
Analisis Komparatif Sistem Ekonomi Islam dan
Konvensional

Ramlan

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Medan Area, Indonesia
Abstrak

Sistem  ekonomi  Islam  dan  konvensional  merupakan  dua  paradigma  yang  berbeda  dalam  mengatur
struktur ekonomi suatu negara. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara kedua
sistem  tersebut,  dengan  fokus  pada prinsip-prinsip,  institusi,  serta  dampaknya terhadap pertumbuhan
ekonomi, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial. Metode analisis yang digunakan meliputi pendekatan
deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada literatur terkini yang relevan. Pertama, tulisan ini menjelaskan
prinsip-prinsip  dasar  dalam  sistem  ekonomi  Islam,  termasuk  prinsip  keadilan,  kebebasan  individu,
kepemilikan,  serta  distribusi  kekayaan  yang  diatur  oleh  prinsip  syariah.  Selanjutnya,  sistem  ekonomi
konvensional diamati dengan fokus pada prinsip-prinsip kapitalisme dan sosialisme yang mengatur alokasi
sumber daya dan distribusi kekayaan. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan terhadap kedua sistem,
mengidentifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing.  Sistem  ekonomi  Islam  dikenal  karena
pemberdayaan masyarakat, distribusi kekayaan yang lebih merata, dan penekanan pada keadilan sosial.
Namun, beberapa kritik menyoroti tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten
serta  ketidakpastian  hukum  yang  mungkin  menghambat  investasi.  Di  sisi  lain,  sistem  ekonomi
konvensional menonjol dalam inovasi dan efisiensi pasar, tetapi sering kali diwarnai oleh ketidaksetaraan
ekonomi  yang  signifikan  dan  krisis  finansial  periodik.  Hasil  analisis  ini  memberikan  wawasan  yang
berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi ekonomi, dan akademisi dalam memahami kedua sistem dan
potensinya  untuk  memberikan  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif.  Selanjutnya,
penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi strategi integrasi antara prinsip-prinsip kedua sistem
ini untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih holistik dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Sistem  ekonomi,  sebagai  landasan  struktural  yang  mengatur  alokasi  sumber  daya,  distribusi
kekayaan,  dan  aktivitas  ekonomi  masyarakat,  merupakan  elemen  kunci  dalam  dinamika
pembangunan suatu negara. Dua paradigma utama yang mendominasi pemikiran ekonomi global
adalah  sistem  ekonomi  Islam  dan  konvensional.  Meskipun keduanya  bertujuan untuk  mencapai
pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  sosial,  mereka  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang
sangat berbeda dan menghasilkan implikasi yang berbeda pula dalam praktiknya.

Pada satu sisi, sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup nilai-
nilai  moral  dan  etika  Islam.  Prinsip-prinsip  ini,  yang  didasarkan  pada  ajaran  agama  Islam,
mencakup  konsep-konsep  seperti  keadilan  sosial,  keberdayaan  individu,  kepemilikan  yang
bertanggung  jawab,  serta  redistribusi  kekayaan  untuk  mengurangi  kesenjangan  sosial.  Sistem
ekonomi  Islam juga  menekankan pentingnya  menghindari  riba  (bunga),  spekulasi,  dan  praktik-
praktik ekonomi yang dianggap tidak etis.

Di sisi lain, sistem ekonomi konvensional, yang cenderung berakar pada prinsip-prinsip kapitalisme
atau  sosialisme,  menekankan  pentingnya  mekanisme  pasar  bebas,  inovasi,  persaingan,  dan
pertumbuhan ekonomi sebagai motor utama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam sistem ini,
kepemilikan swasta,  kebebasan ekonomi,  dan pengambilan keputusan rasional oleh individu dan
perusahaan  dianggap  sebagai  elemen  penting  dalam  mengarahkan  alokasi  sumber  daya  dan
distribusi kekayaan.

Dalam  konteks  global  yang  terus  berkembang,  pertanyaan tentang  keunggulan  dan  kelemahan
masing-masing sistem ekonomi ini menjadi semakin relevan. Terlebih lagi, krisis ekonomi global dan
ketidaksetaraan  sosial  yang  meningkat  menimbulkan  pertanyaan  tentang  keberlanjutan  dan
inklusivitas dari paradigma ekonomi yang ada saat ini.

