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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اَ 

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى َ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

و َ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

فََ  ي 
 
 kaifa : ك

لََ  و 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

|َ...َََىَ  ...َََاَ
fatḥahَdan alif atau 

yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

ـىَ  ـ  kasrah dan yā’ ī ــــ
i dan garis di 

atas 
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وَ ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

لََ  ي   qīla : ق 

َ
ُ
ت  yamūtu : يَمُو 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
ض ََُرَو  ال 

َ
ف
 
ط
َ
الأ  : rauḍah al-aṭfāl 

َ
ُ
ة
َ
ن ي  مَد 

ْ
ل
 
ََُا

ُ
ة
 
ل اض 

َ
ف
ْ
ل
 
ا  : al-madīnah al-fāḍilah 

َ
ُ
مَة
ْ
ك ح 

ْ
ل
 
 al-ḥikmah : ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ـََ ََّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َ
 
نا  rabbanā : رَبَّ

َ
 
نا ي  جَّ

َ
 najjainā : ن
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حَقَ 
ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
 aduwwun‘ : عَد

Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّـى  ـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل 

 َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ََال  

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun 

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَُ م 
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

َ
ُ
د
َ
ب لا
ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 
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َ
َ
ن مُرُو 

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
و ع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ي 
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
ت ر  م 

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (َُالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

نَُ ي  اللَ َد   dīnullāh   َب الل billāh   

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

م َ
ُ
َ َه ي  

مَةَ َف 
اللَ َرَح    = hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  
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saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :   Inchi Safitri 

NIM :   80500222016 

Judul : Pengaruh Reksa Dana Syariah, Saham Syariah dan Sukuk 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Inflasi 

Sebagai Variabel Moderasi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reksa dana 
syariah, saham syariah dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta efek 
moderasi inflasi antara reksa dana syariah, saham syariah dan sukuk terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Peneltian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatory dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan sampel menggunakan sampling 
jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 40. Tehnik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM) 
dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reksa dana syariah tidak  
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saham syariah 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sukuk tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi memperkuat 
hubungan antara reksa dana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi serta 
berpengaruh signifikan. Inflasi memperlemah hubungan antara saham syariah 
terhadap pertumbuhan ekonomi serta berengaruh signifikan. Inflasi 
memperlemah hubungan antara sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi serta 
berpengaruh signifikan. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 

Implikasi penelitian ini adalah investasi syariah yang semakin tinggi 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta menjaga 
tingkat inflasi agar selalu rendah dan stabil agar tidak memberikan efek buruk 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Masyarakat yang memiliki 
kelebihan dana agar melakukan investasi pada produk-produk syariah seperti 
reksa dana syariah, saham syariah dan sukuk agar dapat mendorong 
peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Kata kunci: Reksa Dana Syariah, Saham Syariah, Sukuk, Inflasi, 
Pertmbuhan Ekonomi 
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This study aimed to determine the effect of sharia mutual funds, sharia 

stocks, and sukuk on economic growth in Indonesia, the inflation effect on 

economic growth, and the moderating effect of inflation between sharia 

mutual funds, sharia stocks, and sukuk on economic growth in Indonesia. 

The research used is an explanatory research type using a quantitative 

approach. The data source in this study is secondary data. The sample 

collection technique used saturated sampling with a sample size of 40. The 

data analysis technique used in this study is the Structural Equation Model 

(SEM) with the Partial Least Square (PLS) approach. 

The results of this study indicate that Sharia mutual funds have no 

significant effect on economic growth. Sharia stocks have a significant effect 

on economic growth. Sukuk does not have a significant effect on economic 

growth. Inflation strengthens the relationship between Sharia mutual funds 

and economic growth and has a significant effect. Inflation weakens the 

relationship between sharia stocks and economic growth and has a significant 

effect. Inflation weakens the relationship between sukuk and economic 

growth and has a significant effect. Inflation has a positive and significant effect 

on economic growth. 

