes (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hal. 670–71. 
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Adapun prinsip-prinsip pedagang yang jujur sebagai berikut: 

a. Memiliki niat yang ikhlas karena Allah dalam berdagang. 

b. Selalu berhias diri dengan akhlak yang mulia. 

c. Berpedoman pada aturan-aturan syariah atau bimbingan Islam. 

d. Menjadikan ukhuwah di atas kepentingan bisnis. 

e. Menghindari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam seperti 

unsur ribawi, penipuan, kecurangan dan lain sebagainya 

f. Tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. 

g. Hanya berdagang pada usaha yang halal dan baik. 244 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejujuran 

dalam dunia bisnis merupakan sifat yang dapat membangun kepercayaan 

sehingga akan mengantarkan pelakunya pada keberhasilan serta memperoleh 

keberkahan dari aktivitas bisnisnya. 

 Islam menjelaskan bahwa kejujuran selalu berada diatas prinsip 

kebenaran sehingga mendatangkan keberkahan. Kejujuran dapat 

menghilangkan rasa takut, memberikan ketenangan hati serta mendatangkan 

keadilan. Karena itu, kejujuran harus didasari kesadaran moral yang tinggi.245 

 

                                                           
244 Nur Kholifah, “Sifat-sifat Rasulullah Yang Dijadikan Pedoman Dalam Berdagang 

Yang Halal,” Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3.2 (2021), 29–34 (hal. 33) 
<http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/656>. 

245 Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al-Qur’an,” 
MAHFUM: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2.2 (217M), 309–20 (hal. 99) 
<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/947>. 
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2. Dapat dipercaya (amanah) 

Pada dasarnya salah satu hal yang paling penting dalam urusan bisnis 

atau perdagangan adalah trust  (amanah).246 Amanah artinya dapat dipercaya 

dalam menjaga tanggungjawab. Amanah dan tanggungjawab merupakan kunci 

kesuksesan dalam dunia bisnis.247 Dalam berdagang, Rasulullah selalu 

menunjukkan sikap tanggungjawab kepada semua pihak serta memiliki 

integritas yang tinggi.248 Pada dasarnya kejujuran dan amanah merupakan dua 

sifat yang tidak dapat dipisahkan, karena ketika seseorang bersifat jujur maka 

otomatis orang tersebut akan dipercaya.249  

Dalam hal ini Allah berfirman dalam ayatnya: 

كمُوُاْ بِ  لن�اسِ (�ن تحَۡ
ذَا حَكمَۡتمُ بينََۡ ()

�
ٓ (�هۡلِهاَ وَا لىَٰ �

تِ ا  .َy  ـ ۡ��مَ
َ یjَمُٔۡرُكمُۡ (�ن تؤَُدDواْ () �U() ن� �

ا یعَِظُكمُ ا َ نِعِم� �U() ن� �
)لعَۡدۡلِۚ ا j 

ا بصَِيرٗا   یعَۢ َ كاَنَ سمَِ �U() ن� �
 بِهِۦٓۗ ا

Terjemahnya: 

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha 
mendengar, maha melihat (QS. an-Nisa : 58)250 

                                                           
246 Putra, M.Si. dan Hasbiyah AN, S.H.I.,M., hal. 83. 
247 Ashari, hal. 6. 
248 Aprilia et al., “Penerapan Prinsip Transparansi Pada Kegiatan Perdagangan Ditinjau 

Dari Sifat Amanah Nabi Muhammad,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBS), 2.3 (2022), 806–12 
(hal. 809) <https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.299>. 

249 Nafiuddin, “Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad Saw Perspektif Bisnis 
Syariah,” BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manejemen Islam, 6.2 (2018), 116–26 (hal. 118) 
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4895>. 

250 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 87. 
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Berdasarkan tafsir Al-Mukhtasar/Markas Ta’dzim al-Qur’an di bawah 

pengawasan Syaikh Prof.Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor fakultas al-Qur’an 

Universitas Islam Madinah mengenai ayat di atas bahwa setelah Allah 

menyebutkan kabar gembira bagi orang beriman dan beramal soleh, Allah 

mengarahkan kepadanya berbuat dua jenis amalan yakni menunaikan amanat 

serta memberi keputusan dengan adil. Hal ini ditujukan kepada setiap orang 

yang diberi amanat, baik yang berhubungan dengan hak Allah atau yang 

berhubungan kepada sesama manusia, baik berupa jabatan, harta dan yang 

lainnya.251 

Dalam aktivitas bisnis, sifat amanah memiliki posisi yang fundamental 

sebab tanpa kepercayaan (kredibilitas) yang tinggi serta tanggungjawab yang 

baik dalam menjalankan aktivitas bisnis maka kehidupan bisnis tidak akan 

stabil.252 Sifat amanah dalam perdagangan tercermin pada keterbukaan, 

kejujuran, ihsan serta pelayanan secara optimal. Pelayanan sendiri memiliki 

prinsip-prisip seperti sikap tolong menolong, persamaan, saling mencintai, 

lemah lembut serta prinsip kekeluargaan dan lain-lain.253  

Bagi pebisnis muslim, sikap amanah mutlak harus dimiliki. Wujud dari 

sikap amanah dapat juga terlihat dari segi transaksi seperti berikut: 

                                                           
251 “Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta’dzhim al-Qur’an di Bawah 

Pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor Fakultas al-Qur’an Universitas Islam 
Madinah” <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html> [diakses 5 Juni 2023]. Diakses 
Tanggal 5 Juni 2023 

252 Abdurrahman Alfaqiih, “Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku 
Usaha Muslim,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24.3 (2017), 448–66 (hal. 462) 
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>. 

253 Nurhadi, “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah,” EkBis: Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis, 2.2 (2020), 137 (hal. 148–49) <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1100>. 
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1. Tidak berbuat zalim kepada orang lain. 

2.  Tidak menipu.  

3.  Tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur riba. 

4.  Tidak memberi hadiah yang melanggar syariah. 

5.  Tidak memberikan komisi yang diharamkan dalam islam.254 

Orang yang amanah dan jujur dalam berbisnis bukan hanya 

mengantarkan pelakunya pada kesuksesan secara lahiriah namun kelak akan 

bersama para Nabi. Sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan dalam Jurnal 

Muhammad Hasyim bahwa “pedagang yang jujur dan amanah akan bersama 

Nabi, siddiqun dan para syuhada (At-Tirmidzi No. 1130).255 

Dalam dunia bisnis, amanah sangat erat kaitannya dengan transparansi 

karena pelaku bisnis sulit untuk dipercaya apabila tidak menerapkan konsep 

transparansi dalam aktivitas bisnisnya. khusus dalam segi pemasaran, pedagang 

atau pemasar harus transparan menjelaskan spesifikasi produk yang dipasarkan 

karena dengan sifat jujur dan transparan akan melahirkan kepercayaan kepada 

konsumen yang pastinya sangat berpengaruh pada profitabilitas perusahaan.  

3. Menyampaikan (tabligh) 

Berdasarkan makna katanya , tabligh berarti menyampaikan. Adapun 

tabligh secara istilah adalah menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya 

kepada orang lain.256  

                                                           
254 M.EI. Mustofa, S.Ag., “Enterpreneurship Syariah: (Menggali Nilai-nilai Dasar 

Manajemen Bisnis Rasulullah),” Al-Mizan, 9.1 (2013), 29–46 (hal. 40) 
<https://doi.org/10.30603/am.v9i1.136>. 

255 Hashim, hal. 108. 
256 Eva Trisnawati, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe, “Implementasi Etika Berdagang 

Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang 
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Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah 5/76 berikut: 

 ُ ۚۥ وَٱ�� \َُ]َ! َ̂ َ% رِ ۡ̀ ��َ) !�َaَ bۡ�َ2ۡ?َ 
Rَِdّۖ @ن /�ۡ =gلَِ إَِ�BLِ Rَۡ ر�
ُ
�لُ (Lَ hِۡ�َّ!ٓ أ ُ̂ َ�! ٱ	�� >A

َ
i jkَ Rَ�ُ9ِ�ۡAَ  

  BَNِ�2ِٰlَ/ۡۡ�مَ ٱ�َ َ; Aَۡ�ِ#ي ٱۡ/َ  BَLِ ٱ"�!سnِ إنِ� ٱ��

Terjemahnya: 

Wahai Rasul, Sampaikanlah apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika 
kamu tidak melakukannya (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau 
tidak menyampikan amanatnya (QS. al-Maidah:76).257 
 
Berdasarkan tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia 

bahwa ayat di atas merupakan bentuk perintah kepada Rasul untuk 

menyampaikan amanat. Jika kurang dalam menyampaikan atau terdapat 

sesuatu yang disembunyikan darinya berarti dia belum termasuk 

menyampaikan risalah dari Tuhan-Nya.258 

Jadi, berdasarkan tafsir di atas bahwa menyampaikan amanat 

merupakan perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan kepada Rasul untuk 

menyampaikan kebenaran tanpa ada yang disembunyikan sedikit pun. Jadi, 

ayat ini menjadi dasar bagi setiap manusia untuk menyampaikan kebenaran 

kepada orang lain termasuk kebenaran dalam hal bermuamalah.  

Dalam konteks wirausaha, makna tabligh mencakup komunikasi dan 

argumentasi. Artinya penjual (marketer) harus mampu menyampaikan 

spesifikasi produk yang dipasarkan melalui strategi-strategi yang tepat, 

menyampaikan keunggulan produk tanpa mengabaikan kejujuran dan 

                                                                                                                                                               

Boulevard Makassar,” Economos : Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 4.3 (2021), 177–83 (hal. 179) 
<https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.912>. 

257 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 119. 
258 “Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia” <https://tafsirweb.com/1951-

surat-al-maidah-ayat-67.html> [diakses 5 Juni 2023]. Diakses Tanggal 5 Juni 2023 
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kebenaran.259 Apabila sifat tabligh diterapkan dalam berbisnis, bisa 

diderivasikan menjadi kemampuan komunikasi dan argumentasi dalam 

menyampaikan sesuatu. Namun dalam penerapannya bukan sekedar 

menyapaikan namun dikemas dengan cara komunikatif yang dan argumentatif 

agar pesan yang disampaikan dapat dipahami.260  

Sifat tabligh sangat penting dalam aktivitas bisnis (business activity) 

karena selain komunikasi yang akan menarik para investor juga sebagai sarana 

yang paling efektif untuk memperkenalkan perusahaan ke publik.261 Tanpa 

kemampuan komunikasi yang baik maka perusahaan sulit untuk dikenal publik 

apalagi memasarkan produk. Jadi pelaku bisnis harus memiliki kemampuan 

komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi melalui 

sarana media sosial agar profil perusahaan serta produk dapat dipromosikan 

dengan baik dan benar. 

4. Cerdas (fathanah) 

Salah satu karunia Allah yang diberikan kepada Rasulullah adalah 

kecakapan yang luar biasa (genius abqariyah) dan kepemimpinan yang agung 

(genius leadership-qiadahabqariyah).262 Karunia kecerdasan inilah yang 

dimanfaatkan oleh Rasulullah dalam menjalankan bisnisnya.  

                                                           
259 Astrid Manzani, Zulhendry, dan Diena Fadhilah, “Pengaruh Penerapan Sifat Shiddiq, 

Amanah, Fathanah Dan Tabligh Terhadap Keberhasilan Usaha Online Shop,” Jurnal Bilal: Bisnis 

Ekonomi Halal, 2.1 (2021), 13–23 (hal. 18) 
<https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/362>. 

260 Putra, M.Si. dan Hasbiyah AN, S.H.I.,M., hal. 84. 
261 Uyuni, hal. 132. 
262 Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam ( Kajian Historis Filosofis ) 

Sifat-Sifat Rasulullah,” Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 22.33 
(2016), 29–49 (hal. 44) <https://doi.org/10.22373/albayan.v22i33.636>. 
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Dikarenakan kecerdasan yang melekat pada diri Rasulullah sehingga 

beliau mampu memahami, menghayati serta mengenal tugas dan 

taggungjawabnya sebagai pebisnis.263 karena itu, pelaku bisnis disamping 

menjalankan aktivitas bisnisnya hendaknya terus belajar memperdalam ilmu-

ilmu yang berkaitan dengan dunia bisnis baik yang sifatnya lahiriah maupun 

yang sifatnya rohaniah.  

Dalam Islam, kecerdasan yang dimaksud bukan hanya kecerdasan 

intelektual namun harus memiliki kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelek 

hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat materi saja namun kecerdasan 

spiritual lebih pada aspek keimanan. Allah membekali manusia akal pikiran 

dan hati agar dipergunakan dengan baik-baiknya, agar dapat memahami dan 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan 

mana yang haram, mana yang layak dan mana yang tidak layak, dan lain-lain. 

Karena itu, pengusaha Muslim wajib untuk memiliki kecerdasan, baik 

kecerdasan intelek maupun kecerdasan spiritual agar tidak tersesat dalam 

menjalankan bisnisnya, yakni tersesat dari segi manajemen, teknis maupun 

tersesat dalam keyakinan.  

Dalam segi praktis, fathanah pastinya sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan bisnis. Sebagaimana hasil penelitian Astrid Manzani bahwa 

                                                           
263 Mubarok dan Maldina, hal. 80. 
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fathanah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keberhasilan 

bisnis, khususnya pemasaran secara online.264  

5. Istiqamah  

Sikap istiqamah artinya melakukan sesuatu secara terus-menerus, 

konsisten atau kontinuitas. Dalam dunia bisnis, orang yang istiqamah dalam 

kebaikan  akan mendapatkan ketenangan, selalu memperoleh jalan keluar, 

solusi terhadap masalah yang ada. Orang yang istiqamah dalam bisnis berarti 

konsisten dalam melakukan usaha dan tahan pengaruh-pengaruh atau godaan 

yang mengkin dapat menghambat tercapainya tujuan.265 

Jadi, lima sifat nabi di atas harus dimiliki dan diterapkan oleh pemasar, 

khususnya bagi pengusaha-pengusaha yang mengaku dirinya menjalankan 

bisnis berbasis syariah. 

 Adapun dalam jurnal Moh. Muzwir R. Luntajo bahwa terdapat 

sembilan etika pemasar (marketer) yang menjadi prinsip dalam menjalankan 

fungsi pemasaran sebagai berikut: 

a. Memiliki kepribadian spiritual (takwa) 

b. Berperilaku baik dan simpatik (shidq) 

c. Berperilaku adil (al-adl) 

d. Bersifat melayani dan rendah hati (khidmah) 

e. Menepati janji dan menghindari kecurangan 

                                                           
264 Manzani, Zulhendry, dan Fadhilah, hal. 21. 
265 Putra, M.Si. dan Hasbiyah AN, S.H.I.,M., hal. 85. 
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f. Jujur dan terpercaya (al-amanah) 

g. Tidak berburuk sangka (su’uzh-zhan) 

h. Tidak menjelek-jelakkan (ghibah) 

i. Tidak melakukan suap (riswah)266 

Adapun  lima poin yang menjadi konsep pemasaran syariah sebagai 

berikut: 

1. Konsep dan filosofi dasar, seorang pemasar harus merasakan bahwa 

setiap aktivitas pemasarannya selalu diawasi oleh Allah sehingga 

sangat berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya.  

2. Etika pemasar, pemasar syariah memegang teguh etika dalam 

memasarkan produk kepada konsumennya. Menjauhi kebohongan, 

promosi yang berlebihan, menjaga kejujuran dan janji yang telah 

diepakati.   

3. Pendekatan dengan konsumen, kosumen dalam pemasaran syariah 

diletakkan sebagai mitra yang sejajar. Selalu menciptakan nilai produk 

yang positif dan umpan balik kepada konsumen.  

4. Cara penadang terhadap pesaing, dalam pemasaran syariah, setiap 

perusahaan dapat bersaing secara sehat tanpa saling menjatuhkan. 

Dalam pemasaran syariah, pesaing dianggap sebagai mitra yang turut 

dalam menyukseskan implementasi ekonomi syariah.  

