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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat 
teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi dan Rasul akhir 
Zaman yang diutus untuk menebar rahmat bagi seluruh alam, 
yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 

Bunga rampai ini merupakan buku yang membahas terkait 
prinsip Ekonomi Islam berdasarkan syariat Islam. Pembahasan ini 
bukanlah tanpa sebab. Adanya pembahasan terkait Ekonomi Islam 
dalam buku ini adalah karena perkembangan zaman yang sudah 
semakin maju. Begitupun perkembangan Ekonomi Islam yang 
sudah mulai kembali naik eksistensinya dan terus berkembang di 
setiap zamannya. Sehingga, buku ini dapat menjadi bahan referensi 
terkait muamalah yang ada pada saat ini.  

Dalam bunga rampai ini berisikan delapan belas bab materi 
terkait Ekonomi Islam. Beberapa bab di antaranya adalah Sejarah 
Pemikiran Ekonomi Islam, Dasar Ekonomi Dan Keuangan 6\DUL·DK 
(Ekonomi Dan Keuangan Islam), Sistem Ekonomi Islam, Riba, Jual 
Beli dalam Islam, Konsep Produksi dalam Islam, Konsep Distribusi 
dalam Islam, Konsep Konsumsi dalam Islam, Konsep Uang dalam 
Islam, Konsep Pasar dalam Islam, Kebijakan Fiskal dalam Islam, 
Zakat, Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Islam Non Bank, 
Manajemen Investasi Syariah, dan Etika Bisnis Islam.  

Karya ini patut diapresiasi dan disebarluaskan agar dapat 
dijadikan sebagai bahan literasi semua kalangan tidak hanya dapat 
dipahami oleh penulis saja, tetapi juga dapat dipahami oleh seluruh 
pembaca.  

Penulis masih menyadari dalam penulisan bunga rampai ini 
masih belum sempurna dan belum tentu final. Sebab, ilmu 
pengetahuan itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu 
dan zaman. Begitupun dengan karya ini yang masih membutuhkan 
pengembangan serta pembahasan yang lebih luas lagi.  
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Selamat membaca dan semoga buku ini dapat memberikan 
kontribusi yang sangat berarti sebagai upaya memperkenalkan 
Ekonomi Islam kepada seluruh Umat Islam dan turut memberikan 
jawaban atas permasalahan yang ada.  

       
Bogor, November 2022 

 
 

Editor  
Siti Nurjamilah 
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KATA PENGANTAR REKTOR 

 
$OKDPGXOLOODK�� EXNX� \DQJ� EHUMXGXO� ´(NRQRPL� 6\DULDK�

Sebagai Pengantar, Teori dan Praktik dapat diterbitkan. Saya 
menyambut gembira atas kerja keras dan keseriusan penulis hingga 
dapat dilaksanakan penerbitan buku ini. Harapan saya, muda-
mudahan buku ini akan menambah khasanah keilmuan dan dapat 
dimanfaatkan secara optimal oleh para pembaca, lebih dari itu 
penerbitan buku ini diharapkan membuat meningkatnya semnagat 
para dosen untuk membuat tulisan tulisan ilmiah dalam 
memperkaya khasanah keilmuan, buku  ini tentu tidak luput dari 
kelemahan dan kekurangan, saya memaklumi itu sepenuhnya 
mengingat bahwa budaya menulis dalam arti yang sesungguhnya 
tidaklah mudah, Mudah-mudahan kelemahan dan kekurangan itu 
dapat diperbaiki pada masa yang akan datang seiring dengan kian 
meningkatnya perhatian kita terhadap dunia tulis karya ilmiah 
pada kesempatan ini saya patut menyampaikan penghargaan dan 
terimakasih atas partisipasi penulis yang telah berupaya untuk 
menghasilkan karyanya, Selanjutnya kepada penerbit EUREKA 
saya memberikan apresiasi atas partisipasinya sehingga buku ini 
dapat dibaca oleh khalayak umum, Semoga buku ini dapat berguna 
dan menjadi bagian dari khasanah karya ilmiah. 
 

Bogor, 3 Januari 2023  
REKTOR IUQI BOGOR 

 
 
 
 

Dr. SAIFUL FALAH, SPD.,MPDI 
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BAB 
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Jamaludin  
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jamaludin@iuqibogor.ac.id 

 

A. Pendahuluan 

3HUGHEDWDQ� DNDQ� 7HUP� ¶(NRQRPL� ,VODP·.DWD� ¶,VODP·�

bukanlah kata sifat Mulainya pembubuhan kata Islam pada hal-
hal yang ingin kita kuatkan eksitensinya: Menghadapi dominasi 
pemikiran Barat yang kuat  Islam adalah kebenaran yang 
terserak dimanamana Penggunaan WHUP� (NRQRPL� 6\DUL·DK�
3HQJJXQDDQ� WHUP� ¶(NRQRPL� ,VODP·�7DSL� GHQJDQ� PHPDKDPL�

maknanya . Sejarah pemikiran ekonomi Islam ini tidak 
mendapat tempat di dalam pengajaran sejarah pemikiran 
ekonomi umum sekilas mengenai sejarah ekonomi Islam Dalam 
bukunya, History of Economic Analysis, Schumpter menyatakan 
EDKZD��´6HMDXK�LQL��VXE\HN�\DQJ�NLWD�SHUKDWLNDQ�GDSDW�GHQJDQ�

aman melompat selama 500 tahun (dari jaman pemikiran 
Yunani) sampai ke masa St. Thomas Aquinas(1225-1274) dimana 
Summa Theologica dalam sejarah pemikiran ekonomi seperti 
Katedral Chartes dalam sejarah arsitektur.  Schumpeter juga 
PHPEHUL� MXGXO�EDE�GXD�GDUL�EXNXQ\D� LQL�GHQJDQ�VHEXWDQ�µThe 

Great Gapµ�-XUDQJ� \DQJ� /HEDU��� 'DUL� SHUQ\DWDDQ� WHUVHEXW� GDQ�

bagian-bagian lain dari bukunya, kita dapat menarik 
kesimpulan bahwa selama 500 tahun tersebut seakan-akan tidak 
ada satupun pemikiran ekonomi yang dikembangkan. 
Schumpeter membedakan pemikiran ekonomi abad ke-13 

SEJARAH 

PEMIKIRAN 

EKONOMI ISLAM 
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774 M, Raja Offa yang di Inggeris ketika itu mencetak koin emas 
yang merupakan copy langsung (direct copy) dari dinar Islam, 
termasuk tulisan Arabnya. Semua tulisan di coin (uang logam) 
itu adalah tulisan Arab, kecuali pada satu sisinya tertulis 
OFFAREX. 

