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MOTTO 

 

Sesungguhnya allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 

sendiri yang mengubah nasibnya  

( Ar-Rad:11) 

 

 

 

 

  



 
 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

Puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun 

untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis 

menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-

kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil 

penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang 

membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non 

materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan 

terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu 

terlaksananya penulisa Skripsi ini: 

1. Terima kasih untuk Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberiku 

hidup serta kemudahan dalam segala hal dan keberkahanNya. 

2. Kedua orang tua tercinta bapak Muh.Miftah dan ibu Khusnul Khotimah yang 

paling berjasa dalam hidup saya, yang selalu mendukung anaknya. Terima 

kasih atas kepercayaan dan izin yang diberikan. Serta kasih sayang, doa-doa, 

nasihat serta dukungan dalam melaksanakan Pendidikan ini. Semoga allah 

SWT senantiasa menjaga ibu dan bapak  serta kemudahan rezeki yang tiada 

henti, aamiin. 



 
 

vii 
 

3. Ketiga adik tersayang Dwi adam Al-Fariq, M. Kholaifal al-fatir,Muhammad 

Arfathan yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan 

semangat serta menjadi alasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

4. Almamater saya Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 

5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.Si. yang 

selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Dosen Wali Bapak Dr. Zawawi yang selalu memberikan arahan dan masukan 

terkait akademik. 

7. Sahabat-sahabat saya yang sudah saya anggap seperti kakak Perempuan saya 

Ulwiyatun Linahtadiyah, Siti Nur Kherlina serta teman sejak kecil saya Lina 

Lutfiana yang telah memberi support tiada henti dan menemani saya dalam 

revisian. 

8. Teman saya Assa`adatul Kamilah yang selalu membimbing saya dalam 

menyelesaikan skripsi serta Aini Sarifatussaniyah selaku teman seperjuangan 

dalam mengerjakan skripsi. 

9. Teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 2020 yang telah semangat 

berjuang bersama dalam masa-masa perkuliahan hingga akhir penyusunan 

skripsi ini. 

10. Terakhir untuk diri saya sendiri Puput Putriani, terimakasih telah bertahan 

dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih tidak menyerah walaupun 

sering merasa putus asa. Terimakasih sudah mau diajak kerjasama dalam 



 
 

viii 
 

mengatur waktu antara kerja dan pendidikan. Dan terima kasih telah mampu 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, ini adalah pencapain yang 

membanggakan untuk diri saya sendiri. 

  



 
 

ix 
 

ABSTRAK 

PUPUT PUTRIANI. Persepsi Kiai Rifa`Iyah Terhadap Bank Syariah (Studi 

Kasus Kiai Rifa`Iyah Di Kabupaten Pekalongan). 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya perkembangan dan 

pertumbuhan bank syariah yang dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan 

kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan Islam tersebut, dapat 

dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap Bank Syariah sangat rendah.  
Kiai atau Ulama menduduki posisi yang sangat penting dalam masyarakat Islam 

karena Kiai bukan hanya sebagai figur ilmuan yang menguasai dan memahami 

ajaran-ajaran agama islam, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan 

dinamisator masyarakat kearah pengembangan dan pembangungan umat yang 

dalam hal ini terkait memilih bank syariah. Lalu dengan adanya latar belakang 

tersebut penyusun ingin menemukan persepsi kiai Rifaiyah  sebagai non nasabah 

bank syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi kiai Rifaiyah tidak memilih 

menggunakan bank syariah. Penelitian ini bertujuan untukl mengetahui Persepsi 

Kiai Rifaiyah terhadap bank syariah ( studi kasus Kiai Rifaiyah non nasabah bank 

syariah di Pekalongan). 

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

berupa observasi,wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan 

analisis deskriptif (kualitatif). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga kiai Rifaiyah kedua kiai tidak 

memakai bank syariah bukan karena tidak tertarik atau tidak menggunakan bank 

syariah. Tetapi karena mencari bank terdekat untuk menghemat waktu serta sesuai 

kebutuhan untuk bisnisnya.kemudian untuk satu kiai tidak memakai bank syariah 

karena berpendapat bahwa semua bank syariah itu riba sehingga tidak memakai 

jenis bank apapun. Untuk persepsi kiai sendiri dua kiai tidak mengharamkan tidak 

pula menghalalkan bank syariah, akan tetapi satu kiai berpendapat bahwa semua 

bank itu haram.  