                                                           
266 Moh. Muzwir R. Luntajo, “Dasar Filosofi Marketing Syari’ah,” Jurnal Ilmiah Al-Syir 

ah, 7.1 (2016), 1–10 (hal. 6) <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.54>. 
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5. Budaya kerja, budaya kerja yang diterapkan berdasarkan budaya kerja 

Rasulullah Saw. Yakni memiliki sifat jujur,cerdas, bertaggung jawab 

serta mampu mengkomunikasikan atau menyebarluaskan  aktivitas 

kerja dengan baik.267 

Dalam dunia bisnis, terdapat konsep marketing yang disebut dengan 

istilah marketing mix. Marketing mix menurut Stanton adalah kombinasi 

empat variabel dalam sistem pemasaran yakni produk, tingkat harga, promosi 

serta sistem distribusi sedangkan menurut Tjiptono konsep marketing mix 

meliputi product, price, places dan promotion.268 Karena itu, konsep 

marketing ini disebut dengan konsep marketing mix 4P.  

Berikut peneliti jabarkan konsep strategi marketing mix 4P dalam 

perspektif Islam: 

1. Produk ( Product) 

Menurut As-Syaibani bahwa tidak semua kegiatan dalam pembuatan 

produk dikatakan sebagai aktivitas produksi karena hal tersebut berkaitan 

dengan halal dan haram. Islam memandang produk harus bermanfaat atau 

mempunyai nilai guna serta harus mengandung kemaslahatan yang meliputi 

asas pokok dari kehidupan yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta 

menjaga harta.269 

 

                                                           
267 Putra, M.Si. dan Hasbiyah AN, S.H.I.,M., hal. 22–23. 
268 Syukur dan Syahbudin, hal. 76. 
269 Syukur dan Syahbudin, hal. 81. 
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2. Harga (price) 

Penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan 

karena dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitasnya. Dalam 

menentukan harga suatu produk, perusahaan bukan hanya mempertimbangkan 

biaya yang diperlukan dalam memproduksi barang tetapi harus juga 

mempertimbangkan persepsi pelanggan terhadap nilai produk tersebut.270  

Meneurut Ibnu Taimiyah bahwa harga harus ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran pasar yang membentuk titik keseimbangan. 

Artinya, adanya ridha dari pihak konsumen dan penjual dalam proses transaksi 

yang dilakukan.271 Nabi Muhammad sendiri memasarkan produk berdasarkan 

volume penjualan yang dapat diserap pasar.272 

 
3. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi dan membujuk 

konsumen agar membeli produk yang dihasilkan.273 Dalam konsep promosi, 

Islam mengajarkan agar produk dikomunikasikan dengan batas-batas etis. 

                                                           
270 Selim Ahmed dan Md. Habibur Rahman, “The Effect of Marketing Mix on Consumer 

Satisfation: a Literture review From Islamic Perspectives,” Turkish Journal of Islamic Economics, 
2.1 (2015), 17–30 (hal. 21) <https://doi.org/10.15238/tujise.2015.2.1.17-30>. 

271 Moh Nasuka, “Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam : Suatu Pendekatan 
Maksimalisasi Nilai,” BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam, 05.1 (2020), 27–46 (hal. 37) 
<https://doi.org/10.33752/bisei.v5i01.717>. 

272 Nurhazirah Hashim dan Muhammad Iskandar Hamzah, “7P ’ s : A Literature Review 
of Islamic Marketing and Contemporary Marketing Mix,” Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 130 (2014), 155–59 (hal. 157) <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.019>. 
273 Putri Rosyidah dan Siswahyudianto, “Strategi Marketing Mix pada Bisnis Tanaman 

Hias untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Ditinjau dari Etika Bisnis Islam,” DAROTUNA: 

Journal of Administrative Science, 4.1 (2023), 1–11 (hal. 7) 
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v4i1.39>. 
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Islam melarang promosi yang terlalu berlebihan.274 Tidak boleh ada tindakan 

yang menyesatkan atau kecurangan dalam periklanan.275 Tidak diperbolehkan 

adanya kesan palsu dalam bentuk apapun.276  

Menurut Muhammad Arham bahwa konsep pemasaran islami memiliki 

empat komponen yakni : 

a. Spiritualistic: menjadikan al-Qur’an dan sunnah sebagai pedoman 

dalam segala aktivitas bisnis. Semua kegiatan bisnis harus dipastikan 

bahwa semuanya sudah sesuai dengan syariah Islam. 

b. Etis: pemikiran yang etis merupakan kualitas utama dalam pemasaran 

Islam. Pemasar yang Islami harus memastikan semua aktivitas yang 

dijalankan sesuai dengan etika Islam.  

c. Realistis: dalam hal ini pemasar (marketer) harus memahami bahwa 

segala tantangan dan perjuangan yang dilalui akan selalu ada harapan 

bahkan jika aktivitas bisnis yang dijalankan tidak menguntungkan 

mereka tidak menggunakan cara-cara yang melanggar syariah. 

d. Humanistis: elemen ini mengajarkan manusia menjunjung tinggi nilai-

nilai sosial. Hal ini dapat diterapkan melalui pemberian zakat atau 

sedekah kepada pihak-pihak yang telah diatur dalam Islam.277 

 

                                                           
274 Rizky Febriansyah, “Marketing Mix 7Ps in Islamic Perspective,” Knowledge E, 2019 

(2019), 619–25 (hal. 622) <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4235>. 
275 Samir Abuznaid, “Islamic Marketig: Addressing The Muslim Market,” An-Najah 

Univ.J.Res (Humanities), 26.6 (2012), 1473–1503 (hal. 1478) 
<https://repository.najah.edu/items/cedccd4e-7ddf-4948-905d-f26ef41422b0>. 

276 Abuznaid, hal. 1488. 
277 Dina Ashmawy, “Toward a Comprehensive Understanding of Islamic Marketing : 

Concept , Evolution and Implications,” European Journal of Business and Management, 7.10 
(2015), 175–82 (hal. 175) <https://core.ac.uk/download/pdf/234626433.pdf>. 
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4. Tempat (saluran distribusi) 

Dalam Islam, keputusan pemasaran yang berkaitan dengan distribusi 

merupakan hal yang penting. Tujuan akhir distribusi dalam Islam adalah 

untuk menciptakan nilai dan memberikan kepuasan bagi pelanggan. 278 

Dalam konsep distribusi, Islam tidak melarang adanya pihak perantara 

(agency) dalam pendistribusian produk selama tidak melanggar nilai-nilai 

syariah.279 

Hal yang tidak kalah penting dalam pendistribusian produk adalah 

akad. Akad berfungsi sebagai janji yang dibuat produsen kepada Allah, 

kepada pelanggan dan kepada lingkungan. Dalam pemasaran tidak 

dibolehkan membuat suatu kontrak (akaq) yang mengandung unsur riba, 

judi, gharar dan semacamnya.280 

Adapun dalil mengenai larangan transaksi dengan unsur riba terdapat 

QS. al-Baqarah ayat 2/275, 278, 279, QS. an-Nisa 4/161 dan QS. ar-Rum 30/39 

sedangkan larangan transaksi yang mengandung unsur judi terdapat dalam QS. 

al-Maidah 5/90. Adapun larangan transaksi yang mengandung unsur penipuan 

terdapat dalam surah an-Nisa 4/29.  

Abdullah menjelaskan beberapa faktor yang harus diimplementasikan 

dalam pemasaran Islami yakni sebagai berikut:  

                                                           
278 Mirza Tabrani dan Marlizar, “The Marketing Concept in Islamic Perspective : A 

Literature Review,” AFEBI: Islamic Finance and Economic Review, 1.1 (2016), 20–37 (hal. 29) 
<https://doi.org/10.47312/aifer.v1i01.19>. 

279 Abuznaid, hal. 1487. 
280 Johari Bin Abdullah, “Revisiting Exchange Concept : A Rationale for Marketing Mix 

in Islamic Marketing,” Journal of International Business, Economics and Enterpreneurship, 2.1 
(2017), 45–56 (hal. 50) <https://doi.org/10.24191/jibe.v2i1.14460>. 
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1. Komitmen 

Faktor ini menekankan keyakinan dan loyalitas yang terdiri dari 5 sila 

yakni: keadilan dalam transaksi, informasi harus disampaikan dengan jelas agar 

terhindar dari ketidakpastian (gharar), informasi harus disampaikan harus valid 

serta pelayanan yang jujur. 

2. Hati nurani 

Faktor ini menekankan 5 sila yakni: kegiatan promosi harus menghindari 

pujian yang berlebihan yang dapat merugikan pelanggan, daya tarik promosi 

harus bebas dari hal-hal yang berbau seksual dan penipuan, harga dan kualitas 

produk harus sesuai, strategi promosi yang menawarkan potongan harga harus 

bebas dari kecurangan (tatfif), pertimbangan etis dalam penetapan harga harus 

transparan.  

3. Sentris 

Faktor ini menekankan pendekatan berorientasi pada pelanggan yang 

terdiri dari 4 prinsip yakni: produk yang ditawarkan harus memenuhi 

kebutuhan dan keinginan nasabah dalam batas ketentuan syariah, brending 

harus mewakili kualitas dan keterikatan pada karakteristik tertentu untuk 

menanamkan kepercayaan pelanggan, memiliki distribusi yang baik dan 

memberikan kemudahan pada pelanggan. 281 

Adapun Nurhazirah Hashim dan Muhammad Isandar Hamzah 

merumuskan konsep pemasaran Islam dengan mengintegrasikan konsep 

pemasaran 7P’s dengan ajaran Islam. 7P’s yang dimaksud adalah 7 elemen 

                                                           
281 Abdullah, hal. 51–52. 
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bauran pemasaran yakni product, promotion, price, place, people, pysical, 

enviroment dan process. Ketujuh elemen ini diintegrasikan dengan 7P’s Islam 

yang diperkenalkan oleh Wilson J.A.J yakni pragmatism, pertinence, 

palliantion, peer, pedagogy, persisten  dan patience282 

Skema 1.1 

Konsep Pemasaran Islam 7P’s 

 

 

 

                           

 

 

Pragmatism and product yang dimaksud adalah bagaimana memilih 

barang dan jasa yang akan dijual harus sesuai dengan kebutuhan manusia. 

Pertinence and  Promotion artinya kegiatan promosi harus tepat dan sesuai 

dengan ajaran Islam. Islam melarang mempromosikan produk dan jasa yang 

membuat janji yang berlebihan agar konsumen tidak kecewa jika terdapat hal 

yang tidak sesuai ekspektasinya. Palliation and price yang dimaksud adalah 

                                                           
282 Fathoni, hal. 137. 
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memberikan harga yang dapat diterima oleh pasar dan memberikan diskon 

jika memungkinkan.. Peer-support and people, dalam hal ini artinya menjaga 

hubungan dan kepuasan konsumen. Pedagogy and physical enviroment, dalam 

hal ini artinya membiasakan diri berlaku transparan kepada stakeholder dalam 

segala hal. Persistence and process atau ketekunan dan proses merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan, artinya harus dilakukan secara bersama. Yang 

terakhir adalah patience and place atau kesabaran dan tempat. Dalam hal ini 

Rasulullah memerintahkan agar tidak menyembunyikan apapun untuk 

pelanggan selama bertransaksi, melarang menjual sesuatu yang bukan 

miliknya. Hal ini sebagai wujud ajaran Islam yang sealu mengedepankan dan 

menjaga hak dan kepentingan konsumen.283 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menjelaskan alur penelitian mengenai Tinjauan 

Etika Pemasaran pada Pelaku Usaha Properti Berlabel Syariah di Kabupaten 

Maros. Adapun kerangka konseptual dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

 

                                                           
283 Fathoni, hal. 138–39. 
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Gambar 1.1 

Kerangka konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dipahami bahwa 

pemasaran dikatakan islami pada usaha properti syariah apabila konsep 

pemasaran yang dijalankan  berdasarkan etika bisnis islam yang di dalamnya 

melekat sifat-sifat bisnis Rasulullah yakni siddiq, amanah, tabigh,  fathanah 

dan istiqamah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan sebuah proses penelitian untuk mengetahui dan memahami 

fenomena yang terjadi secara real serta menciptakan gambaran secara 

kompleks kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau melaporkan 

pandangan informan yang diperoleh secara rinci berdasarkan fenomena yang 

terjadi secara alamiah (natural).284 Metode penelitian kualitatif berupaya 

mencari pengertian secara mendalam mengenai gejala dan realita.285 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Maros. Peneliti memilih lokasi 

tersebut sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut merupakan lokasi 

yang terdapat banyak pengembang properti berlabel syariah. Berdasarkan 

data Dewan Pimpinan Wilayah Developer Properti Syariah (DPWDPS ) 

sulawesi-selatan bahwa hingga saat ini total pengembang properti syariah 

pada lokasi tersebut sebanyak 13 pengembang (developer) 

                                                           
284 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” Humanika: 

Kajian Ilmiah Mata Kuliyah Umum, 21.1 (2021), 33–54 (hal. 35) 
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>. 

285 Yoki Yusanto, “Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif,” Journal of Scientific 

Communication (Jsc), 1.1 (2019), 1–13 (hal. 3) <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomenon dan logos. 

Fenomenon berarti sesuatu yang menggejala atau sesuatu yang menampakkan 

diri sedangkan logos berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu atau studi 

tentang sesuatu yang menggejala atau yang menampakkan diri.286 

 Secara harfiah fenomenologi diartikan sebagai gejala atau studi 

mengenai sesuatu yang nampak pada objek penelitian. Fenomenologi dapat 

juga diartikan sebagai pendekatan filosofis mengenai penyelidikan terhadap 

pengalaman manusia.287 Secara eksplisit Heidegger mengungkapkan 

gagasannya bahwa fenomenologi sebagai metode interpretasi untuk 

mengungkap kebenaran ontologi. Bagi Heidegger, mengungkap struktur dasar 

pemahaman dan kebenaran manusia selalu bersifat interpretatif.288 

Adapun pandangan Richard E.Palmer bahwa dalam pendekatan 

fenomenologi peneliti tidak memaksakan kategori-kategori peneliti sendiri 

terhadap objek yang diteliti  tetapi membiarkan sesuatu menjadi nyata 

sebagaimana aslinya. Hal itu dikarenakan tujuan fenomenologi adalah untuk 

sampai pada esensi daripada pengalaman tunggal.289 Karena itu seorang 

                                                           
286 Dr. Akhyar Yusuf Lubis,  , Klasik Hingga Kontemporer (Depok: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2020), hal. 205–6. 
287 Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng dan Joubert B. Maramis, “Kajian Pendekatan 

Fenomenologi : Literature Review,” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 23.1 
(2022), 14–32 (hal. 16) <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpekd.41379.23.1.2022>. 

288 Kitty Maria Suddick et al., “The Work of Hermeneutic Phenomenology,” 
International Journal of Qualitative Methods, 19 (2020), 1–14 (hal. 1) 
<https://doi.org/10.1177/1609406920947600>. 

289 Paschal Anosike, Lisa Catherine Ehrich, dan Pervaiz Ahmed, “Phenomenology as a 
method for exploring management practice,” International Journal of Management Practice, 5.3 
(2012), 205–24 (hal. 209) <https://doi.org/10.1504/IJMP.2012.048073>. 
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peneliti tidak pernah membuat hipotesa namun menyelidiki secara langsung 

fenomena yang terjadi.290 

Fenomenologi merupakan sebuah metode pemikiran untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan yang baru atau pengembangan pengetahuan yang telah ada. 

Berdasarkan pandangan Edmund Husserl bahwa fenomenologi merupakan 

refleksi atas kesadaran dari sudut pandang orang pertama. Lanjut Husserl 

bahwa fenomenologi menganalisa dunia kehidupan yang dialami manusia 

secara subjektif, objektif dan intersubjektif.291. 

Berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini 

berusaha mengkaji secara mendalam mengenai etika pemasaran terhadap 

pelaku usaha properti syariah. Karena itu, dengan metode ini peneliti dapat 

menghasilkan temuan baru atau mengembangkan teori yang telah ada 

sebelumnya.  