Realitas itu menunjukkan bahwa dinar Islam saat itu 
merupakan mata uang terkuat di dunia. Selain itu perekonomian 
umat Islam jauh lebih maju dari Eropa. Hal itu menunjukkan 
bahwa perdagangan internasional muslim telah menjangkau 
sampai Eropa Utara. Pada tahun 1764, Adam Smith melepaskan 
jabatan guru besar di Glasgow Inggris dan memilih karir 
barunya sebagai penasehat ekonomi Duke of Buccleuch. Pada 
periode inilah Smith banyak melakukan perjalanan keluar 
negeri, terutama ke Perancis. Di sini ia banyak bertemu dengan 
para filosof terkenal.Â Smith mulai menulis buku The Wealth of 
Nations ketika beliau berada di Perancis dan menyelesaikannya 
tahun 1766, di Kirdcaldy. Dan sepuluh tahun kemudian baru 
diterbitkan, yakni tahun 1776. Pada masa itu di Eropa telah 
beredar buku-buku terjemahan karya ekonom muslim. Bahkan, 
di Perancis Selatan banyak guru besar dengan menerapkan pola 
pengajaran yang mereka dapatkan dari negeri-negeri muslim. 

Paparan di atas menunjukkan peran ilmuwan muslim 
sangat signifikan terhadap kebangkitan intelektualisme Eropa, 
termasuk dalam pemikiranÂ  ekonomi. Demikian sekelumit 
uraian tentang kontribusi pemikiran ekonomi Islam terhadap 
ekonomi modern. 
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BAB 
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Jamaludin 

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 
Jamaludin@iuqibogor.ac.id 

 

A. Pendahuluan  

Islam sebagai agama penyempurna risalah-risalah dari 
agama terdahulu memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni 
bersifat komprehensif dan universal.Komprehensif berarti 
syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual 
(ibadah) maupun sosial (muamalah) termasuk dalam hal ini 
ekonomi syariah.Sedangkan universal berarti syariah Islam 
dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hinggahari 
kemudian.21Allah SWT.berfirman yang DUWLQ\D�� ´Dan tiadalah 

Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

VHPHVWD�DODP�µ�22 
Dalam pada itu, Alquran tidak memuat berbagai aturan 

yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum 
Islam terbagi menjadi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan 
muamalah (sosial).Hal ini menunjukkan bahwa Alquran hanya 
mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah 

 

210�� 6\DIL·L� $QWRQLR�� Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, 
(Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hal. 38. 

22QS. al-Anbiya (21): 107. 
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Abstrak:  
Tulisan ini mendiskusikan pemikiran ekonomi menurut Imam al-
Ghazali yang lebih dikenal sebagai sufi, filosofi, ahli Kalam. 
Meskipun tidak secara rinci menjelaskan sistem ekonomi secara 
lugas, namun pandangan ekonomi al-Ghazali dapat dijadikan 
dasar dan prinsip dalam mengembangkan teori-teori ekonomi 
islam. Penjelasan al-Ghazali tentang ekonomi memberikan 
prediksi perkembangan ekonomi dunia pada era berikutnya. Al-
Ghazali telah meletakkan dasar-dasar dan landasan yang baku 
dan fundamental dari masalah ekonomi dan permasalahannya 
dengan tetap merujuk kepada dua warisan dari Rasulullah saw. 
Meskipun, permasalahan ekonomi pada masa itu belum 
sekompleks masa sekarang. 
 
Key words : ekonomi, al-Ghazali, ekonomi Islam.  

 
A. Pendahuluan  

Pada sarjana Muslim. Khususnya al-Ghazali yang 
dipandang sebagai tokoh tasawuf, sebelum abad ke-15 telah 
menyajikan dan memprediksi perkembangan ekonomi dunia 
pada era berikutnya. Ini terlibat dari pemikiran mereka yang 
telah meletakkan dasar-dasar dan landasan yang baku dan 
fundamental dari masalah ekonomi dan permasalahannya 
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Abstrak:  

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja prinsip dasar 
ekonomi Islam. Isi dari pembahasan yang dimuat dalam artikel ini 
memberikan penjelasan terkait beberapa perbandingan yang ada 
antara sistem ekonomi Islam, Kapitalis, dan Sosialis. Artikel juga 
memuat terkait beberapa hal yang tentu menjadi prinsip dasar 
ekonomi Islam, diantaranya yaitu tauhid, akhlak, keseimbangan, 

kebebasan individu, dan keadilan. Dalam Islam tauhid yaitu 
penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah, baik 
menyangkut ibadah maupun muamalah. Akhlak memiliki esensi 
bahwa dalam setiap kegiatan umat Islam hendaknya didasari 
dengan akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah 
(shidiq, amanah, tabligh, fathanah) sebagai wujud suri tauladan 
kehidupan. Sedangkan prinsip keseimbangan merupakan prinsip 
yang menjelaskan bahwa setiap kepemilikan harta hendaknya 
digunakan secara berimbang antara pemasukan dengan 
pengeluaran, tidak didistribusikan pada hal-hal yang bakhil. 
Kemudian prinsip kebebasan individu, yang mana kepemilikan 
individu dalam islam memang diakui adanya dan diperbolehkan 
kepemilikannya, namun harus tetap sadar bahwa pemilik mutlak 
seluruh alam semesta ini adalah Allah. Dan yang terakhir yaitu 

PRINSIP DASAR 
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Abstrak: Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang 
sudah dikenal lama dalam peradaban manusia. Permasalahan riba 
merupakan permasalahan klasik. Meskipun dengan 
mengekspolitasi kekayaan saudaranya, hal ini berkembang 
dikarenakan adanya keuntungan yang cukup menggiurkan bagi 
para pengambil riba. Sebelum diharamkannya riba secara mutlak 
terjadi beberapa tahapan dalam al-4XU·DQ�VHEDJDL�EHULNXW��SHUWDPD�
pada Q.S Ar Rum 39, kedua pada Q.S An-Nisa 161, ketiga pada Q.S 
Ali Imran 130, dan terakhir pada Q.S Al Baqarah 278. Adapun pada 
contoh kasus yang di ambil di jelaskan bahwa kartu kredit ialah 
salah satu contoh sistem riba dimana ada biaya tambahan yang 
harus dibayar ketika kita menggunakan uang yang ada 
didalamnya. Walaupun terlihat membantu sebenarnya itu 
mencekik. 
Kata kunci: Riba, kartu kredit 

 

A. Pendahuluan 

Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang 
sudah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa ahli 
ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada semenjak 
manusia mengenal uang (emas dan perak). Riba dikenal pada 

RIBA 
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utang. Mau dibayar tepat waktu tanpa jatuh tempo, tetap saja 
kita membayar bunga. Tenang? Enggaklah. Lebih tenang bila 
yang kita pakai belanja adalah benar-benar uang kita sendiri, 
bukan pinjaman dalam bentuk apa pun. 

