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PENGERTIAN DAN RUANG 
LINGKUP SEJARAH PEMIKIRAN 
DAN PERADABAN EKONOMI ISLAM 

 
 

A. PENGANTAR 
Islam merupakan Agama yang terakhir diturunkan Allah SWT dimana 

Islam  Agama bersifat universal (Rahmatan lil ‘alamin) dan Mutlak benar 
(Al-Haq), dimana Islam pasti bisa menjawab persoalan-persoalan ekonomi 
yang dihadapi umat manusia diera abad 22 ini. Memasuk tahun awal 2022 
ini banyak persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat 
muslim diseluruh penjuru bumi ini, dengan demikian Agama Islam 
memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tersebut. Pemahaman 
ajaran Islam universal, dimana umat muslim perlu memahami adanya 
perubahan-perubahan perkembangan zaman, terutama perubahan 
lingkungan kehidupan maupun perubahan perkembangan perekonomian 
baik konvensional maupun ekonomi secara islam (Bairizki & Nasfi, 2021).  

Pemahaman ajaran Islam pertama, Islam secara universal dimana 
secara segala ruangan  dan waktu cocok menurut aktualisasi nilai-nilai 
islam dan konteks dinamika kebudayaan, berdaya daerah, berbeda negara, 
berbeda ras tentu yang membedakan aplikasi pemahaman dalam 
mengarungi kehidupan ini, namun perbedaan tersebut disatukan dengan 
pandangan islam secara universal (Binti Maunah, 2017). Pemahaman 
ajaran Islam kedua, sebagai agama wahyu, dimana islam diyakini oleh 
semua pemeluknya membawa kebenaran dan ketenangan hidup yang 
mutlak, dimana keyakinan pemeluknya bahwa ajaran islam tersebut 
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PRINSIP DASAR SISTEM EKONOMI 
ISLAM 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Pada dasarnya terdapat tiga sistem ekonomi utama di dunia yang 

didasarkan pada ideologi utama, yaitu ideologi kapitalisme yang 
melahirkan ekonomi kapitalisme-liberal, ideologi komunisme yang 
melahirkan sistem ekonomi sosialisme-komunisme, dan ideologi Islam 
yang menghasilkan sistem ekonomi Islam. Islam dalam hal ini bukan hanya 
suatu agama tetapi juga ideologi sekaligus sistem ekonomi. Sebelum 
menerangkan terkait prinsip dasar ekonomi Islam disinggung pula prinsip 
dasar sistem ekonomi lain yaitu sistem ekonomi Kapitalisme dan 
Sosialisme. 

Perbedaan mendasar dari ketiga sistem ekonomi tersebut dapat 
dilihat dari epistemologinya, yaitu suatu proses yang mendasari lahirnya 
ideologi dan sistem ekonomi tersebut. Kapitalisme dan sosialisme berasal 
dari pemikiran manusia (tokoh) tentang pembagian kepemilikan 
(materialism) dalam ekonomi yang dikonstruksi menjadi ideologi, 
sedangkan Islam berasal dari wahyu (syariat) yang diturunkan menjadi 
ideologi (jalan hidup) termasuk menghasilkan sistem ekonomi. 

Walaupun secara historis kapitalisme dan sosialisme tidak mengiringi 
sejarah ekonomi Islam sejak awal kemunculannya tetapi pada masa 
modern ketika peradaban modern Barat bersinggungan dengan 
peradaban Islam mulai memunculkan pembahasan komparatif. Melihat 
kenyataan tersebut maka selain membahas prinsip ekonomi Islam tulisan 
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PEMIKIRAN TOKOH EKONOMI 
ISLAM KLASIK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Seluruh buku sejarah yang menuliskan sejarah bangsa Arab telah 

mengemukakan bahwa bangsa Arab telah menjalankan perdagangan 
sebagai mata pencarian mereka, hal ini tidak lain dikarenakan oleh faktor 
geografis mereka yang kurang beruntung yaitu tanah kering yang sangat 
tandus, walaupun terdapat yang subur akan tetapi tidak banyak, terlebih 
lagi daerah Mekkah yang dekat dengan pantai yang menyebabkan 
semakin kering dan tandusnya daerah tersebut. Keadaan yang kering dan 
tandus tersebut menjadikan daerah tersebut menjadi sangat sulit untuk 
ditanami (Afzalurrahman, 1998). 