Setelah peneliti menemukan data-data dan informasi mengenai fakta di 

lapangan, peneliti memanfaatkan metode epoche yakni menunda putusan 

sementara untuk menghindari praduga-praduga, opini atau persepsi terhadap 

objek penelitian. Kemudian dilakukan reduksi atau penyaringan untuk 

mendapatkan data murni dari fenomena yang diteliti. Terakhir, peneliti 

kembali mengkaji kesesuaian secara teoritis dengan fenomena di lapangan.  

 

 

                                                           
290 Engkus Kuswarno, “Tradisi Fenomenologi pada Penelitian Komunikasi Kualitatif: 

Sebuah Pengalaman Akademis,” Sosiohumaniora: Jurnal Illmu-ilmu Sosial dan Humaniora, 9.2 
(2007), 47–58 (hal. 49) <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v9i2.5384>. 

291 Tumangkeng dan Maramis, hal. 16–17. 
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C. Sumber Data dan Informan 

Data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti.292 Data 

primer yang dimaksud yakni data yang diperoleh dari pengamatan langsung 

atau pengalaman peneliti terhadap fenomena yang terjadi di lapangan serta 

hasil wawancara dari para informan. Adapun data sekunder diperoleh dari 

berbagai bacaan seperti jurnal, artikel, buku, berita, laporan dan lain-lain.293 

Adapun dalil al-qur-an dan hadis diakui sebagai data primer karena ia 

merupakan Wahyu Ilahi.  

Pemilihan Kabupaten Maros sebagai objek penelitian berdasarkan 

pertimbangan jumlah pengembang properti syariah yakni tigabelas 

pengembang (yang terdaftar di DPS) Sulawesi-selatan, serta adanya berita 

yang tersebar melalui detiknews.id bahwa salah satu pengembang properti 

syariah di Kabupaten Maros melakukan penipuan terhadap 651 nasabah.  

Berikut pengembang Properti Syariah di Kabupaten Maros Yang 

Terdaftar dalam komunitas Developer Properti Syariah (DPS) Sulawesi –

Selatan.  

Tabel 1.1 
 Pengembang Properti Syariah Yang Tergabung dalam DPS 

 
No.  Nama Developer/Pemilik Nama Proyek Alamat Proyek 

1 
Ir.H.Mukti As’ad, M.M Grand Bontorea Jl. Bontorea, Kel. 

Bontomarannu, 

                                                           
292 Mohamad Anwar Thalib, “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode 

Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya,” Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2.1 
(2022), 44–50 (hal. 46) <https://doi.org/10.23960/seandanan.v2i1.29>. 

293 Ismail Suardi Dkk Wekke, Metode Penelitan Sosial, ed. oleh Ika Fatria, CV. Adi 

KArya MAndiri (Yogyakarta: Group Penerbit CV. Adi Karya MAndiri, 2019), hal. 70 
<https://www.researchgate.net/publication/344211045_Metode_Penelitian_Sosial>. 
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Kec.Moncolloe 

2 
PT. Al-Fath Syariah 
Indonesia 

Puncak Al-Fath Benteng Gajah, 
Tompobulu 

3 
PT.Mahakarya Haluoleo 
Land 

Al-Fath Land Jl. Poros Pamajengan  

4 
PT. Iltizam developmen 
Sharia 

Zamrud Village Bontobunga, Kec. 
Moncolloe 

5 
Rusdi Prawira Islamic Green 

City 
Desa Sudirman, Kec. 
Tanralili 

6 
Rustan Green Masagena 

Tjidul Iman 
Mangempang, Kec. 
Moncolloe 

7 
Syahrizal Mirzal Abi Residence Pamajengan, Kel. 

Moncolloe, Kec. 
Moncolloe 

8 
Zulkifli Islamic Green 

City  
Desa Sudirman, Kec. 
Tanralili 

9 
Figara Sufadli Kavling Syafaat 

Village 
Jl. Tammu-tammu 
Kel. Moncolloe Bulu,  

10 
Mustamin Kavling Minasata 

Green Land 
Jl. Tammu-tammu, 
Desa Moncolloe Bulu 

11 
PT.Abah Properti 
Indonesia 

An-Nahl Garden Desa Benteng Gajah, 
Kec. Tompobulu  

12 
PT. Kalbu Berkah Syariah Abi Residence 

Tahap 2 
Kec. Moncolloe  

13 
PT. Panrita Syariah Land Tahfiz Land Kec. Moncolloe 

Sumber : DPWDPS Sulawesi Selatan 
 

Dari tiga belas pengembang (developer) properti syariah tersebut, 

peneliti menentukan sembilan orang informan. Aspek utama yang peneliti 

pertimbangkan dalam penentuan informan adalah kesediaan memberikan 

data, baik melalui wawancara maupun  data dokumentasi serta menerima 

keberadaan peneliti dengan baik tanpa mengganggu aktivitas yang mereka 

jalankan. Adapun informan yang dipilih terdiri dari dua owner, satu orang 

manajer marketing, limat orang marketing dan dua orang konsumen. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrumen yang sangat 

penting dalam penelitian karena kualitas hasil penelitian sangat bergantung 

pada teknik pengumpulan data yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan)  

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Observasi 

merupakan kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta ataupun berupa 

teks melalui pengalaman panca indera tanpa adanya rekayasa apapun.294  

2. Wawancara 

Dalam studi fenomenologi, transkrip wawancara mendalam menjadi 

dasar data.295 Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang 

sifatnya subjektif seperti pendapat, pandangan atau sikap dan perilaku 

informan atau narasumber mengenai fenomena yang diteliti.296 Metode 

wawancara yang digunakan  adalah wawancara semi struktur.  

 

 

                                                           
294 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi,” Jurnal at-Taqaddum, 8.1 (2016), 21–

46 (hal. 21) <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>. 
295 Katrina Eddles-hirsch, “Phenomenology and Educational Research,” International 

Journal of Advanced Research (The University of Notre Dame Australia), 3.8 (2015), 251–60 (hal. 
254) 
<https://researchonline.nd.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.pk/&httpsr
edir=1&article=1172&context=edu_article>. 

296 Seng Hansen, “Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen 
Konstruksi,” Jurnal Teknik Sipil, 27.3 (2020), 283–94 (hal. 283) 
<https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>. 
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3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian 

kualitatif hakikatnya sebagai pendukung pengumpulan data melalui metode 

observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan catatan-catatan yang 

bersifat pribadi baik catatan harian, surat-surat, laporan, catatan lapangan dan 

lain-lain297  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen sangat penting dalam penelitian karena ia berperan dalam 

proses memperoleh data, mengolah data atau mengukur objek berdasarkan 

variabel penelitian. Instrumen yang tepat akan memperoleh data atau 

menghasilkan data yang tepat pula sehingga dapat memberikan kesimpulan 

yang tepat sebagaimana fakta yang sebenarnya.298  

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti 

sendiri karena dalam penelitian kualitatif, status peneliti sebagai instrumen 

penelitian adalah hal yang mutlak. Ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

menetapkan fokus utama penelitian serta menentukan informan yang akan 

diwawancarai. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data peneliti 

meggunakan alat rekaman dan alat tulis. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Brikut uraian teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini.  

                                                           
297 Amir Syamsudin, “Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk 

Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini,” Jurnal Pendidikan Anak, 2015, hal. 
403 <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>. 

298 Febrianawati Yusuf, “Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kualitatif,” 
Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7.1 (2018), 17–23 (hal. 22) 
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/tarbiyah.v7i1.2100>. 



117 

 

1. Collecting data (pengumpulan data) 

Collecting data merupakan tahap paling awal dalam pengelolaan data 

yang dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dalam penarikan 

kesimpulan. Mengumpulkan data merupakan bagian yang terintegrasi dari 

proses analisis data.299 Adapun proses pengumpulan data pada penelitian ini 

melalui teknik observasi atau pengamatan langsung, wawancara maupun 

teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendukung 

pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan 

wawancara.  

2. Epoche 

Epoche berasal dari bahasa Yunani artinya “menjauh atau tidak 

memberikan suara”. Husserl menggunakan kata epoche artinya bebas dari 

prasangka atau praduga peneliti (subjek). Epoche berarti upaya memutuskan 

hubungan antara pengetahuan dan pengalaman .300 Epoche juga berarti 

menahan diri untuk tidak menilai. Artinya menunda penilaian untuk 

sementara demi untuk memperoleh pengetahuan yang sebenarnya pada setiap 

keraguan yang memungkinkan.301  

                                                           
299 Ahad Ahmad dan Muslimah Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis 

Data Kualitatif,” Pincis: Palangka Raya International and National Conference on Islamic 

Studies, 1.1 (2021), 173–86 (hal. 177) <https://e-proceedings.iain-
palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>. 

300 Rahmat Firdaus dan Asmanelita Faizasari, “Community Of Pastry MSME Actors In 
Tanah Datar Regency Analisis Marketing Mix Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Pada 
Masyarakat Pelaku UMKM Kue Kering Di Kabupaten Tanah Datar,” MSEJ:Management Studies 

and Entrepreneurship Journal, 3.5 (2022), 2879–97 (hal. 10) 
<https://journal.yrpipku.com/index.php/msej/article/view/1080/725>; Yusanto. 

301 O Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu 
Sosial dan Komunikasi,” Mediator: Jurnal Komunikasi, 9.1 (2008), 163–80 (hal. 169) 
<https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>. 
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Dalam penelitian ini , konsep epoche digunakan agar peneliti menunda 

sementara penilaian-penilaian, opini, praduga atau prasangka mengenai 

fenomena yang terjadi di lapangan agar data-data yang diperoleh nantinya 

benar-benar murni sebagaimana faktanya. 

3. Reduksi Fenomenologis (phenomenological reduction) 

Reduksi sendiri merupakan kelanjutan dari epoche. Reduksi 

fenomenologis yakni menyaring atau mengurung berbagai sudut pandang 

peneliti agar pengertian suatu objek tidak terdistorsi oleh praduga peneliti.302 

Reduksi ini dilakukan berdasarkan deskripsi narasi dari  informan.  

4. Intensionalitas (intentionality) 

Intensionalitas merupakan korelasi antara noesis dan noema yang 

mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Noesis merupakan refleksi 

subjektif (kesadaran) dari pernyataan yang bersifat objektif sedangkan noema 

merupakan pernyataan yang bersifat objektif dari perilaku atau pengalaman 

sebagai realitas.303 Jadi, intensionalitas adalah interelasi antara realita dengan 

ide informan yang diungkapkan berdasarkan kesadaran murni (noesis). Hasil 

dari korelasi antara noesis da noema ini akan menghasilkan makna realita. 

5. Reduksi eidetis (eidetic reduction) 

Reduksi eidetis merupakan proses atau upaya  menemukan esesnsi dari 

keterkaitan antara noema dan noesis (noetic/noumatic correlates). Jadi 

                                                           
302 Muhammad Shaleh Assingkily, Khamim Zarkasih Putro, dan Sangkot Sirait, 

“Kearifan Menyikapi Anak Usia Dasar di Era Generasi Alpha (Ditinjau dari Perspektif 
Fenomenologi),” Atadib Journal of Elementari Education, 3.2 (2019), 1–21 (hal. 12) 
<https://doi.org/10.32507/attadib.v3i2.492>. 

303 Asep Sudarsyah, “Kerangka Analisis Data Fenomenologi (Contoh Analisis Teks 
Sebuah Catatan Harian),” IPP : Joirnal Penelitian Pendidikan, 13.1 (2013), 21–27 (hal. 23) 
<https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3475>. 
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reduksi eidetik bertujuan untuk memperoleh esesnsi (intisari) dari fenomena 

yang ada berdasarkan korelasi antara noesis dan noema.304 Dalam hal ini, 

peneliti memanfaatkan intuisi dan refleksi subjektif untuk merangkum 

seluruh makna menjadi satu bingkai untuk mengungkap esensi secara 

keseluruhan dari fenomena yang diteliti.  

6. Verifikasi Data 

Setelah melalui tahap reduksi dan penyajian data maka tahap berikutnya 

adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan cara mereview ulang 

penulisan, meninjau ulang catatan yang diperoleh berdasarkan fenomena di 

lapangan, meninjau kembali serta mendiskusikan kepada pihak-pihak tertentu 

untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif serta upaya-upaya yang 

lain yang dapat mendukung terverifikasinya data yang diperoleh.305 

G. Pengujian Keabsahan Data  

Data dikatakan absah atau sahih apabila data yang diperoleh benar-

benar valid atau sesuai dengan fenomena yang sebenarnya. Menurut sugiono 

terdapat empat kriteria atau pengujian untuk memperoleh keabsahan data 

yakni credibility, transferabiliti, dependability dan confirmability.306 

 

 

                                                           
304 Abdul Mujib, “Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam,” Al-Tadzkiyyah:Jurnal 

Pendidikan Islam, 6.November (2015), 167–83 (hal. 172) 
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/1485/1218>. 

305 Ahmad dan Muslimah, hal. 184–85. 
306 Abdul Aziz dan Najmuddin Najmudin, “Moderasi Beragama Dalam Bahan Ajar Mata 

Kuliah Pendidikan Agama (PAI) Di Perguruan Tinggi Umum Swasta (Studi di STIE Putra Perdana 
Indonesia Tangerang),” Jurnal Sosial Humaniora, 6.2 (2020), 95–117 (hal. 105) 
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/9778>. 
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1. Uji Kepercayaan (credibility) 

Uji kepercayaan (credibility) merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk melihat validasi data, apakah data yang diperoleh benar-benar sesuai 

dengan fenomena yang terjadi atau masih ada keraguan di dalamnya. Adapun 

teknik yang digunakan untuk menguji validitas data adalah teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan pengecekan atau pemeriksaan data dari berbagai 

sumber, berbagai metode dan waktu.307 Triangulasi mencerminkan upaya 

untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena di lapangan.308  

a. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber merupakan metode pengujian data dari berbagai 

sumber atau informan.309 Berdasarkan fokus penelitian ini maka sumber atau 

informan yang dimaksud yakni pihak-pihak developer syariah seperti owner, 

manager , admin, marketing, costumer dan lain-lain. Dari berbagai sumber 

data tersebut, dimaksudkan untuk membandingkan jawaban mengenai 

masalah yang diteliti untuk memperoleh data yang sebenarnya. 

 

 

 

 
                                                           

307 Wulan Permata Sari, Lucy Asri Purwasi, dan Yufitri Yanto, “Analisis Kesalahan 
Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi TeoMateri Teorema Pythagoras,” Transpormasi : Jurnal 

Pendidikan Matematika dan Matematika, 4.2 (2020), 387–401 (hal. 391) 
<https://doi.org/10.36526/tr.v4i2.1009>. 

308 Norman K. Denzin, “Triangulation 2.0,” Journal of Mixed Methods Research, 6.2 
(2012), 80–88 (hal. 82) <https://doi.org/10.1177/1558689812437186>. 

309 Andarusni Alfansyur dan Mariyani Mariyani, “Seni Mengelola Data : Penerapan 
Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial,” HISTORIS: Jurnal 

Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5.2 (2020), 146–50 (hal. 149) 
<https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>. 
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b. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik merupakan pengecekan keabsahan data dengan cara 

menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang sama.310 

Triangulasi teknik merupakan pemeriksaan kepercayaan (credibilitas) data 

dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang sama 

berdasarkan teknik yang berbeda seperti teknik wawancara, pengamatan 

langsung atau dokumentasi. Beberapa teknik tersebut digabungkan untuk 

menarik sebuah kesimpulan311 ketika dua metode atau lebih yang memiliki 

bias penyeimbang digunakan untuk menilai fenomena tertentu untuk saling 

menguatkan data.312 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data, di mana hal ini 

berkaitan dengan perubahan perilaku manusia yang menjadi objek penelitian. 