Tidak punya uang? Bisa coba mengerem keinginan. 
Sesuaikan pembelanjaan dengan kapasitas kantong. Jangan lupa 
menimbang, memilah, dan memilih, mana kebutuhan mana 
keinginan. Mensyukuri yang ada adalah solusi jitu menyikapi 
keinginan konsumsi berlebihan. Apalagi bila kita tahu hukum 
riba. Rasanya lebih rela menahan diri mengerem keinginan 
ketimbang menanggung beban riba. 

 

G. Kesimpulan 

Riba ialah mengambil harta dengan menukarkan harta 
yang sejenis dengan saling berlebih. Adapun definisi lain yang 
diberikan ialah tambahan kadar atau waktu pada transaksi jual-
beli atau pinjam-meminjam uang dan makanan. Riba terdapat 
dalam beberapa dalil, seperti: Q.S. Al-Baqarah 275 dan 276, 
Hadits dari Abdullah r.a., dan Fatwa MUI 23 nomor 1 Tahun 
2004. Sebelum diharamkannya riba secara mutlak terjadi 
beberapa tahapan dalam al-4XU·DQ� VHEDJDL� EHULNXW�� SHUWDPD�
pada Q.S Ar Rum 39, kedua pada Q.S An-Nisa 161, ketiga pada 
Q.S Ali Imran 130, dan terakhir pada Q.S Al Baqarah 278. 
Adapun pada contoh kasus di atas di jelaskan bahwa kartu 
kredit ialah salah satu contoh sistem riba dimana ada biaya 
tambahan yang harus dibayar ketika kita menggunakan uang 
yang ada didalamnya. Walaupun terlihat membantu sebenarnya 
itu mencekik. 
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Abstrak:  

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-ED\·��
Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi 
DGDODK�´�WXNDU�PHQXNDU�KDUWD�DWDV�GDVDU�VXND�VDPD�VXNDµ��0HQXUXW�

Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli 
DGDODK�´� WXNDU�PHQXNDU�KDUWD�XQWXN� VDOLQJ�GLMDGLNDQ�KDN�PLOLNµ��

Dasar hukum jual beli yang terdapat pada Al-Quran ayat 275 bahwa 
Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya 
dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. 
Adapun rukuan dan syarat jual beli diantaranya yaitu akad, penjual 
dan pembeli, objek yang diakadkan. Adapun macam-macam jual 
beli dari segi hukumnya yaitu : Jual beli shahih, Jual beli bathil, dan 
Jual beli fasid. Sedangkan dari segi barangnya yaitu : Jual beli benda 
yang kelihatan, Jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam 
janji, Jual beli benda yang tidak ada. Dan dari segi akadnya yaitu : 
Akad jual beli dengan lisan, Akad jual beli dengan perantara, Akad 
jual beli dengan perbuatan. 
 Untuk menghindari dari kerugian dari salah satu pihak, 
maka jual beli haruslah dilakukannya kejujuran, tidak ada 
penipuan, paksaan, kekeliruan, dan yang mengakibatkan 
persengkataan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua 

JUAL BELI 

DALAM ISLAM 
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Abstrak  

Produksi adalah kegiatan awal dalam aktivitas ekonomi, 
produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan 
jasa atau menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa. 
Produksi bukan hanya sebagai aktivitas dalam memenuhi 
kebutuhan pribadi tapi juga untuk mendapatkan keuntungan. 
Produksi juga merupakan kegiatan awal dalam aktivitas ekonomi, 
produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan 
jasa atau menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa. 
Produksi bukan hanya sebagai aktivitas dalam memenuhi 
kebutuhan pribadi tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan. 

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk 
aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau 
menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber 
ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, 
untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas 
produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat 
luas.Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak 
terpisahkan dari konsep produksi dalam islam,  prinsip produksi 
serta faktor produksi. 
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ekonomi umat dan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan 
umat dan bangsa lain. adapun Faktor-Faktor Produksi dalam 
Pandangan Islam diantaranya yaitu: alam, tenaga kerja, modal, 
dan manajemen. 
 

F. Daftar Pustaka 

 

Afzalurrahman. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, (Yogyakarta: PT 
Dana Bhakti Prima Yasa), 1995. Hlm. 241-266. 

Idri, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jakarta: Prenamedia 
Group,) 2015, hlm. 62-63. 

M. Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 54. 

M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT 
Dana Bhakti Prima Yasa), 1997, hlm. 58. 

Monzer Khaf, Ekonomi Islam telaah analitik terhadap fungsi system 

ekonomi islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1995, hlm. 
59. 

Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, 
Edisi I, (Yogyakarta:Alfabeta), 2004, hlm. 105 

Muhammad, Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: 
BPFE), 200, hlm. 224 

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 
(Jakarta, Kencana Prenada Media Grup), 2006. Hlm. 108. 

Rahma, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 
(P3EI), Bandung: PT Raja Grafindo Persada), 2008, hlm. 
230. 

