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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan yang kerap negara berkembang hadapi yakni tingginya 

permintaan dana investasi, sedangkan peluang sumber dana dalam negeri relatif 

terbatas. Salah satu cara pemerintah dalam mendapatkan sumber pembiayaan 

untuk pembangunan yakni melalui menaikkan aliran masuk modal asing melalui 

penanaman modal asing (PMA) selaku gerakan awal menuju pertumbuhan serta 

pembangunan ekonomi. Tetapi nyatanya Indonesia tetapi mendapati kesulitan 

untuk mendapatkan cukup modal dalam menyelenggarakan pembangunan 

ekonomi. Indonesia di sini tidak hanya bisa menggantungkan diri dengan pinjaman 

dari luar untuk memperoleh cukup pendanaan, di mana kemudian kondisi ini akan 

memacu banyak negara berkembang selayaknya Indonesia supaya berusaha 

mendapatkan alternatif lainnya, yaitu dengan mengadakan Penanaman Modal 

Asing (bisa disebut PMA).  

PMA termasuk sebagai sesuatu yang penting untuk Indonesia dalam 

meningkatkan perekonomian, mendorong industri pasokan bahan baku lokal, 

proses pakar teknologi dan manajemen yang baik. Jadi bisa di katakan demikian 

FDI sangat berpengaruh di pembangunan ekonomi Indonesia pada titik ini untuk 

membuka lapangan bekerja di Indonesia (Siregar et.al, 2023). 

Peluang ini didukung pula oleh sumber daya manusia dengan kualitas 

tinggi dari Indonesia, yang mana penduduknya secara keseluruhan di tahun 2023 

hingga 273,8 juta jiwa ataupun berada dalam urutan empat dari jumlah penduduk 



 

 

 

terbanyak dunia (BPS, 2023). Kondisi ini semestinya bisa memberi keuntungan 

yang sangat baik untuk perekonomiannya Indonesia, di mana bisa sumber daya 

baik dari manusia maupun alamnya bisa dikelola secara baik sehingga bisa 

berperan sebagai potensi untuk pertumbuhan sekaligus pembangunan ekonomi. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia juga mempergunakan investasi dari 

sumber asing dalam membiayai pembangunan ekonominya. Ketetapan investasi ini 

berhubungan langsung terhadap PMA dalam sejumlah sektor ekonomi yang 

terdapat di Indonesia. Kemudian pemerintah sendiri terus mengupayakan supaya 

aliran modal terhadap Indonesia menjadi lebih besar, kondisi ini sesuai terhadap 

harapan akan keperluan dana pembangunan yang semakin besar, khususnya untuk 

sektor ekonomi. Upaya yang pemerintah berikan untuk mendapatkan dana asing di 

antaranya melalui memudahkan kegiatan investasi dengan beragam kebijakan 

ataupun aturan yang selaras pada dana pembangunan itu. 

PMA ataupun yang juga dinamakan Foreign Direct Investment (FDI) 

berlangsung saat suatu perusahaan dari sebuah negara memberikan modal mereka 

dengan jangka yang lama terhadap perusahaan dari negara lainnya. Negara dari 

perusahaan penanam modal akan dinamakan Host Country, sedangkan yang 

menerima investasi yakni Home Country (Igamo, 2015). 

Berkenaan dengan regulasi tentang investasi, ada tiga bentuk perspektif 

untuk menafsirkan ketetapan invsetasi yang bisa di tentukan sebagai kebijakan 

hukum ataupun landasan pertimbangan berinvestasi dari kepentingannya Home 

Country, yakni Teori Neo Calssic Economic. Teori ini menjabarkan bahwasanya 

melalui investasi yang masuk akan membawakan imbas yang positif, sebab proses 



 

 

 

ini di pandang memiliki manfaat untuk Home Country. Kondisi ini menunjukkan 

bahwasanya modal asing mampu memacu modal domestik dimana berpeluang 

untuk dipergunakan dalam beragam usaha. Teori kedua yaitu Teori Dependency 

dimana menghadang para investasi asing untuk masuk, di mana menganggap hal 

ini mampu melumpuhkan para investor lokal sekaligus mengambil peranan 

ataupun posisi mereka dalam ekonomi nasional. Jenis investor ini dipandang 

menibulkan beragam imbas yang untuk masyarakat baik atas lingkungan maupun 

pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga yakni teori The Middle Path yang 

memandang bahwasanya diluar investasi asing memiliki beragam manfaat, akan 

mengakibatkan imbas yang negatif juga, sehingga negara diharuskan mengambil 

peranan untuk menekan pengaruh buruk tersebut dengan beragam kebijakan secara 

hukum, termasuk dengan screening (penapisan) didalam perizinan serta usaha 

untuk menegakkan hukum secara bersungguh-sungguh (Zaidun, 2008). 

Untuk mendukung perekonomian negara-negara berkembang, termasuk 

Indonesia, di perlukan peran langsung dari investasi asing. Faktor fundamental 

yang bisa memberikan pengaruh untuk keputusan investasi dari pihak asing 

digambarkan melalui kebijakan pajak, suku bunga dan juga laju pertumbuhan 

ekonomi. Kehadiran investasi asing dapat mendorong percepatan pembangunan 

ekonomi negara tertinggal. Modal asing bisa memberikan bantuan untuk 

memenuhi modal, memberikan keahlian teknis, informasi pasar, tenaga ahli, teknik 

produksi yang maju, pengalaman organisasi, serta sebagainya. Jika kondisi suatu 

negara stabil dan kondusif, maka terdapat iklim investasi yang baik, sehingga 

investor asing berminat memberikan modalnya dalam negara tersebut. Sebagian 



 

 

 

besar investor asing berminat untuk menjalin investasi terhadap Indonesia karena 

sebagian besar penduduk Indonesia cenderung memiliki sikap konsumtif 

(Putriyanti, 2022). Ada banyak manfaat investasi asing yang masuk di Indonesia, 

termasuk memberikan beragam modal dalam membiayai sektor-sektor yang 

kurang uang. Investasi ini telah menciptakan beragam pekerjaan dengan tujuan 

mengurangi pengangguran. Dengan masuknya modal asing, disertai dengan 

berbagai teknologi, sehingga pengetahuan teknologi baru dibawa ke Indonesia dan 

dikembangkan di Indonesia (Rahmi, 2023). Pada diagram 1 memaparkan realisasi 

investasi atau penanaman modal asing dari tahun 2010-2022. 

Diagram 1.1 

Realisasi Investasi/Penanaman Modal Asing (Juta US$) 

 
Sumber: World Bank, 2023. 

Berdasarkan Diagram 1.1 ini terlihat bahwasanya realisasi investasi asing 

untuk tahun 2010-2015 di Indonesia mengalam fluktuasi. Dimana pada tahun 2010 

sebesar $15.292.00, di mana pada tahun perjalan terus mengalami kenaikan. Akan 

tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar $19.779.12. 

Perkembangan investasi asing di Indonesia di dukung dengan keadaan 

ekonomi serta prospek usaha yang semakin baik di Indonesia, di mana kemudian 
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langsung berperan sebagai faktor untuk menarik investasi. Kemudian faktor 

domestik selayaknya fundamental ekonomi kondusif, ekspektasi apresiasi dalam 

kalangannya investor, serta return dari investasi yang cukup besar juga berperan 

untuk menarik modal asing. Walaupun terdapat pula faktor penghambat seperti 

keadaan perekonomian global yang cukup suram dipenuhi dengan ketidakpastian 

dikarenakan tingginya ancaman oleh resesi ekonomi, dampak panedmi Covid-19 

serta infact peran Rusia-Ukraina menjadi tantangan baru dalam bergejolaknya 

ekonomi global sehingga berdampak pada investasi Indonesia mengalami 

fluktuatif. 

Kebijakan Pengampunan Pajak kemudian dipandang sebagai strategi 

perpajakan yang mampu mendorong kepatuhan serta kesadaran masyarakat untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan, serta melaksanakan reformasi sistem 

perpajakan yang mengutamakan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum. 

Kemudian banyak aset baik di luar maupun di dalam negeri yang sebagian atau 

seluruh pajaknya belum dicatat oleh pemerintah. Terobosan kebijakan Amnesti 

Pajak diharapkan dapat bermanfaat dalam memacu pengalihan harta Wajib Pajak 

ke dalam negeri (Repatriasi) maupun deklarasi harta tanpa pengalihan ke dalam 

negeri (deklarasi asing). Kemudian di luar transparansi sektor keuangan global dan 

keterbukaan informasi memungkinkan pelacakan aset dari luar negeri dalam 

mendukung implementasi kebijakan ini. (Anugrawati et.al, 2023). Salah satu 

bargaining point adalah melalui pengungkapan dan pengalihan kekayaan di dalam 

negeri, sehingga pemerintah Indonesia dapat memberikan jaminan keamanan bagi 

warga negara Indonesia melalui tax amnesty atau yang disebut juga tax amnesty. 



 

 

 

Kemudian di luar pemulangan, pemerintah juga melakukan deklarasi atau laporan 

harta kekayaan di dalam negeri melalui pembayaran uang tebusan. Kondisi ini 

dilakukan karena negara saat ini membutuhkan anggaran untuk pembangunan yang 

inklusif dan berkelanjutan. 

Indonesia sebelumnya di tahun 1964 serta 1984 pernah menerapkan 

pengampuhan pajak atau tax amnesty, tetapi kebijakannya ini gagal. Alasannya 

karena pada tahun 1964 terjadi akibat gerakan 30 September PKSI ataupun 

G30S/PKI. Sementara itu untuk gagalnya Amnesti Pajak tahun 1984 yakni di 

karenakan sistem perpajakan yang dibangun tidak optimal, di mana membuat 

penyelenggaraannya kurang efektif dikarenakan wajib pajak tidak tanggap serta 

tidak berpartisipasi dalam reformasi perpajakan (Dwijugiasteadi, 2016). 

Undang-Undang Amnesti Pajak baru berlaku mulai 1 Juli 2016 serta 

kemudian berakhir di 31 Maret 2017. Melalui Amnesti Pajak Jilid III ini diharap 

mampu mendorong perekonomian semakin baik sekaligus memicu pertumbuhan 

dari ekonomi meningkat. Melalui optimalnya penerimaan pajak sekaligus 

peningkatan investasi ini maka akan memberikan dampak untuk meningkatnya 

kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui tax amnesty sebagai kebijakan yang 

dilakukan pemerintah Indonesia, ditargetkan uang tebusan yang diperoleh sejumlah 

Rp. 165 triliun. Program sistem amnesti pajak bisa dilakukan dengan dua jalur, 

dimana yang pertama melalui sistem deklarasi ataupun sekadar pelaporan, untuk 

aset yang dimiliki di luar ataupun dalam negeri. Sementara itu untuk jalur 

selanjutnya dinamakan repatriasi, yakni dimana warga negara Indonesia kembali 

membawa harta wajib pajak diluar negeri.  



 

 

 

Namun realitanya, hanya diperoleh dana tebusan hasil Amnesti Pajak 

sejumlah Rp114 triliun, dengan tunggakan pembayaran hanya Rp19,4 triliun serta 

pembayaran bukti permulaan hanya diterima Rp1,75 triliun, dimana keseluruhan 

dari uang yang memasuki kas negara yakni sejumlah Rp135 triliun 

(www.pajak.go.id, 2023).  

Amnesti Pajak merupakan bagian dari reformasi struktur perpajakan agar 

pencapaian penerimaan negara meningkat. Pemerintah secara umum menjalankan 

Amnesti Pajak guna mendongkrak pendapatan melalui tiga sumber pokok, dimana 

yang pertama yakni sebagian besar pemasukan dari perekonomian kegiatan 

domestik yang sedang dilangsungkan, di mana pelaporannya tidak dilaksanakan 

sebab mereka dalam perekonomian ilegal/bawah tanah. Perancangan amnesti pajak 

ini bukan sebatas untuk mendongkrak penerimaan pajak di masa sekarang, namun 

juga menekan kegiatan ekonomi ilegal secara permanen, yang kemudian akan 

mendongkrak penerimaan pajak dalam masa mendatang. Kemudian sumber 

selanjutnya yakni potensi pendapatannya pemerintah, yakni melalui pelarian 

modal. Amnesti Pajak pemerintah pergunakan selaku bujukan untuk warga negara 

untuk mengembalikan senilai uang, dimana seringkali sejumlah uang yang besar 

dibawa keluar negeri secara ilegal. Kemudian sumber terakhir ataupun yang ketiga 

yakni potensi sumber pendapatan berbentuk pelunasan pajak masyarakat, dimana 

kurang dalam membayar pajak secara sengaja namun tidak melapor kesalahannya 

itu dikarenakan takut dengan denda menggelapkan pajak. Berikut target dan 

realisasi penerimaan pajak setelah diterapkannya kebijakan amnesti pajak sebagai 

berikut: 



 

 

 

 

 

Diagram 1.2 

Target & Realisasi Penerapan Tax Amnesty (2018-2022) 

 

Sumber: pajak go.id, 2023. 

 Mengacu dari Diagram 1.2 ini terlihat bahwasanya target dan realisasi 

repatriasi atau pemulangan aset warga negara Indonesia yang berada di luar negeri 

setelah implementasi kebijakan tax amnesty tahun 2018, target negara sebesar Rp. 

1.424,00 triliun, namun realisasinya hanya Rp. 1.315,00 triliun. Sedangkan pada 

tahun 2020 target penerimaan pajak turun sejalan dengan kondisi perekonomian 

yang minus akibat Pandemi Covid 19, pemerintah hanya mampu menerima 

realisasi penerimaan pajak sebesar Rp758,60 miliar. Salah satu dari tiga tujuan 

pengampunan pajak berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 11 tahun 2016 yakni 

“mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan aset”, 

antara lain akan berdampak pada peningkatan investasi, perbaikan nilai tukar 

rupiah, likuiditas domestik, dan penurunan suku bunga. 

Adapun contoh parameter yang bisa diterapkan untuk memilih apakah akan 

berinvestasi ataupun menabung yakni suku bunga. Investasi akan meningkat jika 
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suku bunga rendah. Suku bunga adalah harga ataupun biaya dari kredit/pinjaman 

(Putriyanti, 2022). Suku bunga termasuk sebagai indikator yang umumnya 

diterapkan untuk menetapkan apakah akan menabung ataukah berinvestasi, dimana 

jika suku bunga rendah maka membuat investasi meningkat. Bank Indonesia 

sendiri menguatkan kerangka dari operasi moneter melalui memperkenalkan policy 

rate ataupun suku bunga acuan terbaru, yakni BI 7-Day Repo Rate dimana akan 

efektif diberlakukan dari 30 November 2021. Kemudian di luar BI Rate yang 

sekarang dipergunakan, pemberlakuan kebijakan terbaru suku bunga tidak 

merubah sikap dari ketetapan moneter saat ini. 

 

      Diagram 1.3 

Suku Bunga Indonesia dalam Persen (%) 

 
Sumber: World Bank, 2023 

Berdasarkan Diagram 1.3 ini terlihat bahwasanya suku bunga di Indonesia 

mendapati kondisi fluktuatif, di mana di tahun 2010 berada -1,74% lalu mengalami 

peningkatan pada tahun 2011 sejumlah 4,59%, kemudian kembali naik di tahun 
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2012 sejumlah sebesar 7,75%, namun di tahun 2013 turun menjadi 6,37%, akan 

tetapi pada tahun 2014 dan 2015 meningkat sebesar 6,79% dan 8,35%. 

Stabilitas dari keuangan akan terlihat melalui pertumbuhan dari tingkat 

suku bunga serta ekonomi sebuah negara. Kemudian bisa dinyatakan pertumbuhan 

ekonomi yakni meningkatnya output dari suatu produk serta jasa pada suatu 

rentang waktu, ataupun bisa dinyatakan sebagai meningkatnya kapasitas dari 

produksi sebuah perekonomian, dimana diwujudkan melalui peningkatan produksi. 

Perekonomian yang semakin baik dari sebuah negara akan membuat semakin 

banyaknya investor yang mau berinvestasi di negara tersebut, karena tingkat 

kegagalan bisnis semakin rendah (Putri et.al, 2021). Penanaman investasi dalam 

beragam sektor diharap bisa memacu output sekaligus permintaan input supaya 

mampu meningkatkan pendapatan serta memperluas peluang pekerjaan, di mana 

pada gilirannya mampu memacu pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi ini bisa dipergunakan menjadi parameter pengukur 

keberhasilannya pembangunan ekonomi. Hal ini bisa terlihat melalui apa yang 

terjadi pembangunan ekonomi suatu negara, selayaknya pembangunan 

infrastruktur, peningkatan hasil barang industri serta fasilitas umum, seperti jalan 

raya, rumah sakit, sekolah, serta sebagainya. Pertumbuhan ekonomi digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi (Azzahra dan Daryono, 

2023). Pertumbuhan pendapatan nasional riil dalam suatu tahun pada analisis 

ekonomi makro dipergunakan sebagai penghitung tingkatan pertumbuhannya 

ekonomi suatu negara.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1.4 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2010-2015 (%) 

 
Sumber: World Bank, 2023 

Berdasarkan Diagram 1.4 dapat dilihat laju dari pertumbuhan ekonomi 

untuk tahun 2010-2022 di Indonesia berfluktuasi, di mana di tahun 2010 berada 

pada pada angka 6.2%, dan 2015 mengalami penurun sebear 4.8%.  

Indonesia selaku negara yang tengah berkembang tentu akan memerlukan 

sumber penerimaan negara dalam mendanai pembangunan terhadap infrastruktur, 

selayaknya jembatan, jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekaligus 

sekolah untuk menunjang lancarnya kegiatan ekonomi. Indonesia hingga saat ini 

hanya bergantung dengan APBN dari kontribusi pajak dan investor asing dalam 

mendanai pembangunan infrasktur ekonominya. Bersama dengan melambatnya 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang, tentu akan sulit untuk pemerintah 

hanya bergantung dengan APBN serta investasi dalam mendanai pembangunan. 
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Sehingga pemerintah akan memerlukan sumber penerimaan lainnya, seperti 

melakukan repatriasi atau membawa pulang aset WNI yang berada di luar negeri. 

