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ABSTRAK 
 

MUHAMAD IRFAN ZIDNY. Analisis Pemikiran Imam Al-Ghazali 
Mengenai Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin Terhadap E-
Commerce Lazada 

Penemuan internet merupakan sebuah penemuan yang berdampak 
besar bagi masyarakat. Manfaat dari adanya internet bisa dirasakan dalam 
dunia ekonomi, salahsatunya memunculkan transaksi jual beli online. Dalam 
perkembangan dunia jual beli online haruslah tetap di landasi dengan nilai-
nilai keislaman khususnya yang terkandung dalam kitab Ihya’ Ulumiddin 
supaya segala bentuk perilaku yang di jalankan oleh penjual dan pembeli 
khususnya bisa tergolong dalam transaksi yang sehat yang akan 
menghantarkan ke konsep maslahat sehinggan bisa saling mendapatkan 
berkah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menghubungkan nilai-nilai 
etika bisnis yang terkandung dalam kitab ihya’ ulumiddin dengan E-
Commerce khusunya platform Lazada guna membahas mengenai perilaku 
maupun regulasi yang sesuai dengan etika bisnis. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (library research). 
Sumber data primer penelitian ini adalah kitab Ihya’ ulumiddin Juz 2 yang di 
terbitkan oleh Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon Tahun 1971. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dan metode analisis isi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etika Bisnis menurut kitab Ihya’ 
Ulumiddin yang terkait dengan dunia jual beli online dan sesuai dengan 
regulasi Lazada antara lain tidak memuji barang yang di jualnya dngan pujian 
yang tidak sebenarnya, tidak menyembunyikan sedikitpun tentang kadarnya, 
membatalkan transaksi saat penjual mendapatkan penyesalan, mempermudah 
ketika transaksi. Namun regulasi Lazada belum ada yang mengatur mengenai 
etika membatasi keuntungan. Nilai-nilai tersebut bisa dijadikan prinsip bagi 
pelaku bisnis online dalam berjualan. 

Kata Kunci: E-Commerce, Etika Bisnis, Teknologi, Ihya’ Ulumidin
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ABSTRACT 

 
MUHAMAD IRFAN ZIDNY. Analysis of Imam Al-Ghazali's Thoughts 
Regarding Business Ethics in the Book of Ihya' Ulumiddin on Lazada E-
Commerce 

The discovery of the internet is an invention that has a big impact on 
society. The benefits of the internet can be felt in the economic world, one of 
which is giving rise to online buying and selling transactions. In the 
development of the world of online buying and selling, it must continue to be 
based on Islamic values, especially those contained in the book Ihya' 
Ulumiddin so that all forms of behavior carried out by sellers and buyers in 
particular can be classified as healthy transactions that will lead to the concept 
of benefit so that they can mutually benefit each other. get blessings. 
Therefore, this research tries to connect the business ethics values contained 
in the Ihya’ Ulumiddin book with E-Commerce, especially the Lazada 
platform, to discuss behavior and regulations that are in accordance with 
business ethics. 

This research is a type of library research. The primary data source 
for this research is the book Ihya' Ulumiddin Juz 2 which was published by 
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon in 1971. The data analysis method 
used in this research is the descriptive method and content analysis method. 

The results of the research show that Business Ethics according to the 
book Ihya' Ulumiddin which is related to the world of online buying and 
selling and in accordance with Lazada regulations includes, among other 
things, not praising the goods being sold with praise that is not true, not hiding 
anything about the quality, canceling the transaction when the seller feels 
regret, makes transactions easier. However, Lazada's regulations do not yet 
regulate the ethics of limiting profits. These values can be used as principles 
for online business people in selling. 
Keywords: E-Commerce, Business Ethics, Technology, Ihya' Ulumiddin
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ
dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د
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 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي
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B. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ...

  Fathah dan wau au a dan u وْ...

Contoh: 

 kataba كَتَبَ  -

 fa`ala فَعَلَ  -

 suila سُئِلَ  -

 kaifa كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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 Fathah dan alif atau ا...ى...
ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و...