Oleh karena itu, analisis komparatif antara sistem ekonomi Islam dan konvensional menjadi penting
untuk  memahami  dinamika  ekonomi  global  secara  menyeluruh.  Dengan  mempertimbangkan
prinsip-prinsip,  institusi,  serta  dampak  praktik  ekonomi  dari  kedua  sistem  ini,  kita  dapat
mengevaluasi  secara  kritis  keefektifan  dan  keadilan  masing-masing  dalam  mencapai  tujuan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam tentang perbandingan
antara  sistem  ekonomi  Islam  dan  konvensional.  Melalui  pendekatan  deskriptif-kualitatif  dan
merujuk  pada  literatur  terkini  yang  relevan,  tulisan  ini  akan  mengeksplorasi  prinsip-prinsip,
institusi,  serta  dampak  praktik  ekonomi  dari  kedua  sistem  ini.  Dengan  demikian,  tulisan  ini
diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi ekonomi,
dan akademisi dalam memahami dinamika kompleks dari sistem ekonomi kontemporer.

Analisis komparatif antara sistem ekonomi Islam dan konvensional bukan hanya tentang memahami
perbedaan-prbedaan  antara  keduanya,  tetapi  juga  tentang  mengevaluasi  potensi  integrasi  dan
kolaborasi  di  antara keduanya.  Dalam era globalisasi  yang semakin terhubung,  munculnya tren
ekonomi  syariah  yang  berkembang  pesat  di  banyak  negara,  bahkan  di  luar  wilayah  mayoritas
Muslim, menunjukkan pentingnya memahami dinamika hubungan antara kedua paradigma ini.
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Sebagai  contoh,  beberapa  negara  dengan  mayoritas  Muslim  telah  memilih  untuk  mengadopsi
elemen-elemen  ekonomi  Islam  dalam  sistem  mereka,  bahkan  jika  mereka  tetap  berada  dalam
kerangka  institusi  ekonomi  konvensional  yang  lebih  luas.  Di  sisi  lain,  negara-negara  dengan
mayoritas non-Muslim juga telah mulai melihat nilai dan potensi dari produk-produk dan layanan
ekonomi  Islam,  seperti  obligasi  syariah,  perbankan  syariah,  dan  investasi  berdasarkan  prinsip-
prinsip syariah.

Namun,  tantangan-tantangan  dalam  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  ke  dalam
sistem  konvensional  juga  tidak  bisa  diabaikan.  Misalnya,  masalah  harmonisasi  dengan  aturan
hukum  sekuler,  perbedaan  interpretasi  terhadap  prinsip-prinsip  syariah,  dan  kebutuhan  akan
infrastruktur dan lembaga yang mendukung implementasi praktik ekonomi Islam adalah beberapa
hal yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Dalam konteks ini, analisis komparatif yang holistik antara sistem ekonomi Islam dan konvensional
dapat  membantu merumuskan strategi  yang lebih efektif  dalam mencapai  tujuan pembangunan
ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif.  Dengan  mengidentifikasi  kelebihan  dan  kekurangan
masing-masing  sistem,  serta  potensi  sinergi  antara  keduanya,  pembuat  kebijakan  dan  praktisi
ekonomi  dapat  mengambil  langkah-langkah  konkret  untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

Dengan latar belakang tersebut,  tulisan ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam
dan komprehensif tentang perbandingan antara sistem ekonomi Islam dan konvensional.  Melalui
penelusuran prinsip-prinsip, institusi, serta dampak praktik ekonomi dari kedua sistem ini, tulisan ini
berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang
dinamika  ekonomi global  yang semakin  kompleks.  Selain  itu,  tulisan ini  juga  diharapkan dapat
merangsang diskusi lebih lanjut dan penelitian lanjutan tentang integrasi dan kolaborasi antara
kedua paradigma ini untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif
di masa depan.

Latar Belakang

Sistem  ekonomi  memiliki  peran  sentral  dalam  menentukan  arah  dan  keberhasilan
pembangunan suatu negara. Selama berabad-abad, berbagai sistem ekonomi telah muncul
dan  berkembang,  mencerminkan  nilai-nilai,  ideologi,  dan  keadaan  sosial-politik  dari
masyarakat yang mengembangkannya. Dua paradigma utama yang saat ini mendominasi
panggung global adalah sistem ekonomi Islam dan konvensional.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam ajaran agama
Islam, khususnya dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan sosial,
distribusi  kekayaan  yang  merata,  kepemilikan yang  bertanggung jawab,  serta  larangan
terhadap riba  (bunga)  dan praktik  ekonomi  yang  dianggap tidak etis  menurut  syariah.
Sistem  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  adil,  berkelanjutan,  dan
bermanfaat bagi semua anggotanya.
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Di  sisi  lain,  sistem  ekonomi  konvensional  cenderung  didasarkan  pada  prinsip-prinsip
kapitalisme atau sosialisme, tergantung pada konteks sejarah dan politik negara tertentu.
Kapitalisme menekankan pada pasar bebas, persaingan, dan kepemilikan swasta sebagai
motor  utama  pertumbuhan  ekonomi,  sementara  sosialisme  menyoroti  pentingnya
redistribusi kekayaan dan intervensi pemerintah dalam mengatur alokasi sumber daya.