This study implies that higher Sharia investment can increase economic 

growth in Indonesia and maintain the inflation rate to be low and stable so as 

not to harm economic growth. Therefore, people with excess funds should 

invest in Sharia products, such as Sharia mutual funds, Sharia stocks, and 

Sukuk, to encourage increased economic growth. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya setiap manusia dalam mewujudkan kesejahteraan hidup 

tidak lepas dari kegiatan perekonomian. Dalam sudut pandang Islam, 

kegiatan ekonomi yang dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan 

investasi. Perintah mengenai dua hal tersebut disampaikan secara eksplisit 

dan implisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pengembangan 

sistem ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan memaksimalkan tingkat 

kesejahteraan umat manusia.1 

Pertumbuhan ekonomi atau biasa dikenal dengan Economic Growth 

merupakan sebuah indikator yang menunjukkan sejauh mana kegiatan 

perekonomian yang dijalankan oleh setiap masyarakat dalam 

menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan pendapatan dalam 

kurun waktu tertentu.2 Berkaitan dengan hal tersebut, sebuah fakta bahwa 

pertumbuhan ekonomi mempunyai andil yang sangat penting dan 

pengaruh bagi perekonomian masyarakat. Pengaruh yang dapat dirasakan 

adalah semakin meningkat kesejahteraan masyarakat dan terbukanya 

kesempatan kerja bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya.3 

Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

 
1 Mohamad Heykal, Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2012), h. 12. 
2 Dwi Nurhidayah, Amalia Nuril Hidayat dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 

“Pengaruh Infalsi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan ekonomi 

Nasional Tahun 2013-2020”, Jurnal Sinar Manajemen 09, no. 01 (2022): h. 159. 
3 Muttaqin, Rizal “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi 

Syariah dan Bisnis 1, no. 2 (2018): h. 76. 



2 
 

 
 

diproduksikan dalam masayarakat bertambah dan kemakmuran 

masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang 

sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dari satu periode ke 

periode lainnya. Sedangkan menurut Lincolin Arsyad, pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic product (GDP)/gross 

national product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar 

atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah 

perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.4 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diwujudkaan dalam 

bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dapat dikatakan 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila Produk Domestik 

Bruto (PDB) atau Gross Domestic product (GDP) Negara mengalami 

peningkatan. Indonesia adalah salah satu Negara yang menjadikan PDB rill 

sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Terdapat berbagai upaya 

yang bisa dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti 

meningkatkan mutu pendidikan, pendanaan UMK, melek terhadap 

teknologi baru, berinvestasi dan masih banyak lagi. Dalam sektor investasi 

terdapat berbagai jenis, diantaranya adalah pasar modal syariah.5 

Beberapa waktu terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami 

perubahan yang fluktuatif. Berdasarkan hasil publikasi Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam tabel berikut ini. 

 

 

 
4 Arsyad Lincolin, Ekonomi Pembangunan: Edisi ke empat, (Yogyakarta: STIE YKPN, 

1999), h. 13. 
5 Fidya Juni Kartika dan R. Mohd. Zamzami, “Pengaruh Saham, Sukuk, dan Reksadan 

Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi 

Periode 2012-2020”, Jurnal Syntax Fusion 2, no. 10 (2022): h. 843.  
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Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Tahun Pertumbhan Ekonomi (%) 

2014 5,01 

2015 4.88 

2016 5.03 

2017 5.07 

2018 5.17 

2019 5.02 

2020 -2.07 

2021 3.7 

2022 5.31 

2023 5.05 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia sebagai Negara berkembang untuk menjadi maju atau 

Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif memerlukan 

sebuah model dan instrumen ekonomi yang bisa menopang keberhasilan 

sistem sebuah Negara agar dapat meningkatkan pendapatan 

perkapitanya.6 Salah satu instumen yang dapat meningkatkan kualitas 

perekonomian adalah dengan menumbuhkan investasi dalam sektor 

keuangan. Sektor keuangan didalamnya terdapat pasar modal. Pasar 

modal merupakan instrumen keuangan yang memiliki peran penting 

dalam pertumbuhan ekonomi.7  

Pasar modal syariah merupakan salah satu tempat investasi yang 

saat ini banyak diminati investor. Sebagai negara dengan jumlah penduduk 

 
6 Tri Nadhirotur Roifah dan Sukron Faris, “Pengaruh adanya Islamic Capital Market 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 2, no. 08 (2022): h. 2111. 
7 Mochammad Nadjib dkk, Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan 

Empirik, (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 2008), h. 169. 
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muslim terbesar di dunia, pengembang pasar modal pun menyadari 

potensi tersebut dengan pengembangan tempat berinvestasi dengan 

menggunakan pasar modal syariah.8 Secara umum pasar modal syariah 

dan pasar modal non syariah memiliki kesamaan, yang membedakan 

diantara keduanya adalah produk dan mekanisme transaksi yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal syariah.9 Fungsi dari 

pasar modal syariah adalah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan 

untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah yang 

tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.10 

Dalam sudut pandang syariah, pasar modal merupakan bagian dari 

aktivitas muamalah. Transaksi yang ada dalam pasar modal diperbolehkan 

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan 

oleh syariah. Pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah secara 

optimal dapat berperan terhadap pertumbuhan dan ekspansi ekonomi. 