Berdasarkan fenomena serta masalah ini, peneliti kemudian berminat untuk 

menyelenggarakan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Tax 

Amnesty, Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Investasi Asing 

di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu dari uraian pada latar belakang, kemudian bisa ditentukan 

masalah pokok dari pelaksanaan penelitian ini berupa: 

1. Apakah kebijakan Tax Amnesty berpengaruh terhadap investasi asing di 

Indonesia? 

2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap investasi asing di Indonesia? 

3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap investasi asing di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini yakni: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap investasi asing 

di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap investasi asing di 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap suku bunga di 

investasi asing di Indonesia. 

 



 

 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil yang peneliti dapatkan diharap bisa menjadi masukan dalam 

mengembangkan literatur terkait ilmu ekonomi dimana selama ini 

diperoleh dalam bangku kuliah serta pengaplikasiannya dalam bentuk 

penelitian. 

2. Manfaat secara praktis  

a. Untuk peneliti, diharap mampu memperluas pengetahuan sekaligus 

wawasan terkait investasi, kemudian juga mampu memberi manfaat 

untuk peneliti mendatang yang menyelenggarakan penelitian dengan 

pokok bahasan investasi.  

b. Selaku referensi, bahan bacaan, serta sumber informasi untuk 

mahasiswa maupun pihak lainnya yang mempunyai ketertarikan 

terhadap permasalahan Tax Amnesty, suku bungan, pertumbuhan 

ekonomi dan penanaman modal asing, baik di daerah, indonesia, 

ataupun antar negara.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Investasi Asing di Indonesia 

Investor akan menanamkan modal mereka melalui hutang ataupun saham 

dengan harapan memperoleh pengembalian untuk investasinya itu secara finansial. 

Wujud paling umum dari investasi portofolio yakni dengan pembelian oleh 

perusahaan/orang asing terhadao saham/obligasi dalam negeri (Solikhah et.al, 

2023). Terdapat beberapa teori investasi yang dikemukakan oleh para ahli 

ekonomi. Berikut adalah beberapa teori investasi yang penting: 

1. Teori Investasi Neoklasik 

Teori ini berkaitan erat dengan teori produksi dan penggunaan faktor 

produksi yang efisien. Menurut teori ini, keputusan investasi dilakukan 

berdasarkan perhitungan keuntungan dan biaya masa depan. Faktor-faktor seperti 

tingkat suku bunga, harapan tentang pertumbuhan ekonomi, dan risiko investasi 

memainkan peran penting dalam keputusan investasi. 

2. Teori Schumpeter 

Melalui dorongan untuk mendapatkan laba, seorang pengusaha akan 

melaksanakan peminjaman modal serta kemudian mulai berinvestasi. Kegiatan ini 

juga bisa meningkatkan perekonomian sebuah negara sekaligus memacu 

pengusaha lain lebih banyak memproduksi supaya produksi dari agregat 

meningkat. Kemudian Schumpeter dalam Hariani (2008) menjelaskan investasi 

bisa diklasifikasikan sebagai investasi otonom (autonomous investment) yang 

menjadi sebuah investasi untuk berinovasi serta berikutnya yakni investasi yang 



 

 

 

terkena dampak (induced investment) yang muncul selaku dampak dari aktivitas 

sesudah inovasi muncul. 

3. Teori Kynes atau Keynesianisme 

Teori Kynes adalah teori yang mempromosikan sesuatu ekonomi campuran 

di mana sektor swasta dan negara memegang peranan penting (Wulandari dan 

Amirus, 2023). Teori Kynes digunakan sebagai acuan dalam investasi dan banyak 

digunakan sebagai perbandingan dengan teori lain. Teori Kynes berpendapat 

bahwa jumlahnya investasi tidak tergantung pada pengembalian namun 

dipengaruhi oleh biaya modal atau suku bunga dan inflasi, jadi bukan sebatas 

terpengaruh satu variabel, namun juga sejumlah variabel yang harus diperhatikan 

dalam melakukan investasi. 

Marx percaya bahwa ekonomi memainkan peran penting dalam perubahan 

sosial. Akibatnya, filsafat Marx lebih mementingkan perubahan atau perubahan, 

seperti hubungan kesatuan antara manusia dan alam dari perspektif materialis 

dialektis (Muheramtohadi dan Fiita, 2022). Secara teori, kompleksitas netralitas 

negara dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan kebijakan publik mengundang 

pembahasan yang mendalam. Misalnya, dari sudut pandang filosof Karl Marx, 

institusi negara mensejajarkan diri dengan kelompok tertentu, dalam hal ini 

kelompok dominan. Bagi Marx dan kaum Marxis, negara dipandang sebagai 

sarana yang berguna bagi kelompok penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya 

dan menikmati banyak kesenangan sosial. Perspektif jenis ini menekankan tesis 

yang dikemukakan oleh Karl Marx bahwa posisi negara dan kebijakannya tidak 



 

 

 

akan pernah lagi netral karena negara hanya bertindak sebagai pelayan kelompok 

dominan yang memiliki akses kuat terhadap modal (Kenoba, 2022). 

4. Definisi Investasi Asing 

Asal kata investasi yakni dari “investire” dalam Bahasa Italia dengan arti 

menghabiskan ataupun mempergunakan. Berinvestasi yakni menanamkan 

uang/modal ke dalam suatu proyek atau/usaha dengan maksud memperolehnya 

laba. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan 

investasi adalah distribusi sumber daya yang terlihat dengan tujuan memperoleh 

keuntungan di masa depan masa depan dengan berinvestasi atau membeli aset. 

Instrumen keuangan seperti saham mampu memberikan laba dari kegiatan 

berinvestasi dalam perdagangan saham (Muhayaroh et.al, 2023). 

PMA ataupun Penanaman Modal Asing yakni keluarnya modal asing 

ataupun luar negeri menuju sektor swasta dengan melewati penanaman modal 

langsung ataupun tidak dalam bentuk portofolio. Investasi langsung adalah 

penanaman modal yang melibatkan investor secara langsung untuk bisnis yang 

dijalankan dengan baik, dimana membuat dinamika dari usaha yang berhubungan 

pada kebijakannya perusahaan serta tujuan yang tidak terlepas dengan investor 

asing ataupun pihak berkepentingan bisa berjalan secara baik. Sementara itu 

investasi melalui portofolio (tidak langsung) yakni investasi secara finansial yang 

dilaksanakan diluar negeri.  

Islam menuntun umat muslim agar berupaya untuk memperoleh hidup yang 

lebih baik di akhirat maupun dunia, dimana hal ini akan memberi jaminan untuk 

kesejahteraan jasmani maupun rohani (Falah). Adapun cara yang bisa dilaksanakan 



 

 

 

dalam meraih kesejahteraan ini yakni melalui investasi. Investasi yakni kegiatan 

untuk menanamkan sebuah modal melalui harapan bisa memperoleh keuntungan 

dalam masa yang akan datang. Berinvestasi sebenarnya termasuk sebagai proses 

yang memiliki risiko tinggi dikarenakan akan menghadapkan pelakunya terhadap 

potensi keuntungan maupun kerugian, dimana berarti mengandung elemen 

ketidakpastian. Suatu hari Anda bisa menghasilkan banyak keuntungan, Anda 

mungkin sederhana (dapat diterima), Anda mungkin hanya mengembalikan 

investasi Anda, dan Anda akan bangkrut dan tertipu (Sakinah, 2014).  

Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan atau larangan mengenai 

investasi yang boleh serta tidak boleh untuk dilaksanakan bagi para pengusaha 

selayaknya pedagang, investor, pemasok, maupun siapa saja yang berhubungan 

terhadap bidang tersebut. Bukan sebatas itu, perlu pendalaman terkait sejumlah hal 

selayaknya wawasan terkait investasi agar kegiatan investasi yang dijalankan 

mempunyai nilai ibadah, keberkahan, serta kepuasan batin. Q.S. Al-Hasyr:18. 

َٰٓوَلْتنَْظُرْٰٓنَفْٰٓي  ٰٓ مَنوُآٰاتَّقوُآٰاللّٰه َٰٓۗآِٰدَّمَتْٰٓلِغَٰٓآٰقَٰٓمَّٰٓسٌٰٓايَُّهَآٰالَّذِيْنَٰٓا  ٰٓوَاتَّقوُآٰاللّٰه َٰٓخَبيِْرٌٰٓبۢمَِآٰد ٍۚ ٰٓاللّٰه نَّ

 وْنَٰٓتعَْمَلُٰٓ

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” 

Dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya terdapat nasehat secara moral 

terkait investasi selaku bekal untuk kehidupan baik di akhirat maupun dunia 

dikarenakan Islam memandang segala macam aktivitas bila diniatkan selaku 

ibadah layak untuk kegiatan akhirat sepertihalnya investasi. Al-Qur'an dalam 



 

 

 

menafsirkan ayat ini “Dan tidak ada tidak ada yang tahu dari apa yang akan terjadi 

akan dicoba besok yaitu bahwa Allah tahu apa dimiliki oleh setiap individu dan 

mengetahui apa yang harus dilakukan oleh individu pada hari berikutnya, 

meskipun individu tersebut tidak mengetahuinya”. Berarti di dunia akhirat, dimana 

bisnis sebagai bekal akhirat tidak diketahui semua makhluk. Sehingga meskipun 

orang tidak pernah mengetahui apakah yang besok akan terjadi secara pasti, 

mereka tetap perlu menyiapkan hari esok ataupun masa depan dengan selalu 

berupaya melakukan investasi. Semantara itu untuk apa hasil yang diberikan akan 

ditentukan Allah, baik investasi itu berhasil maupun tidak. Sehingga yang 

terpenting yakni dari niat ataupun amal nyata serta tujuan untuk ridha Allah 

(Sakinah, 2014). 

Investasi merupakan jumlah dana yang dikelola pada sekarang ini agar 

mendapatkan suatu laba untuk masa mendatang. Kegiatan yang umumnya 

dilaksanakan yakni berinvestasi uang dalam bidang yang riil, misalnya seperti 

mesin, tanah, emas, bangunan, ataupun untuk aset keuangan selayaknya deposito, 

saham, maupun obligasi. Kemudian berkenaan dengan investasi asing maka bisa 

diklasifikasikan sebagai investasi asing langsung serta portofolio (Asrinda & 

Setiawati, 2022). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwasanya investasi yakni 

sebuah wujud aktivitas untuk menanamkan modal baik dalam negeri ataupun luar 

negeri (asing). Umumnya kegiatan ini dilaksanakan dengan rentang yang cukup 

panjang seperti dalam saham ataupun mengadakan aktiva tetap demi mendapatkan 

sebuah laba. 



 

 

 

Investasi asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 

Tahun 2007 dijelaskan sebagai “pelaksanaan usaha dengan menanamkan modal 

yang sepenuhnya modal asing ataupun berbagi dengan investor dalam negeri, oleh 

investor asing di wilayah NKRI” (Alice, 2021). PMA juga merupakan aktivitas 

yang dimaksudkan untuk memberikan modal terhadap usaha dalam negeri yang 

dilaksanakan oleh pihak asing, baik dengan mempergunakan modal asing secara 

penuh ataupun kombinasi terhadap investor domestik (Kambono, 2020). 

Jufida & Nasir (2016) mengungkapkan bahwa investasi asing bisa 

dilaksanakan di Indonesia melalui: 

a. Investasi secara langsung melalui PMA ataupun penanaman modal asing, 

yang mempunyai kelebihan lebih banyak, diluar mempunyai sifat jangka 

panjang/permanen, kegiatan ini akan memberikan andil juga secara alih 

keterampilan manajemen, alih teknologi, serta memberikan lapangan 

pekerjaan yang baru. 

b. Investasi dengan bentuk portofolio, yang dilaksanakan dalam pasar modal 

mempergunakan instrument seperti obligasi maupun saham. Dana yang 

memasuki perusahaan dalam investasi ini belum tentu akan menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Proses untuk menanamkan modal di Indonesia secara penuh ditentukan 

melalui Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang 

dalam Pasal 1 mencakup maksud dan tujuan PMA sebagai “kegiatan dalam 

menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya 



 

 

 

maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”. Kemudian 

mengacu dari undang-undang ini bisa disimpulkan definisi untuk modal asing 

yakni:  

a. Alat pembayaran luar negeri di luar kekayaan devisa Indonesia, dimana 

melalui persetujuan dengan pemerintahan bisa dipergunakan untuk 

membiayai perusahaan yang terdapat di Indonesia.  

b. Alat bagi perusahaan, seperti juga bahan maupun penemuan dari orang 

asing yang masuk ke Indonesia, asalkan alat ini tidak didanai oleh devisa 

dari Indonesia.  

c. Bagian hasil dari perusahaan yang berdasar pada perundang-undangan ini 

keuntungan yang diperbolehkan akan ditransfer, namun digunakan dalam 

mendanai perusahaan yang terdapat di Indonesia.  

PMA yakni wujud dari investasi melalui mengakuisisi, membeli total, 

ataupun membangun perusahaan. Kemudian bisa juga dijelaskan PMA yakni 

kegiatan menanam modal dalam menjalankan bisnis di Indonesia yang 

dilaksanakan orang/perusahaan asing secara penuh maupun -sama dengan pemodal 

domestik. 

B. Kebijakan Tax Amnesty 

Tax amnesty yakni sebuah program pengampunan bagi wajib pajak (WP) 

dari pemerintah untuk menghapus pajak yang semestinya terutang, menghapus 

sanksi pidana dalam ranah pajak, serta penghapusan sanksi administrasi perpajakan 

yang belum wajib pajak laporkan pada SPT, melalui pelunasan terhadap semua 

tunggakan perpajakan serta pembayaran tebusan (Oktapiani, 2020). Teori pajak 



 

 

 

merupakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang membantu dalam memahami 

dasar-dasar perpajakan dan dampaknya terhadap ekonomi. Berikut adalah beberapa 

pandangan dari para ahli tentang teori pajak: 

1. Teori Keynesian 

Dalam pendekatan Keynesian, kebijakan fiskal dapat menggerakkan 

perekonomian karena kenaikan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak 

memiliki efek pengganda dengan cara yang merangsang tambahan permintaan 

barang konsumsi rumah tangga. Begitu juga jika pemerintah memotong pajak 

sebagai stimulus ekonomi. Pemotongan pajak akan meningkat pendapatan yang 

dapat dibelanjakan dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan 

rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan kecenderungan 

mengkonsumsi marjinal (mpc), menjadi sebuah rantai ekonomi untuk 

meningkatkan pengeluaran lebih banyak dan akhirnya ke output. Kebijakan 

insentif pajak merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sering 

dikaitkan dengan Teori Keynesian terkait dengan kebijakan makro. Kebijakan 

makro Keynesian mengatakan caranya peran pemerintah dalam mempengaruhi 

permintaan agregat (sehingga mempengaruhi situasi makro), untuk mendekati 

posisi pekerjaan penuhnya (Latief et.al, 2020). 

2. Teori The Four Cannon Maxims Of Adam Smith 

Berdasarkan teori Adam Smith yang dikutip oleh Waluyo (2007:6), 

pemungutan pajak didasarkan pada empat asas, yaitu: 1). Equity atau Equality, 

keadilan adalah pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara 



 

 

 

tidak boleh melakukan diskriminasi diantara sesama pembayar pajak, 2). Certainty, 

diartikan pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal 

kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, 

obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran, 3). Convenience, 

Dipungutnya pajak pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat 

diterimanya penghasilan, dan 4). Economy, pemungutan pajak hendaknya 

dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi 

pemasukan pajaknya. Negara dalam memungut pajak perlu berlandaskan terhadap 

sejumlah asas selaku ukuran dalam menetapkan adil ataukah tidak tindakan 

tersebut (Sa’dah, 2017). Pajak selaku sebuah instrument keadilan bisa dipandang 

melalui dua hal: 

a. Secara kebijakan pajak, misalkan melalui penerapan asas keadilan 

horizontal serta vertical untuk menetapkan beban dari perpajakan yang 

perlu WP tanggung. 

b. Secara pengeluaran/belanja pemerintah. 

3. Teori Milton Friedman 

Milton Friedman: Friedman merupakan seorang ekonom yang 

menganjurkan pandangan libertarian. Ia mengusulkan pajak penghasilan datar (flat 

income tax) yang sama bagi semua warga negara, dengan alasan bahwa hal ini 

akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghindari distorsi dalam sistem 

perpajakan (Dwi Ratmono et al., 2014) 

 

 



 

 

 

4. Definisi Tax Amnesty 

Amnesti pajak ataupun tax amnesty ini termasuk sebagai alat dalam 

kebijakannya sebuah perpajakan, dimana bisa dipergunakan menjadi mekanisme 

diskriminatif dalam menaikkan efisiensi ataupun keadilan sistem perpajakan 

saham. Pengampunan pajak ataupun amnesti pajak ini merupakan peluang untuk 

wajib pajak suatu golongan dengan waktu yang terbatas guna membayarkan 

jumlah tertentu sebagai keringanan dari kewajiban perpajakan (mencakup denda 

serta bunga juga) yang berhubungan terhadap masa perpajakan sebelumnya 

ataupun masa tertentu sehingga tidak takut akan hukuman secara pidana. 

Mengacu dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 bisa disimpulkan 

bahwasanya setiap WP dari yang berbentuk badan usaha ataupun perorangan yang 

diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bisa ikut 

serta dalam pengampunan pajak. Sementara itu yang dikecualikan dari WP ini 

yakni mereka yang diperiksa dengan berkas penyidikan yang telah Kejaksaan 

umumkan, tengah melaksanakan hukuman pidana untuk tindakan pidana terkait 

pajak, ataupun tengah berada pada proses peradilan. Objek dari amnesti pajak 

yakni kewajiban perpajakan hingga tahun pajak akhir yang belum sepenuhnya 

dilunasi. Kewajiban pajak tersebut mencakup pajak penghasilan, pajak penjualan 

barang mewah, serta pajak pertambahan nilai. 