Menjadi seorang pedagang sekalipun sebenarnya juga merupakan hal 
yang mudah, hal ini dikarenakan masih belum terjaminnya keamanan bagi 
para kafilah dagang tersebut, seperti dirampok atau dirompak masih 
menjadi kemungkinan yang sangat besar akan menimpa mereka. Ada 
sebuah keistimewaan bagi bangsa Quraisy dalam melakukan perdagangan 
yaitu bangsa yang mengurus keperluan Haji bagi seluruh Umat manusia, 
karena Ka’bah adalah pusat peribadatan pertama Umat manusia 
sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-quran Ali – Imron ayat 96 : 
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PEMIKIRAN TOKOH EKONOMI 
ISLAM KONTEMPORER 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Ekonomi Islam adalah hasil dari universalitas dan kompleksitas hukum 

Islam yang membimbingnya. Ajaran-ajaran dalam al-Quran harus diikuti 
secara totalitas dan ketaatan yang komprehensif. Menurut umat Islam, 
Islam adalah agama yang dengan baik dan lengkap mengatur segala aspek 
kehidupan mulai dari keseharian, sampai pada aspek ekonomi, agar 
pemeluknya dapat membangun sektor ekonominya sendiri, sebagaimana 
telah ditentukan dalam Kalamullah dan Al-Hadits. Umat Islam selain dapat 
melaksanakan ibadah wajib secara sungguh-sungguh, tapi juga dapat 
menjalankan kegiatan muamalah dengan kaffah, menghindari transaksi 
keuangan berbau riba, dan kegiatan lain yang dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain (Ismail Nawawi: 2013). 

Disaat konsep ekonomi umat Islam sedang dibangun dengan lebih baik 
dan luas, justru banyak sekali para ilmuwan, pembuat kebijakan, dan para 
pakar mengkritisi mengenai kesempurnaan, produktifitas, dan sisi moral 
dari berkembangnya konsep ekonomi tersebut. Ketidaksetujuan dan 
ketidaksepakatan tidak lagi fokus pada hal yang sepele saja, tetapi telah 
menyebar ke berbagai permasalahan pokok. Yang dibahas kembali bukan 
hanya tentang bagaimana kebijakan dipersepsikan dan produk akhirnya, 
tetapi juga tentang asumsi dasar tentang sifat manusia, motivasi, usaha, 
dan perusahaan yang menciptakan fondasi ekonomi dan kelembagaan 
tempat para pelaku ekonomi beroperasi (Sugeng Santoso: 2016). 
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PERIODESASI SEJARAH 
PERADABAN EKONOMI ISLAM 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Peradaban ekonomi islam sejatinya telah ada sejak zaman Rasulullah 

saw. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti empiris yaitu kepercayaan 
masyarakat Arab pada Nabi Muhammad saw, bahwa semasa hidupnya 
beliau telah mampu memodifikasi dan menata kehidupan bangsa Arab pra 
Islam pada tatanan moral Islam.(Goldzhiher, 1967, p 71) sejarah 
peradaban ekonomi islam pada hakikatnya adalah memahami sejarah 
perjalan hidup Rasulullah saw dari semua aspek kehidupan Islam. Bahkan 
Adam Smith, sebagai salah seorang tokoh ekonomi barat dalam bukunya 
yang berjudul The Wealth of Nation, menyatakan bahwa “ekonomi yang 
paling maju adalah ekonomi bangsa arab yang dipimpin oleh Muhammad 
bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya” pernyataan ini tentu bukan 
hanya bualan belaka yang berasal dari seorang cendikiawan barat. Namun 
ada hujjah yang menyebabkan pernyataan tersebut dalam karyanya. 
Walaupun dalam sejarah sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw juga 
tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban ekonomi juga banyak 
dipengaruhi oleh peradaban Romawi dan Yunani, meski hanya dalam porsi 
kecil.(Abdullah, 2010, p, 15) 