 

  



178 

BAB 

8 
 

Sindi Meilani Safari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 

Sindimeilani207@gmail.com 
 

Abstrak:. Distribusi merupakan suatu proses penyimpanan dan 
penyaluran produk ke tangan konsumen baik secara langsung 
maupun melalui perantara (pasar) guna untuk meningkatkan 
pendapatan dan saling mendapatkan manfaat dari proses 
transaksi tersebut. Konsep distribusi menurut pandangan Islam 
yaitu peningkatan bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan 
dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah 
dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan 
tertentu saja serta dapat memberikan kontribusi kearah kehidupan 
manusia yang baik dan salah satu masalah utama dalam 
kehidupan sosial di masyarakat adalah tentang bagaimana cara 
melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya 
dengan baik. Untuk itu islam sangat mengatur tentang segala 
sesuatu yang ada di muka bumi ini terkhusus mengenai masalah 
ekonomi dan hal lain yang berkaitan. 
Kata Kunci: Distribusi, pemerataan kesejahteraan, Ekonomi Islam. 
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Abstrak:  

kajian konsumsi dalam islam sangat penting, untuk 
sedemikian rupa seseorang agar menjaga kehati-hatian dalam 
menggunakan kemanfaatan. Suatu penempatan mungkin 
memiliki pemanfaatan yang sangat banyak, tetapi bilanya 
kebanyakan tersebut tidak diatur pemanfatannya dengan baik dan 
terukur dalam sebuah maslahahnya, maka kesejahteraan menjadi 
kegagalan. Terpenting dalam hal ini ialah hal-hal yang terkait 
dalam pilihan-pilihan yang mengandung maslahah (manfaat), 
agar kepunyaan kekayaan tersebut dapat diarahkan dalam 
pemanfaatan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan 
kemaslahatan individu, terlebih bersama secara masyarakat secara 
umum. 

Konsumsi adalah sepanjang apapun jumlah manusia akan 
mengkonsumsi dalam beberapa anggaran yang terpenuhi dan 
memperoleh kepuasan maksimum. Dalam islam, terdapat etika 
konsumsi. Untuk itu kiranya mengetahui bagaimanakah konsep 
konsumsi dalam islam.  
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Abstrak: Uang merupakan alat transaksi yang digunakan dalam 
sistem perekonomian. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang 
tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak 
menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas 
dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. 
uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun 
tidak dilatarbelakangi oleh emas, sehingga memiliki kedudukan 
yang sama dalam hukum dengan kedudukan emas dan perak 
yang pada waktu Al-Quran diturunkan tengah menjadi alat 
pembayaran yang sah. Mata uang dinar dan dirham juga jika tidak 
memiliki stempel negara, mata uang tersebut tidak akan sah. Jadi, 
mata uang yang sah adalah mata uang yang disetujui dan 
disepakati oleh pemerintah dalam suatu negara. Dalam Islam 
sendiri fungsi uang berbeda dengan sistem konvensional di mana 
dalam konvensional uang itu digunakan untuk spekulasi 
sedangkan Islam tidak. 
Kata Kunci : Uang dalam Islam, Uang Kertas, Dinar dan Dirham 
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Uang dalam sistem ekonomi Islam berbeda dengan 
sistem ekonomi kovensional yaitu adanya fungsi spekulasi 
sedangkan dalam Islam sendiri tidak ada. Islam hanya 
memperbolehkan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. 
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Abstrak: Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia 
dengan sesama  manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Termasuk di dalamnya dituntun bagaimana 
cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya. Peranan 
ekonomi Islam dalam konsep pasar menyumbangkan andil yang 
sangat penting dalam perekonomian. Ekonomi Islam sangat 
menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebahagiaan bersama dan 
tidak memperbolehkan adanya sifat curang, ketidakjujuran, dan 
ketidakadilan dalam jual beli yaitu khususnya dalam menentukan 
harga, produsen tidak diperbolehkan melakukan tindakan-
tindakan yang menyebabkan harga menjadi tinggi sehingga 
pembeli tidak dapat menjangkaunya. Dalam rangka melindungi 
hak konsumen atau pembeli dan penjual agar tidak terjadi 
perselisihan maka pemerintah wajib melakukan intervensi harga 
dan hal ini dapat dianggap adil sepanjang tidak menimbulkan 
aniaya terhadap penjual maupun pembeli.  

Sehubungan dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pasar dalam 
ekonomi Islam. Pemahaman konsep pasat dalam Islam 
menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis, faktual, 
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pembaca dan bisa menjadi sumber pembelajaran yang 
produktif bagi para mahasiswa. 
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Abstrak: Kebijkan fiskal yang baik adalah kebijakan yang bisa 
dirasakan oleh masyarkat, dan dalam islam kebijakan fiskal harus 
bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarkat dengan 
ketentuan dan aturan yang sudah ada dalam syariat islam. Maka 
dari itu kebijakan fiskal dalam islam harus bisa menerapkan 
prinsip prinsip dalam islam, dan mencegah kerusakan yang akan 
terjadi yang disebakan oleh kebijakan tersebut. Kebijakn fiskal 
dalam islam semakin berkembang dari zaman Nabi Muhammad 
SAW, para khalifah dan penerus setelahnya sampai sekarang 
yang sudah memberikan contoh mengenai kebijakan fiskal yang 
sesaau dengan syariat islam. 
 
A. Pendahuluan 

 Islam adalah agama yang sempurna, segala sesuatunya 
sudah diatur dalam AL-4XU·DQ�GDQ�WHODK�GLFRQWRKNDQ�PHODOXL�
perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan atau Al-

Hadist oleh manusia yang menjadi teladan bagi setiap muslim 
yaitu Nabi Muhammad Saw.Salah satunya adalah kebijakan 
kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 
kepada masyarakatnya juga diatur dalam islam. Seperti 
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hukum, menstabilkan ekonomi, dan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara yang berdasarkan 
prinsip-prinsip islam. Dan salah satu instrumen kebijakan 
fiskal dalam islam yang paling utama adalah zakat. Bahkan 
zakat merupakan salah satu rukun islam yang harus dilakukan 
oleh umat islam, jika zakat bisa dimaksimalkan oleh 
pemerintah, maka akan menumbuhkan perekonomian suatu 
negara. 
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Abstrak 

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di suatu 
wilayah dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang 
dibentuk melalui berbagai jenis sektor ekonomi yang terjadi 
secara tidak langsung yang menjabarkan mengenai terjadinya 
tingkatan pertumbuhan ekonomi. agar mampunya tercapai 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil maka 
diperlukannya kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter 
yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 
Tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam 
UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana 
diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 
pada pasal 7. Adapun tujuan tulisan ini yaitu mengetahui 
kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Hal ini menarik untuk 
dibahas karena ada perbedaan mendasar antara kebijakan 
monetermodern dengan kebijakan moneter dalam perpektif 
ekonomi Islam. 
 