Karena itu untuk memperoleh data yang absah maka diperlukan pengamatan 

lebih dari satu kali saja.313 Dengan kata lain pengamatan dilakukan dengan 

situasi yang berbeda. Apabila data yang diperoleh berbeda pada situasi yang 

berbeda maka pengamatan dilakukan secara berulang sampai memperoleh 

kepastian data yang sebenarnya.314 

 

                                                           
310 Bachtiar S Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian 

Kualitatif,” Jurnal Teknologi Pendidikan, 10.1 (2010), 46–62 (hal. 57) 
<http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal_tp/article/view/5006%0A>. 

311 Alfansyur dan Mariyani, hal. 149. 
312 Karsten Jonsen dan Karen A. Jehn, “Using triangulation to validate themes in 

qualitative studies,” Qualitative Research in Organizations and Management: An International 

Journal, 4.2 (2009), 123–50 (hal. 126) <https://doi.org/10.1108/17465640910978391>. 
313 Bachri, hal. 56. 
314 Alfansyur dan Mariyani, hal. 150. 
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2. Uji Transfermabilitas (transferability) 

Uji transferability merupakan pengujian validitas eksternal. Artinya 

nilai transferabilitas data tergantung pihak pemakai atau pembaca, sampai di 

mana hasil penelitian itu dapat diterapkan pada situasi yang lain ataupun pada 

konteks yang berbeda. 315 Apabila pembaca dapat memperoleh gambaran dan 

memahami laporan penelitian dengan baik dan jelas maka hasil penelitian 

tersebut memiliki nilai transferabilitas yang berkualitas.  

3. Uji Ketergantungan (dependability) 

Uji dependability dilakukan melalui pengujian atau pemeriksaan 

terhadap proses penelitian secara menyeluruh.316. Dalam penelitian ini peneliti 

akan bertanggung jawab mengenai seluruh rangkaian atau proses penelitian 

yang dilakukan kepada pihak pembimbing dan penguji bahwa proses 

penelitian ini dilakukan secara nyata mengenai masalah yang diteliti.  

4. Uji Confirmabilitas (confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmabilitas diartikan sebagai konsep 

transparansi.317 Konsep transparansi dalam penelitian ini artinya peneliti 

memiliki kesiapan untuk mengungkap kepada publik mengenai hasil 

penelitian yang diperoleh guna untuk mendapatkan persetujuan mengenai 

fokus penelitian yang diteliti. Secara khusus peneliti mengkonsultasikan hasil 

                                                           
315 Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian 

Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media 

Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat, 12.3 (2020), 145–51 (hal. 150) 
<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>. 

316 Sigit Hermawan, “Makna Intellectual Capital Perspektif the Role Theory Dan the 
Resource Based Theory,” EKUITAS : jurnal Ekonomi dan Keuangan, 17.2 (2017), 256–75 (hal. 
260) <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i2.2252>. 

317 Mekarisce, hal. 150. 



123 

 

teemuan kepada pembimbing dan mempresentasikan dalam seminar untuk 

mendapat persetujuan kepada penguji mengenai fokus penelitian yang diteliti.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten di provinsi 

sulawesi selatan. Maros terletak di bagian barat sulawesi selatan antara 40045-

50007 Lintang Selatan dan 1090205-129012 Bujur Timur yang berbatasan 

dengan Kabupaten Pangkep sebelau utara, Kota Makassar dan Kabupaten 

Gowa sebelah selatan, Kabupaten Bone sebelah Timur dan Selat Makassar di 

sebelah Barat. Luas wilayah Kabupaten Maros 1.619.12 KM2 yang secara 

administrasi pemerintahnya terdiri 14 kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan. 

Kabupaten Maros terletak ± 30 Kilometer arah utara Kota Makassar.  

Kabupaten maros merupakan sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan  

yang di dalamnya terdapat tigabelas developer properti syariah yang 

tergabung dalam komunitas (DPS) yang dalam operasionalnya tidak 

menggunakan jasa pihak ketiga (bank), baik dalam permodalan maupun pada 

sistem transaksinya.  

Sistem transaksi yang diterapkan developer properti syariah adalah 

sistem transasksi dua arah yaitu pihak developer dan konsumen.  Developer 

properti syariah memiliki tagline tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, tanpa 

sita dan tanpa BI cheking 
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B. Gambaran Informan Penelitian 

Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yang terlibat 

langsung dalam perusahaan properti syariah di Kabupaten Maros. Informan 

pada penelitian ini terdiri dari owner, manajer marketing, marketing dan 

konsuman.A dapun informan yang dimaksud sebagai berikut :  

1. Bapak RM, merupakan owner dari salah satu perusahaan properti di 

Kabupaten Maros yang berdiri sejak tahun 2014, bapak RM berusia 

33 tahun dengan tingkat pendidikan (S1). Saat ini bapak RM telah 

mengelola sebanyak  enam proyek yang berlokasi pada tiga  

Kabupaten  yakni Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan Kabupaten 

Sidrap. Awal mula menjalankan bisnis properti syariah karena 

kegelisahan dengan teman-teman yang ingin memiliki rumah namun 

tidak mampu membeli secara cash , juga tidak ingin melalui 

perbankan karena mereka memiliki pemahaman bahwa transaksi 

melalui perbankan mengandung unsur riba. Berangkat dari sinilah 

bapak RM hadir untuk memberi solusi yakni menjalankan bisnis 

dengan tagline tanpa bank, tanpa sita, tanpa lelang, tanpa BI cheking 

dan tanpa akad batil.  

2. Ibu YK, merupakan Marketing sekaligus sebagai admin keuangan 

pada salah satu perusahaan properti syariah di Kabupaten Maros . YK 

berusia 24 tahun dengan tingkat Pendidikan (S1). Ibu YK bekerja di 

perusahaan properti syariah sejak 2019 hingga sekarang. Ibu YK 
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bekerja di perusahaan properti syariah berawal dari magang. 

Dikarenakan memiliki ketertarikan dengan bisnis properti syariah dan 

merasa nyaman dengan lingkungannya akhirnya ibu YK mendaftarkan 

diri dan diterima menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut.  

3. Bapak RL, merupakan salah satu manajer marketing  pada salah satu 

perusahaan properti syariah di Kabupaten Maros. Bapak RL berusia 

23 tahun dengan  tingkat pendidikan (SMA), saat ini bapak RL 

bestatus sebagai mahasiswa semester akhir. Bapak RL bekerja pada 

perusahaan properti syariah karena tertarik dengan bisnis tersebut. RL 

telah bekerja ± 3 tahun yang awalnya sebagai marketing biasa hingga 

saat ini telah menduduki jabatan sebagai manajer marketing.  

4. Bapak RH, merupakan salah satu marketing  pada perusahaan properti 

syariah di Kabupaten Maros. RH berusia 24 tahun dengan tingkat 

pendidikan (SMA), namun saat ini bestatus  sebagai mahasiswa 

tingkat akhir. RH telah bekerja di perusahaan properti syariah selama 

± 3 tahun. Awalnya bapak RH memiliki ketertarikan dengan sistem 

yang dijalankan oleh perusahaan properti syariah akhirnya RH 

bergabung menjadi marketing freelance, beberapa waktu kemudian 

RH bergabung sebagai marketing tetap pada salah satu perusahaan 

properti syariah yang ada di Kab. Maros..  

5. Bapak HZ, merupakan salah satu marketing pada perusahaan properti 

syariah di Kabupaten Maros. HZ berusia 21 tahun dengan tingkat 
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pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). HZ telah bekerja sebagai 

marketing pada perusahaan properti syariah  ± 2 tahun. 

6. Bapak IW, merupakan salah satu marketing pada perusahaan properti 

syariah. IW berusia 27 tahun dengan tingkat pendidikan (S1). 

Awalnya IW menjual properti syariah dengan status sebagai 

marketing freelance, namun ia merasa tertarik dan nyaman  dengan 

sistem pemasaran properti syariah tersebut, akhirnya ia mendaftar 

sebagai marketing tetap pada salah satu perusahaan properti syariah 

yang ada di Kabupaten Maros. Hingga  saat ini  bapak IW telah 

bekerja pada perusahaan properti syariah ± 4 tahun.     

7. Bapak GP, merupakan salah satu owner properti syariah di Kabupaten 

Maros. Bapak GP berusia 37 tahun dengan tingkat pendidikan (S1), 

bapak GP mulai bergelut pada properti syariah sejak 2016. Bpk GP 

berangkat dari marketing dan konsultan properti syariah kemudian 

mendirikan agency hingga menjadi pengembang (developer). Bapak 

GP merupakan pengembang properti syariah yang tergabung dalam 

komunitas tanpa bank  sebagai pihak ketiga dalam pemasaran. 

8. Bapak CUL, merupakan salah satu konsumen pada salah satu 

perusahan properti syariah. Bapak CUL berusia 31 tahun dengan 

tingkat pendidikan S1. Bapak CUL membeli properti syariah pada 

akhir tahun 2018. Seiring berjalannya waktu bapak CUL bergabung 

menjadi marketing properti hingga saat ini telah mendirikan agency 

properti yang memasarkan produk dari beberapa perusahaan properti 
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yang ada di kota makassar, Maros dan Gowa. Baik perusahaan 

properti komersial maupun properti syariah.  

9. Ibu LIS, merupakan konsumen pada salah satu perusahaan properti 

syariah. Ibu LIS berusia 28 tahun dengan tingkat pendidikan S1. Ibu 

LIS membeli Properti syariah pada tahun 2018. 

Adapun mengenai jadwal wawancara kepada informan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Jadwal Wawancara Informan 

No Hari/Tanggal Waktu Tempat Nama 

Informan 

1 Selasa,  
21 Juni 2023 

17:10 Wita Kompleks Ruko Pasar 
Sentral BTP Blok AF 

No. 12 

YK 

2 Selasa, 
 21 Juni 2023 

17:10 Wita Kompleks Ruko Pasar 
Sentral BTP Blok AF 

No. 12 

RL 

3 Selasa,  
21 Juni 2023 

18:34 Wita Kompleks Ruko Pasar 
Sentral BTP Blok AF 

No. 12 

RH 

4 Selasa,  
21 Juni 2023 

19: 10 Wita Kompleks Ruko Pasar 
Sentral BTP Blok AF 

No. 12 

HZ 

5 Sabtu,  
1 Juli 2023 

08:46 Perumahan Mutiara 
Indah Village Blok 

I/22 

IW 

6 Jum’at, 
 14 Juli 2023 

14:27 Wita Larut Coffee Citraland RM 

7 Selasa,  
18 Juli 2023 

17:42 Wita Original Coffee BTP GP 

8 Rabu,  
26 Juli 2023 

14:34 Wita Warkop Waduk CUL 

9 Kamis, 
27 Juli 2023 

13:30 Wita Kampus UIN LIS 

Sumber : Data Peneliti, 2023 
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C. Etika Pemasaran Pelaku Usaha Properti Syariah di Kabupaten Maros  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan setelah 

dilakukan kategorisasi dan penentuan tema pokok, peneliti menetapkan dua 

sub bab yang mencerminkan  etika pemasaran pada pelaku usaha properti 

syariah di Kabupaten Maros yakni dari pihak perusahaan sendiri dan pihak 

marketer.  

1. Pihak Perusahaan (Developer) 

Ditinjau dari sisi perusahaan, terdapat beberapa hal yang 

mencerminkan etika di dalamnya yakni sebagai berikut: 

1.1.  Status Lokasi Yang Dipasarkan 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dianalisis melalui tahap 

epoche dan reduksi  fenomenologi, peneliti memperoleh data bahwa status 

lahan yang dipasarkan oleh perusahaan telah memenuhi syarat barang yang 

diperjualbelikan yakni lahan tersebut telah dimiliki yang legalisasinya melalui 

pihak notaris atau pemerintah setempat (PPAT). Sebagaimana ungkapan 

bapak RM selaku  owner pada salah satu perusahaan properti syariah di 

Kabupaten Maros. 

“Bapak RM: …Nah kalau di dalam jual beli kan ada standar jual beli di 
dalam syariat atau rukun jual beli. Dalam rukun jual beli maka barang 
yang kita jual belikan harus kita miliki. Yah kan, harus kita miliki, kita 
tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita. Karena yah itu 
namanya menzalimi orang. Harus kita miliki barangnya.”

318
 

 

                                                           
318

 Wawancara Dengan Bapak RM, Jum’at, 14 Juli 2023, Pukul 14:27 Wita. Lokasi Larut 
Coffee Citraland .  
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Pernyataan ini diperkuat dengan ungkapan ibu YK bahwa lokasi 

proyek yang dipasarkan oleh pengembang properti syariah diperoleh melalui 

jual beli putus dari pemilik lahan atau dengan skema kerjasama (syirkah). 

“ Ibu YK: …Di properti syariah real kita langsung kepada pemilik lahan, 
jual beli putus kah atau misalnya kerja sama, jadi betul-betul investasi 
yang kita tawarkan itu betul-betul yang berkah , tidak ada campur tangan 
pihak ke tiga.”319 

Hal ini senada dengan ungkapan bapak GP yang juga merupakan salah 

satu developer properti syariah.  

“Bapak GP:..biasanya ada tiga macam jenis skema ada  namanya beli 
putus ada namanya bertahap ada namanya kerja sama.”320 

Mengenai hal ini, bapak RM menjelaskan bahwa status kepemilikan  

lahan harus berbadan hukum atau melibatkan  Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT)  dalam haL legalitas.  

“ Bapak RM: Misalkan lahan yang bisa dijual harusnya kita amankan 
secara legalitas. Kita amankan secara legalitas, artinya kalau kita yah 
punya persetujuan dengan pemilik lahan kita punya kesepakatan 
bersama, kemudian kita,  kita legalkan di notaris atau di pemerintah 
setempat.”321 

Berdasarkan ungkapan dari beberapa informan di atas dapat 

disimpulakan bahwa  perolehan lokasi yang dipasarkan oleh perusahaan  

properti syairah memiliki tiga jenis skema yakni beli putus (tunai), skema 

pembayaran bertahap dan skema kerjasama (syirkah). Sebelum lokasi tersebut 

dipasarkan maka hal yang terpenting adalah melegalkan lokasi tersebut oleh 
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pihak yang berwewenang, yakni pihak notaris atau pemerintah setempat 

(PPAT). Baik lokasi yang diperoleh dengan cara jual beli maupun dengan 

skema kerja sama (syirkah). Mengenai hal ini peneliti memperoleh salah satu 

Sertifikat Induk sebagai data dokumentasi.  

Gambar 1.2 

Sertifikat Hak Milik  (SHM Induk) 
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Sumber : Data Peneliti 2023 
 
Gambar legalitas di atas merupakan bukti kepemilikan lokasi proyek 

yang dipasarkan. Artinya lahan tersebut telah memenuhi syarat barang yang 

diperjualbelikan (barangnya dimiliki)  

Dari hasil wawancara mendalam kepada bapak RM diperoleh data 

bahwa walaupun status lahan belum lunas,  sebenarnya sudah dapat dikelola 

dan dipasarkan atas kesepakatan bersama (penjual dan pembeli) dengan dasar 

telah terjadi akad jual beli. Adapun persoalan lunas atau belum, itu hanya 

persoalan teknis. 

“Bapak RM:…Walaupun kita bayar bertahap dipemilik tapi kita sudah 
clearkan diawal bahwa eee setelah saya DP ini. Saya selalu mengarahkan 
bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani maka pihak kedua, saya 
sebagai pihak kedua eee atau pihak developer, sudah bisa menggarap 
lokasi, sudah bisa menjual, sudah bisa menerima dana penjualan, 
kemudian bisa melakukan akta jual beli atau balek nama atau apalah. 
Intinya kita sudah mengusasai secara fisik lokasi. Iya kan apakah sudah 
lunas atau belum aaa itukan hanya mekanisme saja. Iya kan.”322 
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Pernyataan di atas mendapat komentar dari bapak CUL yang 

merupakan agency property  bahwa yang rentang terjadi masalah pada usaha 

properti syariah adalah lahan proyek  yang belum lunas namun sudah 

dipasarkan (perolehan lahan proyek dengan skema bayar bertahap). 