Pendekatan analisisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah 

dalam aktivitas transaksi di pasar modal yang berorientasi kepada tujuan 

dari penerapan prinsip-prinsip syariah. Tujuan syariah dalam kehidupan 

ekonomi tersebut seperti terealisasinya distribusi pendapatan dan 

kekayaan, terciptanya keadilan dan keseimbangan ekonomi baru dan akan 

terwujud dengan diaplikasikannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai 

aktifitas ekonomi dan keuangan syariah, khususnya pasar modal sebagai 

Lembaga keuangan. 11 

 
8 Binti Shofiatul Jannah, “Kontribusi Saham Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia”, Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 9, no. 2 (2019): h. 79. 
9 Mustakim Muchlis dan Abdul Hamid Habbe, “Exploring Sharia Screening Review in 

Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)”, Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam 

8, no. 1 (2021): h. 41 
10 https://ojk.go.id 
11 11 Binti Shofiatul Jannah, “Kontribusi Saham Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia”, h. 80 

https://ojk.go.id/
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Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya 

Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 

Juli 1997. PT. Danareksa Investment bekerjasama dengan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 

2000.12 Secara umum pasar modal syariah terdiri dari tiga sektor utama 

yaitu reksa dana syariah, saham syariah dan sukuk.  

Saham syariah, sukuk dan reksa dana syariah memiliki hubungan 

jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.13 Pasar 

modal syariah dijalankan dengan konsep syariah, dimana setiap 

perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan 

ketentuan syariah. Dalam hal ini pasar modal syariah memiliki peran 

dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah Indonesia melalui 

kinerja produktif atas penawaran produk investasi yang menarik, rasa 

keamanan aset dan memberikan tingkat pengembalian yang tinggi.14  

Berikut merupakan perkembangan reksa dana syariah berdasarkan  

publikasi otoritas jasa keuangan (OJK). 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Binti Shofiatul Jannah, “Kontribusi Saham Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia”, h. 81 
13 Della Ardina, “Analisis Peran Pasar Modal Syariah dan Pembiayaan Perbankan Syariah 

Teradap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Ilmiah, (2021): h. 2. 
14 Dian Puspitasari dkk, “Peran Pasar Modal Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian 

di Indonesia”, Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa 2, no. 2 (2023): h. 128. 



6 
 

 
 

Tabel 1.2 Perkembangan Reksa Dana Syariah 

Tahun Reksa Dana Syariah (Triliun) 

2014 11.15 

2015 11.01 

2016 14.91 

2017 28.31 

2018 34.49 

2019 53.74 

2020 74.37 

2021 44.00 

2022 40.61 

2023 42,78 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa 

pembentukan modal atau investasi merupakan faktor utama tercapainya 

pertumbuhan ekonomi.15 Data diatas menunjukkan bahwa reksa dana 

syariah mengalami perkembangan yang cukup baik dari tahun ke tahun. 

Hal ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan 

ekonomi. Reksa dana sayariah memiliki peran dalam pertumbuhan 

ekonomi karena apabila terjadi peningkatan investasi Masyarakat melalui 

reksa dana syariah maka akan berdampak pada perumbuhan ekonomi. 