Pemecahan masalah-masalah tentang ekonomi islam tentu sangatlah 
penting khususnya terkait dengan pengetahuan periodesasi sejarah 
peraban ekonomi islam guna memperluas dan mengembangkan wawasan. 
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Bisa Menjadi Jembatan Menghubungkan 
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KEBIJAKAN FISKAL RASULULLAH 
SAW 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama beliau juga sebagai 

pemimpin ekonomi bagi umatnya. Rasulullah SAW mengatur setiap 
kebijakan-kebijakan pemasukan dan pengeluaran bagi umat Islam ini 
dengan sangat cermat sesuai dengan kondisi dan keadaan yaitu dapat 
diketahui ketika beliau berada di Mekkah dan di Madinah yaitu dua 
kondisi atau keadaan yang sangat berbeda yang akan dijelaskan pada 
pembahasan nanti. 

Rasulullah SAW adalah seseorang yang telah memiliki kepandaian 
dalam berdagang yang merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang 
juga merupakan bekal beliau ketika nanti diangkat menjadi seorang Nabi 
dan Rasul. Kondisi yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dirawat 
oleh pamannya yang dalam keadaan kurang mampu, menjadikan diri Nabi 
menjadi diri yang pandai dan cerdas dalam mengatur keuangan beliau. 
Segala hal-hal yang baik dan produktif beliau lakukan dalam membantu 
perekonomian pamannya yaitu Abu Thalib. 

Rasulullah SAW juga yang telah menjadikan istrinya yaitu Khadijah 
ketika awal kali mengatur urusan perdagangannya menjadi selalu surplus. 
Ketekunan dan strategi dagang yang beliau lakukan menjadikan 
perdagangan Khadijah untung dua kali lipat dari seharusnya. Selain itu 
juga Rasulullah SAW telah mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat 
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KEBIJAKAN MONETER 
RASULULLAH SAW 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Kebijakan Moneter adalah kebijakan dalam hal mengatur uang yang 

beredar pada suatu negara atau wilayah tertentu. Kebijakan moneter 
dapat berupa pengetatan dan juga pelonggaran. Pengetatan kebijakan 
moneter biasanya dengan menarik jumlah uang yang beredar di 
masyarakat agar tidak terlalu banyak uang yang tersebar. 

Kebijakan monter pada sistem ekonomi umumnya atau sering disebut 
dengan ekonomi konvensional adalah menggunakan faktor bunga dalam 
menarik dan melepas uang yang beredar di masyarakat. Ketika negara 
sedang menerapkan kebijakan uang beredar agar diperketat biasanya 
pemerintah akan memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Hal ini 
dimaksudkan agar dana yang ada di masyarakat dapat tertarik kedalam 
lembaga-lembaga keuangan yang ada khususnya perbankan. Begitu pula 
sebaliknya, dalam memberikan kebijakan moneter yang bersifat 
pelonggaran maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga 
sehingga dana yang ada akan ditarik kembali oleh masyarakat. 

Penerapan sistem bunga dalam ekonomi telah menimbulkan masalah 
yang rumit, yaitu adanya gap atau jurang antara lembaga perbankan, 
masyakat investor dan para debitor atau peminjam dana. Penerapan pada 
kebijakan moneter ketat atau Tight Money Policy yaitu dengan 
meningkatkan tingkat suku bunga memang akan menarik dana para 
investor atau masyarakat  yang memiliki dana karena masyarakat akan 

BAB 7 



 

116 | Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam 

DAFTAR PUSTAKA 
 

_____.(2020). Al-Quran Hafalan dan Terjemahan. Jakarta: Almahira. 
Al-Ghazali. (2001). Empat Puluh Prinsip Agama. Jakarta: Pustaka Hidayah 
Antonio, Muhammad Syafii. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. 