Sebagaimana pernyataan bapak CUL berikut. 

“Bapak CUL: Kebanyakan itu properti syariah itu, dari segi legalitas itu 
ee belum ada atau sementara pengurusan, sudah dijual. Ada juga baru 
mulai tanda jadi ke pemilik lahan sudah mulai jualan . ini sebenarnya 
yang biasa bermasalah. Kenapa karena biasanya dalam akad nya itu 
biasanya tenor atau termin e pembayaran lahan nya ke pemilik itu eee 
sekian bulan atau sekian tahun tapi seiring berjalannya waktu akhirnya , 
dia tidak lunasi jadi eee sesuai perjanjian.  Eee akhirnya siapa yang 
dirugikan siapa ee pastinya user –user yang sudah beli.” 
 

Berdasarkan pengalaman bapak CUL selama menjadi agency property 

bahwa masalah yang sering terjadi pada properti syariah dikarenakan pihak 

perusahaan berani memasarkan lahan proyek yang belum dilunasi. Jika pihak 

perusahaan tidak mampu melunasinya sesuai perjanjian awal, maka lahan 

tersebut berpotensi bermasalah  yang akan berdampak pada konsumen yang 

telah membeli unit, baik secara cash maupun angsuran.  

 Adapun hasil analisis berdasarkan beberapa narasi di atas bahwa dari 

tiga jenis skema perolehan lahan oleh perusahaan  properti sayriah, sekema 

bayar bertahap berpotensi bermasalah yang dampaknya dapat merugikan 

konsumen yang telah melakukan akad jual beli. 

1.2. Sistem Transaksi 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data bahwa developer 

properti syariah yang tergabung dalam komunitas Depeloper Properti Syariah 

(DPS) Sulawesi Selatan,  tidak menggunakan jasa bank atau pembiayaan bank  
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dalam transaksinya, melainkan transaksi dilakukan dengan metode dua arah. 

Sistem transaksi tanpa menggunakan pihak bank dianggap sebagai salah satu 

indikator kesyariahan usaha properti yang dijalankan.  Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak RL berikut 

“Bapak RL: …Di proyek kami itu sudah jadi satu poin bahwa kita tidak 
pakai bank, itu adalah salah satu yang menandakan bahwa kita ini-betul-
betul marketing yang syar’i karena kita arahkan user langsung ke 
developer tidak melalui bank.”323 
 

Pernytaan ini senada dengan ungkapan bapak RM selaku owner di 

salah satu perusahaan properti syariah yang tergabung dalam DPS. Berikut 

ungkapan beliau.  

“Bapak RM: Teman-teman yah sampai sekarang teman-teman tidak mau 
melalui perbankan karena kita pahami sendiri yang kami anu bahwa 
perbankan konvensional dan syariah itu sama saja, itu sama saja dan itu 
tidak sesuai dengan syariah.”324 
 

Jadi, berdasarkan pernyataan bapak RM tersebut, dapat dipahami 

bahwa bapak RM memandang sama antara perbankan syariah dengan 

perbankan konvensional yakni sama-sama tidak sesuai dengan tuntunan 

syariah Islam.  

Pernyataan ini diperkuat dengan ungkapan ibu YK berikut. 

“Ibu YK: Untuk meyakinkan konsumen itu lebih kepada misalnya saja 
untuk perolehan  lahan yang kita jual kan ini itu betul-betul pembiayaan 
developer sendiri, jadi tidak ada pembiayaan dari pihak lain misalnya 
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bank yang mungkin developer konvensional pada umumnya gunakan 
untuk membantu permodalan juga toh.”325 

Setelah peneliti melakukan wawancara mendalam, diperoleh data 

bahwa developer properti syariah yang tergabung dalam komunitas DPS 

Sulawesi Selatan  tidak menggunakan jasa bank dalam transaksinya karena 

sistem perbankan dianggap mengandung usur riba (bunga). Baik perbankan 

syariah maupun perbankan konvensional. Sebagaimana ungkapan ibu YK 

berikut. 

“Ibu YK: ...Bahkan  kan kalau kita bekerja sama dengan bank tentunya 
ada bunga di dalamnya yang itu kan walaupun kita tidak terlibat di 
dalamnya ketika kita berakad dengan developer tentu juga kita termasuk 
orang yang pemakan riba tersebut.”326 
 

Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan bapak GP berikut. 

“Bapak GP:..Aa kalau saya jawab juga ini, kenapa DPS tidak 
menggunakan bank dan asuransi syariah dalam pemasarannya. A karena 
memang, masih ada memang developer properti syariah yang 
menganggap bahwa asuransi itu memang masih ada riba nya, dia kena 
unsur gharar namanya.”327 
 

Berangkat dari pemahaman itulah sehingga developer properti syariah 

(DPS) membuat  tagline tanpa riba, tanpa bank, tanpa sita, tanpa denda dalam 

pemasarannya, sebagaimana penyataan berikut. 

“Bapak RM:…Kemudian kita mengusung eeee skema properti syariah 
tanpa bank atau tanpa riba istilahnya. sehingga kita waktu itu buat 
dedline ee apa tagline tanpa bank, tanpa riba tanpa denda, tanpa sita.”328 
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Dalam hal ini bapak RM menjelaskan akad murabahah pada bank 

syariah hanya spekulasi akad untuk melancarkan bisnisnya, karena pada 

hakikatnya perbankan core bisnisnya hanya pada sektor keuangan, bukan 

sektor real. 

“Bapak RM: …Nah biasanya ada beberapa, apa namanya kantor cabang 
bank syariah yang bisa mengatur akadnya, bisa nego eee misalkan bank 
syariah membeli  dulu. Tapi pada kenyataannya tidak membeli, itu 
spekulasi akad saja untuk melancarkan penjualan. Yah itu hanya 
spekulasi saja. Karena eee prinsipnya perbankan syariah itu core 
bisnisnya adalah sektor keuangan bukan sektor real. Bank syariah itu 
dilarang jual beli aset.”329 
 

Berdasarkan pernyataan bapak RM di atas bahwa akad jual beli pada 

bank syariah hanya spekulasi akad dikarenakan semua pihak perbankan 

dilarang melakukan transaksi jual beli real oleh regulasi bank Indonesia (BI), 

sehingga  pemahaman bapak RM bahwa bank syariah dan konvensional 

prakteknya sama. Namun yang membedakan hanya istilah akad-akadnya. 

Bapak RM menjelaskan bahwa bank syariah juga menerapkan sistem denda 

dan  sita padahal denda dan sita merupakan bentuk kezaliman terhadap 

konsumen. Sebagaimana ungkapan berikut. 

“Bapak RM: Yah pemahaman kita seperti itu, yah sama saja karena 
memang, di  perbankan syariah dan perbankan konvensioal prakteknya 
sama. Iya kan prakteknya sama. namun yang beda itu istilah-istilahnya. 
kenyataannya , ketika costumer tidak mampu membayar maka  kan di 
sita juga, ketika telat didenda juga, ketika mau melunasi penalti juga.”330 
 

 Hal berbeda dengan pernyataan bapak GP yang juga merupakan 

owner properti syariah. Walaupun hingga saat ini bapak GP juga belum 
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melibatkan pembiayaan bank dalam transaksinya namun ia masih 

membolehkan keterlibatan bank apabila akad-akadnya bisa disesuaikan 

dengan sistem syariah yakni tanpa adanya bunga, denda, sita dan lain-lain. 

Sebagaiamana pernyataannya. 

“Bapak GP: …Ada beberapa juga teman-teman yang bergerak di properti 
syariah, aa dia pakai bank tapi akadnya menyesuaikan. Jadi kalau saya 
secara pribadi masih menganggap, masih menganggap, masih butuh kita 
karena itu tadi, itu tadi yang saya jelaskan , a pertama kondisi 
perekonomian, covid, terus yang kedua juga a material naik, ketiga juga a 
apa namanya kendalanya eee biaya tukang ongkos kerja naik terus yang 
keempat yang tidak kalah penting itu adalah, apa lagi namanya ini apa 
lagi yang terakhir itu eee kondisi , anu namanya ekosistem . kalau kita 
bicara ekosistem, eee eksistem di sulawesi selatan belum bisa 
mengsuppor properti syariah mandiri, berdikari tanpa pembiayaan 
syariah.”331 
 

Berdasarkan  hasil analisis peneliti, bahwa bapak GP membolehkan 

keterlibatan pihak bank karena aspek kebutuhan. Di mana ia menjelaskan 

bahwa developer syariah berat untuk mandiri tanpa pembiayaan bank. Atas 

dasar itulah sehingga bapak GP masih toleran dengan pembiayaa perbankan 

apabila akadnya bisa disesuaikan dengan akad-akad syariah. 

Dari beberapa pernyataan pihak developer (owner) di atas dapat 

disimpulkan bahwa sistem transaski yang digunakan dalam pemasaran  yakni 

sistem transaksi dua arah (konsumen-developer). Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1.3 

Skema Transaksi Dua Arah 

 

 

Skema di atas menggambarkan bahwa apabila konsumen cocok 

dengan unit yang ditawarkan maka kedua belah pihak melakukan akad 

(murabahah) yang dalam transaksinya  tidak menggunakan pembiayaan bank 

melainkan pihak konsumen melakukan pembayaran langsung ke developer 

baik secara angsuran maupun secara tunai (cash)  

Berdasarkan analisis peneliti dari beberapa narasi informan di atas 

bahwa pelaku usaha properti syariah tidak menggunakan pembiayaan bank 

dalam transaksinya dengan alasan bahwa semua pihak perbankan, baik bank 

syariah maupun konvensional sama-sama masih mengandung unsur riba, 

serta menerapkan sistem denda dan sita yang dalam Islam dianggap sebagai 

bentuk kezaliman.  

2. Cerminan Etika Pihak Marketer 

2.1. Sifat dan Perilaku Marketer . 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang bersifat noema bahwa 

marketer dikatakan syar’i apabila memasarkan produk berdasarkan syariat 

Islam sebagaimana dalam ungkapan bapak RH berikut. 

“Bapak RH: …Berbicara masalah marketing dengan basic syariah toh. 
Jadi kalau kita kan memang dalam kehidupan itu kita diatur kita 
diciptakan ini ada aturannya jadi hendaklah segala kegiatan kita itu, 
kegiatan sehari-hari ataupun pekerjaan itu harus dengan syariat Islam. 

KONSUMEN DEVELOPER 
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Karena memang kita tujuannya diciptakan di dunia itu adalah ibadah 
toh”332 
 

Hal ini senada dengan ungkapkan bapak HZ berikut. 

“Bapak HZ: …Kalau marketing syariah itu berdasarkan pedoman-
pedoman Islam, marketing syariah juga tergantung apa yang dipasarkan, 
kemudian apa yang dipasarkan itu harus sesuai dengan  jalur yang 
ditetapkan oleh Islam.”333 
 

Ungkapan di atas sedikit berbeda dengan pernyataan bapak RL. 

Menurut bapak RL bahwa  marketer syariah harus beranjak dari pemahaman 

yang diberikan oleh developer sebelum memasarkan unit properti tersebut. 

Menurutnya, sebelum sampai pada tahap pemasaran, marketer telah dibekali 

berbagai pengetahuan terkait pemasaraan sebagai bahan untuk disampaikan 

kepada konsumen, sebagaimana ungkapannya berikut ini. 

“Bapak RL: …Sebenarnya  marketing yang syar’i itu kita beranjak dari 
developernya dulu, karena  kan sebelum kita menjual pasti ada beberapa 
pemahaman yang diberikan entah kah itu dari developer tentang fasilitas 
yang dijanjikan dan lain-lain, jadi itu adalah pedoman marketing yang 
akan disampaikan ke user.”334 
 

Berdasarkan ungkapan bapak RL di atas dapat dipahami bahwa salah 

satu tolak ukur marketer dikatakan syar’i adalah berpedoman pada apa yang 

disampaikan oleh developer kepadanya, kemudian pemahaman-pemahaman 

yang diberikan oleh developer tersebut disampaikan kepada konsumen 

termasuk fasilitas-fasilitas yang dijanjikan. Sebagaiman ungkapan berikut. 
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“Bapak RL:…Setelah itu beranjak dari marketing sendiri, dibilang 
marketing yang syar’i itu seperti apa, yah sudah jelas bahwa kita pun 
juga  sampaikan ke user itu betul-betul yang sesuai apa yang dijanjikan 
oleh developer tidak hanya menginginkan closing saja sehingga mungkin 
menghalalkan berbagai cara”335 
 

 Jadi, ungkapan awal (noema) dari beberapa informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa marketing  dikatakan syar’i apabila menjalankan aktivitas 

pemasaran berdasarkan syariat Islam serta memasarkan produk berdasarkan 

pemahman-pemahaman yang diberikan  oleh pihak developer terkait 

spesifikasi lokasi proyek.  

Berdasarkan hasil wawancara mendalam  kepada para informan dari 

pihak perusahaan, peneliti memperoleh data bahwa sifat dan perilaku 

marketer properti syariah  dalam memasarkan produknya mengandung sifat 

kejujuran, amanah, tanggungjawab dan trasparansi.  

a. Kejujuran 

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan bahwa faktor utama 

yang harus melekat pada diri marketer adalah kejujuran. Di mana kejujuran 

diterapkan dalam menjelaskan spesifikasi produk baik dari segi legalitas 

maupun informasi lainnya terkait poduk tersebut.  Sebagaimana pemaparan 

ibu YK yang statusnya sebagai marketing sekaligus pihak keuangan dari 

salah satu perusahaan properti syairah di Kabupaten Maros. 

“Ibu YK: …Indikator utama adalah jujur, dalam artian ketika kita 
memberikan informasi kepada konsumen itu betul-betul real terjadi di 
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lokasi misalnya, ketika proyek kami itu belum SHM maka kita katakan 
belum SHM dengan catatan kita berikan rincian kapan  pengerjaannya 
dan berapa lama estimasi waktunya yang dibutuhkan developer untuk 
menyelesaikan legalisasi itu”336 
 

Pernyataan Ibu YK tersebut diperkuat dengan ungkapan bapak RH 

“sebagai seorang marketing itu tentu harus jujur.”337 

Hal ini juga senada dengan ungkapan bapak IW yang bestatus sebagai 

marketer. Namun selain kejujuran, ungkapan bapak IW juga mengandung 

sifat transparansi. sebagaimana ungkapan berikut.  

“ Bapak IW:… Yah harus menerapkan kejujuran, terbuka kepada 
konsumen ketika, ketika apa yang ditanyakan oleh konsumen. Jangan 
sampai kita tidak menyampaikan yang sebenarnya kita percuma ke 
lokasi, kalau orangnya ini eee kan biar bagaimanapun akan terungkap 
nantinya kalau kita bohong”338 
 

Dari beberapa uangkapan informan di atas juga dikuatkan  dengan 

pernyataan bapak RL yang merupakan manajer marketing. 

“Bapak RL: Jadi marketing yang syar’i itu bukan hanya sekedar dibilang 
jujur   dan lain-lain tapi memang betul-betul kaidah syar’i itu dituangkan 
dalam team, sehingga semua team yang ada di perusahaan itu wajib ikut 
halaqah karena tidak hanya sekedar jujur menyampaikan ke konsumen 
mengenai produk tapi semua yang berkaitan dengan pembangunan 
proyek itu kita semua upayakan untuk berjalan sesuai syariat.”339 
 

Berdasarkan ungkapan bapak RL tersebut, dapat dipahami bahwa 

bukan hanya dari sisi subjek yang harus diperhatikan dalam pemasaran 

syariah tetapi juga dari sisi objeknya yakni proyek yang dipasarkan. Di 
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samping marketer yang harus memiliki sifat jujur, maka proyek yang 

dipasarkan pun harus berdasarkan nilai-nilai syariah.  

Dalam hal ini  bapak IW menjelaskan dampak buruk kebohongan  

terhadap perusahaan. Sebagaimana ungkapannya.  