Contoh: 

 qāla قَالَ  -

 ramā رَمَى  -

 qīla قِيْلَ  -

 yaqūlu يَقُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 
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 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَؤْضَةُ الأطَْفَال  -

 /al-madīnah al-munawwarah الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ  -

al-madīnatul munawwarah 

 talhah  طَلْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala نَزَّلَ  -

 al-birru البِرُّ  -

 

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 
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mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ -

 asy-syamsu الشَّمْسُ -

 al-jalālu الْجَلاَلُ -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تَأْخُذُ -
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 syai’un شَيئٌ -

 an-nau’u النَّوْءُ -

 inna إِنَّ -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجرَْاھَا وَ مُرْسَاھَا -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 
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itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ -

 /Lillāhi al-amru jamī`an لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا -

Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas 

transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan 

keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, 

sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat 

“dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan manusia untuk 

seimbang dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah 

(hablum minallah) dan juga sisi muamalah (hablum minannas). 

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam 

mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. Keleluasaan 

atau kebebasan merupakan fitrah sebagai manusia mengatur dalam 

memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam 

memanfatakan sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran 

yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis 

efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang tidak terbatas 

(Alfarizi, 2019). 

Sebagaimana arti dasarnya bahwa bisnis memiliki makna sebagai 

“the buying and selling of goods and service”. Bisnis merupakan pertukaran 

barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. 

Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya 

peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 
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standar hidup, dan lain sebagianya. Bisnis juga dipahami dengan suatu 

kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi untuk mengahasilkan 

dan menciptakan nilai (create value) melalui penciptaan produksi barang 

dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh 

keuntungan melalui transaksi atau jual beli (Azizah, 2020). 

Dewasa ini, konsep bisnis syariah mulai berkembang ditandai 

dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya 

muslim terhadap keharusan menggunakan dan memanfaatkan produk 

(barang maupun jasa) yang halal dan barokah. Manusia selalu berinteraksi 

dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi melalui 

bisnis, salah satunya adalah jual beli. Pada kenyataannya, konsumen 

terkadang memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan oleh 

produsen sehingga konsumen melakukan transaksi jual beli dengan 

produsen dengan cara pesanan. Transaksi jual beli ini di dalam hukum Islam 

disebut dengan Salam. Meskipun dewasa ini sering beredar jual beli dengan 

cara pesanan namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan 

menyadari bahwa jual beli tersebut adalah Salam. Masyarakat masih belum 

memahami konsep Al-Bai’u Salam yang sesuai dengan syariah Islam 

walaupun  masyarakat sudah mulai menerapkan prinsip ekonomi Islam di 

dalam bermuamalah (Apriliani, 2012). 

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang 

sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol 

dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang 
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bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi 

akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada 

Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah 

moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, 

pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup 

pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagi 

ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat (Aziz, 2013). 

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang 

tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan 

yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih 

lama). Jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut 

ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlak yang baik. Tetapi jika 

melahirkan tindakan yang jahat maka dinamakan akhlak yang buruk.  

Dari penjelasan Imam al-Ghazali tersebut menyatakan bahwa akhlak 

atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia 

akan muncul secara spontan bila diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran 

atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar 

(Djohar & Aziz, 2013). 

Imam Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam 

berbagai bidang, tidak terkecuali tentang ekonomi. Pemikirannya dapat 

ditemukan di beberapa karya beliau diantaranya Ihya’ Ulumddin, Al-

Mustafa, Mizan al-Amal, Al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Muluk dan lain 

sebagainya. Pembahasan ekonomi Imam Al-Ghazali mencakup aspek yang 
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sangat luas, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi : 

pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta 

peranan negara dan keuangan publik (Pusat Pengkajian dan Pengembangan 

Ekonomi, 2019). 