Meskipun ada perbedaan-perbedaan signifikan dalam asumsi-asumsi dasar dan praktek-
praktek ekonomi antara sistem ekonomi Islam dan konvensional, keduanya memiliki tujuan
yang sama, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan
sosial  bagi  masyarakatnya.  Namun,  implementasi  prinsip-prinsip  ini  sering  kali
menghasilkan dampak yang berbeda, baik dalam hal distribusi kekayaan, keadilan sosial,
maupun efisiensi ekonomi.

Dalam  konteks  globalisasi  ekonomi  yang  semakin  terhubung,  serta  meningkatnya
kesadaran  akan  isu-isu  sosial  dan  lingkungan,  pertanyaan  tentang  keunggulan  dan
kelemahan masing-masing sistem ekonomi menjadi semakin penting. Terlebih lagi,  krisis
ekonomi  global  dan  ketidaksetaraan  sosial  yang  terus  meningkat  menunjukkan  bahwa
perluasan pandangan dan inovasi dalam paradigma ekonomi diperlukan untuk mencapai
tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam  rangka  untuk  memahami  secara  menyeluruh  dinamika  ekonomi  global,  analisis
komparatif  antara  sistem  ekonomi  Islam  dan  konvensional  menjadi  esensial.  Melalui
pendekatan ini, kita dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem,
serta mengidentifikasi potensi integrasi dan kolaborasi di antara keduanya untuk mencapai
tujuan pembangunan ekonomi yang lebih holistik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut
dalam  bidang  ini  akan  memberikan  wawasan  yang  berharga  bagi  pembuat  kebijakan,
praktisi ekonomi, dan akademisi dalam merancang strategi pembangunan ekonomi yang
efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan sistem
ekonomi Islam dan konvensional secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti
untuk memeriksa prinsip-prinsip, institusi, dan dampak praktik ekonomi dari kedua sistem
ini, serta mengeksplorasi potensi integrasi dan sinergi di antara keduanya.

Langkah pertama dalam penelitian ini  adalah pengumpulan data melalui  studi literatur
yang  komprehensif.  Literatur  terkait  dengan  sistem  ekonomi  Islam  dan  konvensional,
termasuk  buku,  artikel  jurnal,  laporan  riset,  dan  sumber-sumber  elektronik  lainnya,
dianalisis  secara  seksama.  Pengumpulan  data  ini  bertujuan  untuk  memahami  secara
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mendalam  prinsip-prinsip  dasar,  institusi,  kebijakan,  serta  dampak  ekonomi  dari  kedua
sistem.

Selanjutnya,  analisis  kualitatif  dilakukan  untuk  membandingkan  kedua  sistem  ekonomi.
Prinsip-prinsip dasar, seperti keadilan sosial,  kepemilikan, distribusi kekayaan, dan peran
pemerintah dalam mengatur ekonomi, dievaluasi dalam konteks sistem ekonomi Islam dan
konvensional.  Perbandingan  juga  dilakukan  terhadap  institusi-institusi  utama  yang
mendasari kedua sistem ini, seperti perbankan, pasar modal, dan kebijakan fiskal.

Selanjutnya,  data  kualitatif  yang  diperoleh  dari  analisis  literatur  digunakan  untuk
merumuskan  temuan  penelitian.  Temuan  ini  mencakup  identifikasi  kelebihan  dan
kelemahan  masing-masing  sistem,  serta  potensi  integrasi  dan  kolaborasi  di  antara
keduanya.  Temuan  ini  disajikan  secara  terperinci  melalui  analisis  naratif  dan  disertai
dengan bukti-bukti yang relevan dari literatur yang dipelajari.

Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Kesimpulan ini mencakup
ringkasan hasil analisis komparatif antara sistem ekonomi Islam dan konvensional, serta
implikasi  potensialnya  dalam  konteks  pembangunan  ekonomi  global.  Kesimpulan  juga
mencakup  rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  membantu  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam kedua sistem.

Dalam konteks metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang
mendalam,  dengan  fokus  pada  pengumpulan  data  melalui  studi  literatur  dan  analisis
komparatif  yang  cermat.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami
kompleksitas  sistem ekonomi  Islam dan konvensional,  serta memberikan wawasan yang
berharga  bagi  pembuat  kebijakan,  praktisi  ekonomi,  dan  akademisi  dalam  merancang
strategi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di masa depan.