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwahida dkk., 

 
15 Sattar dan Silvana Kardina Wijayanti, Buku Ajar Teori Ekonomi Makro, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), h. 48  
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yang menyatakan bahwa reksa dana syariah memiliki hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.16 

Saham syariah adalah instrumen utama pasar modal syariah yang 

merupakan bukti kepemiilikan atas perusahaan dan didalamnya 

mencakup jenis usaha, produk barang, jasa dan akad yang telah diberikan 

serta cara pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah.17 Adapun 

tabel perkembangan saham syariah dapat dilihat seperti berikut ini: 

Tabel 1.3 Perkembangan Saham Syariah 

Tahun Saham Syariah (Triliun) 

2014 1944.53 

2015 1737.29 

2016 2041.07 

2017 2288.02 

2018 2239.51 

2019 2318.57 

2020 2058.77 

2021 2015.19 

2022 2155.45 

2023 2501,49 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian terpenting dalam 

perekonomian suatu negara dan merupakan indikator yang dapat 

menentukan kesejahteraan Masyarakat. Saham syariah yang merupakan 

 
16 Nurwahida, Sugianto dan Nurul Jannah, “Pengaruh Ekspor dan Utang Luar Negeri 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2012-2022”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9 No. 
02 (2020). h. 1595 

17 Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syariah, (Jakarta: PT. Trans Media, 2011), h. 78. 
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salah satu pembentuk modal dalam investasi memainkan peran penting 

dalam suatu perekonomian sebagai pembentuk modal dan memperbesar 

kapasitas produksi. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, 

memungkinkan adanya menyerapan tenaga kerja baru sehingga angka 

pengangguran dapat diminimalisir. Hal demikian tentunya dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nurhidayah yang menyatakan 

bahwa saham syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.18 

Apabila pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, 

kebutuhan negara dan perusahaan-perusahaan akan semakin meningkat. 

Dalam proses perkembangan tersebut pihak perusahaan maupun negara 

membutuhkan pendanaan yang mencukupi untuk menyokong kegiatan 

usahanya. Dalam hal ini investasi merupakan salah satu alternatif dalam 

mendukung pertumbuhan tersebut salah satunya investasi dalam bentuk 

penerbitan sukuk.19  

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 sukuk 

merupakan surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten 

(perusahaan yang menjual saham) yang wajib membayar pendapatan 

berupa bagi hasil, margin dan fee.20 Pembayaran pendapatan dapat 

dibayarkan kepada pemegang obligasi syariah dengan ketentuan pada saat 

jatuh tempo sesuai dengan prinsip syariah. Berinvestasi di sukuk dapat 

 
18 Dwi Nurhidayah, Amalia Nuril Hidayati dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 

“Pengaruh Inflasi, Saham Syariah Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Tahun 2013-2020”, Jurnal Sinar Manajeme 09, no. 1 (2022): h. 170. 
19 Muhammad Ardi, “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekoomi Indonesia”, 

Istishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 9, no. 1 (2018). h. 37 
20 Iyah Faniyah, Kepastian Hukuk Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia, 

(Sleman: Deepublish, 2018), h. 48. 
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memperoleh capital gain (keuntungan investasi) dan deviden (keuntungan 

perusahaan yang diberikan kepada pemegang sukuk) sehigga bisa 

meningkatkan asset atau kekayaan investor dimasa yang akan datang.21 

Adapun perkembangan sukuk dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 1.4 Perkembangan Sukuk 

Tahun Sukuk (Triliun) 

2014 12.91 

2015 16.11 

2016 20.42 

2017 26.39 

2018 36.54 

2019 48.24 

2020 55.15 

2021 66.45 

2022 84.97 

2023 99,85 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Sukuk mengalami perkembangan positif dalam 10 tahun terakhir 

seperti yang tergambarkan dalam tabel diatas. Ditahun 2014 tercatat nilai 

sukuk sebesar 12.91 T, sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan 

hingga mencapai 99.85 T.  

Dalam keuangan Islam, sukuk cukup dikenal dan termasuk dalam 

perdagangana internasional. Sukuk merupakan salah satu produk dalam 

pasar modal syariah yang terbilang penting bagi pemerintah dan 

 
21 Didin Fatihudin, Panduan Praktis Merencanakan Keuangan Untuk Investasi di Pasar 

Modal, Pasar Uang dan Valas, (Surabaya: Publishing, 2017), h. 12. 
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perusahaan dalam mencari sumber pendanaan.22 Hal tersebut dapat 

dilihat dari penerbitan sukuk yang terus meningkat dari tahun ke tahun 

yang memberikan peluang besar untuk melakukan investasi. Kehadiran 

sukuk sebagai instrumen pasar modal syariah akan mendorong 

perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. 