Depok : Gema Insani Press 
Karim, Adiwarman. (2001). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta : Rajawali Press 
Karim, Adiwarman. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. 

Depok : Gema Insani Press 
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia. (2008). Ekonomi Islam. 
Jakarta : Rajawali Press  

Nasution, Mustafa Edwin, et all. (2007). Pengenalan Eksklusif Ekonomi 
Islam. Jakarta : Kencana 

Qardhawi, Yusuf. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Depok : Gema 
Insani Press  

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN 

PERADABAN EKONOMI ISLAM  

BAB 8: KEBIJAKAN EKONOMI MASA 

KHULAFAUR RASYIDIN 
 

 
Asep Dadan Suganda, S.H.I., M.Sh.Ec., CSRP., HSC. 

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  



 

118 | Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam 

 
 

 
 
KEBIJAKAN EKONOMI MASA 
KHULAFAUR RASYIDIN 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Rasulullah SAW wafat meninggalkan dunia yang fana ini di usia 63 

tahun pada hari Senin 12 Rabi’ul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan 
tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Sepeninggalan Rasulullah SAW sebagai 
kepala pemerintahan dan pemimpin umat Islam dilanjutkan oleh para 
sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, 
mereka adalah Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, 
dan Ali bin Abi Thalib. Banyak sepak terjang yang dilakukan para khalifah 
ini untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan pasca Rasulullah 
SAW wafat terutama di bidang ekonomi. Pada bab ini akan dibahas 
berkaitan dengan apa saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh masing-
masing khalifah dalam mempertahankan dan menyebarluaskan wilayah 
dakwah Islam. 

 

B. KEBIJAKAN EKONOMI MASA KHULAFAUR RASYIDIN 
1. Masa Pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq (51 SH-13 H/ 573-634 M) 

Abu Bakar Al-Shiddiq dikenal dengan Khalifah Pembawa Kebenaran. 
Sebelum masuk Islam Bernama Abdul Ka’bah yang merupakan keturunan 
Bani Taim keluarga kaya raya dari suku Quraisy lahir di Mekah pada tahun 
51 sebelum hijrah atau sekitar tahun 573 Masehi (tahun ke-2 dari tahun 
gajah). Ayahnya Bernama Abu Quhafah Usman ibnu Amir dan ibunya 
Bernama Salma bintu Shakhr. Abu Bakar adalah julukan (kuniyah) yang 
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KEBIJAKAN EKONOMI KHALIFAH 
BANI UMAYYAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kelanjutan dari masa 

kepemimpinan Khulafar Rasyidin yaitu sejak diangkatnya Muawiyyah bin 
Abu Sufyan yang memimpin di damaskus maka berdirilah kekhalifahan 
baru yang terletak di syam kota damaskus tersebut. 

Kepemimpinan yang dimulai dengan carut marutnya masa 
kepemimpinan Ali bin Abi Thalib akibat banyaknya penyusup dari pihak 
musuh yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan r.a. muawiyyah 
ketika itu tidak ingin menyatakan sumpah setianya kepada Ali bin Abi 
Thalib sebelum saudaranya yaitu Utsman bin Affan ditemukan siapa 
pembunuhnya. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pun akhirnya 
berakhir dengan adanya perundingan antara pihak Muawiyah yaitu Amr 
bin Ash dan pihak Ali bin Abi Thalib adalah Abu Ayub Al Anshori, walaupun 
berbeda pendapat akan tetapi pada saat perundingan itulah pihak Ali bin 
Abi Thalib menyerahkan kekuasaan dan pihak Muawiyah mengambil 
kekuasaan. 

Terlepas dari silang pendapat antara pihak Muawiyah dan Ali, terdapat 
beberapa kebijakan-kebijakan pada masa Muawiyah atau bani Umayyah 
ketika menjadi khalifah khususnya kebijakan-kebijakan mengenai 
perekonomian. Terdapatnya kebijakan-kebijakan dapat dikatakan 
terbilang baru atau belum pernah dilakukan oleh sebelumnya yaitu 
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PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM 
ZAMAN ABBASIYAH 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Periode Abbasiyah adalah periode yang ditandai dengan periode yang 

memiliki kegemilangan Ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, termasuk 
didalamnya dalam Ilmu Ekonomi Islam. Pada periode ini banyak sekali 
tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang telah memiliki pemikiran dipakai 
hingga saat ini seperti Imam Alghazali, Ibnu Taymiyah dan lainnya. 