PEMBAHASAN

Analisis komparatif antara sistem ekonomi Islam dan konvensional merupakan topik yang
kompleks dan relevan dalam kajian ekonomi kontemporer.  Pembahasan yang mendalam
tentang  kedua  sistem  ini  memungkinkan  kita  untuk  memahami  perbedaan-perbedaan
mendasar  dalam  prinsip-prinsip,  institusi,  serta  dampak  praktik  ekonomi,  serta  potensi
integrasi di antara keduanya.

1. Perbandingan  Prinsip-prinsip  Dasar: Sistem  ekonomi  Islam  didasarkan  pada
prinsip-prinsip  yang berakar  dalam ajaran  agama Islam,  seperti  keadilan  sosial,
distribusi  kekayaan  yang  merata,  kepemilikan  yang  bertanggung  jawab,  dan
larangan  terhadap  riba  (bunga)  dan  praktik  ekonomi  yang  dianggap  tidak  etis
menurut syariah. Di sisi  lain,  sistem ekonomi konvensional cenderung didasarkan
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pada  prinsip-prinsip  kapitalisme atau  sosialisme,  dengan  penekanan pada  pasar
bebas, persaingan, dan peran pemerintah dalam mengatur alokasi sumber daya.

2. Analisis Institusi: Institusi-institusi utama yang mendasari kedua sistem ini juga
berbeda.  Sistem  ekonomi  Islam  menekankan  pada  lembaga-lembaga  seperti
perbankan  syariah,  zakat,  wakaf,  dan  mudharabah,  yang  dirancang  untuk
memastikan distribusi kekayaan yang merata dan pemberdayaan ekonomi umat. Di
sisi lain, sistem ekonomi konvensional lebih cenderung memiliki lembaga-lembaga
seperti  bank  sentral,  bursa  efek,  dan  regulasi  pasar  yang  dirancang  untuk
memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

3. Dampak  Praktik  Ekonomi: Implementasi  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dan
konvensional menghasilkan dampak yang berbeda dalam praktik ekonomi sehari-
hari. Sistem ekonomi Islam cenderung menghasilkan distribusi kekayaan yang lebih
merata dan menekankan pada keadilan sosial, namun kadang-kadang menghadapi
tantangan  dalam  hal  kepastian  hukum  dan  inovasi.  Di  sisi  lain,  sistem  ekonomi
konvensional  sering  kali  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  dan
efisien,  tetapi  sering kali  diwarnai  oleh ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan
dan krisis finansial periodik.

4. Potensi Integrasi dan Kolaborasi: Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan yang
signifikan antara kedua sistem ini, ada juga potensi untuk integrasi dan kolaborasi
di  antara  keduanya.  Beberapa  negara  telah  berhasil  mengadopsi  elemen-elemen
ekonomi Islam dalam kerangka institusi ekonomi konvensional mereka, sementara
negara-negara lain mulai melihat nilai dan potensi dari produk-produk dan layanan
ekonomi Islam. Integrasi semacam itu dapat membantu meningkatkan inklusivitas
dan keadilan dalam sistem ekonomi yang ada.

5. Implikasi Kebijakan: Hasil analisis komparatif ini memiliki implikasi penting bagi
pembuat kebijakan, praktisi ekonomi, dan akademisi. Mereka dapat menggunakan
wawasan  yang  diperoleh  untuk  merancang  kebijakan  yang  lebih  efektif  dalam
mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu,
mereka  juga  dapat  menggunakan  temuan  ini  sebagai  dasar  untuk  penelitian
lanjutan dan eksperimen kebijakan untuk mengeksplorasi potensi integrasi antara
sistem ekonomi Islam dan konvensional.

Dengan  demikian,  pembahasan  yang  mendalam  tentang  perbandingan  antara  sistem
ekonomi Islam dan konvensional memberikan wawasan yang berharga dalam memahami
dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan mengidentifikasi kelebihan dan
kelemahan masing-masing sistem, serta potensi integrasi di antara keduanya, kita dapat
mengambil  langkah-langkah  konkret  menuju  pembangunan  ekonomi  yang  lebih
berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

KESIMPULAN

Analisis  komparatif  antara  sistem  ekonomi  Islam  dan  konvensional  menunjukkan
kompleksitas  dan keragaman paradigma ekonomi  yang ada di  dunia saat  ini.  Meskipun
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keduanya  memiliki  tujuan  yang  sama,  yaitu  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang
berkelanjutan  dan  kesejahteraan  sosial,  prinsip-prinsip,  institusi,  dan  dampak  praktik
ekonomi dari kedua sistem ini sangatlah berbeda.