“Bapak IW:…Wah banyak dampaknya itu . seperti nda dipercaya lagi, 
kedua pasti adanya tuntutan, nama baik perusahaan akan jatuh. Jadi untuk 
mengembangkan sebuah perusahaan itu yang utama adalah kejujuran.”340 
 

Dari  beberapa pemaparan informan di atas dapat disimpulkan bahwa 

kejujuran merupakan poin  utama yang dilakukan oleh marketer properti 

syariah dalam pemasaran. Marketer meyakini bahwa kepercayaan merupakan 

unsur utama  yang harus dimiliki untuk membangun dan mengembangkan 

sebuah bisnis.  

Namun, dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada  

pihak agency yang juga merupakan konsumen sebagai data pembanding 

terhadap apa yang diungkapkan oleh pihak perusahaan. Adapun hasil 

wawancara yang diperoleh dari pihak agency tersebut  bahwa pihak marketer 

properti syariah  masih ada yang tidak jujur dalam pemasaran, tergantung 

individunya . Sebagaimana ungkapan berikut. 

“Bapak CUL: “…kalau dari segi, dari segi marketing nya ke konsumen 
ee ada yang jujur ada yang tidak”341 
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Berdasarkan hasil analisis dari ungkapan bapak CUL di atas diperoleh 

makna bahwa sifat baik dan buruk yang diterapkan oleh marketer dalam 

memasarkan produk tergantung individu masing-masing. Walaupun marketer 

dari perusahaan berbasis syariah, tidak menutup kemungkinan masih terdapat 

hal-hal yang terkesan negatif. Namun di sini peneliti menemukan makna dari 

wawancara panjang dengan bapak CUL bahwa ketidakjujuran seorang 

marketer biasanya terkesan dari cara ia melakukan promosi.  

Berdasarkan analisis (eidetik reduktion) dari berbagai narasi di atas, 

peneliti menyimpulkan bahwa dalam pemasaran-nya, secara garis besar 

marketer properti syariah telah menerapkan sifat jujur, namun terkadang 

masih  terdapat kesan ketidakjujuran dari cara-cara promosi yang dilakukan.  

b. Amanah 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dibuktikan dengan 

data dukumentasi, marketer properti syariah juga mencerminkan sifat amanah 

dalam pemasarannya. Baik amanah terhadap jadwal untuk cek lokasi maupun 

amanah dalam menyampaikan  fasilitas-fasilitas yang dijanjikan oleh pihak 

perusahaan. Sebagaimana ungkapan berikut.  

 “Ibu YK: … Amanah juga sih ketika ada konsumen yang  ingin cek 
lokasi, kita itu usahakan team itu sampai di lokasi duluan.”342 

 
Ungkapan di atas mengandung makna bahwa pihak marketer tidak 

membiarkan calon konsumen menunggu di lokasi. Karena itu, sebelum calon 
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konsumen sampai  ke lokasi maka pihak marketer berusaha untuk  datang 

lebih awal.  

Selain itu, sifat amanah juga tercermin pada marketer dalam 

menyampaikan  fasilits-fasilitas yang dijanjikan oleh perusahaan seperti pagar 

keliling lahan, veving blok jalan , pos security, prasasti, papan nama lolasi 

dan lain-lain. Artinya pihak marketer menyampaikan fasilitas-fasilitas 

tersebut  berdasarkan realitas di lapangan.  

“Ibu YK: …. ee misalnya ee di moncolloe sendiri, gerbang, kita sudah 
bangunkan itu, pos security, pagar keliling, papan nama lokasi .”343 
 

Untuk memvalidasi ugkapan  tersebut , peneliti melakukan observasi 

langsung di lokasi proyek. Observasi dilakukan pada hari selasa sekitar pukul 

18:50 Wita (setelah sholat magrib) yang berlokasi di Moncolloe Kab. Maros. 

Di mana, peneliti melihat pembangunan fasilitas proyek tersebut sudah sesuai 

dengan apa yang diungkapan oleh ibu YK. 

 Hal ini diperkuat dengan bukti dokumentasi yang diperoleh dari akun 

resmi telegram salah satu developer properti syariah di Kabupaten Maros. 
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Gambar 2.1 

Fasilitas  Drainase dan Pos Security  

          

Sumber: Akun Telegram  Developer Properti Syariah di Kab. Maros 

Pada gambar 1.3 terlihat bahwa fasilitas drainase dan pos security 

yang disampaikan oleh pihak marketer benar adanya. Lokasi tersebut berada 

di Panaikang-Pattontongan, Kec.Moncolloe. Adapun  fasilitas jalan (veving 

blok), jaringan istrik,  papan nama dan pagar lahan dapat dilihat dengan bukti 

dokumentasi berikut. 

Gambar 2.2 

Fasilitas Veving Blok, Jaringan Listrik Pagar Lahan dan Papan Nama Lokasi 
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    Sumber: Akun Telegram Developer  Properti Syariah di Kabupaten Maros 
 

  Begitupun dengan salah satu proyek yang telah  terpondasi keliling 

dapat dilihat pada bukti dokumentasi berikut. 

Gambar 2.3 

Fasilitas Pondasi Keliling 

            

Sumber: Akun Telegram developer properti syariah di Kab. Maros 
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Pada gambar 2.2 di atas terlihat bahwa lokasi tersebut telah terpondasi 

keliling yang dilengkapi dengan prasasti setiap kavlingnya. Jadi, beberapa 

data dokumentasi di atas merupakan bentuk validasi terhadap ungkapan 

marketer mengenai fasilitas lokasi. 

Berdasarkan hasil analisis (intensionalitas analisis) dari berbagai data 

di atas, dapat disimpulkan bahwa bukan hanya pihak marketer yang amanah 

dalam menyampaikan berbagai fasilitas tetapi pihak developer juga amanah 

terhadap pembangunan yang dijanjikan. 

Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari salah satu pihak agency 

sekaligus sebagai  konsumen pada salah satu perusahaan properti syariah 

bahwa sebanarnya masih ada pihak perusahaan yang belum sepenuhnya 

amanah. Pandangan tersebut berdasarkan pengalamannya sebagai konsumen 

yang  dijanji penyelesaian legalitas dalam waktu 6-18 bulan, namun leagalitas 

itu belum diterima, padahal sudah berjalan kurang lebih lima  tahun.  

“Bapak CUL: …Seperti projek yang saya ambil itu, 2017 akhir itu seperti 
yang saya bilang kan dijanjikan itu sertifikatnya itu 6 bulan sampai 18 
bulan sebenarnya tapi kan sekarang sudah lima tahun itu sertifikatnya 
belum saya pegang sampai sekarang,”344 
 

Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan pihak developer kepada bapak 

CUL jika ingin unit yang sudah berlegalitas (SHM) maka boleh pindah ke 

blok bagian depan. Namun untuk pindah di bagian depan dikenakan biaya 

tambahan, sebagaimana ungkapan berikut.    
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“Bapak CUl: kita sebagai user yang mau menerima suratnya yah pindah 
walaupun ad syaratnya lagi kalau kita pindah bagian depan yah kita harus 
bayar selisih harga, kalaupun nda mau bayar selisih harga dan masih mau 
mau menunggu yah nda jadi masalah.”345 
 

Berdasarkan pengalaman tersebut sehingga bapak CUL memandang 

bahwa masih ada pihak perusahaan properti syariah yang tidak amanah, 

khususnya dari segi legalitas yang dijanjikan. Namun hal ini tidak boleh 

digeneralisasi. Di mana bapak CUL sendiri mengungkapkan saat berdiskusi  

bahwa hal tersebut biasanya  terjadi hanya pada developer yang berani 

memasarkan produk dari lahan yang belum dilunasi pada pemiliknya.  

2.1.1. Teknik Mempengaruhi Calon Konsumen 

Berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi, terdapat 

beberapa teknik yang dilakukan pihak marketer dalam mempengarui calon 

konsumen diantaranya:  

a. Keamanan Legalitas  Lokasi  

Kemanan legalitas lokasi merupakan prioritas utama bagi konsumen 

untuk memutuskan membeli unit properti syariah. Karena itu, kemanan 

legalitas lokasi dijadikan sebagai salah satu teknik untuk meyakinkan calon 

konsumen agar memutuskan membeli unit.  Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh bapak RL yang merupakan manajer marketing.  

“Bapak RL: …Untuk bisa mempengaruhi, yang besar pengaruhnya, dia 
ikut merasakan dulu. ini kapling dalam artian satu contoh merasakan 
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bahwa ini kapling betul-betul aman,  jadi kuncinya merasakan mengenai 
progresnya ke depan, merasakan bahwa legalitasnya aman.”346 
 

Bahkan bapak RL mengungkapkan kesuksesannya menjual unit 

dengan menggunakan teknik tersebut pada saat pertama kali menjadi 

marketing. 

“Bapak RL: Saya pernah lakukan  itu sehingga bisa closing itu di awal-
awal saya jadi marketing itu.”347 
 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keamanan lokasi sangat berpengaruh 

terhadap keputusan konsumen untuk membeli properti. karena itu, hal ini 

dijadikan salah satu teknik oleh marketer  untuk mempengaruhi calon 

konsumen.  

b. Menjelaskan Keunggulan Lokasi  

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data dari narasi informan 

(marketer) bahwa selain keamanan legalitas, keunggulan lokasi juga 

merupakan salah satu pertimbangan bagi calon konsumen untuk membeli unit 

properti. Karena itu  menjelaskan keunggulan lokasi merupakan salah satu 

teknik yang dilakukan oleh marketer. Dalam hal ini marketer menjelaskan  

berbagai fasilitas-fasilitas yang ada. Sebagaimana pernyataan berikut. 

“Bapak RH: … Jadi ee misal untuk fasilitas-fasilitasnya biasanya itu kita 
sampaikan bahwa segini fasilitasnya nanti, kemudian yah seperti itu, 
maksudnya kita juga nda melebih-lebihkan, Jadi kita berbicara sesuai 
dengan konsep yang sudah direncanakan sebelumnya.”348 
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Lebih jauh bapak RL menjelaskan bahwa bukan hanya fasilitas yang 

ada dalam lokasi proyek yang dijadikan sebagai daya tarik bagi calon 

konsumen melainkan fasilitas-fasilitas sosial yang dibangun sekitar lokasi 

proyek tersebut, seperti tempat wisata. Sebagaimana yang diungkapkan bapak 

RL berikut ini. 

“Bapak RL…Jadi selama ini kan kita tidak sekedar menjual view , bukan 
hanya menjual fasilitas dalam kompleks tapi memang yang kita opinikan 
itu terkait cimory yang mau dibangun juga dan memang itu memang 
sudah ada berita yang beredar, seperti cimori ini kalau nda salah bulan 12 
tahun lalu itu sudah peletakan batu pertama terkait pembangunan cimori 
ini. Jadi memang kita benar –benar yakinkan ke user bahwa ini prospek 
ke depan lokasinya nilai investasinya signifikan karena akan dibangun 
cimori , di sebelah kita ini akan dibangun cimori yang peletakan batu 
pertamanya dilakukan sendiri oleh bapak bupati gowa.”349 
 

Jadi, selain menjelaskan fasilitas dalam lokasi proyek, marketer juga 

menjadikan fasilitas-fasilitas sosial atau tempat wisata  sebagai bahan untuk 

mempengaruhi calon konsumen. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa 

memang fasilitas-fasilitas sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap 

keputusan calon konsumen dalam memilih unit proyek yang ditawarkan.  

Adapun  fasilitas-fasilitas lokasi yang diiklankan melalui copywriting, 

peneliti menemukan penjelasan yang tertera di dalamnya  bahwa lokasi yang 

dipasarkan memiliki fasilitas yang lengkap. Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada salah satu manajer marketing yaitu bapak RL untuk 

menanyakan tolak ukur atau standar kata lengkap yang dimaksud dalam 

copywriting tersebut. . 
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Bapak RL menjelaskan maksud kata lengkap tersebut yakni selain 

sebagai teknik menarik perhatian (attention)  bagi calon konsumen, standar 

lengkap yang dimaksud hanya fasilitas-fasilitas yang tertera dalam 

copywriting. Sebagaimana  ungkapan berikut. 

“ Bapak RL: ..Istilah lengkap itu sebenarnya adalah headline dalam 
artian dalam bahasa  copywriting itu attention sebenarnya , jadi bahasa 
menarik perhatian itu bahasa attention, tapi ini kan memang  ini perlu 
dijelaskan ke user, masalah lengkap ini memang  harusnya diuraikan, jadi 
sebelum transaksi itu dijelaskan ke user mengenai standar lengkap yang 
di maksud dan di dalam akad juga itu ada yang tertera, tapi user juga kan 
memang seharusnya mempertanyakan itu, jadi lengkap itu sebenarnya 
sesuai yang tertera di list”350 
 
Berikut  contoh copywriting yang dimaksud peneliti. Dokumentasi ini 

merupakan hasil schreenhot  dari akun group telegram salah satu perusahaan 

properti syariah. 
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Gambar 3.1 

Contoh Copywriting Iklan  

                   
Sumber: Akun Telegram Developer Properti Syariah  

 
Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu manajer marketing , 

(bapak RL) bahwa kata lengkap yang di maksud dalam copywriting tersebut 

adalah hanya fasilitas yang tertera di dalamnya. Selain itu, kata lengkap juga 

dijadikan sebagai kalimat penarik (attention). Pada copywriting juga tertera 

bahwa apabila ada konsumen yang membeli secara cash keras (hard cash) 

maka bebas memilih hadiah. Namun dalam copywriting tersebut tidak 

dijelaskan pilihan hadiah yang dimaksud.  

 Demikian juga data dokumentasi yang diperoleh peneliti dari salah 

satu akun telegram Developer Properti Syariah di Kabupaten Maros. Data 

dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk bahan iklan. 
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Gambar 3.2 

Gambar Bahan Iklan 

              
Sumber: Akun Telegram Developer Properti Syariah 

 
Berdasarkan  

Pada gambar 3.2 di atas sangat menarik perhatian calon konsumen, di 

mana untuk mendapatkan satu unit kavling siap bangun hanya bermodal 

96.000 ribu rupiah. Menurut peneliti bahwa hal tersebut terkesan melebih-

lebihkan sekaligus mengandung unsur gharar kecuali angka yang tertera di 

dalamnya dijelaskan secara spesifik.  

Terkait hal ini, terdapat narasi dari salah satu informan yang berstatus 

sebagai agency properti bahwa sebenarnya semua iklan pasti dilebih-lebihkan 

dengan tujuan untuk menarik konsumen.  Sebagaimana ungkapan berikut.  

“Bapak CUL:...kalau dari segi mengiklan, eee sudah tentu pasti, iklannya 
pasti dilebih-lebihkan, tidak ada iklan itu tidak dilebihkan, pasti di up.”351 
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Sebagaimana ungkapan bapak CUL di atas bahwa tidak ada iklan 

yang tidak dilebih-lebihkan, bertolak belakang dengan pernyataan bapak RH 

pada paragraf sebelumnya. Di mana ungkapan bapak RH bahwa menjelaskan 

keunggulan proyek tanpa ada yang dilebih-lebihkan.  

Berdasarkan analisis peneliti bahwa pada hakikatnya terdapat 

perbedaan dari pihak marketer dalam memaknai kata berlebih-lebihan dalam 

periklanan. Sebagai contoh, kata lengkap yang tertera dalam copywriting 

dimaknai sebagai attenction oleh bapak RL, namun hal seperti ini yang 

dimaknai berlebih-lebihan oleh bapak CUL.  

c. Menjelaskan Jarak dan Waktu Tempuh Lokasi Proyek ke Tempat 

Tertentu 

Untuk lebih meyakinkan calon konsumen, marketer  juga menjelaskan 

jarak dan waktu tempuh antara lokasi proyek dengan fasilitas-fasilitas sosial 

seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Jarak dan waktu 

tempuh yang disampaikan tersebut berdasarkan goggle maps. 

“Bapak RH: …Ini biasanya diambil dari maps.” 352 (diungkapkan dengan 
ekspresi sangat serius). 
 

Hal yang sama diungkapkan oleh bapak RL berikut. 