Akan tetapi, sangat disayangkan karena pada saat periode Abbasiyah 
ini juga terjadi banyak perpecahan kekuasaan dan kelemahan-kelemahan 
pada moral dan etika para pemimpin kaum muslimin. Kekuasaan politik 
dan militer mulai bergeser yang semula berada di tangan bangsa arab 
menjadi ke tangan bangsa Seljuk atau sekarang Turki. Pada akhir-akhir 
periode ini, kiblat Umat Islam yang pertama yaitu Baitul Maqdis sempat 
jatuh ketangan tentara salib yang menyebabkan banyaknya korban dari 
kaum muslimin. 

Secara historis, Dinasti Abbasisyah merupakan dinasti khalifah ketiga 
yang didirikan setelah Nabi Muhammad Saw wafat oleh Abdullah al-saffah 
bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas (132-136 H) (Amalia, 2010) 
yang merupakan keturunan Al-abbas, paman Nabi sehingga khilafah 
tersebut dinamakan Khilafah Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah muncul di 
daerah Hamimah (Yordania), Kufah (Iraq) dan Khurasan (Iran). Pada masa 
Kekhalifahan ini kota Damaskus dijadikan sebagai poros untuk persiapan 
pemerintahan kekhalifahan namun demikian pada akhirnya pusat 
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KEBIJAKAN EKONOMI MASA 
KEKHALIFAHAN TURKI UTSMANI 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Kekaisaran Ottoman terletak dipersimpangan perdagangan 

antarbenua, membentang dari Balkan dan wilayah Laut Hitam melalui 
Anatolia, Mesopotamia, Suriah dan Teluk ke Mesir dan sebagian besar 
pantai Afrika Utara, dalam kurun waktu  enam abad lamanya, hingga 
Perang Dunia I. Kekhalifahan Turki Utsmani tercatat sebagai salah satu 
kerajaan Islam terbesar yang keberadaannya diakui dunia. Kekaisaran 
ottoman mempunyai kemampuan beradaptasi dan tingkat fleksibelitas 
yang besar terhadap perubahan dan perkembangan dunia, sehingga 
mampu mempertahankan kekuasaannya hingga era modern. Birokrasi 
pusat memegang peranan yang cukup kuat hal tersebut ditunjukkan 
dengan kemampuan mempertahankan posisinya dalam masyarakat serta 
politik ottoman. Berdampak pada pengaruh di berbagai kelompok sosial 
terkait masalah ekonomi, pemilik tanah, saudagar, produsen dan penukar 
uang serta sektor lainnya atas kebijakan pemerintah pusat tetap terbatas 
hingga berakhirnya kekaisaran. 

Kesultanan Turki Utsmani dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan 
kebijakan ekonomi. Hal tersebut karena kerajaan ini merupakan kerajaan 
Islam yang kajayaannya dikaui. Beberapa kebijakan ekonomi masa 
kekhalifahan Turki Utsmani mampu menjadikan Ottoman Empire berkuasa 
dalam kurun waktu yang cukup panjang yaitu 1500-1800 dekade. Pada 
bab ini, akan membahas beberapa kebijakan ekonomi yang mampu 
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KEUANGAN SYARIAH DI NEGARA-
NEGARA ASIA 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Perkembangan keuangan syariah pada negara-negara di Asia 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade belakangan ini 
(Juhandi et al., 2019). Adapun perkembangan keuangan syariah di Asia 
disebabkan beberapa faktor di bawah ini: 