Pengampunan pajak adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dalam menghapuskan pajak yang semestinya terutang melalui 

pembayaran sejumlah uang tebusan guna memberi penerimaan pajak tambahan 



 

 

 

serta sebagai peluang untuk WP yang tidak membayarkan pajak supaya menjadi 

taat (Widianti, 2017). 

Amnesti pajak yakni kebijakannya pemerintah yang menentukan 

penghapusan perpajakan yang harus dibayar melalui sejumlah uang tebusan. 

Pengampunan pajak ini dimaksudkan agar dapat memberi penerimaan pajak 

tambahan kepada negara serta membuka peluang untuk mereka yang kurang patuh 

dalam membayarkan pajak (Sari & Fidiana, 2017). 

Amnesti pajak adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah di bidang 

perpajakan sebagai upaya untuk memberi pengampunan pajak bagi para WP 

melalui pemberian potongan pajak untuk satu tahun perpajakan. Mengacu dari 

definisi ini, bisa dinyatakan bahwasanya amnesti pajak erat kaitannya terhadap 

sistem pembatalan pajak yang terutang, sanksi pidana, sanksi administrasi, serta 

tuntutan tebusan uang selaku kompensasi untuk pemberian amnesti (Waluyo, 

2017). 

Kebijakan amnesti pajak ini merupakan bentuk atau usaha yang pemerintah 

laksanakan untuk mendongkrak jumlah pelaporan serta penerimaan pajak 

dikarenakan pemerintah kesusahan dalam mengenakan pajak kepada WP. 

Tujuannya amnesti pajak untuk jangka waktu yang pendek yakni memungkinkan 

peningkatan dari pajak yang diterima serta untuk mendanai beragam program yang 

sudah dirancang. Kemudian untuk rentang waktu yang panjang maka negara bisa 

memperoleh pajak melalui tambahan kegiatan perekonomian yang timbul melalui 

pengalihan harta serta investasi di dalam Indonesia. 



 

 

 

Kebijakan tax amnesty didorong oleh kurangnya kemampuan dalam 

menutupi kekayaan dari seseorang diluar Indonesia akibat meningkatnya 

keterbukaan ranah keuangan global serta peningkatan intensitas dari pertukaran 

informasi dunia. Para WP yang ikut dalam pengampunan ini akan memberikan 

kontribusi kepada pemerintah dalam meningkatkan restrukturisasi serta 

pertumbuhan ekonomi dengan pengalihan aset, di mana di antaranya berimbas 

pada meningkatnya likuiditas secara domestik, penurunan suku bunga, peningkatan 

investasi, serta perbaikan kurs rupiah (Dewi, 2018). 

Selain Indonesia, berbagai negara juga telah menerapkan kebijakan amnesti 

pajak, yang membuatnya termasuk sebagai program kebijakan fiskal terkait dalam 

menaikkan meningkatkan penerimaan negara dengan jangka yang pendek serta 

meningkatkan kepatuhannya WP (Cholifah, 2017). Kondisi ini selaras pada 

pandangan Suhartono (2017), bahwasanya amnesti pajak memiliki beberapa tujuan 

berupa: 

a. Mendongkrak kepatuhan perpajakan untuk masa mendatang 

Pihak yang mendukung amnesti pajak secara umum beranggapan 

bahwasanya secara sukarela kepatuhan akan baik sesudah mengikuti 

amnesti pajak. Keadaan ini dilandasi dengan harapan bahwasanya sesudah 

amnesti pajak dilaksanakan artinya wajib pajak akan sulit untuk 

menghindar ataupun mengelak dari kewajibannya dalam hal pajak. 

 

 

 



 

 

 

b. Mendongkrak penerimaan pajak untuk jangka waktu pendek 

Kondisi yang stagnan dalam penerimaan pajak menjadi suatu permasalahan 

yang menjadi satu alasan bagi pemerintah untuk melakukan amnesti pajak, 

dimana dengan kegiatan tersebut mampu meningkatkan penerimaan pajak.  

c. Mendorong repatriasi aset ataupun modal 

Kejujuran untuk melaporkan harta secara sukarela sesudah mengikuti 

amnesti pajak termasuk sebagai tujuan berjangka panjang. Amnesti pajak 

juga diberikan supaya mengembalikan modal yang hingga sekarang 

disimpan di manca negara bisa dikembalikan. Pemberian amnesti pajak 

untuk mengembalikan modal yang disimpan di manca negara ini akan 

dialihkan menuju perbankan didalam negeri. Kondisi tersebut dianggap 

perlu dikarenakan mampu mempermudah otoritas perpajakan untuk 

meminta informasi terkait dengan data aset dari WP pada perbankan 

didalam negeri.  

d. Transisi menuju sistem perpajakan yang baru.  

Amnesti pajak ini juga bisa dijadikan justifikasi selaku alat peralihan ke 

arah sistem baru dalam perpajakan. 

Mengacu dari kondisi di berbagai negara sebelumnya lebih dulu melakukan 

amnesti pajak, maka bisa diketahui bahwasanya ketentuan ini selalu mempunyai 

ketentuan maupun motif yang beragam (Zainul, 2013). Akan tetapi, melalui 

literatur ditemui setidaknya ada empat jenis dari amnesti pajak yang diantaranya: 



 

 

 

a. Memberikan pengampunan hanya untuk sanksi pidana pajak, sementara 

kewajiban untuk membayarkan pokok perpajakan seperti sanksi 

administrasi selayaknya denda ataupun bunga masih ada. 

b. Memberikan pengampunan untuk sanksi pidana serta denda, dimana 

mereka yang diampuni tetap berkewajiban untuk membayarkan pokok 

perpajakan serta bunga untuk kekurangannya itu. 

c. Memberikan pengampunan untuk semua sanksi pidana serta administrasi, 

dimana mereka dikenakan hanya sebatas kewajiban untuk membayarkan 

utang pokok dari tahun terdahulu tanpa tambahan sanksi.  

d. Memberikan pengampunan untuk semua utang perpajakan dari tahun 

terdahulu sekaligus dengan semua sanksi dari yang sifatnya pidana ataupun 

administrasi. Ataupun bisa dinyatakan pemerintah melepas hak dalam 

menagih seluruh utang perpajakan yang semestinya dibayarkan. 

Terdapat sejumlah faktor yang mampu memberikan pengaruh untuk 

kebijakan amnesti pajak. Seperti pandangan Waluyo (2017), yang menjelaskan ada 

bermacam faktor yang harus diperhatikan ketika membentuk kebijakan amnesti 

pajak, yang di antaranya: 

a. Cakupan 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dari jenis 

perpajakan yang akan diprogram, secara umum jenisnya yakni pajak 

pertambahan nilai ataupun penghasilan. 

 

 



 

 

 

b. Adil 

Kebijakan ini bertujuan untuk mempertimbangkan WP tertentu, bisa saja 

wajib pajak badan, pribadi, maupun keduanya.  

c. Insentif 

Kebijakan ini bertujuan untuk memperhitungkan utang perpajakan, dimana 

diantaranya dalam kategori pajak pokok, sanksi secara administrasi 

berbentuk denda, bunga, serta kenaikan. 

d. Durasi 

Kebijakan ini bertujuan untuk mempertimbangkan waktu penerapan tax 

amnesty. Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan untuk melaksanakan 

tax amnesty. 

Pelaksanaan kebijakan amnesti pajak mencakup prinsip-prinsip yang 

dipergunakan dalam meraih tujuannya program dengan berdasar pada UU No. 11 

Tahun 2016, yang bisa disimpulkan bahwasanya pengampunan pajak 

diselenggarakan atas dasar: 

a. Prinsip utilitas 

Bahwasanya seluruh pengaturan dari kebijakan amnesti pajak memberikan 

manfaat untuk kepentingannya negara, masyarakat, serta bangsa, terutama 

untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 

b. Asas kepastian hukum 

Bahwasanya penerapan amnesti pajak harus mampu menciptakan 

ketertiban didalam masyarakat dengan kepastian hukum. 

 



 

 

 

c. Prinsip keadilan 

Prinsip ini menyatakan bahwa pelaksanaan amnesti pajak menjaga 

keseimbangan dari kewajiban serta hak setiap pihak terkait. 

d. Prinsip kepentingan nasional bahwasanya penerapan pengampunan pajak 

memprioritaskan kepentingannya negara, masyarakat, serta bangsa, diatas 

kepentingan yang lain. 

5. Teori Keadilan John Rawls 

Sehubungan terhadap masalah diatas, artinya untuk menganalisis dan 

menyusun model tax amnesty berdasar pada prinsip keadilan maka dipergunakan 

teori keadilan yang John Rawls usung. Salah satu wujud dari keadilan yakni 

memandang pihak yang berbeda pada kondisi awal sama-sama rasional serta tidak 

memihak (John Rawls, 2011 dalam Saada, 2017). John Rawls (2011) menyatakan, 

terdapat dua prinsip dari sebuah keadilan, dimana yang pertama yakni masing-

masing individu memiliki hak serupa untuk kebebasan mendasar paling 

komprehensif serta kebebasan yang serupa untuk semuanya. Kedua, ketimpangan 

secara ekonomi dan sosial harus ditata supaya bisa memberikan keuntungan serta 

seluruh jabatan dan pekerjaan terbuka untuk semuanya. 

C. Suku Bunga 

Tingkat bunga yakni tingkat pinjaman. Bunga yakni parameter untuk harga 

dari sumber daya yang dipergunakan debitur, dimana harus dibayar ke kreditur. 

Kemudian suku bunga juga termasuk sebagai variabel perekonomian, dimana 

memperoleh pengawasan ketat dikarenakan mempunyai efek luas. Secara langsung 

suku bunga ini akan memberikan pengaruh untuk keseharian masyarakat serta 



 

 

 

memberikan dampak yang signifikan untuk perekonomianMelalui penelitian 

(Deviana, 2014) adapun suku bunga menurut para ahli: 

1. Teori Suku Bunga Klasik 

Menurut teori klasik, suku bunga menentukan jumlah tabungan dan 

investasi yang dilakukan di dalam perekonomian, sehingga jumlah tabungan yang 

tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh selalu sama dengan yang dilakukan 

oleh pengusaha. Dalam pasar investasi, terdapat kelompok penabung yaitu 

masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan dari kebutuhan konsumsi pada 

periode tertentu dan kelompok investor yang membutuhkan dana untuk investasi 

pada periode yang sama untuk memperluas usahanya, sehingga permintaan akan 

loanable terbentuk. 

2. Teori Suku Bunga Keynes 

Pandangan Keynes mengenai suku bunga berbeda dengan teori klasik. 

Menurutnya, suku bunga merupakan fenomena moneter yang ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan uang di pasar uang. Uang akan mempengaruhi kegiatan 

ekonomi (GNP) sepanjang uang ini mempengaruhi suku bunga. Perubahan suku 

bunga akan mempengaruhi keinginan untuk melakukan investasi dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi GNP. Semakin tinggi suku bunga, semakin rendah 

keinginan untuk memegang uang kas karena biaya memegang uang kas menjadi 

semakin tinggi. Dalam hal ini, terdapat hubungan negatif antara suku bunga dan 

permintaan akan uang tunai. Suku bunga akan mencapai keseimbangan saat jumlah 

uang kas yang diminta sama dengan yang ditawarkan. 

 



 

 

 

3. Teori Suku Bunga Hicks 

Teori Hicks merupakan penerusan dari teori suku bunga klasik dan 

Keynesian. Apabila kedua teori tersebut digabungkan, maka akan terbentuk suatu 

teori baru yang memberikan penjelasan lengkap tentang suku bunga. Hicks 

mengemukakan bahwa suku bunga akan mencapai keseimbangan di dalam 

perekonomian saat suku bunga tersebut memenuhi keseimbangan antara sektor 

moneter dan sektor riil. Artinya, uang dapat meningkatkan produktivitas sehingga 

orang ingin membayar bunga.  

Suku bunga uang pinjaman biasa dinyatakan melalui presentase pertahun. 

Secara mendasar suku bunga yakni harga serta berperan sebagai perhatian ataupun 

fokus dalam pasar modal serta pasar uang (Meliniati et.al, 2023). 

Suku bunga adalah nilai persentase yang dihitung berdasarkan nilai 

pinjaman pokok yang perlu debitur bayar dengan suatu jangka waktu sekaligus 

kreditur terima selaku keuntungan atau kompensasi. Penentuan suku bunga 

berdasarkan tingkat tertentu sangat penting untuk mempengaruhi investor yang 

berharap pengembalian investasi yang lebih tinggi (Mansur et.al, 2023). 

Suku bunga berperan selaku faktor krusial untuk pengambilan keputusan 

akankah melangsungkan investasi atau tidak dalam masa mendatang. Tingkat 

bunga yakni sebuah tingkatan yang diberikan kepada pengguna uang ataupun bisa 

dinyatakan selaku biaya dari pinjaman. Naiknya sebuah suku bunga mampu 

mengakibatkan investasi menjadi turun, begitupun kebalikannya (Dewi, 2018). 

Bank Indonesia (BI) mengutarakan, BI rate atau biasa disebut suku bunga 

acuan yakni sebuah suku bunga politis yang menggambarkan sikap terhadap 



 

 

 

ketetapan moneter yang BI tetapkan serta umumkan ke publik. BI normalnya akan 

meningkatkan BI rate jika diperkirakan inflasi mendatang akan melewati target 

yang sudah pemerintah tentukan, begitupun kebalikannya. Dengan demikian, 

hubungan antara BI rate dan inflasi memiliki korelasi negatif. Jika laju inflasi 

tinggi, maka langkah yang bisa dilaksanakan dalam menurunkan laju inflasi salah 

satunya yakni meningkatkan BI rate dikarenakan karena kenaikan BI rate bisa 

berdampak menurunkan laju inflasi (Artika, 2018). 

Menurut Samuelson & Nordhaus dikutip oleh (Artika, 2018) yaitu suku 

bunga diklasifikasikan menjadi: 

a. Suku bunga riil, yakni yang sudah mendapati koreksi dikarenakan inflasi 

serta diartikan selaku suku bunga nominal dikurang dengan laju dari inflasi. 

b. Suku bunga nominal, berupa nilai dari suku bunga yang secara umum bisa 

dibaca, menampilkan jumlah rupiah dari tiap 1 rupiah investasi. 

Ketika terjadi kenaikan atau penurunan suku bunga, hal itu sangat 

umum atau lumrah. Dalam kondisi tersebut, otoritas biasanya membuat 

instrumen suku bunga dalam berinvestasi di perekonomian. Tingkat suku 

bunga yang tinggi bertujuan meminimalkan banyaknya uang yang 

diedarkan dalam masyarakat, dimana membuat otoritas moneter bisa 

melaksanakan tugas dengan lebih mudah dalam mengontrol inflasi. 

Kebalikannya, tingkat suku bunga lebih rendah bertujuan memberikan 

rangsangan dari perekonomian di sektor riil untuk menghasilkan lebih 

banyak, maka pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi akan lebih 

baik. Kemudian bisa dinyatakan suku bunga tidak akan selalu ditetapkan 



 

 

 

pada titik tinggi, tetapi juga dalam titik yang rendah. Kondisi ini menjadi 

kesempatan untuk investor dalam memperoleh laba sempurna melalui suku 

bunga perbankan. Ada kalanya suku bunga perlu ditingkatkan maupun 

diturunkan. Jika seseorang mampu memprediksinya secara akurat maka ia 

bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi melalui penempatan ataupun 

investasi dana yang berbeda. Hal ini karena fluktuasi dari suatu suku bunga 

berhubungan kuat terhadap turun naiknya indeks dari pasar saham serta 

nilai tukarnya sebuah mata uang. 

Kenaikan atau penurunan suku bunga ditebak dengan melihat tingkat 

inflasi, pergerakan nilai tukar rupiah, kebijakan moneter dan kondisi perbankan 

(Artika, 2018). Ini penjelasannya: 

a. Perhatikan tingkat inflasi. Penyebab langsung dari tingkat bunga yang lebih 

tinggi yakni inflasi. Bila tingkat ini lebih kecil dari yang diharapkan, maka 

suku bunga tidak akan mengalami pergerakan. Namun, bila inflasi nyatanya 

lebih besar dibanding perkiraan, kenaikan suku bunga kemungkinan besar 

akan segera menyusul. 

b. Amati pergerakan tajam nilai tukar rupiah, dimana jika lemah mampu 

memacu peningkatan dari suku bunga, terutama untuk suku bunga SBI. 

Kebalikannya bila kuat serta cenderung stabil, Bank Indonesia akan 

menurunkan suku bunga. Namun, terdapat jeda waktu diantara dari 

fluktuasi nilai tukar dan penurunan ataupun peningkatan suku bunga. Jika 

pergerakan rupiah terhadap mata uang asing normal selama masa tenggang 

ini, tidak akan ada tanda-tanda perubahan suku bunga. 



 

 

 

c. Perhatikan keadaan kebijakan moneter. Otoritas moneter yakni sekelompok 

orang dengan pendekatan khasnya mereka sendiri dalam berhadapan 

terhadap fenomena ekonomi yang berbeda. Melalui perhatian terhadap 

kondisi kebijakan moneter, akan bisa dinilai “selera” dari otoritas moneter 

dalam menangani permasalahan instrumen suku bunga.  

d. Bila kondisi bank sudah ada pada titik tertinggi sepanjang masa (mungkin 

dikarenakan tekanan inflasi ataupun dikarenakan pelemahan nilai tukar 

rupee, ataupun gabungan dua-duanya) maka terdapat lonjakan seseorang 

dalam menentukan pengukuran selayak apakah sektor riil. Saat pelaku 

dalam sektor riil tidak dapat bertahan, akan terdapat kecenderungan 

penurunan suku bunga, baik dengan bertahap maupun drastis. 