Kata kunci: kebijakan moneter, ekonomi Islam. 
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Abstrak: Zakat adalah instrumen penting dalam ekonomi islam. 
Hal ini terlihat dari disebutkannya zakat bersama sholat pada 29 
ayat dalam Al Quran. Karena zakat berjasa dalam pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, maka zakat harus dikelola dengan baik oleh 
amil zakat, dan dalam konteks saat ini adalah lembaga amil zakat 
(LAZ). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, LAZ 
harus mampu menentukan pihak mana saja yang berhak 
menerima zakat tersebut agar tepat sasaran dan tidak terjadi 
tumpang tindih penyaluran zakat. 
 
A. Pendahuluan 

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan 
terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia 
melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-
kebutuhan moral dan materil Manusia, dan akulturasi 
hubungan sosio ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat.1 
Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya 
dalam ibadah Zakat karena didalamnya mencakup dua unsur 
tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada 
umumnya. 

 

ZAKAT 
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Abstrak 

Perbankan di Indonesia pada dasarnya berfungsi sebagai 
wadah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
tabungan, Distribusikan kembali ke komunitas sebagai kredit 
atau lainnya Untuk meningkatkan standar hidup banyak orang 
Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan, Jadi sekarang banyak orang 
menggunakan layanan perbankan di Indonesia Indonesia, tapi 
masyarakat Indonesia mulai banyak yang ragu sekarang 
Gunakan layanan perbankan, khususnya perbankan tradisional, 
karena Mengikuti sistem kepentingan yang dilarang oleh Islam, 
sebagai alternatif Bank Syariah lahir untuk mereka yang takut 
dengan bunga bank Menerapkan sistem bagi hasil dalam 
menghitung keuntungan dana yang dianggap halal menurut 
hukum Islam.Adapun tujuan tulisan ini yaitu untuk mengetahui 
tentang perbankan syariah. Hal ini menarik untuk dibahas karena 
ada perbedaan mendasar antara kebijakan monetermodern 
dengan kebijakan moneter dalam perpektif ekonomi Islam. 
 
Kata kunci: perbankan syariah, ekonomi Islam. 
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pembelajaran yang produktif bagi para mahasiswa. 
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Abstrak: Sistem ekonomi islam melarang praktik riba serta 
akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. 
Secara praktis, bentuk produk jasa dan pelayanan, prinsip-prinsip 
dasar hubungan antara Lembaga keuangan dan nasabah, serta 
cara-cara berusaha yang halal dalam lembaga keuangan syariah, 
masih sangat perlu disosialisasikan secara luas. Lembaga 
keuangan syariah menjembatani antara pihak yang 
membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana 
melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah yang memilki ciri yang berbeda dengan Lembaga 
keuangan konvensional. Produk dalam Lembaga keuangan 
syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: Produk 
Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan pemberian jasa. Baitul 
maal wat tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu 
yang mempunyai kegiatan mengembangkan usaha-usaha 
produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 
ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain 
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 
kegiatan ekonominya yang didirikan dalam bentuk Kelompok 
Swadaya Masyarakat atau Koperasi seperti KSM, PINBUK, 
Koperasi Serba Usaha (Koperasi Syariah), KSP.  

LEMBAGA 

KEUANGAN ISLAM 

NON BANK 
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penyerahannya dilakukan pada waktu yang sama dan ujr 
yang merupakan bagian dari ijarah (sewa) yang 
dimaksudkan untuk mendapatkan upah (ujroh) atau fee. 

 

G. Kesimpulan 

Lembaga keuangan Islam Non Bank adalah lembaga 
keuangan yang menjembatani antara pihak yang 
membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan 
dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah yang memilki ciri yang berbeda 
dengan Lembaga keuangan konvensional. 

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dua peran 
sekaligus, sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan 
usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai manajer 
investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, 
lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola=dana 
sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, 
dan sadaqah. 

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan 
mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-
prinsip syariah.  fungsi lembaga keuangan syariah 
yaitu:Pengalihan Aset (asset Transmutation) ,Transaksi 
(Transaction) ,Likuiditas (Liquidity), dan  Efisiensi (Efficiency). 

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh lembaga 
keuangan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: 
Produk Penghimpunan dana, Penyaluran dana dan pemberian 
jasa. 
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Abstrak : Investasi syariah merupakan investasi yang di didasarkan 
pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun 
sektor keuangan. Sehingga investasi tidak dapat dilepaskan dari 
prinsip-prinsip syariah. Sehingga tujuan atau niat spekulasi dalam 
bisnis dan investasi tidak boleh bertentangan dengan syariah. Pada 
dasarnya, segala aktivitas bisnis memang tidak bisa lepas dari 
ketidakpastian, yaitu kemungkinan untung atau rugi suatu usaha. 
Dasar Hukum Investasi  dalam Islam, QS. al-Baqarah [2]: 261, QS. 
al-Hasyr [59]: 18. manajemen syariah adalah seni dalam mengelola 
semua sumber daya yang dimiliki dengan tambahan dan metode 
V\DUL·DK�\Dng tercantum dalam al- 4XU·DQ�GDQ�DO- Hadis. Dengan 
GHPLNLDQ�� GHILQLVL� PDQDMHPHQ� LQYHVWDVL� V\DUL·DK� DGDODK� ´VXDWX�

kegiatan atau seni mengelola modal dan sumber-sumber 
penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional 
untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan 
V\DUL·DW�GDQ�SULQVLS-SULQVLS�\DQJ�GLDMDUNDQ�5DVXOXOODK�6DZµ�� 
Kata Kunci: Investasi, Manajemen Investasi Syariah. 
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maaf bila ada kesalahan dalam penulisan buku ini. Kritik dan 
saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa 
dimasa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga buku 
ini dapat bermanfaat dan bernilai positif bagi semua pihak yang 
membutuhkan. 
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Abstrak 

Dalam kehidupan dunia bisnis baik aktivitas maupun 
identitas,telah ada dalam struktur nya,bisnis berjalan sebagai proses 
yang telah menjadi kegiatkkan manusia sebagai individu 
masyarakat untuk mencari keuntungan dan memenuhi keinginan 
dan kebutuhan hidupnya.Sementara itu etika telah kita fahami 
sebagai disipislin ilmu yang mandiri. 