Kitab Ihya’ Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali terbagi menjadi 

empat bagian besar yaitu bagian pertama tentang ibadah, bagian kedua  

tentang adat kebiasaan yang membahas pekerjaan sehari-hari, ketiga tentang 

perbuatan yang membinasakan (rubu’ al-muhlikat) dan bagian empat 

tentang perbuatan yang menyelamatkan (rubu’ almunjiyat). Dalam bagian 

pekerjaan sehari (bagian kedua) terdapat sepuluh bagian diantaranya adalah 

adab berusaha dan mencari penghidupan yang didalamnya banyak 

menyoroti kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang atau diperbolehkan dalam 

pandangan ekonomi Islam (Liantoni, 2021). 

Sementara itu, pada saat ini dengan teknologi yang semakin canggih 

pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia, segala usaha dan kegiatan 

manusia akan semakin terasa mudah, yaitu dengan ditandai munculnya 

internet. Penemuan internet merupakan sebuah penemuan yang berdampak 

besar bagi masyarakat. Manfaat dari adanya internet kini tak hanya 

dirasakan oleh masyarakat di bidang teknologi dan informasi saja, namun 

berjuta-juta orang dari seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia juga 

turut merasakan manfaat tersebut. Salah satu bidang yang mendapat manfaat 

secara langsung dari adanya internet adalah perekonomian. Penggunaan 

internet dalam media maya ini dikenal dengan sebutan E-Commerce. E-
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commerce memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan 

dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi global tanpa 

batasan tempat dan waktu, juga tanpa batasan geografis antar negara 

(Sugeng Santoso, 2016). 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan 

usaha pemasaran. Dengan kata lain, tujuan dari kegiatan pemasaran 

tentunya agar produk yang dipasarkan mendapatkan tanggapan positif dari 

konsumen, sehingga berdampak positif pula bagi penjual. Berdasarkan 

fungsi dan maksud dari pemasaran itu sendiri, maka dibutuhkan media dan 

saluran-saluran untuk memasarkan produk ataupun jasa. Bukan hanya bisnis 

konvensional saja yang membutuhkannya, melainkan bisnis online juga 

perlu menentukan media dan saluran apa yang bisa memberikan manfaat 

dan dampak yang positif bagi usahanya. Dengan adanya pemasaran online 

kapan dan dimana saja setiap orang dapat melakukan transaksi tanpa harus 

menghabiskan banyak waktu untuk keluar rumah. Pemasaran online akan 

terus berkembang seiring dengan perkembangan internet, begitupun dengan 

saluran pemasaran online. Saat ini pemasaran online dapat memanfaatkan 

salah satu saluran menarik dalam internet yaitu melalui website (Rahmidani, 

2015). 

Penggunaan teknologi dan informasi dalam bidang perdagangan 

telah berkembang dengan sangat pesat melalui bentuk teknologi digitalisasi, 

mobilitas modal dan liberalisasi informasi. Perdagangan di zaman teknologi 

internet lebih dikenal dengan istilah E-Commerce (electronic commerce) 
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akhir-akhir ini telah marak dengan kemunculan ribuan pedagang yang 

memasarkan barang jualannya lewat website. Kebutuhan mendasar dalam 

merancang perdagangan elektronik (E-Commerce) adalah mempromosikan 

informasi keunikan barang dan memperluas area pangsa pasar dengan 

sasaran lebih luas untuk mencapai keuntungan dan daya saing yang lebih 

kompetitif dan bersifat global (Ruslang, Muslimin Kara, 2020). 

E-Commerce menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam 

meningkatkan dan meraih kesuksesan dalam persaingan bisnis serta 

penjualan produk di era bisnis modern. Melalui penggunaan E-Commerce, 

operasi penjualan, pembelian, dan pemasaran dapat dilakukan dengan lebih 

efisien, sebab transaksi menjadi lebih sederhana, biaya dapat dikurangi, juga 

proses transaksi dapat dipercepat. Selain itu, transfer data dalam E-

Commerce memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan 

metode manual, yang sering melibatkan penginputan data ulang dan 

meninggalkan ruang bagi kesalahan manusia (Maulana et al., 2015). 