Dengan demikian tingginya bunga akan berimbas terhadap pengalihan dana 

investasi oleh investor. Jelas, berinvestasi pada produk perbankan selayaknya 

tabungan dan deposito mempunyai risiko lebih rendah dibanding berinvestasi pada 

saham. Sehingga saham yang investor miliki akan dijual untuk selanjutnya 

uangnya akan dimasukkan ke bank. 

D. Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui pertumbuhan ekonomi ini diharap pendapatannya masyarakat 

selaku pemilik dari faktor produksi akan mendapati peningkatan juga. Kuznets 

dalam Hariyanto (2005) menjelaskan, pertumbuhan ekonomi selaku peningkatan 

berjangka panjang mencakup kemampuan dari negara untuk menyajikan barang 

ekonomi yang lebih banyak terhadap masyarakat, dimana kemampuan tersebut 



 

 

 

berkembang selaras pada kemajuannya teknologi, kebutuhan ideologis, serta 

penyesuaian kelembagaan. 

1. Teori Pertumbuhan Klasik 

Pertumbuhan ekonomi dalam teori yang dibentuk Adam Smith, David 

Ricardo, Malthus, serta John Stewart Factory ini terpengaruh oleh faktor barang 

modal, jumlah penduduk, teknologi dan kekayaan alam yang dipergunakan, serta 

luas lahan. Mereka cenderung suka memperhatikan pengaruhnya peningkatan 

jumlah masyarakat akan perkembangan, dimana beranggapan bahwa luas daratan, 

serta teknologi dan kekayaan alam tetap tidak berubah. Teori yang menjabarkan 

hubungan diantara pendapatan per kapita terhadap banyaknya penduduk 

dinamakan teori populasi optimal. Mengacu dari teori ini, pertumbuhan penduduk 

awalnya akan mengakibatkan peningkatan pendapatan per kapita. Tetapi bila 

populasi semakin meningkat akan mengakibatkan hukum hasil yang semakin 

mengurang memberikan pengaruh untuk fungsi produksi marjinal akan menurun, 

serta akan menyebabkan kondisi perkapita setara terhadap produk marjinal. 

Pendapatan perkapita Pada kondisi ini akan meraih nilai maksimumnya. Jumlah 

populasi saat akan dinamakan populasi optimal, dimana bila populasi semakin naik 

melampaui titik optimalnya akan mengakibatkan terjadinya pertumbuha penduduk 

serta membuat nilai dari perkembangan ekonomi menurun (Ricardo dalam Hariani, 

2008) 

2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

Pengembangan dari teori ini dilaksanakan Harrod (1984) di Inggris serta 

Domar (1957) di Amerika Serikat dalam waktu yang hampir bersamaan. 



 

 

 

Diantaranya mempergunakan perhitungan yang berlainan namun dengan hasil 

sama, sehingga dua-duanya dianggap memberikan gagasan sama, sehingga 

kemudian dinamakan teori Harrod-Domar. Kemudian teori ini menjadi pelengkap 

untuk teori Keynesian yang dilihat Keynes dengan jangka yang pendek (keadaan 

statis), sementara Harrod Domar memandangnya dengan jangka yang panjang 

(keadaan dinamis).  

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Pengembangan dari teori ini dilaksanakan Solow (1970) dan Swan (1956), 

dimana teori ini mempergunakan aspek pertumbuhan populasi, perkembangan 

teknologi, akumulasi modal, serta kuantitas dari yang berinteraksi satu sama 

lainnya. Perbedaan yang paling pokok dari model Harrod-Domar yakni 

perkembangan teknologi yang turut dimasukan kedalam model, kemudian teori ini 

juga mempergunakan model dari fungsi produksi dimana memungkinkan 

terdapatnya substitusi diantara modal (K) serta pekerja (L). Sehingga keadaan 

perkembangan ekonomi yang baik dari model Solow Swan tidak terlalu ketat 

dikarenakan adanya peluang substitusi diantara pekerja serta modal. Artinya 

terhadap elastisitas pada rasio modal-output serta rasio modal-pekerja. 

Bahkan teori neoklasik selaku penerusnya teori klasik merekomendasikan 

supaya keadaan tersebut diarahkan pada pasar yang ideal. Kemudian dengan 

kondisi pasar yang ideal, maka perekonomian dapat bertumbuh secara optimal. 

Seperti halnya pada model ekonomi klasik, dimana ketetapan yang akan diambil 

yakni menghilangkan hambatan dari perdagangan seperti pergerakan orang, modal, 

serta barang. Sehingga perlu dipastikan kelancarannya arus modal, barang, pekerja, 



 

 

 

serta kebutuhan untuk menyebarkan informasi dalam pasar. Upaya yang perlu 

dilakukan untuk membangun infrastruktur transportasi yang baik serta menjamin 

stabilitas keamanan, politik, serta ketertiban. Hal khas yang harus diperhatikan 

yakni model ini memandang I = S. Artinya rutinitas dari masyarakat yang ingin 

memegang uang yang besar secara tunai bisa menjadi hambatan untuk 

pertumbuhannya ekonomi. Analisis lebih lanjut dalam neoklasikalisme ini 

memperlihatkan, dalam membentuk pertumbuhan secara stabil, akan diperlukan 

tingkat tabungan yang tinggi serta seluruh keuntungannya pengusaha kembali 

diinvestasikan. 

4. Teori Schumpeter 

Berbeda dengan pandanagan Schumpeter dinyatakan bahwasanya semakin 

tinggi kemajuannya ekonomi maka akan lebih besar pula harapan meraih inovasi, 

sebab masyarakat sudah merasa kebutuhannya cukup. Sehingga perkembangan 

dari ekonomi menjadi melambat serta akhirnya mencapai kondisi belum 

berkembang (steady state). Tetapi kondisi terbelakang yang dimaksudkan disini 

tidak sama terhadap pandangan klasik. Melalui perspektif Schumpeter, negara 

yang belum berkembang mencapai tingkatan perkembangan ekonomi yang tinggi. 

Sementara pada perspektif klasik, keterbelakangan berlangsung ketika 

perekonomian dalam keadaan mapan, dan pendapatan masyarakat sangat rendah. 

5. Teori Basis Ekonomi 

Teori dasar ekonomi (economic base) menjelaskan bahwasanya laju dari 

perkembangan ekonomi sebuah bergantung dari ukuran peningkatannya ekspor 

daerah. Aktivitas ekonomi diklasifikasikan menjadi aktivitas utama serta aktivitas 



 

 

 

non inti. Hanya aktivitas esensial yang bisa memacu perkembangan ekonomi 

daerah. Teori dasar Harry W. Richardson mendalilkan bahwasanya penentu 

perkembangan ekonomi utama dari sebuah wilayah akan langsung berhubungan 

terhadap permintaan jasa maupun barang dari luar wilayah (Lincoln Arciad, 1999). 

Oleh karena itu, mendorong pertumbuhannya suatu daerah ataupun negara akan 

sangat bergantung dengan daya saing ataupun keunggulan ekonomi daerah. 

Disebutkan dalam buku Rustiadi dkk bahwa dalam suatu wilayah, sektor ekonomi 

dikelompokkan sebagai sektor primer serta sektor primer nonsektoral yang 

perbedaannya terletak pada keunggulan serta kekurangan dari proses memenuhi 

kebutuhan, dimana kebutuhan ini yang mengakibatkan mekanisme impor serta 

ekspor antar daerah (Satria et.al, 2023). 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan selaku meningkatnya 

kapabilitas dari perekonomian dalam memproduksi barang maupun jasa. 

Kemudian pertumbuhan ekonomi juga menjadi indikator yang sangat penting 

untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara, sekaligus 

memperlihatkan seberapa jauh aktivitas ekonomi mampu memberikan tambahan 

pemasukan untuk masyarakat pada suatu periode. Pertumbuhan ekonomi yakni 

proses peningkatan kapasitas produksi atau produksi barang-barang yang 

diproduksi oleh suatu negara dan dicapai dengan meningkatkan produk domestik 

bruto atau produk nasional. Pertumbuhan ekonomi yakni sebuah ukuran kuantitatif 

dimana mampu mencerminkan evolusi dari perekonomian untuk suatu tahun bila 

dibanding terhadap tahun terdahulu (Habriyanto et.al, 2023).  



 

 

 

Pertumbuhan ekonomi yakni sebuah proses peningkatan pendapatan atau 

output nasional dari sebuah perekonomian produksi barang maupun jasa untuk 

tujuan kesejahteraan sosial jangka panjang. Peningkatan pendapatan atau output 

bisa dimungkinkan ataupun ditentukan dengan perkembangan teknologi, 

kelembagaan, serta penyesuaian ideologi akan beragam faktor situasional 

(Mansoor et al., 2023). Menurut Tariq, pertumbuhan ekonomi yakni sebuah 

kegiatan secara keseluruhan dalam bidang produksi dengan hubungan yang erat 

terhadap keadilannya distribusi. Pertumbuhan ini bukan sebatas mencakup masalah 

ekonomi, namun juga kegiatan manusia yang ditujukan terhadap kemajuan serta 

pertumbuhan sisi spiritual maupun material manusia. Pertumbuhan ekonomi yakni 

sebuah perubahan secara terus terusan dari keadaan perekonomian sebuah negara 

untuk menuju ke kondisi yang lebih baik dalam suatu periode waktu (Hakim, 

2023). Pertumbuhan ekonominya sebuah negara bisa diukur melalui tingkat PDB 

negara itu. 

Pertumbuhan ekonomi akan tampak jika terdapat pembangunan ekonomi 

didalamnya. Pembangunan ekonomi akan memberikan pengaruh untuk 

pertumbuhannya ekonomi sebuah negara ataupun wilayah, begitu pula 

kebalikannya, pertumbuhan ini mampu memacu pembangunan ekonomi. 

Kemudian bisa dijelaskan bahwasanya pembangunan ekonomi yakni langkah 

untuk meningkatkan pendapatan baik secara per kapita serta total melalui 

pertimbangan terhadap pertumbuhannya penduduk, dengan disertai perubahan 

secara fundamental dari struktur perekonomian sebuah negara serta pembagian dari 

pendapatannya masyarakat negara itu (Papeda, 2017). 



 

 

 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan menjadi alat untuk mengembangkan 

aktivitas ekonomi yang bertumpu terhadap kenaikan produksi jasa maupun barang 

didalam masyarakat sehingga terjadi kenaikan kesejahteraan. PDB untuk dasar 

harga konstan dipergunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 

2017). 

Dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi mendapati pertumbuhan ketika 

produksi dari jasa serta barang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yakni suatu 

proses yang mencakup peningkatan pendapatan nasional riil ataupun produk 

nasional bruto riil, sehingga dapat disimpulkan perekonomian akan baik, 

berkembang, sekaligus tumbuh bila output riil bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi 

ini dapat menggambarkan peningkatan taraf hidup seseorang yang pengukurannya 

melalui output riil per kapita (Priyanto, 2018). Pertumbuhan ekonomi ini 

merupakan wujud peristiwa ekonomi berjangka panjang serta menjadi taraf hidup 

ekonomi dari suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selaku sebuah istilah 

dipergunakan dalam mendeskripsikan perkembangan dan kemajuannya ekonomi 

sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi ini bisa juga dijelaskan selaku pertumbuhan 

kegiatan dari perekonomian, dimana mengakibatkan peningkatan barang serta jasa 

yang masyarakat hasilkan. Dari sebuah periode menuju periode yang lain, 

kemampuannya sebuah negara dalam memproduksi barang ataupun jasa akan 

mendapati peningkatan (Kambono, 2020). 

Ada banyak indikator pertumbuhan ekonomi yang bisa dipergunakan 

menjadi tolok ukur dalam menentukan pertumbuhan ekonominya sebuah daerah 

(Nanda, 2021) diantaranya yakni: 



 

 

 

a. Pertumbuhan peluang kerja  

Permasalahan kesempatan kerja serta ketenagakerjaan tentunya 

termasuk sebagai permasalahan yang sangat kompleks, mendesak, sekaligus 

strategis untuk pembangunan Indonesia. Banyaknya warga Indonesia yang 

terus naik setiap tahun juga mengakibatkan angka pengangguran sangat 

tinggi dan cenderung meningkat, terlebih akibat krisis keuangan di berbagai 

negara di dunia. Untuk mengatasi hal ini akan dibutuhkan peranan dari 

pemerintah, termasuk melalui pembangunan infrastruktur (contohnya jalan), 

dimana akan memacu kenaikan dari produksi beragam komoditas, misalnya 

bidang pertanian dengan artian yang luas (mencakup peternakan, kehutanan, 

tanaman pangan, peternakan, perikanan) dan hasil industri. Pengembangan 

infrastruktur serta utilitas transportasi mampu mendukung pengembangan 

beragam aktivitas dalam bidang lain (perdagangan, pertanian, pariwisata, 

industri, serta sebagainya).  

b. Perubahan struktur perekonomian  

Pembangunan ekonomi dalam penduduk maju bisa membawakan 

perubahan untuk struktur perekonomian negara, karena ada kecenderungan 

peranan (kontribusi) sektor pertanian menurun dalam nilai pertanian 

komprehensif, sementara peranan dari sektor industri akan naik. Industri 

sendiri menjadi sektor dengan peranan yang krusial untuk pembangunan baik 

nasional serta daerah, dimana sektor ini mampu memberikan kesempatan 

kerja yang tinggi, meningkatkan pendapatannya masyarakat, serta 

memberikan devisa melalui ekspor. Sehingga perekonomian daerah 



 

 

 

seharusnya tidak diorientasikan hanya terhadap pertanian, namun juga harus 

berorientasi pada industri. 

c. Produk Domestik Regional Bruto  

Contoh konsep dari pembangunan ekonomi daerah (regional) yang 

sangat penting yakni konsep PDRB (produk domestik bruto daerah). PDRB 

yakni sebuah ukuran pencapaian ekonomi (sukses) untuk semua aktivitas 

perekonomian. Contoh indikator yang dapat menunjukkan pertumbuhannya 

ekonomi sebuah daerah yakni hasil kerja data PDRB. Secara definisi, PDRB 

yakni jumlahnya nilai barang serta jasa akhir yang diproduksi semua unit 

perekonomian dari sebuah wilayah dalam suatu waktu tanpa memperhatikan 

faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi daerah didapatkan melalui 

peningkatan produktivitas pembangunan bruto total untuk dasar dari harga 

konstan yang merefleksikan peningkatan produksi antar tahun dari barang 

serta jasa. 

d. Ketidakseimbangan pendapatan  

Dengan kondisi ideal, dimana pendapatan dibagikan dengan cukup 

merata, 80% penduduk bawah akan memperoleh 80% dari keseluruhan 

pendapatan, sementara 20% populasi atas akan memperoleh 20% dari 

keseluruhan pendapatan. Mengacu dari PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), 

komposisi aglomerasi diklasifikasikan menjadi tiga, yakni 40% penduduk 

terbawah, 40% penduduk tengah, serta 20% penduduk atas. Indeks 

ketimpangan dari pendapatan ini bisa dipergunakan sebagai penilaian untuk 

kesuksesan dari pembangunan ekonomi di suatu wilayah. 



 

 

 

e. Tingkat serta penyebaran kemudahan  

Adapun di sini “istirahat” bisa didefinisikan selaku cara dari 

masyarakat untuk mencukupi kebutuhan mereka, baik untuk kebutuhannya 

dalam keseharian (selayaknya pangan, sandang, papan, akses untuk layanan 

kesehatan serta pendidikan, rekreasi, peluang beribadah, dan lain-lain), serta 

pemenuhan akan kebutuhan yang bisa dilakukan melalui aktivitas Komersial 

seperti memperoleh bahan baku, suku cadang, bahan penolong, air bersih, 

listrik, serta beragam jasa seperti transportasi, perbankan, pemasaran, serta 

lain-lain). 

Karena kegiatan ekonomi secara hakekatnya yakni proses untuk 

mempergunakan faktor produksi untuk memperoleh output, maka hal ini akan 

memberikan aliran imbalan kepada faktor-faktor produksi yang masyarakat miliki 

(Humairahn 2023).  

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dalam Islam selaku perkembangan 

dari faktor produksi secara terus-menerus yang bisa berkontribusi untuk 

kemakmuran manusia. Jadi, pertumbuhan ekonomi dalam Islam adalah sesuatu 

yang sarat dengan nilai. Perkembangan faktor produksi tidak dipandang selaku 

pertumbuhan ekonomi bila produksinya mencakup, komoditas yang berdampak 

buruk serta merugikan manusia. Mengacu dari definisi ini, maka tujuannya 

pertumbuhan ekonomi yakni memperkuat fondasi keadilan sosial, pemerataan, 

martabat serta hak asasi manusia (Habriyanto et.al 2023).  



 

 

 

Salah satu alat Islam dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan distribusi untuk mencapai kesejahteraan dan kepuasan batin adalah alat 

zakat.. Q.S. Ar-Rum:39 

ب ٰٓ نْٰٓرِِّ تيَْتمُْٰٓمِِّ ٰٓامَْوَالِٰٓالنَّٰٓوَمَا ٰٓا  تَٰٓيَرْبوُْآٰعِٰٰٓٓفلََٰٰٓٓاسِٰٓآٰلِِّيَرْبوَُاٰ۠ٓفيِْ  ٍِٰٓۚوَمَا ٰٓا  وة ٰٓنْدَٰٓاللّٰه نْٰٓزَك  يْتمُْٰٓمِِّ

ىِٕكَٰٓهمُُٰٓالْمُضْعِفوُْنَٰٓ
ِٰٓفاَوُل ٰۤ  ترُِيْدوُْنَٰٓوَجْهَٰٓاللّٰه

Terjemahnya: 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 

bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 

keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan 

(pahalanya)” (Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya). 