 

A. Pendahuluan 

Kegagalan yang paling terasa dari moderenisasi yang 
merupakan akibat langsung dari era globalisasi adalah dalam 
bidang ekonomi, apalagi di era moderen ini dalam bisnis, 
kapitalisme yang walaupun akhirnya mampu membuktikan 
kelebihannya dari sosialisme,kenyataannya justru melahirkan 
berbagai persoalan,terutama bagi negara negara dunia ketiga 
(termasuk negara negara muslim) yang cederung menjuadi 
objek  dari pada menjadi subyek kapitalisme 

Pada mulanya etika bisnis muncul ketika kegiatan bisnis 
tida luput dari sorotan etika.Menipu dalam islam, mengurangi 
timbangan dan takaran merupakan contoh contoh nyata dalam 

ETIKA BISNIS 

DALAM ISLAM 
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kerjasama dalam membagi beban dan memikul tanggung 
jawab tanpa ada diskriminasi diantara pelaku bisnis. 

 
H. Kesimpulan 

Upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun 
bisnis sesuai syariat islami yaitu merekonstruksikan kesadaran 
baru tentang bisnis, baik sebagai aktivitas yang di lakukan oleh 
individual,organisasi dan perusahaan, bukan semata mata 
bersifat duniawi, akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat 
material sekaligus immaterial,suatu bisnis bernilai apabila 
memenuhi kebutuhan material dan spiritual yang 
seimbang,tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan 
kedzaliman, akan tetapi mengandung nilai 
kesatuan,keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung 
jawaban, kebenaran,kebajikan dan kejujuran 
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TENTANG PENULIS 

Penulis 1 

Jamaludin,   Lahir di Cibeber (Cikotok) Lebak, Banten. Ia 
mengenyam pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Warung 
Banten 1, Kemudian melanjutkan SMPN I Cibeber, Cikotok Lebak 
serta untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dia bersekolah di 
SMAN 1 Cibeber, Cikotok Lebak, Selama mengenyam pendidikan 
formal ia juga merasakan pendidikan pesantren selama SMA di 
Pesantren Riyadul Jannah Desa Ciherang, kemudian setelah lulus 
dari SMA pada tahun 2007, dia tidak langsung melanjutkan kuliah 
di perguruan tinggi, karena beberapa hal, akhirnya dia 
memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan disebuah perusahan  
yang ada di Bogor, kemudian pada tahun 2008 ia memutuskan 
untuk melanjutkan kuliah di Universitas Ibn Khaldun Bogor, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Jurusan Pendidikan 
Bahasa Inggris dan lulus pada tahun 2012, selama menjadi 
mahasiswa dia juga menjadi santri selama 4 tahun di Pondok 
Pesantren Mahasiswa dan Sarjana Ulil Albab yang di Pimpin dan 
diasuh oleh Prof, K.H. Didin Hafidhuddin serta aktif dikegiatan-
kegiatan kemahasiswaan sebagai aktifis baik di BEM maupun di 
DPM Fakultas dan Universitas. Setelah lulus kuliah ia mencoba 
mengamalkan ilmunya dengan mengajar di sekolah SMK 
Arrahmaniyah dibogor kemudian ia mengajar di Pondok Pesantren 
Modern Rafah Bogor Pimpinan K.H Natsir Zein, selama mengajar 
di Pondok Pesantren Rafah inilah ia kemudiaan melanjutkan studi 
Magister di Sekolah Pascasarajana Universitas Ibn Khaldun Bogor, 
mengambil Program Studi Magister Ekonomi Islam.  
pendidikannya dia tempuh selama 2 tahun dari tahun 2013 sampai 
2015. ia Juga tercatat pernah menjadi pengajar  di IIEC (International 
Islamic Education Council) Jakarta pada periode 2014-2015. 

Beliau Pernah dipercaya menjadi Ketua DPM FKIP UIKA 
Bogor periode 2011-2012, dan ia juga pernah aktif di BEM dan 
organisasi kemahsiswaan lainya, beliu juga tercatat pernah 
menjabat sebagai Kabag Kemahasiswaan di INAIS SAHID Bogor 
periode 2017-2018 serta Sebagai Pembina LDK Arrasid dikampus 
yang sama, juga menjabat pengurus di organisasi Masyarakat 
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komisariat IUQI sebagai Sekertaris, kemudian aktif pula di 
FORDEBI Jawa Barat, menjadi  salah satu Dosen Studi Islam 
Fakultas Teknik UIKA Bogor, Dosen FEBI INAIS SAHID Bogor, 
terlibat aktif dalam beberapa seminar seminar nasional ekonomi 
syariah, serta pelatihan soft skills yang diadakan oleh MES atau 
FORDEBI yang bekerjasama dengan instansi keungan syariah baik 
negeri maupun swasta, Aktif sebagai Trainer di Lembaga Training 
Segitiga Learning Center Bogor . 

Pernah beberapa kali menjadi pembicara dalam bidang 
Ekonomi Syariah, dalam Seminar Ekonomi syariah untuk 
masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Kelompok KKN 
Mahasiswa pembicara Diklat Ekonomi Syariah yang 
diselenggarakan oleh HIMA Ekonomi Syariah IUQI Bogor,  

 Jamaludin memiliki Pandangan dan pikiran yang  dikenal 
moderat, tidak fanatik buta, serta dapat memahami pandangan dan 
pemikiran lain. Dan sekarang Ia  tercatat sebagai Dosen Tetap dan 
menjabat Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 2018-2020, sejak 
2021 menjabat  sebagai Dekan FEBI IUQI Bogorm sampai sekarang 

Menjadi seseorang yang berilmu, berpendidikan  serta 
menjadi insan yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan umat 
adalah mimpi dan cita-cita besar dalam hidupnya. Seperti kutipan 
GDODP�KDGLVW� ´ Sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki manfaat 

XQWXN�PDQXVLD�\DQJ�ODLQµ� 
 

Penulis 2 

Fadhillah Furqon lahir di Bogor, 05 Februari 2001. Alamat 
rumah di Pasirkuda Bogor Barat. Penulis merupakan seorang 
mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta daerah Bogor 
yang bernama Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Penulis 
dapat dihubungi melalui kontak 0895-3434-49070.  
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Maulita Septiani lahir di Bogor, 26 Juli 2001. Ia merupakan 
anak pertama dari ibu bernama Suntiah dan ayah bernama Asep 
Saepullah. Anak pertama dari dua bersaudara ini memang memiliki 
banyak kegemaran dan salah satunya membuat karya tulis ilmiah. 
Saat ini penulis merupakan seorang mahasiswa di salah satu 
perguruan tinggi swasta daerah Bogor yang bernama Institut 
Ummul Quro Al-Islami Bogor. Penulis memiliki pengalaman aktif 
pada bidang organisasi kemahasiswaan, kedutaan kampus, dan 
menjadi master of ceremony di berbagai acara. Penulis dapat 
dihubungi melalui nomor 085694597207 dan email : 
maulitaseptiani26@gmail.com.  
 

