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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Pemahaman Maslahah Mursalah pada penggunaan elektronik money 

oleh Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang 

Dari peneliyian Mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat 

Malang dan data tambahan dari mahasiswa Universitas lain ini dapat 

disimpulkan bahwa 40% Mahasiswa dari 100% Mahasiswa yang 

menjadi informan tidak mengetahui mengenai Maslahah Mursalah, 

beberapa dari mereka tidak mengetahui Maslahah Mursalah 

dikarenakan Prodi yang mereka ambil tidak ada yang menyangkut 

perihal Maslahah Mursalah. 

Hasil penelitian yang sudah terlaksana mengenai Kajian Dasar 

Maslahah Mursalah Terhadap Minat Mahasiswa Pada Penggunaan 

Elektronik Money Universitas Islam Raden Rahmat Malang dapat 

disimpulkan bahwa Maslahah Mursalah yang didapat dari penggunaan 

elektronik money oleh Mahasiswa Univeristas di Malang ialah 

Maslahah Al-Ammah dan Maslahah Al-Khasanah. 

Kemudian dari penggunaan elektronik money sendiri termasuk 

dalam Maslahah Hijiyah yang mana penggunakan ini masih bukan 

bersifat pokok untuk digunakan. 

5.1.2 Penggunaan elektronik money oleh Mahasiswa untuk bertransaksi 

dalam kehidupan sehari-hari 

Dari penggunaan elektronik money oleh Mahasiswa ini dapat 

ditemukan perbedaan. Yakni Mahasiswa Universitas Islam Raden 

Rahmat Malang prodi Ekonomi Syariah semester 2, 4, 6, dan semester 
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8 menggunakan elektronik money ini bisa dibilang sangat jarang, 

karena dari lingkungan mereka masih familiar dengan penggunaan 

elektronik money.  

Yang mana faktor dari alasan tersebut yakni masih kurangnya 

pendidikan dari masyarakat luas untuk memahami dari fitur yang 

sudah disediakan elektronik money, efisiensi masyarakat luas yang 

masih nyaman menggunakan uang tunai untuk bertransaksi.  

Kemudian dari data tambahan sebagai pembanding yakni 

Mahasiswa luar Universitas Islam Raden Rahmat Malang mereka 

menggunakan elektronik money ini untuk transaksi sehari hari  yang 

mana artinya mereka lebih sering menggunakan elektronik money, 

karena lingkungan mereka sangat familiar dengan penggunaan 

elektronik money.  

 

5.2 Saran  

5.2.1 Sebagai Mahasiswa yang telah mendapatkan pembeljaran 

mengenai hukum muamalah harus bisa diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, begitu juga Mahasiswa yang prodinya 

berbeda yang  tidak mempelajari mengenai hukum bermuamalah. 

Tetap membelanjakan uang dengan tidak boros dan juga 

menerapkan perhitungan secara benar agar jelas dan tidak 

menimbulkan mubadzir. Juga tetap bermuamalah dengan 

ketentuan syariah yang benar. 

5.2.2 Bagi para peneliti yang selanjutnya yang tertarik untuk melanjutkan 

pembahasan mengenai judul yang sama ataupun fokus masalah 

yang sama, semoga dapat meneliti dan mengenai pembahasannya  

lebih detail maupun jelas tentang elektronik money dan Maslahah 
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Mursalah. Karena kesulitan dari penulis untuk mencari lebih banyak 

informasi mengenai elektronik money yang menjadi penyebab 

banyaknya kekurangan dalam karya tulis ini. 
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