Dalam tafsir al-Misbah, uang yang anda bayarkan kepada orang yang 

mengambil riba dengan maksud menambah kekayaannya adalah tidak suci bagi 

Allah dan tidak diberkati. Sedekah yang kamu berikan dengan niat untuk 

menyenangkan Allah tanpa kemunafikan dan mengharapkan pahala, bagi mereka 

adalah orang-orang yang memiliki kebaikan ganda. Riba di sini dinilai para ulama 

tidak membicarakan terkait riba dilarang, Al-Qurthubi serta Al-'Arabi 

mengutarakan, riba sedang diperbincangkan dalam surat itu dihalalkan riba, 

sementara Ibnu Abbas serta sejumlah tabi'in mengartikan riba pada ayat ini selaku 

pemberian yang dilaksanakan oleh mereka yang berharap akan imbalan yang 

berlebihan. 

E. Hubungan Antar Variabel 

1. Kebijakan Tax Amnesty terhadap Investasi Asing di Indonesia 

Amnesti pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan restrukturisasi serta 

pertumbuhan ekonomi dengan pengalihan aset, diantaranya mampu memberikan 



 

 

 

dampak untuk kenaikan likuiditas domestik, menurunkan suku bunga, 

memperbaiki kurs rupiah, serta mendongkrak investasi. Tax amnesty berdampak 

langsung terhadap minat investasi asing di negara Indonesia. 

Untuk itu telah dilakukan langkah yang khusus sekaligus terobosan politik 

dalam memacu perpindahan modal dan kekayaan pada wilayah Indonesia sekaligus 

memberi jaminan keamanan untuk masyarakat Indonesia yang hendak 

mengungkapkan serta mengalihkan kekayaannya. Efek positif dari tax amnesty 

yakni investor yang mempunyai aset/dana diluar Indonesia bisa mengalihkan 

asetnya menuju Indonesia. Kekayaan/uang yang ditransfer dari negara asing 

tentunya akan disalurkan menuju Indonesia dalam bentuk investasi karena jika 

yang ditransfer masih dalam bentuk uang maka dapat terjadi inflasi. Jadi inilah 

common denominator diantara program amnesti pajak serta investasi di Indonesia 

yang bisa mendorong investasi di Indonesia. 

PMA sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya ekonomi dengan jangka 

pendek maupun menengah. Dalam jangka pendek, investasi ini bisa memberikan 

pengaruh untuk kesejahteraannya masyarakat. Sedangkan untuk jangka yang lebih 

panjang, FDI mampu memberikan lebih banyak manfaat untuk negara yang 

mengeluarkan investasinya serta manfaat tersebut tidak akan diperoleh untuk 

negara terkait. 

Hasil dari penelitiannya Putri (2017) memperlihatkan bahwasanya 

kebijakan perpajakan memberikan pengaruh secara positif terhadap minat 

penanaman modal asing dalam berinvestasi. 

 



 

 

 

2. Suku Bunga terhadap Investasi Asing di Indonesia 

Suku bunga juga didefinisikan sebagai jumlah uang yang diterima pemberi 

pinjaman dan dibayarkan sebagai persentase dari jumlah pinjaman. Tingkat bunga 

diperhitungkan saat berinvestasi, sebab jika tingkat bunganya melebihi 

pengembalian modal, maka investasi tersebut akan memberi kerugian. Karena 

secara mendasar investasi dilaksanakan guna memberikan keuntungan. 

Tingkat bunga yang lebih tinggi akan membuat keinginan melaksanakan 

investasi menjadi lebih rendah, dengan alasan investor akan meningkatkan 

pengeluarannya dalam berinvestasi jika pengembaliannya lebih tinggi dibanding 

tingkatan bunga yang perlu dibayarkannya kepada dana investasi selaku biaya 

pemakaian dana atau biaya modal. Tingkat bunga yang lebih rendah akan membuat 

pengusaha lebih termotivasi berinvestasi sebab biaya pemakaian uang juga 

berkurang. 

Hasil dari penelitiannya Prasasti dan Edy (2020) memperlihatkan suku 

bunga tidak memberi rpengaruh secara parsial terhadap investasi di Indonesia. 

Namun berbeda dengan temuan penelitian Saragih et.al (2018) dimana 

menjelaskan suku bunga memberikan pengaruh yang positif terhadap penanaman 

modal asing Indonesia. 

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi Asing di Indonesia 

Pertumbuhan ekonomi yakni sebuah ukuran yang mencerminkan evolusi 

dari sebuah perekonomian setiap tahunnya. Perkembangan ini bisa dijelaskan 

melalui persentase perubahannya pendapatan nasional dalam sebuah tahun 

dibanding tahun terdahulu. Selain untuk mendongkrak produksi, barang serta jasa 



 

 

 

dalam mencukupi kebutuhan hidup yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi 

juga dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas serta taraf hidupnya masyarakat. 

Menurut hasil penelitiannya Novia dan Risamawan (2020), dijelaskan 

bahwasanya PMA berdampak negatif untuk pertumbuhan ekonomi dari Indonesia 

dengan jangka yang panjang, tetapi tidak untuk jangka yang pendek. Namun 

berbeda dari Martilova dan Amsah (2020) dimana menunjukkan bahwasanya 

pertumbuhan ekonomi memberi pengaruh yang positif signifikan untuk investasi 

asing. 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Apriliana dan Daryono (2023) “Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan 

Tingkat Suku Bunga terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia melalui 

Pendekatan Taylor Rule 1999-2021” menjelaskan bahwasanya nilai tukar 

berpengaruh positif dengan jangka yang pendek pada PMA di indonesia. 

Suku bunga memberikan pengaruh positif jangka panjang untuk PMA di 

indonesia. Sementara pendapatan nasional juga tidak mempengaruhi PMA di 

Indonesia baik dengan jangka panjang ataupun pendek. 

2. Penelitian Alfiyahnur dan Indri (2023) “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Foreign Direct Investment di Singapura” yang menyatakan 

bahwa diperoleh kesimpulan pertama GDP tidak berpengaruh dan signifikan 

untuk jangka waktu tersebut jangka pendek, namun berdampak positif dan 

signifikan untuk jangka Panjang panjang. Mengacu dari pengujian serta 

analisis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan kedua yang 

menunjukkan meskipun tingkat bunga tidak ada pengaruh serta signifikan 



 

 

 

untuk jangka panjang, namun pengaruhnya untuk jangka pendek yakni 

negatif dan signifikan. Kemudian diperoleh sssskesimpulan ketiga yang 

menunjukkan untuk jangka panjang atau pendek nilai tukar tidak 

berpengaruh dan signifikan. 

3. Anugrawati et.al (2023) “Analisis Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia 

Studi Komparasi Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II di Makassar” yang 

menyatakan tingkatan kepatuhan wajib pajak untuk keikutsertaan Amnesti 

Pajak juga kurang , yaitu masih di bawah 5%. Amnesti Pajak mampu 

menarik dana yang berasal dari negara asing menuju Indonesia, dimana 

sektor yang terkena Amnesti Pajak diyakini dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

4. Silalahi et.al (2023) “Dampak Investasi Asing terhadap Pertumbuhan Tenaga 

Kerja di Indonesia” dimana menyatakan adanya investasi asing memengaruhi 

pertumbuhan tenaga kerja secara signifikan di Indonesia. 

5. Bintoro (2022) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing 

Langsung di Indonesia” yang menyakatan bahwasanya dalam variabel jangka 

panjang PDB tidak signifikan positif dan dalam efek negatif signifikan 

jangka pendek untuk investasi asing langsung. Kemudian ekspor secara 

signifikan positif dengan jangka panjang maupun dalam jangka pendek 

signifikan negatif terhadap investasi asing langsung. Kemudian angkatan 

kerja signifikan dengan efek negatif jangka Panjang asing langsung dan 

investasi jangka pendek efek positif yang signifikan terhadap investasi asing 

langsung. 



 

 

 

6. Putriyanti (2022) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi 

Asing Langsung di Indonesia 1986-2019” yang menyatakan bahwa inflasi 

serta suku bunga mempunyai efek negative dan signifikan, sementara ekspor 

dan nilai Pertukaran memberikan pengaruh yang positif signifikan untuk 

penanaman modal asing langsung di Indonesia. Dalam periode panjang, 

inflasi, ekspor, serta suku bunga memberikan pengaruh yang negatif serta 

tidak signifikan, sementara nilai tukar memberikan pengaruh yang positif 

serta negative dampak yang signifikan untuk investasi asing langsung di 

Indonesia. 

7. Saepuloh et.al (2022) “The Influence of Economic Growth, BI Rate, and 

Inflation and the Impact on Direct Foreign Investment in Indonesia in 2010-

2017” yang menyatakan bahwasanya Gross Domestic Product, BI interstrate, 

and Inflation have a significant effect on FDI simultaneously. 

8. Purwati dan Mujiyati (2022) “Pengaruh Tax Avoidance dan Tax Amnesty 

terhadap Nilai Perusahaan” yang menjelaskan penghindaran pajak 

mempengaruhi nilai perusahaan, sementara tax amnesty tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

9. Hena, Eduardus (2021) “Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kanwil 

Direktoral Jendral Pajak Jawa Barat I)” yang menjelaskan adanya pengaruh 

dari pertumbuhan ekonomi untuk penerimaan pajak. 

10. Putri et.al (2021) “Pengaruh Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi, dan Suku 

Bunga terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia” yang menyatakan 

nilai tukar rupiah serta suku bunga memberikan pengaruh yang negatif 



 

 

 

signifikan, sementara pertumbuhan ekonomi serta inflasi memberikan 

pengaruh yang positif signifikan untuk investasi asing langsung di Indonesia. 

11. Putri et.al (2021) “Pengaruh Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi, dan Suku 

Bunga terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia” yang menyatakan 

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengikuti perpajakan juga rendah, 

yakni masih di bawah 5%. Dampak amnesti pajak yang pertama adalah 

mendongkrak tingkat investasi. Amnesti Pajak akan menarik dana dari negara 

asing menuju Indonesia, sektor-sektor yang terkena amnesti pajak dipercaya 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga meningkatkan 

iri hati bagi wajib pajak yang sudah mematuhi perpajakan di Indonesia. 

12. Yurioputra (2019) “Dampak INA FDI Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: 

Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mengatasi Resesi Global 

Tahun 2023” yang menyatakan bahwa Hasil dari makalah ini adalah bahwa 

INA FDI berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 

signifikan secara statistik. Selain itu, modelnya kuat, sehingga akurat secara 

konsisten untuk alasan yang tidak terduga dan menghindari potensi bias 

dalam hasil. Ia menyarankan agar Indonesia dapat menggunakan FDI dari 

INA untuk mendorong perekonomian dan menaklukkan resesi besar yang 

akan datang. 

G. Kerangka Pikir 

Kerangka ini menjadi bentuk dalam mendasar dari pemikiran yang meliputi 

penggabungan teori, observasi, kajian pustaka, serta fakta yang akan dipergunakan 

sebagai landasan untuk melaksanakan penulisan ilmiah. Kemudian dikarenakan 



 

 

 

berperan sebagai dasar, maka kerangka dibuat sebagai media untuk menjelaskan 

konsep-konsep dari model penelitian. Sehingga kerangka pikir yang bisa peneliti 

berikan yakni: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban dengan sifat temporer untuk pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian. Berikut hipotesis yang bisa peneliti berikan: 

1. Diduga Kebijakan Tax Amnesty dengan arah positif pada investasi asing di 

Indonesia. 

2. Diduga Suku Bunga dengan arah positif pada investasi asing di Indonesia. 

3. Diduga Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan arah positif pada investasi 

asing di Indonesia.  

Kebijakan Tax 

Amnesty  

(D1) 

 

Suku Bunga  

(X1) 

 

Pertumbuhan Ekonomi  

(X2) 

 

Investasi Asing di 

Indonesia (Y) 

H1 

H2 

H3 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Pendekatan yang diterapkan peneliti yakni kuantitatif, yang didefinisikan 

sebagai teknik pelaksanaan penelitian yang dilandaskan terhadap filosofi positivis, 

dipakai dalam mempelajari populasi ataupun sampel tertentu, dengan teknik 

penentuan sampel yang umumnya mempergunakan acak, pengumpulan data 

memakai instrument, dan analisis data bersifat kuantitatif untuk pengujian 

(Sugiyono, 2019). 

Tujuan dari penelitian ini yakni meinterpretasikan pengaruhnya variabel X 

berupa kebijakan tax amnesty, suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi terhadap 

variabel Y berupa investasi asing di Indonesia.  

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data peneliti terapkan yakni sekunder dengan bentuk time series 

berupa tahun. Data yang akan dipergunakan meliputi: a) kebijakan tax amnesty; b) 

suku bunga; c) pertumbuhan ekonomi; d) dan Investasi asing di Indonesia periode 

1986 sampai 2022. 

Sumber data penelitian yakni dari laporan ataupun dokumen yang bisa 

memberikan pembahasan terkait makalah penelitian, diambil dari melalui 

Kementrian Keuangan Direktoral Jendral Pajak dengan situs 

https://www.pajak.go.id/statistik-amnesti. Selanjutnya data suku bungan diperleh 

melalui Badan Pusat Statistik, kemudian data pertumbuhan ekonomi serta 

penanaman modal asing juga diperoleh dari Word Bank serta Badan Pusat 

https://www.pajak.go.id/statistik-amnesti


 

 

 

Indonesia dengan situs pencarian data https://data.worldbank.org/ periode tahun 

1986-2022.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Investigasi ini memakai data atau dokumentasi yang dihasilkan oleh 

otoritas yang berwenang daripada dikumpulkan secara langsung. Data ini 

digunakan untuk memberikan informasi tambahan, informasi tambahan, atau untuk 

diproses lebih lanjut. 

Untuk mengambil informasi serta data yang dibutuhkan, akan dipergunakan 

beberapa model pengumpulandata yang terkait, rinci, dan dapat diandalkan. 

Metode pengumpulan data yang dipakai diantaranya: 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)  

Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui literatur, teori-

teori pendukung, dan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penyusunan 

skripsi. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mencari informasi 

maupun data dengan bentuk teks, baik cetak maupun digital, yang dapat 

membantu dalam proses penulisan (Amri Amir & Junaidi, 2009). 

2. Dokumentasi 

Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui catatan atau 

karya seseorang perihal sesuatu yang telah berlalu. Hardani et al., (2020) 

berpendapat bahwa dokumen dapat serupa teks, foto, atau karya seseorang. 

Dokumen tertulis meliputi jurnal, resume, cerita, biografi, peraturan, dan 

kebijakan. 

 

https://data.worldbank.org/


 

 

 

D. Teknik Analisis Data 

Analisa data diarahkan untuk diselidiki sehubungan dengan uji hipotesis 

penelitian yang diformalkan. Aktivitas analisa data mengedit data atas dasar 

variabel serta jenis responden, melaksanakan pengumpulan data berlandaskan 

variabel dari keseluruhan responden, menyediakan data dalam merumuskan setiap 

pertanyaan, dan mengajukan hipotesis, membuat perhitungan untuk menguji 

(Sugiyono, 2019). Adapun penelitian ini menggunakan bantuan program software 

E-views, dikarenakan mempunyai kapabilitas analisis statistik yang baik dalam 

operasi, kemudian peneliti di sin akan mempergunakan analisis data berupa: 

1. Analisis Regresi Berganda 

Tujuan dari analisis ini yakni menentukan tingkat pengaruhnya sejumlah 

variabel independen (X) terhadap dependen (Y). Guna menganalisa hubungan 

antarvariabel, maka adapun bentuk fungsi penelitian. Untuk mengetahui pengaruh 

D1 terhadap Y, X1 terhadap Y, serta X2 terhadap Y, bisa digambarkan melalui: 

Y =  β  ⃘ +  β
1
D1 +  β

2
X1 +  β

3
X2 + e…………………………………….(1) 

Dimana: 

Y           : Investasi Asing di Indonesia 

β0          : Konstanta 

D1         : Kebijakan Tax Amnesty(D1 : 2016-2017) & (D0 : 1986-2015 , 2018-  

2022) 

X1         : Suku Bunga 

X2         : Pertumbuhan Ekonomi 

β1, β2   : Koefisien Regresi   

e           : Error 



 

 

 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dipakai dalam mengetes adakah kesalahan yang terjadi 

dalam model yang peneliti pergunakan. Pengujian ini akan dilaksanakan 

melalui: 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah mengetes data dengan bentuk regresi 

yang digunakan apakah normal dalam berdistribusi. Uji J-B (Jarque-Bera) bisa 

dipergunakan dalam untuk menentukan normalitas suatu variabel secara 

kuantitatif. Uji normalitas penelitian ini mengambil plot probabilitas normal yang 

mesandingkan distribusi kumulatif dari data aktual terhadap distribusi 

kumulatifnya data normal. Karakter pengujian normalitas data adalah: Bila 

didapatkan p > 5% ataupun 0,05 akan mencerminkan H0 diterima, sedangkan bila 

didapatkan p < 5% ataupun 0,05, H1 akan ditolak (Santoso, 2010). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini dilaksanakan guna mengetes model regresi, untuk menemukan 

hubungan antara variabel independen (X). Model bisa dinyatakan bagus bila tidak 

menunjukkan adanya korelasi antar X. Bila mana variabel X berkorelasi artinya 

variabel itu tidak orthogonal, dimana bisa dinyatakan variabel ortogonal yakni 

variabel X dengan korelasi antar variabel X yang bernilai nol (Santoso, 2010). 

Aturan dimana keputusan dibuat adalah: 

1) Bila didapatkan tolerance serta VIF mendekati 1 akan mencerminkan tidak ada 

masalah multikolinearitas. 



 

 

 

2)  Masalah multikolinearitas terjadi ketika nilai toleransi dan VIF menjauh dari 1 

akan mencerminkan terjadi masalah multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian varians tidak seragam ini digunakan dalam mengetahui 

mengenai model survei tidak sama antara satu pengamat dengan pengamat lainnya. 