Penulis 4 

Dea Melinda dilahirkan di Bogor, pada tanggal 22 Desember 
1999. Penulis memulai pendidikan formal di TK Darul Hijrah, MI 
Ibnu Hajar 01, SMP Islam Ibnu Sina, MA Mu'allimien 
Muhammadiyah, dan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. 
Selama masa kuliah penulis aktif di berbagai organisasi kampus, 
mulai dari Himpunan Mahasiswa Kelompok Studi Ekonomi Islam 
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (HIMA KSEI IUQI) dan 
Perpustakaan Keliling Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 
(PUSLING IUQI). Adapun kepanitian yang di ikuti seperti Diklat 
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Disrasi 
Perpustakaan Keliling, Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Tadabbur Alam Perpustakaan Keliling dan Webinar 
Srikandi Talk FoSSEI Jabodetabek. 
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Firda Alfiah Natasya, lahir di Bogor 25 Desember 2000. 
Pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN Dukuh 01, Sekolah 
menengah pertama (SMP) di MTs Darul Ihsan, dan Sekolah 
menengah atas (SMA) di SMAN 1 Cibungbulang. Saat ini saya 
seorang mahasiswa Institut Ummul Quro AL-Islami Bogor. Saat 
ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana Ekonomi Syariah 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Ummul Quro Al-
Islami Bogor. Saat ini saya tinggal di Kp. Cimangir jalan Desa 
Dukuh Kec. Cobungbulang Kab. Bogor. Saya memiliki usaha 
yaitu dengan nama Flowes.Store_25. Saya memiliki media sosial 
diantaranya yaitu  : instagram (@firdaa.nat_25) (@flower_store25), 
twitter (@natasya-alfiah),tiktok (@fan25___), facebook (Firda 
Alfiah Natasya).  
 

Penulis 6 

Tati Andrayani, lahir di Bogor pada tanggal 21 oktober 2001, 
merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dilahirkan dari 
pasanga bapak Muhammad Hatta dan ibu Ismawati. Penulis 
menyelesaikan pendidikan dasar SDN Cigudeg 02 pada tahun 2013, 
dan melanjutkan di SMPN 01 Cigudeg selesai pada tahun 2016, 
kemudian melanjutkan di SMAN 01 Cigudeg dan selesai pada 
tahun 2019. Setelah itu dilanjut ke jenjang yang lebih tinggi, pada 
tahun 2019 diterima sebagai mahasiswa program studi Ekonomi 
Syariah di Institut Ummul Quro Al-Islami Lewiliang Bogor. 
pegalaman di kampus Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor ini 
penulis mengikuti organisasi pengurus himpunan mahasiswa 
sebagai divisi sumber daya manusia dan wirausaha pada tahu 2020-
2021, dan pernah menjadi panitia seminar nasional  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2022 sebagai anggota Divisi 
Media. Dengan karya yang dipublikasikan saat ini yaitu penulis 
mempublikasikan mengenai konsep produksi dalam islam. 
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Penulis 7 

Sindi Meilani Safari, dilahirkan di Bogor pada tanggal 01 
Mei 2001, putri dari pasangan Bapak Syamsudin dan Ibu Karni. 
Penulis merupakan anak ke 6 dari 7 bersaudara. Penulis memulai 
pendidikan formal di SDN Puraseda 01 pada tahun 2007 dan 
tamat pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis 
melanjutkan pendidikan di MTs Al-Falahiyah Puraseda dan 
tamat pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan 
pendidikan di SMK Inovatif dengan mengambil jurusan 
Administrasi Perkantoran dan selesai pada tahun 2019. Ditahun 
yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Program Studi 
Ekonomi Syariah, program Strata 1 (S1) di Institut Ummul Quro 
Al-Islami Bogor. 

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dalam karya 
yang sederhana ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi 
penulis dan umumnya bagi dunia pendidikan. Aamiin. 
 

Penulis 8 

Fahrudin lahir di Bogor, 08 juli 2001. Merupakan anak pertama 
dari kedua orang tua Yang bekerja Serabutan. Saudara ini meiliki 
banyak kegemaran dalam kegemarannya, apa saja yang penting gemar. 
Seperti menggemari tulisan ilmiah ini. Penulis aktif sebagai seorang 
mahasiswa di swasta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Dan 
penulis aktif juga di instagramnya fh.rdn di real akunnya untuk 
dihubunginya. Juga bisa dapat di nomor 088219444505 dan di alamat 
email.  
 
Penulis 9 

Siti Nurjamilah- Penulis lahir di Bogor 01 November 2001. 
Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis 
menamatkan pendidikan di SMAN 1 Leuwiliang pada tahun 2019. 
Pada saat ini penulis sedang menjalankan pendidikan S1 di Institut 
Ummul Quro Al-Islami Bogor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Program Studi Ekonomi Syariah. Pengalaman organisasi penulis 
yaitu sebagai ketua divisi srikandi HIMA KSEI IUQI, sekretaris I 
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Himpro Ekonomi Syariah, dan anggota perpustakaan keliling 
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Penulis pernah 
mendapatkan penghargaan juara 2 se-jabodetabek lomba menulis 
cerpen karya inspirasi muslimah yang diadakan oleh Fossei 
Jabodetabek. Serta penulis pernah mengikuti diskusi nasional 
bersama FoSSEI Nasional dan diskusi regional bersama FoSSEI 
Jabodetabek. Penulis juga pernah menjadi pemateri storry telling di 
kegiatan perpustakaan keliling Institut Ummul Quro Al-Islami 
Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui nomor 
085692105364/081584785821 dan melalui e-mail 
nurjamilah414@gmail.com.    
 