Kata kunci : Kiai, Persepsi, Bank Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terkait perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, 

sebagian umat Islam masih sering mengungkapkan pesimisme. Misalnya, 

perbedaan antara bank komersial dan bank syariah hanya diperhitungkan ketika 

mengacu pada terminologi tertentu, seperti “bagi hasil” sebagai ganti “bunga” 

(Rahmadika, 2016). Banyak orang, termasuk sebagian umat Islam sendiri, 

seringkali berpandangan pesimistis terhadap pendirian dan perluasan bank 

syariah. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Islam terhadap bank 

syariah dan kecilnya persentase umat Islam yang berinvestasi atau 

menempatkan modal pada entitas keuangan tersebut menunjukkan sikap skeptis 

terhadap perbankan syariah. (Aljabar & Santoso, 2021). Masih ada orang-orang 

yang percaya bahwa sistem pembagian keuntungan dan bunga pada dasarnya 

sama dan hanya namanya saja yang berbeda (Rosalia, 2019). 

Tidak meratanya distribusi pengetahuan mengenai perbankan syariah 

dibuktikan dengan adanya miskonsepsi seputar perbankan syariah dan entitas 

keuangan syariah lainnya. Pengertian lembaga keuangan syariah, metode yang 

digunakan, jenis barang yang ditawarkan, dan keunggulannya dibandingkan 

lembaga keuangan tradisional umumnya belum banyak diketahui masyarakat 

umum. Ketidak efektifan komunikasi dan promosi menjadi salah satu hal yang 

mempengaruhi cara pandang masyarakat luas terhadap organisasi keuangan 

syariah. Pada kenyataannya, sosialisasi sistem keuangan syariah, 
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pengembangan citra, dan modifikasi perilaku, semuanya sangat bergantung 

pada periklanan yang efisien. Ada sejumlah alasan mengapa organisasi 

keuangan Islam tidak melakukan promosi sebanyak lembaga keuangan 

konvensional, termasuk basis sumber daya manusia yang lebih besar dan 

pengeluaran promosi yang lebih kecil (Rahmadika, 2016). Bank syariah adalah 

entitas keuangan yang tidak dikenakan bunga. Sementara itu, banyak umat 

Islam yang tidak terlibat atau jarang menjadi pengguna bank syariah. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Masih sangat terbatasnya (i) 

pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah masih sangat sedikit; (ii) 

pengaruh ulama dan mubaligh terhadap perbankan syariah sangat kecil; (iii) 

akademisi di perguruan tinggi belum memberikan kontribusi terbesar terhadap 

perbankan syariah; dan (iv) Ormas Islam belum memberikan kontribusi terbaik 

terhadap perbankan syariah. (Sirat, 2018). 

Allah SWT telah melarang siapa pun untuk melahap harta yang 

dipinjamkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Berikut penjelasan gamblang 

hukum Islam yang terdapat pada QS. Surat Al-Imran ayat 130–131: 

ةً واات َّقُواْ اللّها لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا .  اعافا ضا مُّ نُواْ لاا تَاْكُلُواْ الرهبَا أاضْعاافاً  آما ا الَّذِينا  واات َّقُواْ النَّارا الَّتِِ   يَا أاي ُّها
افِريِنا  تْ للِْكا  أعُِدَّ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan 

untuk orang-orang yang kafir” (Ali-Imron, 130 ) 

Tafsiran :” Dalam ayat ini yang dimaksud dengan “riba” adalah utang-

utang yang jika tidak dilunasi pada tanggal jatuh temponya, diberikan kepada 

debitur dengan syarat-syarat baru, seperti peningkatan pembayaran. Para ulama 
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menyatakan bahwa riba nasiah diharamkan meskipun jumlah tambahannya 

tidak dua kali lipat. Lindungi diri Anda dari api neraka yang disiapkan untuk 

orang-orang kafir.”. 

Para pemuka agama memainkan peran penting dalam pengembangan 

bank syariah dengan mendukung dan mendorong umatnya untuk memilih 

lembaga yang bebas riba dan patuh riba. Mereka mempunyai pengaruh besar 

terhadap keputusan yang diambil jemaatnya (Muttaqin, 2020). Para pemuka 

agama memainkan peran penting dalam pengembangan bank syariah dengan 

mendukung dan mendorong umatnya untuk memilih lembaga yang bebas riba 

dan patuh riba. Mereka mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan yang 

diambil jemaatnya (Aljabar & Santoso, 2021). Masyarakat sangat dipengaruhi 

oleh pandangan para ulama dalam memilih bank yang menjunjung tinggi ajaran 

agamanya masing-masing, efektif menerapkan prinsip syariah, dan bermanfaat 

bagi semua pihak (Muttaqin, 2020).  