Metode pagan Godfrey Broish digunakan untuk melacak keberadaan dispersi 

heterogen dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria pengujian, model H0 tidak 

memiliki masalah varians yang tidak seragam dan model H1 memiliki masalah 

varians yang tidak seragam. Untuk pengambilan keputusan yaitu varians tidak 

seragam: Bila didapatkan p > 0,05 akan mencerminkan tidak adanya masalah 

varians tidak seragam, sementara itu bila didapatkan p < 0,05 akan mencerminkan 

adanya masalah distribusi yang tidak seragam (Santoso, 2010). 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini berhubungan terhadap arah pengamat ataupun data terhadap 

variabel terkait. Nilai data dapat mempengaruhi dengan data lainnya. Misalnya 

untuk data jenis time series, data investasi tahun saat sekarang tergantung dengan 

data dari investasi tahun terdahulu. Kondisi ini disebut autokorelasi. Regresi secara 

tradisional harus memenuhi variabel yang tidak menunjukkan autokorelasi. Gejala 

autokorelasi berdampak buruk karena model regresi menghaslkan parameter yang 

tidak masuk akal dan tidak konvensional (Gani & Amalia, 2015). Salah satu uji 

statistic yang digunakan adalah Breusch-Godfrey Serial Correlation LM-Test, yang 

memasukkan kriteria keputusan. Secara khusus, jika nilai probality yang dihitung 



 

 

 

melebihi 0.05, hal itu menunjukkan tidak adanya autokrelasi  dan begitupun 

sebaliknya. 

3. Uji Hipotesis 

Digunakan untuk mengambil keakuratan fungsi regresi ketika 

memperkirakan nilai sebenarnya. Secara statistik kondisi ini bisa diindikasikan 

melalui nilai koefisien determinsi serta nilai uji-t. 

a.  Koefisien determinasi (R²) 

Seberapa jauh model bisa menjabarkan variasi dalam variabel Y secara 

mendasar bisa ditentukan melalui R2 (koefisien determinasi). Parameter ini 

memiliki nilai diantara 0 serta 1, dimana yang lebih rendah akan 

memperlihatkan bahwa potensi variabel terikat sangat dibatasi. Jika nilai 

variabel independen mendekati 1, maka hampir seluruhnya memberitahu kita 

bagaimana variabel dependen akan berubah. Selain itu, tingkat perubahan 

variabel Y yang terjadi dikarenakan variabel X ditentukan dengan memakai 

koefisien determinasi. 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F Simultan) 

Pengujian ini biasanya dipergunakan dalam menentukan apakah seluruh 

variabel X secara bersamaan memiliki pengaruh untuk variabel Y secara 

signifikan. Bila didapatkan signifikansi < 0,05 ataupun variabel X secara 

bersamaan berpengaruh pada Y, maka mencerminkan perubahannya variabel Y 

bisa dijabarkan oleh perubahannya variabel X. Tingkatan signifikansi yang peneliti 

pergunakan dalam uji adalah 0,5%. 

 



 

 

 

c. Uji t (Uji Signifikan secara Parsial) 

Pengujian ini digunakan dalam menguji apakah variabel XD, X1, dan 

X2 benar-benar mempengaruhi variabel Y, dan pentingnya kausalitas antara 

variabel D dan X dan Y. Apakah variabel independn dengan arah signifikan 

untuk variabel tersebut. Hipotesis yang dipakai yakni: 

H0 : β   =  0, tidak terjadi pengaruh secara signifikan diantara kebijakan tax 

amnesty, suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi pada investasi asing 

di Indonesia. 

Ha :  β  ≠  0, terdapat pengaruh secara signifikan diantara kebijakan tax 

amnesty, suku bunga, serta pertumbuhan ekonomi pada investasi asing 

di Indonesia. 

Kriteria pengujian yang dipergunakan yakni akan menyimpulkan 

bahwasanya H0 ditolak bila didapatkan hasil > 5% dari nilai t tabel (pengujian 

t > t tabel, contohnya dalam taraf sig), yang berarti bahwa variabel independen 

mempengaruhi mereka secara individual. Ini penting untuk variabel terikat. 

berlawanan bila didapatkan nilai pengujian t dibawah t tabel (pengujian t < t 

tabel), sehingga bisa disimpulkan bahwasanya tidak mengalami pengaruh 

parsial (individual), misalnya pada taraf signifikansi 5%. 

E. Definisi Operasional Variabel  

Variabel Operasional yang peneliti pergunakan terdiri atas dua variabel yaitu 

variabel independent (X) serta dependen (Y). Variabel independent yang dalam 

penelitian sebagai variabel dummy yaitu kebijakan tax amnesty (D1), Suku Bunga 

(X1), serta Pertumbuhan Ekonomi (X2). Sementara untuk variabel dependen (Y) 



 

 

 

akan menjadi yang terpengaruh oleh keberadaan variabel lainnya, dimana yang 

peneliti pergunakan yakni Investasi asing di Indonesia (Y). Kemudian dalam 

memudahkan pembahasan, variabel tersebut akan dibatasi dengan: 

1. Variabel dependen (Y) 

Investasi Asing di Indonesia mencakup modal asing yang ditanamakan para 

investor asing demi mendapatkan keuntungan secara berjangka. Banyaknya 

modal serta aset asing ini dihitung dalam tiap tahun satuan US$ tidak 

termasuk modal asing bentuk portofolio. Adapun data investasi asing 

langsung yang digunakan yakni realisasi investasi untuk satu tahun selama 36 

periode terakhir.  

2. Variabel independen, yaitu: 

a) Kebijakan Tax Amnesty (D1).  

Tax amnesty yakni sebuah ketetapan pengajuan pengampunan pajak yang 

dilaksanakan pemerintah. Dummy Kebijakan tax amnesty yang dipakai 

guna mengklasifikasikan periode sebelum serta setelah dilaksanakannya 

tax amnesty. Periode pengampunan pajak dimulai tahun 2016-2017, 

dengan demikian pengukuran dummy kebijakan tax amnesty ialah bernilai 

1 untuk tahun 1986-2015 bernilai 0 hingga 2018-2022 bernilai 0. 

b) Suku Bunga (X1)  

Suku bunga acuan merefleksikan stance ataupun sikap kebijakan atas 

moneter yang akan Bank Indonesia (BI) tetapkan dengan rentang waktu 

bulanan kemudian disampaikan ke publik dan diterapkan dalam operasi 

moneter yang BI lakukan yang diambil dari tingkat suku bunga yang 



 

 

 

diberlakukan oleh BI Rate yang diukur dalam bentuk persentase tahunan 

dalam satuan (%). 

c) Pertumbuhan Ekonomi (X2)  

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kondisi dimana berlangsung 

peningkatan kapasitas produkasi dari sebuah perekonomian, dimana 

terpengaruh atas perubahan tenaga kerja, tekhnologi, manajemen, barang 

modal, serta sebagainya yang diukur guan menentukan kondisi 

pembangunan ekonomi dari sebuah negara , variable ini dalam satuan 

presentase (%).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Indonesia secara astronomis berada di antara 60 04' 30' Lintang Utara 

serta 110 00' 36' Lintang Selastan serta diantara 940 58' 21'' hingga 1410 01' 10' 

Bujur Timur, kemudian juga dilewati garis khatulistiwa yang berada dalam Lintang 

00. Indonesia sendiri berbatasan di sisi barat dengan: Samudera Hindia; sisi timur 

dengan Samudera Pasifik serta Papua Nugini; sisi utara dengan Malaysia, 

Singapura, Filipina, serta thailand; sementara untuk sisi selatan dengan Timor 

Leste. Perbatasan ini berada di sebanyak 111 pulau yang harus dikelola serta dijaga 

secara baik. Pulau ini dipergunakan sebagai penanda garis pangkal dari batasan 

wilayahnya Indonesia terhadap negara tetangga (Keppres No 2017 tentang 

Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar). Mengacu dari letak geografis ini, bisa 

dinyatakan Indonesia berada diantara benua Australia serta Asia, kemudian juga 

diantara Samudera Pasifik serta Hindia, dengan batasan wilayah yang 

menyertainya: 

1. Singapura, Malaysia, Filipina, serta Vietnam, berbaris di perbatasan utara. 

2. Dibatasi oleh Australia, Laut Hindia Belanda, serta Timor Leste ke arah 

selatan. 

3. Dibatasi oleh Samudra Hindia di sebelah barat.  

4. Serta Papua Nugini dan Samudra Pasifik di sebelah timur. 

Sejak tahun 2022, Indonesia terdiri dari 37 provinsi. Ada 3 provinsi baru 

yang ditambahkan dari sebelumnya 34 provinsi bila mengacu dari UU No. 14 



 

 

 

Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, 

serta Papua Pegunungan (BPS, 2022). 

Investasi adalah pemanfaatan atau konsumsi investasi ataupun perusahaan 

membeli barang modal serta peralatan produksi dalam menciptakan kapasitas 

untuk memproduksi barang maupun jasa terbuka pada perekonomian (Sukirno, 

1997). Tidak ada investasi hanya untuk meningkatkan hasil tetapi juga untuk 

menentukan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan, perkembangan 

populasi dan daya saing populasi dan inovasi teknologi. 

Diagram 4.1 

Realisasi Penanaman Modal Asing (juta US$) 

 
Sumber: World Bank, 2023. 

Mengacu dari Diagram 4.1 ini terlihat bahwasanya realisasi investasi asing 

untuk tahun 2010-2021 di Indonesia mendapati kondisi fluktuatif. Dimana pada 

tahun 2010 sebesar $15.292.01, dimana pada tahun perjalan terus meningkat. 

Tetapi menurun di tahun 2015 serta 2016 sejumlah $19.779.13 serta $4.541.71. 

Terlihat di tahun 2017 naik hingga $20.510.31 juta dibanding tahun 2016 yang 

hanya $4.541.71. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurun dimana hanya 
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berada pada angka $18.909.82. Namun pada tahun 2019 naik sebesar $24.993.55 

lalu Kembali turun pada tahu 2020 sebesar $19.175.07 dan pada tahun 2021 dan 

2022 mengalami peningkatan sebesar $21.213.08 dan $23.251.08. 

Pemerintah menggunakan Amnesti Pajak untuk membujuk masyarakat 

supaya mengembalikan senilai uang, sebab seringkali sejumlah uang yang besar 

dibawa menuju luar wilayah Indonesia secara ilegal. Kemudian juga sebagai 

potensi pendapatan melalui pelunasan pajak dari masyarakat yang kurang 

membayar pajaknya secara sengaja namun tidak melapor kesalahannya tersebut 

dikarenakan alasan denda penggelapan perpajakan. Berikut target dan realisasi 

penerimaan pajak setelah diterapkannya kebijakan amnesti pajak sebagai berikut: 

Diagram 4.2 

 Target dan Realisasi Setelah Kebijakan Tax Amnesty 

Sumber: pajak go.id, 2023 

Mengacu dari Diagram 4.2 ini diperlihatkan bahwasanya target serta 

realisasi penerimaan pajak setelah implementasi kebijakan tax amnesty tahun 2018, 

target negara sebesar Rp. 1.424,00 triliun, namun realisasinya hanya Rp. 1.315,00 

triliun. Triliun, sedangkan pada tahun 2020 target penerimaan pajak turun sejalan 

dengan kondisi perekonomian yang minus akibat Pandemi Covid 19, pemerintah 
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hanya mampu menerima realisasi penerimaan pajak sebesar Rp758,60 miliar. 

Salah satu dari tiga tujuan pengampunan pajak berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 

11 tahun 2016 yakni “mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi 

melalui pengalihan aset”, dimana diantaranya akan memberikan dampak untuk 

meningkatkan investasi, memperbaiki kurs rupiah, likuiditas domestik, serta 

menurunkan nilai suku bunga. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Kebijakan Tax Amnesty 

Pengampunan pajak merupakan kebijakan yang akan pemerintah keluarkan 

selaku usaha dalam membangun perekonomiannya negara. Sehingga partisipasi ini 

dapat terdistribusi secara merata tanpa adanya pembedaan, harus dibentuk 

mekanisme pajak yang lebih adil dengan kepastian hukum. Kondisi ini didasari 

oleh masih banyaknya kegiatan ekonomi di Tanah Air yang tidak ataupun belum 

dilaporkan ke fiskus. Kegiatan yang tidak dilaporkan ini akan mengganggu rasa 

keadilannya Wajib Pajak yang sudah berperan aktif melaksanakannya 

kewajibannya membayarkan pajak dikarenakan pelakunya tidak memberikan 

kontribusi untuk membiayai pembangunan nasional. 

Amnesti pajak yakni sebuah kebijakannya pemerintah dalam bidang pajak 

yang mengatur upaya untuk menghapus pajak dimana semestinya terutang dengan 

membayarkan sejumlah tebusan uang sebagai penerimaan perpajakan ekstra 

sekaligus menjadi peluang untuk wajib pajak menjadi taat. Pelaksanaan amnesti 

pajak ini diharap mampu memacu peningkatannya voluntary compliance pembayar 

pajak dalam masa mendatang (Susanti et.al, 2022). Selain Indonesia, beragam 



 

 

 

negara juga menyelenggarakan kebijakan amnesti pajak, dengan perspektif 

bahwasanya amnesti pajak yakni bagian program ketetapan fiskal guna menaikkan 

pendapatannya negara dengan sifat berjangka pendek serta meningkatkan 

kepatuhannya wajib pajak sehingga bisa mendorong keadilan sekaligus pendapatan 

berjangka menengah (Cholifah, 2017). Kondisi ini selaras pada pandangan 

(Suhartono, 2017), bahwasanya Tax Amnesty memiliki beberapa tujuan yaitu : 

a. Mendongkrak kepatuhan perpajakan untuk masa mendatang 

Pihak yang mendukung amnesti pajak secara umum beranggapan 

bahwasanya secara sukarela kepatuhan akan baik sesudah mengikuti amnesti 

pajak. Keadaan ini dilandasi dengan harapan bahwasanya sesudah amnesti 

pajak dilaksanakan artinya wajib pajak akan sulit untuk menghindar ataupun 

mengelak dari kewajibannya dalam hal pajak. 

b. Mendongkrak penerimaan pajak untuk jangka waktu pendek 

Kondisi yang stagnan dalam penerimaan pajak menjadi suatu permasalahan 

yang menjadi satu alasan bagi pemerintah untuk melakukan amnesti pajak, 

dimana dengan kegiatan tersebut mampu meningkatkan penerimaan pajak.  

c. Mendorong repatriasi aset ataupun modal 

Kejujuran untuk melaporkan harta secara sukarela sesudah mengikuti amnesti 

pajak termasuk sebagai tujuan berjangka panjang. Amnesti pajak juga 

diberikan supaya mengembalikan modal yang hingga sekarang disimpan di 

manca negara bisa dikembalikan. Pemberian amnesti pajak untuk 

mengembalikan modal yang disimpan di manca negara ini akan dialihkan 

menuju perbankan didalam negeri. Kondisi tersebut dianggap perlu 



 

 

 

dikarenakan mampu mempermudah otoritas perpajakan untuk meminta 

informasi terkait dengan data aset dari WP pada perbankan didalam negeri.  

d. Transisi menuju sistem perpajakan yang baru 

Amnesti pajak ini juga bisa dijadikan justifikasi selaku alat peralihan ke arah 

sistem baru dalam perpajakan. 

Mengacu dari kondisi di berbagai negara sebelumnya lebih dulu melakukan 

amnesti pajak, maka bisa diketahui bahwasanya ketentuan ini selalu mempunyai 

ketentuan maupun motif yang beragam (Zainul, 2013). Akan tetapi, melalui 

literatur ditemui setidaknya ada empat jenis dari amnesti pajak yang diantaranya: 

a. Memberikan pengampunan hanya untuk sanksi pidana pajak, sementara 

kewajiban untuk membayarkan pokok perpajakan seperti sanksi 

administrasi selayaknya denda ataupun bunga masih ada. 

b. Memberikan pengampunan untuk sanksi pidana serta denda, dimana 

mereka yang diampuni tetap berkewajiban untuk membayarkan pokok 

perpajakan serta bunga untuk kekurangannya itu. 

c. Memberikan pengampunan untuk semua sanksi pidana serta administrasi, 

dimana mereka dikenakan hanya sebatas kewajiban untuk membayarkan 

utang pokok dari tahun terdahulu tanpa tambahan sanksi.  

d. Memberikan pengampunan untuk semua utang perpajakan dari tahun 

terdahulu sekaligus dengan semua sanksi dari yang sifatnya pidana ataupun 

administrasi. Ataupun bisa dinyatakan pemerintah melepas hak dalam 

menagih seluruh utang perpajakan yang semestinya dibayarkan. 

 



 

 

 

2. Suku Bunga 

Di sisi lain, peramalan nilai masa depan atau yang lebih dikenal dengan 

suku bunga menjadi pertimbangan yang esensial untuk investor asing ketika 

hendak memberikan modal mereka. Sumber uang yang investor pergunakan dalam 

mendanai pengeluaran investasi mereka salah satunya yakni dari pinjaman 

perbankan. Investor akan membandingkan serta memperhitungkan biaya bunga 

yang perlu mereka bayarkan melalui harapan memperoleh kaba dari jumlah 

investasi yang dilakukannya tersebut (Viddy et.al, 2020). 

Ekonom sendiri membedakan diantara suku bunga riil serta nominal, 

dimana suku bunga riil yakni sebuah konsep pengukur tingkatan pengembalian 

sesudah dikurang dengan inflasi, sementara suku bunga nominal yakni yang bisa 

diamati dalam pasar. Menurut teori Fisher, jika inflasi meningkat pada sebuah 

negara, artinya akan mengikuti peningkatan suku bunga domestik. Suku bunga bisa 

memberikan pengaruh untuk investasi dikarenakan suku bunga merupakan bahan 

yang investor asing pertimbangkan. Salah satu indikasi uang yang dipergunakan 

investor dalam pembiayaan asalnya dari pinjaman perbankan. Besarnya bunga dari 

perbankan akan memberikan pengaruh untuk seberapa tinggi minatnya investor 

untuk melaksanakan kegiatan investasi. Suku bunga adalah biaya yang perlu 

dibayarkan peminjam dalam memperoleh modal. Sehingga jika tingkat bunga 

tinggi akan mengakibatkan jumlahnya investasi menurun dan jika tingkat bunga 

rendah maka mampu memicu pelaksanaan investasi menjadi lebih banyak 

(Rasyidin et.al, 2023). 