Perkembangan E-Commerce di Indonesia mengalami peningkatan 

yang signifikan, sehingga secara perlahan masyarakat mulai mengubah 

kebiasaan belanja mereka dari offline menjadi online. E-Commerce menjadi 

solusi yang memberikan kemudahan dalam hal waktu dan biaya dalam 

proses jual beli. Keunggulan E-Commerce ketika menjangkau pasar lokal 

maupun internasional menjadikan minat masyarakat semakin tinggi untuk 

melakukan transaksi jual beli melalui platform E-Commerce (Batu et al., 

2019). 
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Salah satu produsen atau toko online yang sudah masuk untuk 

memasarkan produknya melalui internet adalah Lazada yang mempunyai 

nama website www.lazada.co.id. Di Indonesia, Lazada disebut juga dengan 

nama Lazada Indonesia atau Lazada.co.id. Lazada diibaratkan seperti mall 

online. Lazada berdiri menjadi website E-Commerce tahun 2012. Meskipun 

didirikan dalam kurun waktu yang singkat Lazada sudah bisa menjadi 

website E-Commerce paling populer di Indonesia pada tahun 2015 (Al 

Khazim, 2016). Menurut data Alexa, pada akhir tahun 2014 Lazada berada 

ada urutan 1.133 di peringkat dunia untuk kategori website populer. Pada 

bulan Maret 2015 website Lazada meningkat drastis dengan menduduki 

peringkat 552 di dunia serta menduduki peringkat 12 di Indonesia sebagai 

website yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Dikutip dari survei 

tempo pada awal tahun 2016, lazada berada pada peringkat pertama sebagai 

mall online di Indonesia dengan jumlah pengunjung terbanyak, yaitu 48,3 

juta pengunjung. 

Berdasarkan riset Business Development Director Snapcart Asia 

Pasifik (BD2SAP). Aplikasi daring riset pasar Snapcart telah menyurvei 

mengenai perilaku belanja E-Commerce di Indonesia. Dari survei tersebut, 

tiga ecommerce yang paling mudah diingat dan dimanfaatkan pengguna, 

yaitu Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Riset Snapcart ini dilakukan dengan 

metode survei daring melalui aplikasi pada Januari 2018, dengan melibatkan 

6.123 responden. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa aplikasi E-
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Commerce Lazada cukup di minati di Indonesia dengan menempati urutan 

ke 3 (Ngazis, 2018). 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah di paparkan, dalam 

penelitiannya penulis mengambil judul “ANALISIS PEMIKIRAN 

IMAM AL-GHAZALI MENGENAI ETIKA BISNIS DALAM KITAB 

IHYA’ ULUMIDDIN TERHADAP E-COMMERCE LAZADA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat di 

kemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana etika bisnis menurut Imam Al-ghazali dalam kitab Ihya’ 

Ulumiddin yang berhubungan dengan E-commerce? 

2. Bagaimana relevansi etika bisnis menurut Imam Al-ghazali dalam kitab 

Ihya’ Ulumiddin yang berhubungan dengan E-commerce Lazada? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini secara teoritis, hasil dari penelitian 

ini untuk mengetahui bagaimana etika bisnis menurut Imam Al-Ghazali 

dalam kitab Ihya’ Ulumiddin yang berhubungan dengan E-Commerce serta 

relevansinya terhadap platform Lazada. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta bahan 

paduan bagi pelaku bisnis pada umumnya, dan bagi pelaku bisnis online 
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pada khususnya untuk dapat dijadikan dasar dalam bertranaksi yang 

sesua dengan nilai etika bisnis. 

2. Manfaat Teoritis 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang 

positif terhadap ilmu pengetahuan, khusunya bidang ekonomi yang 

membahas mengenai bisnis 

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, terdapat lima bab pembahasan dalam skripsi ini. 