Pekalongan, rumah bagi beberapa ulama dan pemimpin masyarakat, 

terkenal sebagai kota metropolitan mahasiswa Islam. Dua kelompok 

masyarakat Islam terbesar di kota ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul 

Ulama (NU). Selain itu, Rifaiyah merupakan salah satu kelompok massa lain 

yang ada di Pekalongan. Sebagai penghormatan kepada Kiai Ahmad Rifa'i, 

maka dipilihlah nama aliran Islam bernuansa sufi yang dikenal dengan nama 

Rifaiyah. Sejak awal, Kiai Ahmad Rifa'i dan para pengikutnya mempelopori 

organisasi ini (Anam, 2018). Media dakwah yang digunakan oleh Kiai Rifai 

menggunakan media syair atau bait yang tertuang dalam Kitab Tarjumah, Kitab 
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Kitab karya Kiai Rifai dengan beberapa sebutan yakni Tarojumah, Tarjamah, 

Tarjumah, Ubudiyah atau Budiah. Kitab bentuknya teks dan syair (nadzam) 

berbahasa Jawa Pegon ditulis pada usia 54 tahun. Kitab Tarjumah bersumber 

dari al-Quran dan al-Hadis sehingga tidak diragukan kebenarannya. Kitab 

memuat tiga hal dasar dalam Islam yakni fiqih (aturan syariat hal ibadah dan 

muamalah), ushuluddin (akidah/tauhid), dan tasawuf (etika sosial).Selain itu 

kitab memuat sindiran pada kolonial dalam bentuk syair / nadzam wiqayah: 

Slameta dunya akhirat wajibo kinira (selamatlah di dunia dan akhirat wajib 

diperhitungkan), ngalawan raja kafir sak kuasane kapikira (perlawanan pada 

penguasa yang ingkar pada Islam semampunya untuk dipikirkan), perang sabil 

linuwih kadane ukara (perang sabil lebih dari hal lain), kacukupan tan kanti 

akeh bala kuncara (melawan tanpa banyak pasukan) Kiai dan ulama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap diterima atau ditolaknya suatu konsep atau 

inisiatif oleh masyarakat. Menurut ajaran Islam yang lengkap, fungsi seorang 

ulama tidak hanya mencakup shalat, ibadah, dan mengeluarkan fatwa, tetapi 

juga berbagai bidang lainnya, termasuk ekonomi, pekerjaan sosial, politik, 

budaya, pendidikan, dan lain sebagainya (IAEI, 2015) 

Kajian ini akan dikonsentrasikan pada Kiai asal Kabupaten Pekalongan, 

Jawa Tengah, yang tergabung dalam Ormas Rifaiyah. Sebagian besar Kiai 

rifaiyah kabupaten Pekalongan sebagai pembisnis dan menggunakan bank 

umum sebagai transaksi bisnisnya, untuk pondok sendiri juga menggunakan 

bank umum karena tuntutan  yang mengharuskan menggunakan bank umum.   

Mayoritas masyarakat masih belum mengetahui tentang lembaga keuangan 
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syariah, padahal banyak kiai yang tetap memanfaatkan bank umum dan sering 

menekankan dalam ceramahnya bahwa bank tersebut menawarkan riba. 

Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa perbankan syariah sama 

dengan perbankan umum, dan banyak orang tidak menyadari manfaat, 

penawaran produk, dan sistem yang dimiliki lembaga keuangan syariah 

dibandingkan bank umum (Uswatun, 2019). Berdasarkan hasil paparan 

tersebut, maka penelitian perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

“Persepsi Kiai Rifa`Iyah Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kiai 

Rifa`Iyah Di Kabupaten  Pekalongan)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi Kiai Rifa`iyah di Pekalongan sebagai non-nasabah 

bank syariah terhadap bank syariah? 

2. Apa saja faktor yang menjadikan Kiai Rifa`iyah lebih memilih menabung 

di bank umum? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk:  

1. Untuk mengetahui persepsi Kiai Rifaiyah sebagai non-nasabah bank syariah  

terhadap bank syariah. 

2. Untuk mengetahui faktor yang menjadikan Kiai Rifa`iyah lebih memilih 

menabung di bank umum. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:  

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan rekomendasi 

bagi siapa pun yang tertarik mempelajari ekonomi Islam. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber berharga untuk penelitian 

di masa depan yang akan membahas tema-tema terkait. Manfaat yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan ilmu mencakup penambahan atau 

perluasan teori yang sudah ada. Selain itu, manfaat teoritis ini juga dapat 

berfungsi untuk memperkuat atau menolak teori yang sedang digunakan. 

2. Manfaat praktis 

Studi ini dapat membantu bank syariah mendapatkan pengetahuan 

yang lebih baik mengenai preferensi masyarakat terhadap perbankan 

syariah, sehingga akan membantu pertumbuhan perbankan syariah di masa 

depan. Manfaat praktis dapat digunakan untuk mengatasi masalah dengan 

cara yang konkret. Manfaat ini mampu memberikan panduan yang 

melibatkan lebih dari satu objek, seperti bagi mahasiswa, civitas akademika, 

atau perusahaan. 