Penulis 10 

Febi Lestari adalah nama penulis buku ini. Penulis lahir 
dari pasangan Bapak Agus Gunawan dan Ibu Ikah Kuriawati 
yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis 
dilahirkan di Bogor pada 06 Oktober 2000. Penulis beralamat di 
Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email 
Febilestari0610@gmail.com. Pada tahun 2005 penulis menginjak 
pendidikan di TK Istiqomah Citeureup (2005-2006), MI Mathlaul 
Anwar (2006-2013), SMPN 1 Pamijahan (2014-2016), SMK Pelita 
Ciampea (2017-2019). Setelah selesai menempuh pendidikan 
Sekolah Menengah Kejuruan, penulis melanjutkan pendidikan 
Strata Satu (S1) Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Ummul Quro Al ² Islami Bogor Mulai 
dari tahun (2019-2023)  

Selama menjadi mahasiswi penulis juga aktif di organisasi 
yaitu Himpunan Progam Studi Ekonomi Syariah sebagai ketua 
divisi keilmuan dan terlibat dalam KSEI Regional sebagai 
koordinasi keilmuan. Semoga dengan penulis tugas ulagan 
tengah semester 7 (tujuh) ini mampu memberikan kontribusi 
positif bagai dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu 
pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama. 
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Penulis 11 

Aditia Muspiansyah, lahir di Bogor, 24 September 2001. 
Bertempat tinggal di Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea 
Kabupaten Bogor. Saya kuliah di Institut Ummul Quro Al- Islami 
Bogor jurusan Ekonomi  Syariah. Perna mengikuti organisasi 
Himpunan Ekonomi Syariah dikampus Institut Ummul Qoru AL-
Islami Bogor menjadi ketua, dan pernah menjadi pengurus Forum 
Silaturahmi Kelompok Studi Ekonomi Islam ataua FoSSEI 
regional Jabodetabek bagian media. Memiliki hobi berolahraga 
dan editing.  
 

Penulis 12 

M. Iqbal adalah nama penulis buku ini. Penulis dilahirkan 
di Bogor pada 27 Mei 2001. Penulis beralamat di Desa Bantarkaret 
Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. 
Penulis dapat dihubungi melalui email miqbalirfani7@gmail.com. 
Penulis menempuh pendidikan Diniyah Takmiliyah Lulus 2012-
2013, SDN Nunggul 20212-2013, MTS BINA Cendekia 2015-2016, 
SMK Bina Cendekia 2018-2019. Setelah selesai menempuh 
pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, penulis melanjutkan 
pendidikan Strata Satu (S1) Progam Studi Ekonomi Syariah 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ummul Quro Al ² 
Islami Bogor Mulai dari tahun (2019-2023) Selama menjadi 
mahasiswi penulis juga aktif di organisasi yaitu Himpunan 
Progam Studi Ekonomi Syariah sebagai anggota divisi SDM. 
Semoga dengan penulis tugas ulangan tengah semester 7 (tujuh) 
ini mampu memberikan kontribusi positif bagai dunia 
pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta 
bermanfaat dan berguna bagi sesama. 
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Penulis 13 

Habib Muhammad M.A adalah nama penulis buku 
ini.Penulis lahir dari Bapak Fauzi Arifin dan Ibu Neneng yang 
merupakan anak pertama dari satu bersaudara. Penulis dilahirkan 
di Bogor pada 17 Maret 2001. Penulis beralamat di Desa 
LeuwiMekar Kecamatan LeuwiLiang, Kabupten Bogor, Provinsi 
Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email 
habibislamy07@gmail.com. Pada tahun 2006 penulis menginjak 
pendidikan di SDN LeuwiMekar (2006 ² 2013), SMP PGRI Cibeber 
(2014 ² 2016), SMK TEKNOMEDIKA 2 (2017 ² 2019). Setelah 
selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Kejujuran, 
penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi 
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 
Ummul Quro Al ² Islami Bogor mulai dari tahun (2019 ² 2023). 
Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di organisasi yaitu 
PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Semoga dengan 
penulis tugas ulangan tengah semester 7 (tujuh) ini mampu 
memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan 
menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan 
berguna bagi sesama.  
 

Penulis 14 

Abdul Rahman Nasution adalah nama penulis buku ini. 
Penulis dilahirkan di Bogor pada 06 Desember 2000. Penulis 
beralamat di Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten 
Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui 
email muhamaddfauzi23@gmail.com. Penulis menempuh 
pendidikan SDN Karacak 02 Lulus 2013, Mts-MA Ummul Quro 
Al-Islami 2013-2019.Setelah selesai menempuh pendidikan 
Sekolah Menengah Kejuruan, penulis melanjutkan pendidikan 
Strata Satu (S1) Progam Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Institut Ummul Quro Al ² Islami Bogor Mulai 
dari tahun (2019-2023). Semoga dengan penulis tugas ujian tengah 
semester 7 (tujuh) ini mampu memberikan kontribusi positif 
bagai dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu 
pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama. 
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Penulis 15 

Shella Marshelina adalah nama penulis buku ini. Penulis 
Lahir di Bogor pada tanggal 25 Oktober. Penulis merupakan anak 
kedua dari tiga bersaudara. Penulis dapat dihubungi melalui 
email marshelinashellamarshelina@gmail.com. Ig Shellaelot_. 
Pada tahun 2007 penulis memulai pendidikan formal di SDN 
Malasari 02 (2007-2013), MTS Aulia (2013-2016), MA Aulia (2016-
2019). Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah 
Atas, Penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) Program 
Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Ummul Quro Al Islami Bogor mulai dari Tahun 2019. 
Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif juga didunia organisasi, 
penulis terlibat secara aktif di Himpunan Prodi Ekonomi dan 
Bisnis Islam sebagai Anggota Srikandi. 
 

Penulis 16 

Penulis bernama lengkap Salsabila, tempat lahir Bogor 04 
April 2001, ia adalah anak kedua dari dua bersaudara. Ia sedang 
menumpuh pendidikan S1 di Institut Ummul Quro Al-islami Bogor 
dengan program studi Ekonomi Syariah. Semasa sekolahnya ia 
sangat aktif dalam kegiatan seperti menjadi bendahara dalam 
ekstrakulikuler Badminton, Pramuka dan juga di bangku 
perkulihan mengikuti organisasi Himpunan Mahasiwa Ekonomi 
syariah menjabat sebagai divisi Media, dan mengikuti beberapa 
kepanitiaan baik itu kepanitiaan Seminar Nasional, Diklat Ekonomi 
Islam dan Masa Taaruf Mahasiswa Baru.  
 

Penulis 17 

Nama Sopian tempat tanggal lahir 17 Maret 2001. Alamat 
Kp. Kawakilan II Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kab.Bogor. 
Riwayat pendidikan SDN Warung Sabtu, Smpn 1 Pamijahan, MA 
Darut Tafsir, Institut Ummul Qurro Al- Islami Bogor. 
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