 



 

 

 

Diagram 4.3 

Suku Bunga Indonesia Tahun 2010-2022 (%) 

 
 Sumber: World Bank, 2023 

Berdasarkan Diagram 4.3 dapat dilihat bahwa laju dari pertumbuhan 

ekonomi untuk tahun 2010-2022 di Indonesia berfluktuasi, dimana untuk tahun 

2010 berada pada 6.22%, lalu untuk tahun 2011, 2012, 2013, 2014, serta 2015 

mengalami penurunan sejumlah a6,17%, 6,03%, 5,56%, dan 4,88%, kemudian 

naik di tahun 2016 sejumlah 5,03% bahkan terus naik hingga sejumlah 5,17% pada 

tahun 2018, akan tetapi kembali turun di tahun 2019 sejumlah 5,02%, bahkan 

menjadi drastis di tahun 2020 sejumlah -2,07%. Terjadinya penurunan ini yakni 

dikarenakan oleh pandemic Covid-19, dimana memberi dampak serta gangguan 

yang signifikan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian secara 

pengeluaran, hampir seluruh elemen mendapati minus selama tahun 2020. 

Konsumsi dari rumah tangga untuk Produk Domestik Bruto (PDB) pun mendapati 

mengalami kontraksi, kemudian ranah pariwisata industri sebagai sektor yang 

diandalkan pun mendapati kontraksi dikarenakan pandemic Covid-19. Tetapi di 
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tahun 2021 telah terjadi kenaikan, menjadi 3,69% dari dari -2,07%. Keadaan ini 

sejalan terhadap meredanya kasus pandemic sekaligus mulai bangkitnya 

perekonomian dari negara, dimana bahkan pada tahun 2022 menunjukkan 

peningkatan sebesar 5,5%.  

3. Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam rangka meningkatkan perekonomian negara Indonesia, berbagai 

kemajuan perencanaan pembangunan telah dilakukan dan berhasil dilaksanakan. 

Salah satu tanda perbaikan ekonomi dapat dilihat dari nilai PDB yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Produk Domestik Bruto dapat menggambarkan 

bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah 

peningkatan kemampuan menyediakan berbagai barang ekonomi kepada 

penduduk/konsumen. Peningkatan kapasitas ditentukan oleh kemajuan teknologi 

institusional dan ideologis atau adaptasi terhadap berbagai jenis tuntutan yang 

muncul. Produk domestik bruto juga dapat diartikan sebagai nilai pasar dari semua 

barang dan jasa akhir atau final yang diproduksi di suatu negara selama periode 

waktu tertentu. 

Pertumbuhan investasi asing didambakan oleh setiap negara karena 

memiliki banyak fungsi. Penanaman modal asing berfungsi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, membantu menggerakkan kegiatan usaha dalam negeri, 

arus modal masuk ke Indonesia, memberikan contoh manajemen mutu dalam 

pengelolaan usaha, meningkatkan transaksi di pasar sumber daya maupun pasar 

barang dan jasa, meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pembayaran pajak, 



 

 

 

alih teknologi berupa infrastruktur, metode dan pelaksanaan kegiatan usaha dalam 

meningkatkan keuntungan (Hena, 2021). 

Diagram 4.4 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2010-2022 (%) 

 
Sumber: World Bank, 2023 

Berdasarkan Diagram 4.4 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia dari tahun 2010-2022 berfluktuasi. Pada tahun 2010 berada pada 6.22%, 

lalu pada tahun 2011,2012,2013,2014, dan 2015 mengalami penurunan sebesar 

6,17%, 6,03%, 5,56%, dan 4,88%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 

5,03% bahkan terus naik sampai pada tahun 2018 sebesar 5,17%, akan tetapi pada 

tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,02% dan bahkan, pada tahun 2020 

turun drastis menjadi -2,07%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 

disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang berdampak luar biasa dan mengganggu 

aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Dari sisi pengeluaran, hampir semua 

komponen minus sepanjang tahun 2020. Konsumsi rumah tangga terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) juga mengalami kontraksi. dan sektor pariwisata industri 

yang termasuk sektor andalan juga mengalami kontraksi akibat pandemic Covid-
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19. Namun pada tahun 2021 telah terjadi peningkatan, dari -2,07% menjadi 3,69%. 

Hal ini sejalan dengan kasus pandemi Covid-19 yang sudah mereda dan 

perekonomian negara sudah mulai bangkit bahkan pada tahun 2022 menunjukkan 

peningkatan sebesar 5,5%.  

Tentunya sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak 

uang untuk mengembangkan ekonominya. Digunakan bisa berasal dari tabungan 

lokal. Namun, secara umum kontribusi tabungan belum cukup untuk membiayai 

pembangunan negara. Untuk itu diperlukan sumber pembiayaan lain yang sebagian 

besar berasal dari pinjaman luar negeri dan Foreign Direct Investment (FDI). 

Selain itu, salah satu peran pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan 

ekonomi adalah berpartisipasi dalam pengeluaran pemerintah dan juga ekspor. 

Ekspor yang tinggi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan 

dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maju karena telah menjadi eksportir di 

berbagai negara. 

C. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas residu memakai uji Jarque-Bera (J-B). Penelitian ini, tingkat 

signifikansi α = 0,05 digunakan. Landasan pengambilan penetapan adalah dengan 

mempertimbangkan angka probabiltas dari statistik J-B pada Gambar 4.1: 



 

 

 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

Dapat dilihat pada Gambar 4.4 bahwasanya nilai probabilitas dari statistik 

J-B adalah 0.435253. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.435253, 

lebih besar dari signifikansi 0,05. Artinya asumsi normalitas terpenuhi. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah satu variable 

bebas (independent) dengan variable bebas lainnya mempunyai hubungan yang 

linear atau tidak. penelitian dikatakan baik ketika tidak ada hubungan yang linear 

antar variable bebasnya atau tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Variance Inflation Factor 

(VIF). Jika VIF hitung < 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antar 

variable bebas. Sebaliknya, apabila VIF hitung > 10, maka terjadi gejala 

multikolinearitas antar variable bebas pada penelitian berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Uji Multikolinearitas VIF 
Variance Inflation Factors  

Date: 06/23/23   Time: 12:24  

Sample: 1986 2022  

Included observations: 32  
    
    
 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    

C  0.708441  13.47230  NA 

D1  0.904202  1.074690  1.007522 

X1  0.002159  3.139705  1.002267 

X2  0.017718  11.48582  1.007318 
    
    

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

Tabel 4.1 menunjukkan nilai VIF untuk variable Kebijakan Tax Amnesty 

(D1), Suku Bunga (X1), dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) masing-masing sebesar 

1.007522, 1.002267, dan 1.007318 lebih kecil dari 10.00, sehingga pada dasar 

pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinieritas pada model regresi ini. 

c. Uji Heterokedastisitas 

 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat terjadinya ketidaksamaan 

varian dari residul pada model regresi. Model regresi yang baik jika tidak ada 

masalah heterokedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan model Uji White. 

Jikan nilai signifikansi antar variable independent dengan absolut residul > 0,05 

maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas, begitupun sebaliknya. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

     
     F-statistic 0.391980     Prob. F (3,28) 0.7597 

Obs*R-squared 1.289763     Prob. Chi-Square (3) 0.7316 

Scaled explained SS 0.948487     Prob. Chi-Square (3) 0.8137 

     
     Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

    



 

 

 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji dimana nilai Obs*R-squared (1.289763) 

dengan nilai signifikan Probability Chi-Squared (0.731) > 0,05. Maka sesuai 

dengan standar pengambilan keputusan dalam model ini bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara data 

pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang. Penelitian ini 

membutuhkan uji autokorelasi karena data yang digunakan berupa data time series. 

Sebuah contoh regresi yang baik seharusnya tidak ada autokorelasi dalam 

penelitian. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.486445     Prob. F(8,20) 0.2238 

Obs*R-squared 11.93200     Prob. Chi-Square(8) 0.1543 

     
Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

          Tabel 4.3 menunjukan hasil uji autokorelasi dengan LM Test, hasil 

signifikansi Prob. Chi-Square (0.1543) > 0.05 . Sehingga didasarkan pada 

pengembalian keputusan, ditarik kesimpulan bahwasanya tidak terjadi autokorelasi 

didalam model regresi penelitian. 

D. Analisis Regresi Data Berganda 

Regresi linear beganda merupakan sebuah model yang menggambarkan 

antara faktor-faktor independen dan variabel dependen dikenal sebagai regresi 

linear berganda. Regresi linier berganda dipakai untuk menentukan arah kausalitas 

positif atau negatif untuk setiap variabel. Penelitian ini, investasi asing di 



 

 

 

Indonesia (Y) digunakan sebagai variabel dependen, dan variabel independent 

adalah kebijakan tax amnesty (D1), suku Bunga (X1), dan pertumbuhan ekonomi 

(X2). 

Pengujian regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan aplikasi 

computer eviews 10 dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 24.41555 0.841690 29.00778 0.0000 

D1 0.734537 0.950895 0.772469 0.4463 

X1 -0.148216 0.046462 -3.190070 0.0035 

X2 -0.196832 0.133108 -1.478741 0.1504 

     
          

            Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

Berdasarkan pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil regresi berganda 

pada kebijakan tax amnesty (D1), suku bunga (X1), dan pertumbuhan ekonomi 

(X2) terhadap investasi asing di Indonesia (Y) diketahui bahwa nilai koefisien 

regresi dari masing-masing variabel independent sebesar 0.734, -0.148 dan -0.196, 

sedangkan nilai konstanta sebesar 24.41. Sehingga persamaan regresi yang 

didapatkan yaitu sebagai berikut: 

Y= 24.41 + 0.734 D1 – 0.148 X1 - 0.196 X2 

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) sebesar 24.41 menunjukkan bahwa apabila variabel 

kebijakan tax amnesty (D1), suku bunga (X1), dan pertumbuhan ekonomi (X2) 



 

 

 

dianggap konstan atau nilai tidak berubah, maka memungkinkan terjadinya 

kenaikan terhadap Investasi Asing di Indonesia (Y) sebesar 24.41. 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kebijakan Tax Amnesty (D1), yaitu 

sebesar 0.734. Koefisien yang bernilai positif artinya bahwa terjadi pengaruh 

searah antara variabel Kebijakan Tax Amnesty (D1) dan Investasi Asing di 

Indonesia (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Kebijakan Tax Amnesty 

(D1) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan Investasi Asing di 

Indonesia (Y) sebesar 0.734, dengan asumsi bahwa variabel independent 

bersifat tetap (konstan). 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Suku Bunga (X1), yaitu sebesar -0.148. 

Koefisien yang bernilai negative artinya bahwa terjadi pengaruh berlawanan 

arah antara variabel Suku Bunga (X1) dan Investasi Asing di Indonesia (Y). 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika Suku Bunga (X1), mengalami kenaikan 

sebesar 1% maka akan menurunkan Investasi Asing di Indonesia (Y) sebesar -

0.148 dengan asumsi bahwa variabel independent bersifat tetap (konstan). 

d. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2), yaitu 

sebesar -0.196. Koefisien yang bernilai negative artinya bahwa terjadi 

pengaruh berlawanan arah antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan 

Investasi Asing di Indonesia (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa jika 

Pertumbuhan Ekonomi (X2) mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan 

menurunkan Investasi Asing di Indonesia (Y) sebesar -0.196, dengan asumsi 

bahwa variabel independent bersifat tetap (konstan). 

 



 

 

 

E. Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau 

persentase variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai lebih 

mendekati nol (lebih kecil), artinya kapasitas semua variabel independent dalam 

menggambarkan variabel dependen sangat terbatas. Namun, jika nilainya semakin 

mendekati angka satu (semakin besar), berarti akurasinya dikatakan lebih baik 

karena variabel independen menyediakan hampir semu informasi untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel 4.5 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

R-squared 0.322156 

Adjusted R-squared 0.249530 

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

Berdasarkan pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai koefisien Adjusted 

R-Square adalah 0.322 atau sama dengan 32,2%. Angka tersebut mengandung arti 

bahwa variabel Kebijakan Tax Amnesty (D1), Suku Bunga (X1) dan Pertumbuhan 

Ekonomi (X2) secara Bersama-sama terhadap variabel investasi asing di Indonesia 

(Y) sebesar 32,2%, sedangkan sisanya (100%-32,2%= 67,8%) dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. 

2. Uji signifikansi simultan (Uji-F) 

Uji F biasanya digunakan untuk menentukan apakah variabel independent 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel depeden. Jika nilai signifikansi 

< 0,05 atau variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen, maka perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh 



 

 

 

perubahan pada variabel independent. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam 

uji adalah 0.05. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji simultan (Uji-F) 

F-stattistic 4.435816 

Prob(F-statistic) 0.011339 

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

         Berdasarkan pada Tabel 4.6 terdapat nilai probability F-statistic sebesar 

0.011339 dan nilai dari F-hitung adalah 4.435816. Ketika F-hitung > 3.295 dan 

prob(F-statistic) < 0.05, maka kesimpulanya bahwa variable bebas yaitu kebijakan 

tax amnesty (D1), Suku bunga (X1), dan pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh 

secara simultan terhadap variable terikat yaitu investasi asing. 

3. Pengujian Parsial (Uji-t) 

Uji parsial dipakai untuk meinterpretasikan mengenai koefisien regresi 

variabel bebas berupa halnya kebijakan tax amnesty, suku bunga dan pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap investasi asing di Indonesia dengan 

penilaian konstan terhadap variabel lain. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas Keterangan 

Kebijakan Tax 

Amnesty 
0.734537 0..772469 0.4463 

Tidak 

Signifikan  

Suku Bunga -0.148216 -3.190070 0.0035 Signifikan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
-0.196832 -1.478741 0.1504 

Tidak 

Signifikan 

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 10 (2023) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a. Kebijakan Tax Amnesty (D1) 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas hasil pengolahan data menghasilkan nilai t-

statistik sebesar 0.772469 lebih kecil dari t tabel 1.694 dengan nilai signifikan 

probability 0.4463 lebih besar dari 0.05 hal ini diartikan variabel kebijakan tax 

amnesty berpengaruh positif dan tidak signifikan yang berarti hipotesis ditolak.  

b. Suku Bunga (X1) 

Berdasarkan hasil pengolahan data menghasilkan nilai t-statistik sebesar -

3.190070 lebih besar t tabel 1.694 dengan nilai signifikan probability 0.003 lebih 

kecil dari 0.05 hal ini diartikan variabel suku bunga berpengaruh negatif dan 

signifikan yang berarti hipotesis diterima.  

c. Pertumbuhan Ekonomi (X2) 

Berdasarkan hasil pengolahan data menghasilkan t-statistik sebesar -

0.196832 lebih kecil dari 1.694 dengan nilai signifikan probability 0.1504 lebih 

besar dari 0.05 hal ini menunjukan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan yang berarti hipotesis di tolak. 

F. Pembahasan  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh Kebijakan Tax 

Amnesty, Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi asing di 

Indonesia. Pembahasan lebih lajut mengenai hasil penelitian tersebut dipaparkan, 

yaitu: 

1. Kebijakan Tax Amnesty terhadap Investasi Asing di Indonesia 

Hasil analisis regresi diperoleh tidak signifikan kebijakan tax amnesty 

memiliki nilai signifikan 0.4463 > 0,05 dan koefisien regresi sebesar 0.734538 



 

 

 

yang artinya kebijakan tax amnesty bernilai positif namun tidak signifikan terhadap 

investasi asing di Indonesia. Dampak pada investasi asing ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi kebijakan tax amnesty makan semakin tinggi investasi asing yang 

akan masuk di Indonesia begitupun sebaliknya. 

Variabel tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi asing. 

Hal tersebut dikarenakan jangka periode waktu penerapan tidak berlangsung begitu 

lama, dimana penerapannya hanya kurang lebih satu tahun atau hanya sat periode 

sehingga dampaknya terhadap minat investor untuk berinvestasi tidak begitu 

signifikan. Penurunan efektivitas penerimaan pajak sejak diterapkanya tax 

amnesty, bisa disebabkan karena kebijakan pengampunan pajak belum tepat untuk 

diterapkan di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya faktor yang 

mempengaruhi kurangnya penerimaan pajak di Indonesia. Kurangnya kejelasan 

mengenai kebijakan penempatan ataupun jumlah kekayaan wajib pajak di dalam 

maupun di luar negeri juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurang 

efektifnya penerapan tax amnesty. 

Pajak dapat diartikan sebagai pemungutan oleh negara terhadap warga 

negara negara berdasarkan hukum, di mana di atas negara tidak memberikan 

pungutan tersebut pelanggaran langsung warga negara. Pembayaran pajak 

merupakan wujud dari kewajiban negara dan peran wajib pajak untuk terlibat 

secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara 

dan pembangunan Nasional. Pajak yang memiliki peran strategis ini harus 

mendapat perhatian penting dari masyarakat dan pemerintah. Sistem perpajakan 

yang ideal suatu negara harus memiliki asas manfaat (benefit principle) yang 



 

 

 

diharapkan lebih banyak manfaatnya lebih tinggi dari pajak yang dibayar oleh 

wajib pajak dan pajak harus memiliki asas keadilan (prinsip ekuitas). Sistem 

pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem selfassessment (Andrew et.al, 

2023). 