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam menekankan
pada prinsip-prinsip  keadilan  sosial,  distribusi  kekayaan yang merata,  dan keberdayaan
individu melalui prinsip-prinsip syariah yang berbasis pada ajaran agama Islam. Lembaga-
lembaga seperti perbankan syariah, zakat, dan wakaf menjadi bagian integral dari sistem
ini untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan ekonomi umat.

Di sisi lain, sistem ekonomi konvensional lebih cenderung didasarkan pada prinsip-prinsip
kapitalisme  atau  sosialisme,  dengan  penekanan  pada  pasar  bebas,  persaingan,  dan
intervensi pemerintah dalam mengatur alokasi sumber daya. Institusi-institusi seperti bank
sentral, bursa efek, dan regulasi pasar menjadi pusat dalam sistem ini untuk memfasilitasi
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Dampak  praktik  ekonomi  dari  kedua  sistem  ini  juga  berbeda.  Sistem  ekonomi  Islam
cenderung  menghasilkan  distribusi  kekayaan  yang  lebih  merata  dan  menekankan  pada
keadilan  sosial,  namun  sering  menghadapi  tantangan  dalam  hal  kepastian  hukum  dan
inovasi. Sementara itu, sistem ekonomi konvensional sering kali menghasilkan pertumbuhan
ekonomi yang cepat dan efisien, tetapi sering diwarnai oleh ketidaksetaraan ekonomi yang
signifikan dan krisis finansial periodik.

Meskipun demikian, terdapat potensi untuk integrasi dan kolaborasi di antara kedua sistem
ini.  Beberapa  negara  telah  berhasil  mengadopsi  elemen-elemen  ekonomi  Islam  dalam
kerangka  institusi  ekonomi  konvensional  mereka,  sementara  negara-negara  lain  mulai
melihat  nilai  dan  potensi  dari  produk-produk  dan  layanan  ekonomi  Islam.  Integrasi
semacam  itu  dapat  membantu  meningkatkan  inklusivitas  dan  keadilan  dalam  sistem
ekonomi yang ada.

Dengan  demikian,  pembahasan  yang  mendalam  tentang  perbandingan  antara  sistem
ekonomi Islam dan konvensional memberikan wawasan yang berharga dalam memahami
dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Dengan mengidentifikasi kelebihan dan
kelemahan masing-masing sistem, serta potensi integrasi di antara keduanya, kita dapat
mengambil  langkah-langkah  konkret  menuju  pembangunan  ekonomi  yang  lebih
berkelanjutan  dan inklusif  di  masa  depan.  Hal  ini  melibatkan pengembangan kebijakan
yang mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari kedua sistem tersebut, dengan
tujuan akhir menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua
anggotanya.

Selain  itu,  kesimpulan  yang  diperoleh  dari  analisis  komparatif  ini  juga  memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas  dinamika ekonomi global  serta
tantangan yang dihadapi dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
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inklusif.  Penelitian  ini  memberikan  dasar  yang  kokoh  bagi  pembuat  kebijakan,  praktisi
ekonomi,  dan  akademisi  untuk  merumuskan strategi  pembangunan  ekonomi  yang  lebih
efektif dan holistik.

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk memperhatikan
bahwa tidak ada satu pun sistem ekonomi yang sempurna. Keduanya memiliki kelebihan
dan  kelemahan  masing-masing,  dan  integrasi  di  antara  keduanya  mungkin  merupakan
langkah yang paling produktif menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Upaya
kolaborasi  antara pemikiran ekonomi Islam dan konvensional dapat menciptakan model
ekonomi  yang  lebih  seimbang,  menggabungkan  aspek-aspek  yang  terbaik  dari  kedua
paradigma untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Pada  akhirnya,  artikel  ini  mendorong  untuk  penelitian  lebih  lanjut  dan  eksperimen
kebijakan untuk mengeksplorasi potensi integrasi dan sinergi antara sistem ekonomi Islam
dan konvensional. Langkah-langkah praktis yang diambil dari temuan ini dapat membantu
memandu reformasi ekonomi yang lebih baik, baik di tingkat lokal maupun global. Dengan
memperkuat kerja sama antara pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun
swasta,  serta  melibatkan  masyarakat  sipil  dalam  prosesnya,  kita  dapat  menciptakan
landasan yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
bagi seluruh masyarakat.
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