“Bapak RL: …Mengacu dari maps sebenarnya, namun dalam iklan itu 
sebenarnya maknanya kurang lebih karena kita sebenarnya mengambil 
tolak ukur itu dari maps ji.”353 
 

                                                           
352

 Wawancara dengan Bapak RH, Selasa, 21 Juni 2023, Pukul  18:34 Wita.  Lokasi 
Kompleks Ruko Pasar Sentral BTP Blok AF No. 12 

353
 Wawancara dengan bapak RL, Selasa, 21 Juni 2023, Pukul  17:46  Wita.  Lokasi 

Kompleks Ruko Pasar Sentral BTP Blok AF No. 12 



155 

 

Ibu YK juga mengungkapkan jawaban yang sama. 

“Ibu YK: Kalau sejauh ini dari google maps kita lihat , karena juga 
kebutuhan konsumen kita perhatikan karena konsumen kan biasanya 
kalau ingin ke lokasi itu bukanya google maps. Jadi kita menyamakan 
apa yah,  ee kebiasaan konsumen dalam mencari lokasi.”354 

Dari beberapa pernyataan di atas , hal berbeda yang diungkapkan oleh 

bapak IW. Bapak IW menyampaikan kepada calon konsumen mengenai  

waktu tempuh antara lokasi proyek ke tempat tertentu berdasarkan 

pengalaman pribadi. Sebagaimana ungkapan berikut. 

“Bapak IW: …Kalau saya sendiri, saya liat jam memang, kan kemarin itu 
patokan saya itu di BTP dan saya tanya konsumen bahwa sekitar 30 
menit ke lokasi dari BTP. Dan saya liat jam memang sebelum berangkat 
dari titik lokasi  dan setelah sampai. Jadi yang saya ungkapkan ke user itu 
berdasarkan pengalaman pribadi.”355 
 

Berdasarkan hasil analisis bahwa tujuan utama menjelaskan jarak dan 

waktu tempuh lokasi proyek ke tempat-tempat sosial atau tempat lainnya agar 

calon konsumen dapat menyesuaikan titik lokasi yang mereka  butuhkan. 

Mayoritas marketer menjadikan goole maps sebagai tolak ukur dikarenakan 

kebiasaan konsumen dalam mencari lokasi. 

d. Teknik Pendekatan 

Berdasarkan narasi dari beberapa informan diperoleh data bahwa salah 

satu teknik mempengaruhi calon konsumen adalah pendekatan. Teknik 

pendekatan dilakukan agar konsumen merasa bersahabat dengan marketer. 

Ketika calon konsumen merasa nyaman maka marketer lebih mudah 
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menggali kemampuan dan kebutuhan calon konsumen sehingga dapat 

menyesuaikan dengan produk yang ditawarkan.  Sebagaimana penjelasan ibu 

YK berikut.  

“Ibu YK: …Jadi yah membuat konsumennya itu yah apa yah merasa 
bersahabat kepada marketing, bersahabat seperti keluarga jadi, banyak itu 
konsumen kami yang menganggap marketingnya itu kayak teman, rekan 
bisnis bahkan eee atau misalnya ke keluarga.”356 
 

Pernyataan ibu YK terebut senada dengan ungkapan bapak HZ 

berikut. 

“Bapak HZ: …Kalau saya sih, yang pertama itu tentu pendekatan, dari 
pendekatan itu costumer akan merasa dekat dengan kita, artinya sifat 
keterbukaan akan mudah. Jadi kita bisa melihat alasan-alasan kenapa 
ingin membeli produk kita, nah alasan itulah yang kita sesuaikan dengan 
penawaran kita, misalnya, dia butuh berkebun berarti yang kita tawarkan 
adalah kapling, atau semacamnya begitu, jadi kita membuka pendekatan 
kemudian kita gali alasan-alasannya kemudian kita sesuaikan alasan itu 
dengan penawaran kita.”357 
 

Berdasarkan hasil  wawancara mendalam dengan bapak HZ, diperoleh 

data bahwa silaturahmi bukan hanya dijadikan sebagai teknik pemasaran 

tetapi juga merupakan salah satu kewajiban. Sebagaimana ungkapan berikut. 

“Bapak HZ: Kita harus berhubungan baik dengan costumer kita, Itu 
dalam Islam hubungan silaturahmi itu sangat diwajibkan lah untuk itu, 
kewajiban itu tentu kita harus terapkan.”358 
 

Dari beberapa ungkapan di atas megenai teknik pendekatan, dapat 

disimpulakan bahwa tujuan utama teknik tersebut adalah agar calon 

konsumen merasa bersahabat dan merasa nyaman sehingga pihak marketer 
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lebih mudah menggali kemampuan dan kebutuhannya. Jadi, teknik 

pendekatan sebenarnya suatu cara yang dilakukan oleh pihak marketer untuk 

menggali informasi yang lebih dalam kepada calon konsumen.   

e.  Tagline Properti Syariah 

Tagline merupakan gambaran singkat mengenai perusahaan. Dalam 

hal ini tagline properti syariah adalah tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda dan 

tanpa BI cheking. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak GP yang merupakan 

salah satu developer properti syariah bahwa salah satu  teknik pemasaran 

yang diterapkan adalah memanfaatkan  tagline  tanpa riba, tanpa denda dan 

tanpa sita untuk mempengaruhi calon konsumen.  Sebagaimana ungkapan 

berikut. 

“Bapak GP: …Yang pertama teknik pemasaran nya ,yah kita jual konsep 
syariah asalkan tanpa denda tanpa riba. itu dijual-jual itu dijual-jual tanpa 
sita, tanpa denda,  tanpa riba.”359 
 

Menurut analisis peneliti bahwa tagline ini dijadikan sebagai salah 

satu teknik dalam pemasaran karena tagline tersebut mengandung makna 

bahwa dalam properti syariah tidak menerapkan hal-hal yang dilarang oleh 

tuntunan syariah seperti denda, sita dan transaksi yang mengandung unsur 

riba dan semacamnya. Karena itu, membuat calon konsumen merasa aman 

dengan dosa riba serta merasa terbantu dengan tiadanya sistem denda dan 

sita. 
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Mengenai tagline tanpa denda dan tanpa sita terhadap properti syariah 

juga dibenarkan oleh salah satu konsumen. Sebagaimana ungkapan berikut. 

Bapak CUL: eeee sisitem denda dan sita sejauh ini belum ada, sejauh ini 
belum ada karena sepengetahuan saya itu ketika ada trouble ee, ketika 
ada trouble yah di perumahan, perumahan syariah itu eee sepengetahuan 
saya itu dikembalikan ke developer untuk dijual kembali .360 
 

Tagline tanpa bunga juga dibenarkan oleh ibu LIS sebagaimana 

ungkapan-nya. “…iya kalau yang itu-nya memang betul tidak ada bunganya 

secara  angsuran”361 

Berdasarkan beberapa ungkapan informan di atas mengenai teknik 

mempengaruhi atau meyakinkan calon konsumen (prospek), dapat 

disimpulkan bahwa teknik-teknik yang digunakan adalah, pertama, 

meyakinkan calon konsumen mengenai keamanan lahan, kedua, menceritakan 

keunggulan fasilitas lokasi, baik mengenai fasilitas dalam lokasi proyek 

maupun di luar lokasi proyek, ketiga, menjelaskan jarak dan waktu tempuh 

lokasi proyek ke fasilitas-fasilitas sosial, keempat, menjalin kedekatan kepada 

konsumen agar konsumen merasa bersahabat dengan marketer, kelima, 

meyakinkan calon konsumen akan potensi proyek di masa depan dan terakhir 

meyakinkan degan tagline tanpa denda, tanpa riba dan tanpa sita. 

 

 

                                                           
360

 Wawancara dengan bapak CUL, Rabu, 26 Juli 2023, Pukul  14:34  Wita.  Lokasi 
Warkop Waduk Makassar. 

361Wawancara dengan Ibu LIS, Kamis, 27 Juli 2023, Pukul  13:35  Wita.  Lokasi UIN 
Alauddin Makassar  
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D. Pandangan Etika Bisnis Islam pada Penerapan Etika Pemasaran Oleh 

Pelaku Usaha Properti Syariah di Kabupaten Maros 

Penelitian ini telah mamaparkan data hasil penelitian tentang etika 

pemasaran pelaku usaha properti syariah di Kabupatem Maros khususnya 

pelaku usaha properti syariah yang tergabung dalan komunitas DPS Sulawesi 

Selatan.  

1. Status Lokasi Proyek Yang Dipasarkan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada sub bab 

sebelumnya, dapat dipahami bahwa terdapat tiga skema yang digunakan oleh 

developer properti syariah dalam memperoleh lahan yakni skema bayar tunai 

(cash), bayar bertahap dan skema kerjasama (syirkah)  

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian tersebut diperoleh esensi 

bahwa lahan proyek yang dipasarkan oleh pelaku usaha properti syariah di 

Kabupaten Maros telah memenuhi syarat barang yang diperjualbelikan 

(barangnya dimiliki). Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah : “Janganlah 

engkau menjual barang yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi)362 

Larangan jual beli barang (produk) yang belum dimiliki pada 

hakikatnya sebagai wujud ajaran Islam yang senangtiasa menjaga 

kepentingan dan hak konsumen. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan 

Munrokhim bahwa produsen bukan hanya fokus pada keuntungan materi 

semata namun harus memperhatikan maslahah di dalamnya atau maqasid 

shar’iyah, artinya produsen harus memperhatikan nilai-nilai syariah baik dari 
                                                           

362 Muhammad Aziz Zakiruddin, “Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Kajian 
Hadist,” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah, 9.1 (2021), 42–49 (hal. 43–44) 
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4258>. 
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segi modal, cara memperolehnya, cara mengelolanya hingga sampai pada 

pihak konsumen.363 

Dalam bauran pemasaran atau marketing mix, baik 4P’s maupun 7P’s 

bahwa produk yang dipasarkan harus mengandung kemaslahatan yang 

meliputi asas pokok kehidupan yakni menjaga jiwa, akal, agama, keturuan 

dan harta.364  

Berdasarkan analisis (eidetic reduction), bahwa dari tiga skema 

perolehan lahan yang diterapkan oleh developer properti syariah,  peneliti  

menarik kesimpulan bahwa perolehan lahan dengan skema bayar bartahap 

sangat berpotensi bermasalah apabila developer tidak sanggup melunasinya 

berdasarkan perjanjian awal. Jika hal demikian terjadi, maka konsumen ikut 

dirugikan. Baik yang telah melakukan down payment, angsuran berjalan,  

maupun konsumen yang telah membeli secara tunai.  

Jadi, demi menjaga kemanan konsumen sebaiknya  developer 

melunasi lahan sebelum dipasarkan agar hak-hak konsumen lebih terjamin 

(aman). Walaupun lahan tersebut telah memenuhi syarat barang yang 

diperjualbelikan  namun sangat berpotensi terjadi kezaliman terhadap 

konsumen. Hal ini juga yang mendasari beberapa pandangan konsumen 

bahwa masih terdapat beberapa perusahaan yang belum sepenuhnya amanah, 

khususnya waktu penyerahan legalitas yang disepakati pada saat akad.   

 

 

                                                           
363 Hardi, hal. 100. 
364 Syukur dan Syahbudin, hal. 81. 
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2. Sistem Transaksi. 

 Sistem transaski yang diterapkan oleh pelaku usaha properti syariah 

di Kabupaten Maros yang tergabung pada komunitas DPS  merupakan sistem 

transaski dua arah, yakni antara konsumen dengan developer. Hal ini sejalan 

dengan temuan Siti Solehah bahwa PT. Hiba Mitra Devinda Bengkulu yang  

juga tidak melibatkan pihak bank dalam transaksinya, tidak menerapkan 

denda, tidak menerapkan sistem sita serta angsuran bersifat flat setiap 

bulannya.365 Hal yang sama pada  temuan  Kurnaeni Anita dkk bahwa dalam 

pemasarannya PT. Wahana Persada Indonesia  juga melakukan transaksi dua 

arah,  tidak menerapkan sistem denda, sita, pinaty, tidak ada jaminan serta 

tidak menerapkan  sistem BI cheking.366 

Ditinjau dari dasar hukum muamalah, tidak ada masalah mengenai 

sistem transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha properti syariah yang 

menghindari keterlibatan bank dalam pemasarannya karena  hukum dasar 

muamalah adalah boleh hingga ada  nash yang melarangnya. Hanya saja 

pelaku usaha properti syariah perlu mempertimbangkan maslahah mursalah di 

dalamnya sebelum mengabil keputusan. 

Salah satu aksioma ekonomi Islam yakni kehendak bebas (freewell) , 

artinya manusia bebas melakukan apapun dalam aktivitas ekonomi selama 

tidak melanggar kaidah-kaidah fiqh muamalah.367  

                                                           
365 Soleha, hal. 67. 
366 Anita, Abdullah, dan Idris, hal. 169. 
367 Nawatmi, hal. 54. 
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Berdasarkan beberapa data yang diperoleh mengenai sistem transaksi 

yag diterpakan oleh pelaku usaha properti syariah di Kabupaten Maros 

dilandasi dengan pemahaman bahwa pihak perbankan manapun tidak 

diberikan wewenang oleh Bank Indonesia (BI) untuk  melakukan transaksi 

real karena sektor bisnis perbankan adalah keuangan. Karena itu, akad-akad 

jual beli yang ada pada bank syariah diangap sebagai spekulasi saja yang 

pada hakikatnya tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Di mana di dalamnya 

masih mengandung bunga (riba), denda terhadap keterlambatan angsuran, sita 

hingga lelang bagi konsumen yang tidak mampu melanjutkan angsuran.  

3. Sifat dan Perilaku Marketer  

Berdaasarkan hasil penelitian yang diuraikan sebelumnya diperoleh 

data bahwa sifat dan perilaku Marketer  meliputi kejujuran, amanah dan 

transparansi.  

Sifat jujur merupakan bagian dari sifat bisnis dan etika dasar 

Rasulullah. Gelar al-Amiin pun diberikan kepadanya karena sifat 

kejujurannya. Ketika  melakukan pemasaran, Nabi Muhammad tidak pernah 

menyembunyikan cacat dagangannya apalagi bersumpah atas nama Allah 

untuk meyakinkan pembeli.368 

Berdasarkan tafsir Al-Mukhtasar, pada bab sebelumnya,  bahwa dalam 

surah at-Taubah 9/119, Allah dan Rasul-Nya menyeru kepada orang-orang 

beriman untuk takut kepada Allah, menjalankan  segala perintahnya, 

                                                           
368 Saifullah, hal. 146. 
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menjauhi larangan-Nya serta bergabung dengan orang-orang jujur, baik jujur 

dalam keimanan, ucapan dan perbuatan.369 

Setelah dilakukan analisis data (intensionalitas analisis) diperoleh 

makna bahwa dalam menjelaskan spesifikasi produk, marketer  menjadikan 

kejujuran sebagai prioritas utama.  Selain itu,  sifat amanah juga tercermin 

pada pembangunan berbagai fasilitas yang dijanjikan sebelumnya. Hal ini 

dibuktikan dengan data observasi dan dokumentasi.   

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa 

jujur dalam jual beli akan mendapatkan keberkahan begitupun sebaliknya.      

قا، فإنْ صَدَقا  عانِ Íلخِیارِ ما لمَْ یتََفَر� �yا بوُرِكَ لهما في بیَْعِهِما، وإنْ كَذÍَ وكَتماَ مُحِقَ �رََكَةُ بیَْعِهِمالبَْیِّ  وبَ�

Artinya: 

 “Dua orang melakukan jual beli boleh memilih (untuk melangsungkan 

atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah,” atau 

sabda beliau: “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dalam 

menjelaskan barang dagangannya (dengan jujur), transaksi jual beli 

keduanya akan diberkahi. Namun, jika keduanya menyembunyikan 

(cacat) dan berdusta, berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.” 
(HR. Bukhari Muslim)370 

Adapun terkait dengan sifat amanah,  Rasulullah bersabda dalam 

hadisnya “pedagang yang jujur dan amanah akan bersama Nabi, siddiqun 

dan para syuhada.” (At-Tirmidzi No. 1130)371 

Berdasarkan baberapa narasi dari informan pada uraian sebelumnya, 

di mana pihak-pihak marketer sangat terbuka mengenai spesifikasi produk 

                                                           
369 “Tafsir Al-Mukhtashar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syaikh Dr. 

Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).” 
370 Muhammad Fuad Abdul Baqi, hal. 670–71. 
371 Hashim, hal. 108. 
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yang dipasarkan. Baik mengenai progres proyek, status legalitas dan lain-lain, 

semuanya dijelaskan kepada calon konsumen sebelum melakukan akad. Hal 

tersebut mencerminkan sifat transparansi (tabligh) yang dijalankan dalam 

pemasaran.  

Sifat trasnfaransi merupakan salah satu bentuk bauran pemasaran 

dengan konsep 7P’s yang diperkenalkan oleh Wilson J.A.J yang beliau 

menyebutnya sebagai  pedagogy and physical enviromen, yang  hal ini 

diartikan sebagai membiasakan diri berlaku trasnparan kepada stakeholder. 372  

Mengenai sifat-sifat di yang disebutkan di atas, peneliti memperoleh 

data dari salah satu pihak konsumen bahwa masih terdapat pihak perusahaan 

belum sepenuhnya menerapkan sifat  amanah. Hal tersebut diugkapkan 

berdasarkan pengalamannya sebagai konusumen, di mana waktu  penyerahan 

legalitas (sertifikat) lokasi yang dibeli pada tahun 2018, tidak sesuai dengan 

perjanjian awal. Namun, jika diperhatikan, bukanlah marketer yang tidak 

amanah dalam hal ini tetapi pihak perusahaan sendiri. Analisis ini didasari 

dari narasi informan bahwa apa yang disampaikan oleh marketer kepada 

konsumen berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak developer 

kepadanya.  

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sifat jujur, 

amanah dan transparansi telah diterapkan oleh pihak marketer. Adapun 

pandangan konsumen bahwa masih terdapat beberapa marketer yang belum 

jujur hanya tertuju pada individu tertentu. 

                                                           
372 Fathoni, hal. 139. 
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4. Teknik Mempengaruhi Calon Konsumen 

Teknik mempengaruhi calon konsumen merupakan teknik yang 

dilakukan oleh marketer dengan harapan agar calon konsumen memutuskan 

untuk membeli produk yang ditawarkan. Pada penelitian ini diperoleh 

beberapa teknik yang dilakukan pihak marketer sebagai berikut:  

Pertama, meyakinkan calon konsumen mengenai keamanan lokasi 

proyek yang dipasarkan. Hal ini sangat penting karena keamanan bagi 

konsumen merupakan prioritas utama dalam mengambil keputusan terhadap 

jual beli yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan 

sebelumnya, kemanan yang dimaksud adalah kemanan legalitas. Dalam hal 

ini pihak marketer menjelaskan bahwa lokasi yang dipasarkan betul-betul 

aman dari segi legalitas.  

Dalam hal meyakinkan konsumen akan produk yang ditawarkan, 

seorang pemasar harus memiliki pemikiran etis. Pemikiran etis menurut 

Muhammad Arham artinya pemasar harus memastikan semua aktivitas yang 

dijalankan sesuai dengan syariat Islam.373 

Kedua, menyampaikan keunggulan lokasi, seperti fasilits-fasilitas 

yang akan dibangun, baik fasilitas dalam lokasi proyek maupun di luar lokasi 

proyek seperti fasilitas sosial atau fasilitas umum serta menyampaikan potensi 

lokasi di masa depan. Metode ini dilakukan secara online dan offline.  

                                                           
373 Ashmawy, hal. 175. 
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Mengenai teknik ini, peneliti memperoleh data dokumentasi yang 

merupakan bahan iklan, di mana masih terdapat copywriting dan bahan iklan 

lainnya   yang masih terkesan berlebih-lebihan dan masih mengandung unsur 

gharar.  

Sebagaimana Ibnu Taimiyah bahwa gharar merupakan konsekuensi 

yang tidak diketahui, Ibnu qayim  mendefinisikan sebagai sesuatu yang tidak 

diketahi ukuran dan hasilnya sedangkan Abu Ya’la mendefenisikan  gharar 

dalam jual beli adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur 

ketidakjelasan, unsur spekulasi, ketidakpastian atau keragu-raguan.374  

Mengenai unsur gharar tersebut, Rasulullah jelas  melarang, 

sebagaiman dalam  Hadis-Nya.  

َ عَنْ بیَْعِ الحَْصَاةِ وَعَنْ بیَْعِ الغَْرَرِ  ُ Eلَیَْهِ وَسَلم� �Uصَلى� ا ِ �Uْرَةَ قاَلَ نهََ±ى رَسُولُ اzَعَنْ (�بيِ هُر 

Artinya: 

  “Rasulullah melarang jual beli hashah dan cara lain yang 

mengandung penipuan (Muslim No.2783) ”375 . Hal serupa dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor Hadis 2186.  

Terkait hal ini, Zainuddin Azhari menyebutkan  ciri utama pedagang 

yang jujur adalah mengedepankan kebenaran informasi dan bersifat terbuka 

dalam segala hal terkait produk yang dipasarkan.376   

                                                           
374 Basyariah, hal. 42. 
375 Nasution, Ardiansyah, dan Firmansyah, hal. 144. 
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Berdasarkan analisis (eidetic reduction), peneliti menyimpulkan 

bahwa hal-hal yang dipandang berlebih-lebihan dan gharar bagi peneliti 

sebenarnya tidak dianggap demikian oleh beberapa pihak marketer. 

Pandangan peneliti tersebut berdasarkan analilis dari  narasi-narasi informan.  

Ketiga, menjelaskan jarak dan waktu tempuh lokasi proyek pada 

fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, 

tempat wisata dan lain-lain. Hal ini tidak jadi masalah dalam Islam selama 

marketer mengungkapkan dengan jujur dan tidak berlebih-lebihan dalam 

menyampaikannya. 

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh data bahwa jarak 

dan waktu tempuh yang disampaikan kepada calon konsumen berdasarkan 

google maps. Bahkan terdapat salah satu marketer yang menyampaikan jarak 

dan waktu tempuh  lokasi proyek ke tempat-tempat tertentu berdasarkan 

pengalaman pribadi. 

Teknik ini disampaikan kepada calon konsumen dengan maksud agar 

dapat menyesuaikan titik lokasi yang dibutuhkan. Misal, calon konsumen 

bekerja di kantor Bupati, maka dipastikan ia mempertimbangkan jarak dan 

waktu tempuh pada kantor tesebut sebelum mengambil keputusan. Namun, 

pandangan peneliti seharusnya pihak marketer menyampaikan tolak ukur 

tersebut bahwa demikian itu berdasarkan maps untuk menghindari potensi 

kekecewaan konsumen karena waktu tempuh setiap orang berbeda. 

                                                                                                                                                               
376 Ashari, hal. 6. 
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Sebagaimana penerapan sifat tabligh yakni bukan hanya 

menyampaikan namun harus dikemas dengan cara komunikatif dan 

argumentatif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik.377 

Kempat, menjalin kedekatan kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan 

bauran pemasaran Islam 7P’s yang diperkenalkan oleh Wilson J.A.J. Di mana 

salah satunya disebut sebagai peer-support and people, artinya menjaga 

hubungan dan kepuasan bagi konsumen. 378 Menjaga hubungan baik dengan 

konsumen merupakan salah satu etika dalam pemasaran. Semakin bagus etika 

marketer membuat konsumen semakin puas. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh  Rais Adli bahwa semakin baik etika bisnis Islam yang 

digunakan dalam pemasaran maka semakin meningkatkan kepuasan 

konsumen. 

Kelima, tagline properti syaria yakni tanpa riba, tanpa denda, tanpa 

sita dan tanpa BI cheking.  Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa tagline 

ini dijadikan sebagai teknik untuk mempengaruhi calon konsumen. Dari hasil 

analisis peneliti bahwa  pihak marketer menjadikan tagline tersebut agar 

calon konsumen merasa bebas dari dosa riba,  merasa terbantu dengan  

tiadanya penerapan denda dan sita apabila suatu saat tidak sanggup 

melanjutkan angsuran serta merasa dipermudah dalam transaksi karena tidak 

diterapkan BI cheking. 

                                                           
377 Putra, M.Si. dan Hasbiyah AN, S.H.I.,M., hal. 84. 
378 Fathoni, hal. 139. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, seluruh informan sepakat 

bahwa dalam properti syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba) dalam 

pemasarannya, juga tidak menerapkan sistem denda,  sita dan BI cheking.   

Hal yang menjadi poin utama bagi developer properti syariah adalah 

niatnya menjauhkan konsumen dari transaski yang mengandung  unsur 

ribawi. Dalam Islam perbuatan riba memang merupakan hal yang sangat 

mengerikkan dan sangat dibenci Allah. Karena itu, Allah mengancam 

pemakan riba dalam al-Qur’an, seperti yang tercantum dalam surah al-

Baqarah 2/275  brikut. 

لا� َ¾َ 
�
zنَ یjَكلُُٔۡونَ ()لرّبِوَٰاْ لاَ یقَُومُونَ ا ِ �مَا ()لبَۡیۡعُ ()[� ن

�
اْ ا ُمۡ قاَلوُ� ِ�َ ب�jِنه� ۚ ذَ  نُ مِنَ ()لمَۡسِّ  ـ یۡطَ ي یتَخََب�طُهُ ()لش�� ِ  یقَُومُ ()[�

)Tتهََ±ىٰ فَ   jَهِۦ ف ِّ ب ن ر� مَ ()لرّبِوَٰاْۚ فمََن َ�اءَٓهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّ ُ ()لبَۡیۡعَ وَحَر� �U() ل�Àَ�)َلُۡ ()لرّبِوَٰاْۗ وÁِۥ مَا سَلفََ وَ(�مۡ م ُaَ َلى
�
 رُهُۥٓ ا

ونَ   ُÃِ  ـ لن�ارِۖ همُۡ فِيهاَ َ�
بُ ()  ـ ئِٓكَ (�صحَۡ  ـ َ ِۖ وَمَنۡ Eاَدَ ف�jَوْل �U() 

Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kerasukan syetan. Demikian itu karena mereka 
berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat 
peringatan dari Tuhan-Nya lalu dia berhenti maka apa yang telah 
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada 
Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil riba) maka mereka itu 
penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.  (QS. al-Baqarah: 275)379 
 

Begitupun pada ayat   278- 279, bahwa apabila manusia tidak berhenti 

mengambil riba maka Allah dan Rasul-Nya akan memeranginya. Demikian 

juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam muslim (No. Hadis: 2995) 

                                                           
379

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 47. 
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bahwa “Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberinya dan dua orang 

saksinya, mereka semuanya sama.”380   

Adapun penerapan denda dan sita memang merupakan bentuk 

kezaliman terhadap konsumen. Di mana kezaliman merupakan hal yang 

dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah berikut: 

رَةً عَن Vرََ   ـ ٓ (�ن Vكَُونَ تجَِ لا�
�
طِلِ ا لبَۡ. 

( jِكمَُ بyۡ�َلكمَُ ب اْ (�مۡوَ  zنَ ءَامyَوُاْ لاَ تjَكلُُٔۡو� ِ اَ ()[� Dيه�jٓ ۚ یَ.  yكمُۡ  اضٖ مِّ

Terjemahnya: 
 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.”(QS. An-
Nisa: 29)381 
 

Ibnu Abu Hatim menjelaskan bahwa ayat di atas adalah ayat 

muhkamah yang tidak akan pernah dimansukh sampai hari kiamat pun. 

Dalam jurnal Dewi Maharani juga disebutkan bahwa dalam berusaha, 

manusia  bebas menciptakan mekanisme pasar namun tidak boleh ada 

kezaliman di dalamnya. 382 Begitupun dalam jurnal Mustofa bahwa wujud 

dari sifat amanah diantaranya adalah  tidak berbuat zalim serta tidak menipu 

konsumen.383  

Berdasarkan beberapa teknik prospek yang diuraikan di atas, peneliti 

memperoleh komentar dari salah satu konsumen yang juga merupakan pendiri 

agency properti bahwa dalam periklanan atau upaya mempengaruhi 

konsumen  pasti dilebih-lebihkan. Ia menegaskan bahwa tidak ada bentuk 

                                                           
380 Fadel, Ilyas, dan Tasbih, hal. 31. 
381 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 83. 
382 Maharani, hal. 27. 
383 Mustofa, S.Ag., hal. 40. 
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periklanan  properti yang tidak dilebih-lebihkan . Di samping itu peneliti juga  

masih menemukan bukti dokumentasi yang bersifat gharar terkait bahan 

periklanan.  

Dari beberapa teknik yang digunakan  untuk meyakinkan calon 

konsumen di atas , dapat disimpulkan bahwa teknik-teknik tersebut tidak 

bertentangan  dengan etika bisnis Islam, hanya saja dalam penerapannya  

masih terdapat beberapa hal yang mengandung unsur gharar dan terkesan 

berlebih-lebihkan yang sepertinya  pihak-pihak marketer tidak menyadarinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan pada bab 

sebelumnya maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Etika pemasaran pelaku usaha properti syariah di Kabupaten Maros 

tercermin pada beberapa poin  berikut:  

a. Status lahan yang dipasarkan telah memenuhi syarat barang yang 

diperjualbelikan (dimiliki), namun lahan yang diperoleh dengan 

skema bayar bertahap berpotensi bermasalah apabila pihak developer 

tidak sanggup melunasiya berdasarkan perjanjian awal. Hal tersebut 

dapat merugikan pihak konsumen. 

b. Sitem transaksi yang diterapkan tidak menggunakan jasa pihak ketiga 

(pembiayaan), tidak ada bunga, denda, sita, lelang dan tanpa BI 

cheking.  

c.  Pihak marketer properti syariah  menjadikan sifat jujur dan amanah 

sebagai poin utama dalam pemasaran.  

d. Terkait promosi atau periklan melalui media  sosial  masih terdapat 

hal-hal yang mengandung unsur gharar dan terkesan berlebih-lebihan, 

seperti pada copywriting dan bahan ikan lainnya. Artinya sifat 

trasnparansi belum sepenuhnya terlaksana.  
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2. Status lokasi proyek yang dipasarkan telah sejalan dengan sebuah hadis 

mengenai larangan menjual barang yang belum dimiliki, namun pihak 

perusahaan masih perlu  mempertimbangkan maslahah musrsalah demi 

terjaminnya hak-hak konsumen (khususnya perolehan lahan dengan bayar 

bertahap). Adapun dalam transaksinya tidak menerapkan sitem bunga, 

denda dan sita, artinya pihak perusahaan telah berupaya menghindari 

berbagai larangan-larangan syariah dalam jual beli. Begitupun dengan sifat 

jujur dan amanah telah menjadi poin utama pihak marketer dalam 

pemasaran, namun sifat tabligh belum sepenuhnya terlaksana. 

B. Implikasi Penelitian 

Peneilitian ini berimplikasi secara teoritis dan secara etik: 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan 

sistem pemasaran Islami, khususnya pemasaran properti syariah 

secara menyeluruh.  

b. Implikasi etik, penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi pelaku usaha 

properti syariah untuk lebih meningkatkan etika dan moralitas 

khususnya dalam segi pemasaran.  

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  pada bab sebelumnya 

maka peneliti merasa perlu memberikan saran, diantaranya: 

a. Pihak perusahaan sebaiknya melunasi lahan proyek sebelum dikelola 

dan dipasarkan demi terjaminnya hak-hak pihak konsumen.  
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b. Sebaiknya copywriting dan bahan iklan lainnya yang disebarkan 

melalui sosial media atau dengan cara ofline dijelaskan secara spesifik 

agar tidak mengandung unsur gharar dan tidak terkesan berlebih-

lebihan. 
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