tujuannya adalah agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami topik 

pembahasan pada penelitian ini. berikut lima bab yang dibahas pada skripsi 

ini.  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang konteks latar belakang permasalahan 

yang dihadapi, merumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam 

penelitian, menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai, 

mengidentifikasi manfaat penelitian, dan menjelaskan sistematika 

pembahasan yang akan diikuti dalam penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam Bab ini terdapat penjelasan tentang teori-teori yang berkaitan 

terhadap penelitian. Di dalamnya mengenai landasan teori, penelitian 

terdahulu serta kerangka berfikir.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rangkaian metode penelitian yang 

diterapkan pada penelitian ini mulai dari jenis dan pendekatan, sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, validitas dan kredibilitas 

data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan uraian tentang hasil dan pembahasan 

penelitian yang telah dilakukan yakni mengenai pemikiran Imam Al-

Ghazali tentang Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin serta 

relevansinya terhadap E-Commerce Lazada. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab terakhir, Bab ini ialah bab tahap terakhir dari sebuah 

penelitian yang dimana didalamnya memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian, adapun saran dan rekomendasi penelitian diharapkan mampu 

menambah masukan oleh peneliti dan peneliti sadar akan banyakanya 

kelemahan dan keterbatasan yang dilakukan pada penelitian tersebut.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan kerangka analisis yang telah 

dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :  

1. Aturan atau regulasi Lazada. 

a. Larangan melakukan transaksi palsu.  

b. Kebijakan peraturan dimensi dan berat produk harus sesuai dengan 

aslinya.  

c. Kebijakan pemeriksaan produk.  

d. Kebijakan pengembalian barang.  

e. Fitur pembayaran COD  

2. Etika bisnis Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin. 

a. Bagi Penjual 

i. Tidak memuji barang yang dijualnya dengan pujian yang tidak 

sebenarnya. 

ii. Tidak menyembunyaikan sedikitpun tentang kadarnya. 

iii. Membatalkan transaksi saat penjual mendapatkan penyesalan. 

iv. Mempermudah ketika transaksi.  

v. Membatasi keuntungan.  

b. Bagi Pembeli 

i. Mengajukan pengembalian barang Ketika barang yang di terima 

tidak sesuai dengan deskripsi 
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ii. Melakukan pembayaran COD ketika tidak memiliki akun 

pembayaran 

3. Relevansi Etika Bisnis Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin 

terhadap E-Commerce Lazada.  

Ada beberapa kebijakan dari Lazada yang sudah sesuai dengan etika 

bisnis Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumiddin diantaranya yaitu 

aturan larangan pesanan palsu, aturan kesesuaian deskripsi produk (berat, 

dimensi, spesifikasi barang), adanya fitur pengembalian barang, adanya 

fitur COD. Namun regulasi ataupun aturan dari Lazada belum ada yang 

secara khusus mengatur mengenai batasan harga atau keuntungan. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya :  

1. Penelitian ini terbatas pada library research, sehingga belum mencoba  

menganalisis nilai-nilai etika bisnis di suatu Perusahaan atau toko. 

2. Berbicara mengenai etika bisnis dalam kitab Ihya’ Ulumiddin sangatlah 

kompleks, namun penulis hanya  terfokus pada 5 nilai yang dirasa relevan 

dengan topik penelitian. 

3. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif sehingga hasil 

penelitian ini tidak lepas dari subjektifitas peneliti. Namun subjektifitas 

tersebut diimbangi dengan dukungan teori-teori dan sumber referensi 

yang sesuai sehingga bisa menjadi objektif. 
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C. Implikasi Teoritis dan Praktis 

1. Implikasi untuk riset mendatang 

Untuk keterbaruan penelitian, bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat membahas relevansi etika bisnis berbasis kitab pada 

suatu Perusahaan/toko. Selain itu, penelitian mengenai etika bisnis E-

Commerce dilihat dari perspektif kitab masih sangat jarang ditemui, 

oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya mampu menemukan 

etika bisnis dari kitab kuning lainnya yang dapat dijadikan bahan 

rekontruksi terhadap prinsip dasar etika bisnis. 

2. Implikasi untuk penjual E-Commerce 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para penjual E-

Commerce dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini untuk dapat 

dijadikan masukan dalam menjalankan praktik transaksi bisnis online 

sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis yang bersumber dari kitab karya 

ulama. Sehingga transaksi yang berlaku benar-benar 

mempertimbangkan nilai-nilai etika supaya mendapatkan 

kemaslahatan bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata.  
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