E. Sistematika pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini akan membahas sejumlah topik penting yang menjadi 

landasan dan panduan penyelidikan ini. Pertama, sejarah masalah memberikan 

konteks dan menyoroti pentingnya subjek untuk studi lebih lanjut. Rumusan 
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masalah juga memberikan penjelasan mengenai topik penelitian yang akan 

diangkat. Poin ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu menguraikan tujuan 

penelitian ini. Manfaat penelitian ini, pada akhirnya, akan memperjelas 

kontribusi teoritis dan praktis yang dapat diantisipasi dari temuan-temuan 

tersebut.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Tinjauan literatur dan landasan teori dijelaskan pada bab kedua. Dalam kasus di 

mana tinjauan literatur secara teoritis mendukung fakta dan informasi dari 

penyelidikan, maka tinjauan literatur akan memberikan teori dan temuan dari 

penelitian sebelumnya. Selain itu landasan teori bab ini meliputi Rifaiyah, kiai, 

dan perbankan syariah. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Jenis dan teknik yang digunakan akan dibahas dalam bab metodologi penelitian. 

Selanjutnya variabel penelitian, sumber data, demografi dan sampel, serta 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. 

menggambarkan ruang lingkup penelitian, dengan memperhatikan desain, 

waktu dan tempat, item, populasi, dan sampel penelitian. Selain itu, terdapat 

metodologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisis dan disajikan dalam bab 

analisis dan pembahasan data ini. Setelah itu akan dilakukan pembahasan 

deskriptif dan analitis terhadap temuan penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V PENUTUP  

Bab terakhir akan memaparkan temuan-temuan dari beberapa investigasi 

beserta rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan dan dapat digunakan oleh 

peneliti lain sehubungan dengan temuan-temuan tersebut. 

 

  



 

63 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah melalui prosedur penelitian yang berlarut-larut, kini peneliti telah 

sampai pada tahap terakhir penelitian. Peneliti akan mengumpulkan semua 

temuan dan menggabungkan informasi yang dikumpulkan selama penyelidikan 

dalam bab ini.. Berikut kesimpulan yang telah disusun peneliti setelah 

melakukan proses penelitian : Alasan Kiai Rifaiyah Di Pekalongan Tidak 

Memakai Bank Syariah adalah dari tiga responden berpendapat bahwa kedua 

kiai tidak memakai bank syariah bukan karena tidak tertarik atau tidak 

menggunakan. Tetapi karena mencari bank terdekat untuk menghemat waktu 

serta sesuai kebutuhan untuk bisnisnya.kemudian untuk satu kiai tidak memakai 

bank syariah karena berpendapat bahwa semua bank syariah itu riba sehingga 

tidak memakai bank jenis apapun. 

1. Persepsi Kiai Rifaiyah Di Pekalongan Sebagai Non Nasabah Bank Syariah 

Terhadap Bank Syariah Dibagi Dalam Beberapa Tipe Yaitu: 

a. Kiai Rifaiyah yang tegas mengharamkan atau tidak memberikan 

komentar lebih lanjut mengenai bank syariah, biasanya cenderung 

menghindari penggunaan layanan perbankan syariah. Hal ini disebabkan 

oleh pandangannya yang masih beranggapan bank syariah dan bank 

umum pada dasarnya sama, dengan setiap transaksinya mengandung 

riba. 
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b. Beberapa kiai berpendapat bahwa mereka tidak mengharamkan maupun 

menghalalkan bank syariah. Mereka percaya bahwa selama akad di bank 

syariah sesuai syariat, tidak ada masalah, tergantung pada niat, karena 

tuntutan zaman yang memerlukan transaksi melalui bank atau lembaga 

keuangan 

2. Faktor Yang Menjadikan Kiai Rifaiyah Lebih Memilih Menabung Di Bank 

Umum 

Berdasarkan wawancara ketiga kiai yang dilakukan peneliti, dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: kedua kiai lebih memilih bank umum 

karena bank syariah keberadaannya terbatas sehingga lebih memilih bank 

terdekat dan adanya bank umu, serta lebih nyaman dengan system dan 

produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, seperti layanan dan 

teknologi yang lebih familiar.dan salah salah satu Kiai lebih memilih bank 

umum hanya untuk kepentingan yang mengharuskan menggunakan bank 

umum. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan data 

primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Terdapat batasan-batasan 

tertentu yang mungkin mempengaruhi temuan penelitian selama prosedur 

berlangsung, termasuk: 

a. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan waktu responden yang 

susah untuk ditemui. 
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b. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap persepsi Kiai Rifaiyah 

terhadap perbankan syariah jadi perlu adanya pengembangan dikedepannya 

untuk meneliti beberapa persepsi Kiai Rifaiyah yang ada di Pekalongan 

ataupun diluar Pekalongan. 

c. Karena hasil yang dicapai hanyalah hasil analisis data, maka perlu dilakukan 

kajian lebih lanjut mengenai pemahaman Kiai Rifaiyah yang lebih luas 

tentang perbankan syariah.
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