Kebijakan tax amnesty merupakan salah satu capaian yang telah 

dilaksanakan untuk meningkatkan tingkat komitmen wajib pajak dengan 

memberikan tax amnesty kepada wajib pajak (wajib pajak). Pengampunan pajak 

perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan 

kesempatan terakhir (one shot chance) bagi wajib pajak yang melakukan 

penghindaran pajak dalam dan luar negeri dengan tujuan utama sebagai sarana 

rekonsiliasi pajak nasional bagi seluruh calon wajib pajak dan diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan negara. pendapatan (Maulana et.al, 2021). 

Menurut Adam Smith menyebutkan bahwa pemungutan pajak didasarkan 

pada empat asas, yaitu: 1). Equity atau Kesetaraan, keadilan menjadi pertimbangan 

penting dalam membangun sistem perpajakan. Pemungutan pajak harus dilakukan 

sesuai dengan kemampuannya. Negara tidak boleh membeda-bedakan sesama 

wajib pajak, 2). Kepastian, artinya pajak yang harus dibayar harus jelas (pasti) dan 

tidak mengenal kompromi (tidak sewenang-wenang). Kepastian hukum harus 

tercermin mengenai subjek, objek, besarnya pajak serta ketentuan mengenai 

pembayaran, 3). Kenyamanan, memungut pajak pada waktu yang paling baik bagi 

wajib pajak yaitu pada saat penghasilan diterima, dan 4). Pemungutan pajak harus 

dilakukan hemat. Biaya penagihan tidak boleh melebihi penerimaan pajak pajak 

harus dibebankan sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Asas 



 

 

 

equality menjadi perhatian khusus terkait dengan pemajakan investor dan calon 

investor dengan peredaran bruto tertentu. Menurut Peragine (2004) dalam 

Wahyudi dan Suparna (2022) menyatakan bahwa keadilan dalam perpajakan 

terbagi menjadi dua, yaitu keadilan vertical dan keadilan horizontal. Keadilan 

vertical menuntut adanya perbedaan perilaku antara orang yang mempunyai 

penghasilan yang sama, sedangkan keadilan horizontal mensyaratkan perlakuan 

yang saman antara wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang sama. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan yang dilakukan oleh Danusatrio 

(2018) menyatakan bahwa tax amnesty tidak begitu signifikan berpengaruh 

terhadap reaksi pasar saham.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Suardi et.al 

(2015) menemukan bahwa terjadi reaksi pasar ditunjukkan dengan perubahan 

harga sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan 

abnormal return dan volume perdagangan saham. Sehingga dapat diartikan bahwa 

adanya tax amnesty memberikan abnormal return, hal ini menunjukkan bahwa 

pasar modal atau investor memberikan respon positif terhadap kebijakan tax 

amnesty tahun 2016. Hal ini semakin mendukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari dan Agus (2018) menyatakan bahwa adanya kebijakan 

tax amnesty yang salah satunya pengumuman dari pemerintah mempengaruhi 

harga surat berharga atau saham karena berdasarkan penjelasan diatas dan hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya abnormal return setelah tax amnesty periode I 

meskipun itu begitu signifikan dampaknya.  



 

 

 

Mneurut Maulana et.al, (2021) dimana penerapan kebijakan akan 

memengaruhi investasi asing di Indonesia, sebab kebijakan tax amnesty ini 

menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia sendiri pun tetap pemberian sanksi, 

denda, dan juga penalty sehingga kepastian hukum dianggap mampu membuat 

orang akan taat pada regulasi yang diterapkan. Penerapan pengampunan artinya 

bagi wajib pajak yang memiliki kekayaan berupa seluruh kekayaan yang belum 

dilaporkan benar, apakah itu di dalam negeri atau di luar negeri diberikan 

pengampunan dengan membayar uang tebusan. Pengampunan dalam hal ini berarti 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Implementasi program ini 

diharapkan pemerintah akan ada peningkatan subjek pajak dan objek pajak. 

Subyek pajak yang bersangkutan disini berupa pengembalian dana yang berada di 

luar negeri, sementara itu objek pajak berupa bertambahnya jumlah wajib pajak. 

Selain itu, program ini dapat meningkatkan citra negatif aparat pajak yang melekat 

pada masyarakat (Prishastini dan Bambang, 2017). 

2. Suku Bunga terhadap Investasi Asing di Indonesia 

Hasil analisis regresi diperoleh tidak signifikan suku bunga memiliki nilai 

signifikan 0.0035 < 0,05 dan koefisien regresi sebesar -0.148216 yang artinya suku 

bunga bernilai negative dan signifikan terhadap investasi asing di Indonesia. 

Dampak pada investasi asing. Ini menunjukkan bahwa semakin tingginya suku 

bunga maka semakin rendah investasi asing yang akan masuk di Indonesia 

begitupun sebaliknya.  



 

 

 

Tingginya suku bunga di Indonesia akan membuat investor enggan 

menanamkan modalnya di Indonesia atau dengan kata lain investasi asing pun akan 

menurun. Anna (2012) menyatakan bahwa suku merupakan tingkat yang 

dibayarkan atau beban penggunaan dana atau dengan kata lain biaya pinjaman.  

Pandangan Keynesian, bahwa suku bunga bergantung pada jumlah uang 

yang beredar dan preferensi likuiditas (permintaan likuiditas), dan yang dimaksud 

dengan preferensi likuiditas adalah permintaan uang oleh setiap individu dalam 

perekonomian (Rompas, 2018). Mengacu dari teori klasik bahwa bunga yakni 

harga dari dana pinjaman (reksa dana), artinya bunga yakni sebuah harga yang 

berlangsung dalam pasar serta investasi. Keynesian dalam pandangannya 

menjelaskan bahwasanya suku bunga tergantung dengan banyaknya uang yang 

diedarkan serta preferensi likuiditas (permintaan likuiditas). Adapun yang 

dimaksud preferensi likuiditas yakni permintaan akan uang dari semua orang pada 

perekonomian. Keynes menjelaskan, permintaannya masyarakat akan uang 

memiliki tiga tujuan (Saada, 2017), yaitu: 1) Transaksi sebagai alat pembayaran 

konsumsi, 2) Tindakan pencegahan dalam mengatasi permasalahan tak diduga 

selayaknya kehilangan pekerjaan ataupun kematian, serta 3) Spekulasi, untuk 

berinvestasi dalam saham ataupun sekuritas lainnya. 

Tingkat suku bunga menjadi salah satu indikator dalam memutuskan 

apakah seseorang mau menjalankan investasi atau menabung. Suku bunga adalah 

nilai, tingkat, harga maupun keuntungan yang didapatkan oleh investor dari 

penggunaan dana investasi dikenal sebagai tingkat bunga. Hal tersebut ditentukan 

dengan menghitung nilai ekonomi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. 



 

 

 

Dengan demikian, ketika tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama 

dengan tingkat suku bunga, maka investor akan berminat untuk berinvestasi. 

Begitupun sebaliknya, ketika pengembalian modal lebih kecil daripada tingkat 

suku bunga, makan investasi yang telah direncanakan tidak menguntungkan dan 

menyebabkan investor batal untuk berinvestasi (Rahmawti, 2022). 

Investor selalu memperhatikan suku bunga ketika ingin berinvestasi, karena 

suku bunga menjadi patokan investor ketika ingin berinvestasi. Namun hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa suku bunga tidak mencerminkan investor asing 

dalam berinvestasi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa investor merespon 

positif suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa investor asing tidak peduli dengan 

suku bunga di Indonesia. Di pasar saham, kenaikan suku bunga acuan memberikan 

sentimen positif bagi kinerja investasi, khususnya pasar modal yang merupakan 

aset berisiko tinggi. Namun investor asing lebih menyukai kenaikan suku bunga 

yang dibuktikan dengan peningkatan net buying oleh investor asing. Secara teoritis 

menyatakan bahwa dengan naiknya tingkat suku bunga maka investasi akan 

menurun, namun bertentangan dengan hasil penelitian ini ternyata tingkat suku 

bunga yang lebih tinggi justru menyebabkan investor asing meningkatkan 

investasinya. Hal ini disebabkan kepercayaan asing yang kuat terhadap kebijakan, 

peraturan, fasilitas dan jaminan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 

investor asing. Kondisi ini diimplementasikan oleh pemerintah dengan 

meningkatkan kepercayaan asing terhadap Indonesia, maka akan meningkatkan 

jumlah investasi yang masuk ke Indonesia yang pada akhirnya akan menyebabkan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 



 

 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ernita (2013) menyatakan bahwa tingkat 

suku bunga berpengaru negative signifikan terhadap investasi asing langsung. Hal 

tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Faroh (2015) menyatakan bahwa suku 

bunga berpengaru negative signifikan terhadap investasi asing langsung. Dimana 

tingginya suku bunga akan membuat biaya modal semakin mahal, investor pun 

akan enggan menanamkan modalnya sehingga membuat investasi asing yang 

masuk akan lebih sedikit. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh 

Wulandari et.al (2023) yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh 

signifikan terhadap investasi perusahaan. 

Pengaruh variable suku bunga pada penelitian ini mempunyai pengaruh 

yang negative signifikan terhadap investasi asing langsung. Hal tersebut di lihat 

dari nilai koefisien suku bunga negative. Semakin naik tingkat suku bunga di 

Indonesia maka semakin sedikit investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Hal 

itu disebabkan besarnya biaya harus ditanggung investor akibat suku bunga yang 

dibebankan dalam menjalankan proyeknya. Pemerintah perlu menjaga suku bunga 

di Indonesia agar tidak terjadi peningkatan yang ekstrim sehingga investor asing 

tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. 

Hasil tersebut menunjukkan berbeda yang menunjukkan bahwa variabel 

suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel FDI. Dimana hasil 

tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amelia dan Rifiqi, 2023) 

menunjukkan analisis jangka pendek menunjukkan bahwa suku bunga domestik 

tidak berpengaruh secara parsial terhadap investasi modal asing. Hal ini terjadi 

karena tingkat pengembalian modal yang dapat dinikmati oleh investor asing 



 

 

 

masih lebih besar dari suku bunga yang harus dibayarkan investor kepada 

perbankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa dan Dewi (2021) 

menyatakan tingkat suku bunga domestik berpengaruh negatif terhadap penanaman 

modal asing di Indonesia. Hasil penelitian ini konsisten dengan dilakukan oleh 

Putri et.al (2021) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh negative terhadap 

investasi asing langsung di Indonesia. Jika suku bunga pinjaman terlalu tinggi, 

juga akan mengakibatkan tingginya biaya modal yang mempersulit penanaman 

modal asing untuk masuk ke suatu negara. Hasil penelitian ini didukung oleh 

Tristiarini et.al, (2023) yang menyatakan bahwa suku bunga tidak mempunyai 

pengaruh terhadap investasi pada harga saham yang ditawarkan. 

3. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Investasi Asing di Indonesia 

Hasil analisis regresi diperoleh tidak signifikan pertumbuhan ekonomi 

memiliki nilai signifikan 0.1504 > 0,05 dan koefisien regresi sebesar -0.196832 

yang artinya pertumbuhan ekonomi bernilai negative dan tidak signifikan terhadap 

investasi asing di Indonesia. Dampak pada investasi asing. Ini menunjukkan bahwa 

semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah investasi asing yang 

akan masuk di Indonesia begitupun sebaliknya. 

Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

investasi asing. Situasi ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih belum 

menjadi prioritas bagi investor asing. Banyaknya hambatan masuknya investor 

asing, birokrasi yang tidak terkendali dan pembangunan yang tidak mendukung 

menjadi penyebab berkurangnya daya tarik Indonesia terhadap investor asing. 

Kenaikan atau penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi berarti proses dimana 



 

 

 

output meningkat atau menurun. Pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya 

menunjukkan kapasitas produksi penduduk suatu negara, tetapi juga ukuran pasar 

negara tersebut. Pada tahap selanjutnya, peningkatan pendapatan atau pertumbuhan 

ekonomi nasional ini akan sangat berdampak pada peningkatan pendapatan 

masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat, demikian juga 

sebaliknya.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan 

ekonomi maka aliran investasi asing juga akan semakin besar (Karimi et.al, 2022). 

Tidak signifikannya hasil penelitian tersebut dikarenakan investasi asing langsung 

juga dipengaruhi oleh sesuatu faktor-faktor yang lebih besar, seperti keadaan 

ekonomi di negara investor. Perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk dapat 

menarik investor dengan menstabilkan ekonomi di Indonesia, memfasilitasi 

investasi asing dan di dalam negeri yang akan mempengaruhi PDB dan 

kesejahteraan negara tersebut.  

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan 

kapasitas jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang 

ekonomi bagi penduduknya. Batas-batas bangunan tidak sepenuhnya diselesaikan 

atau dibuat dapat dibayangkan oleh kemajuan atau perubahan yang inovatif, 

kelembagaan (kelembagaan), dan filosofis sesuai dengan tuntutan yang berbeda 

dari situasi saat ini (Todaro, 2013). 

Teori neoklasik dalam model pertumbuhan memperkuat penjelasan 

ekonomi dengan satu output homogen yang dihasilkan dari dua jenis input, yaitu 

tenaga kerja dan modal (Suriani dan Chenny, 2022). Elemen baru dari model 



 

 

 

pertumbuhan neoklasik adalah modal dan perubahan teknologi. Untuk 

meningkatkan pembangunan diperlukan modal dan perbankan sebagai lembaga 

keuangan yang dapat mengarahkan uang kepada masyarakat untuk meningkatkan 

produksi. 

Menurut pendekatan neoklasik Robert Solow, teori pertumbuhan ekonomi 

suatu negara baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri akan memberikan 

kontribusi bagi perekonomian negara tersebut. Pembentukan modal negara dan 

pertumbuhan populasi sangat penting. Dari segi pembentukan modal, baik 

penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri melalui FDI berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Amelia dan Rifiqi, 2023). Pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi akan meningkatkan ukuran pasar. Semakin besar ukuran pasar berarti 

semakin banyak konsumen atau pembeli potensial. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi juga menyebabkan peningkatan pertumbuhan pasar. Pertumbuhan pasar 

yang tinggi berarti peluang kerja di pasar juga meningkat. Hal inilah yang menarik 

investor asing untuk berinvestasi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi 

yang baik. 

Maulida et.al (2022) menyatakan bahwa investasi memiliki pengaruh 

negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini karena investasi terus 

meningkat dan digunakan untuk pembangunan daerah, tidak serta merta harus 

segera dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Namun apabila investasi 

tersebut dapat digunakan secara langsung maka cenderung memberikan pengaruh 

yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan yang dapat 

diselesaikan tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan 



 

 

 

ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan investasi pada proyek-proyek 

pembangunan tanpa memperhatikan kebutuhan lain seperti tingkat pendidikan dan 

kesehatan masyarakat akan berdampak pada terbatasnya pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Gharaibeh (2015) 

menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap investasi asing langsung. Hasil penelitian ini 

didukung oleh Dewi dan Hnedry (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung. Hal ini menunjukkan 

bahwa dampak dari covid-19 begitu kompleksi sebab menyerang beberapa sector 

vital sehingga mampu membuat ekonomi menjadi anjlok dan berdampak ke semua 

sector, bahkan minat investasi asing sempat mengalami penurunan karena 

robohnya pertahanan sector ekonomi meskipun hanya terjadi selama 2 tahun 

namun memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat 

baik di Indonesia maupun dunia internasional. Alasan yang tidak mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dalam investasi asing adalah karena masuknya dolar AS, 

penurunan nilai tukar rupee, penurunan aktivitas ekonomi, dan PDB juga akan 

turun. Selain itu, karena pengalihan dana dalam negeri yang dihasilkan dari 

keuntungan dari luar negeri ke luar negeri, dana tersebut tidak dapat lagi digunakan 

untuk investasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Amelia dan Rifiqi, 2023) 

yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan 

terhadap FDI ASEAN. Temuan penelitian Putri et al (2021) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap FDI di Indonesia. 



 

 

 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Ariszki 

(2018) menyatakan bahwa investasi asing berpengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan koefisien positif.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Mengacu dari hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan, serta tujuan 

dari penelitian, maka dicapai kesimpulan berupa: 

1. kebijakan tax amnesty (D1) tidak signifikan terhadap investasi asing di 

Indonesia tahun 1986-2022. 

2. suku bunga (X1) berpengaruh negative dan signifikan terhadap investasi 

asing di Indonesia tahun 1986-2022.  

3. Variabel pertumbuhan ekonomi (X2) tidak signifikan terhadap investasi asing 

di Indonesia tahun 1986-2022. 

B. Saran 

Mengacu dari hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, 

kemudian bisa disampaikan sejumlah saran sebagai rekomendasi yang meliputi: 

1. Kebijakan Tax Amnesty perlu diterapkan pada beberapa periode sehingga 

memiliki dampak yang signifikan pada penerimaan negara serta 

meningkatkan kepatuhan pajak. 

2. Perlu ada perhatian serius dari pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas 

nilai tukar karena tingkat suku bunga memiliki dampak negatif, jika suku 

bunga tinggi, FDI akan menurun. Bila nilai suku bunga menurun, artinya 

akan membuat FDI naik.  

3. Untuk meningkatkan investasi, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki 

kekurangan tersebut ada seperti membuat database potensi investasi yang 



 

 

 

masih belum ada dan belum ada lengkap di setiap provinsi di Indonesia dan 

membuat kebijakan yang tidak rumit dan bisa memikat minatnya investor 

supaya menanamkan modal mereka dalam setiap provinsi di Indonesia. 

4. Untuk dapat memacu pertumbuhannya ekonomi yang lebih inklusif. 

Pemerintah juga diharap bisa memeratakan pertumbuhan ekonomi di 

seluruh daerah yang terdapat di Indonesia, membentuk lingkungan yang 

kondusif untuk investasi, tersedianya lapanagn pekerjaan serta peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. 

5. Akademisi atau peneliti baru diharapkan dapat mengkaji lebih dalam 

penelitian yang sama dengan variabel dan metode penelitian yang berbeda 

sehingga dapat mendukung dan menciptakan penemuan-penemuan baru 

lainnya. 
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