 Populasi Muslim di Asia mengalami pertumbuhan yang signifikan 
terutama pada negara di Asia Tenggara (Kristina, 2021). Selain itu 
pertumbuhan populasi Muslim yang signifikan dan didukung dengan 
meningkatnya taraf hidup serta kemampuan keuangan populasi 
Muslim tersebut berdampak terhadap meningkatnya permintaan dari 
layanan dan produk keuangan syariah sebagai alternatif dari layanan 
dan produk keuangan keuangan konvensional. Selanjutnya menurut 
Soekapdjo et al. (2018) dan Nugroho et al. (2020) penduduk Muslim 
di negara-negara Timur Tengah dan juga negara-negara di Asia saat 
ini memiliki motivasi untuk berinvestasi dan bertransaksi keuangan 
sesuai dengan agamanya dalam rangka melaksanakan ajaran agama 
Islam secara kafah (totalitas). Selain menurut Mahliza et al. (2020) 
dan Rammal & Zurbruegg (2007), menunjukkan bahwa apabila 
Muslim yang ada di seluruh dunia diberikan pilihan untuk 
menggunakan layanan dan produk keuangan syariah, maka mereka 
akan memilih untuk menggunakan layanan dan produk keuangan 
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KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM 
NEGARA-NEGARA AFRIKA 

 
 

A. PENDAHULUAN   
Seiring dengan perkembangan globalisasi, praktik keuangan Islam juga 

mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan 
wilayah, baik di Asia, Afrika, Australia, Eropa, Amerika dan Canada, Timur 
Tengah, dan lain-lain. Perbankan Syariah menjadi salah satu sistem dalam 
perekonomian Islam yang paling populer di dunia, mencapai US$882 
billion (setara dengan 11.466 trilyun). Dalam Global Islamic Finance Report 
2015, dengan menetapkan 5 kriteria yaitu Advocacy, Infrastructure, 
Human Resource, Linkages dan Regulation. Ditetapkan ada 10 negara yang 
disebut sebagai the top 10 Centres of Excellence in Islamic Banking and 
Finance, yaitu: 1) Kuala Lumpur-Malaysia, 2) Manama-Bahrain, 3) Dubai-
UAE, 4) London-United Kindom, 5) Doha-Qatar, 6) Kuwait-Kuwait, 7) 
Karachi-Pakistan, 8) Riyadh-Saudi Arabia, 9) Jakarta-Indonesia, 10) 
Istanbul-Turkey. (Nur Kholis, 2017), 

Afrika merupakan benua dengan negara-negara yang memiliki 
pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6%. 
Negara-negara Afrika juga semakin stabil dan memiliki pemimpin yang 
dipilih secara demokratis, memiliki wawasan yang lebih luas dan memilih 
untuk memperkuat ekonomi daripada memikirkan pertentangan antar 
etnis yang akan merugikan negara sendiri. 
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PERKEMBANGAN KEBIJAKAN 
EKONOMI ISLAM DI NEGARA 
EROPA 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Perekonomian Islam  hadir ditengah masyarakat diilhami oleh hukum 

Islam yang  telah diperkenalkan  sejak jaman Rasulullah SAW dan para 
sahabat dimana pelarangan riba, maisir, gharar, dzolim dan haram 
menjadi syarat- syarat pondasi pelaksanaan ekonomi Islam. Ekonomi Islam 
adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi dari Al-qur’an dan 
Sunnah. Ekonomi Islam pada umumnya didefinisikan sebagai kajian 
tentang perilaku manusia dan hubungannya dalam pemanfaatan produksi, 
distribusi dan konsumsi. Hakikat ekonomi Islam merupakan penerapan 
syariat dalam aktivitas ekonomi di masyarakat. 

 Ekonomi berbasis hukum Islam sudah    menjadi kewajiban bagi umat 
Muslim dimanapun berada untuk dipelajari, dipahami dan 
diimplementasikan. Hukum dari pengamalan ekonomi berbasis hukum 
Islam menjadi  wajib bagi umat Muslim sebagai bentuk ketaatan manusia 
secara kaffah kepada Allah SWT.  

Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, 
dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang didasarkan atas lima 
nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah 
(kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma’ad (hasil). Namun teori yang 
kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi 
Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada 
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