Pasar modal syariah dalam upaya mendorong pertumbuhan 

ekonomi dijelaskan dalam roadmap pasar modal syariah 2020-2024 

bahwa Kemenko perekonomian telah merancang program prioritas dan 

program kerja dibidang perekonomian. Salah satu strategi utama untuk 

pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah transformasi struktural melalui 

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dibeberapa wilayah Indonesia. 

Dalam Pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Indonesia 

diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 6.445 triliun,23 sementara 

kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun 

(hanya 37% dari total kebutuhan) sehingga kebutuhan pendanaan 

Pembangunan infrastruktur pemerintah yang memerlukan pendanaan 

dari sektor BUMN dan swasta sebesar Rp 4.060 triliun.24 

Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) merupakan salah satu 

produk investasi di pasar modal yang memiliki kekhususan penggunaan 

aset infrastruktur sebagai portofolio utama investasinya. Dengan adanya 

DINFRA ini digunakan sebagai jembatan untuk membantu pendanaan 

Pembangunan infrastruktur ekonomi dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang lebih berkualitas. 

 
22 Muhammad Ardi, “Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekoomi Indonesia”, 

Istishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 9, no. 1 (2018): h. 37. 
23 Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 
24 www.ojk.go.id (laporan perkembangan pasar modal syariah) 

http://www.ojk.go.id/
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Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 

tahun 2022 merilis bahwa total pembiayaan proyek oleh pasar modal 

syariah yaitu 4.247 proyek dengan total akumulasi sebesar Rp 175,37 

Triliun. Adapun proyek tersebut diantaranya 576 proyek infrastruktur 

jalan dan jembatan, 673 proyek infrastruktur SDA, 76 proyek Gedung PTN 

dan 2 LLDIKTI, 226 proyek embarks haji dan PLHUT, 6 proyek fasilitas 

pertanian, 222 proyek perumahan, 937 proyek Gedung PTKIN dan 

madrasah, 19 proyek laboratorium dan fasilitas ristek, 1 proyek 

penyelenggaraan jaminan produk halal, 25 proyek taman nasional, 1351 

proyek Gedung balai nikah dan manasik haji, 1 proyek fasilitas fitofarmaka 

dan 1 SMAK perindustrian, 130 proyek infrastruktur transportasi darat, 

laut dan udara serta diklat dan 1 proyek meteorologi klimatologi dan 

geofisika.25 

Berdasarkan pembiayaan proyek-proyek tersebut diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa instrument-instrumen pasar modal syariah 

dinilai mampu memberikan kontribusi dalam mendukung dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. 

Selain meningkatkan investasi, terdapat berbagai upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu Negara. Menjaga 

kestabilan tingkat kenaikan inflasi juga merupakan hal yang perlu 

dilakukan agar pertumbuhan ekonomi suatu Negara stabil. Dalam 

pandangan ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam sebuah 

Negara yang mana naik turunnya dapat mengakibatkan terjadinya gejolak 

ekonomi.26  

 
25 www.ojk.go.id  
26 Dwi Nurhidayah, Aulia Nuril Hidayati dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 

“Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksa Dana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Tahun 2013-2020 09, no. 01 (2022): h. 159. 

http://www.ojk.go.id/
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Menurut Ebert dan Griffin, inflasi merupakan kondisi dimana 

jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari jumlah permintaan sehingga 

akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang meluas dalam sistem 

perekonomian secara keseluruhan.27 

Inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga produksi berupa bahan 

produksi dan biaya produksi yang menyebabkan produsen akan 

mengurangi jumlah produksinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

kelangkaan suatu produk yang berefek pada pertumbuhan ekonomi. Inflasi 

yang seimbang dan stabil akan memberikan dampak positif bagi 

wirausaha. Sebaliknya, jika tingkat inflasi tinggi akan memberikan dampak 

buruk bagi perekonomian suatu Negara. Dampak yang dapat ditimbulkan 

berupa kurangnya minat penanaman modal bagi para investor, 

mengurangi tingkat pendapatan dan akhirnya berpengaruh pada daya beli 

masyarakat yang cenderung menurun.28 Inflasi dapat membuat orang 

berfikir untuk menarik dana yang dimiliki dan mengamankan asetnya. 

Berikut adalah data tingkat inflasi di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Syaista Nur dan Fatwa, “Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia”, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 5, no. 1 (2022): h. 123. 
28 Sri Kasnelly Sapiah, “Pengaruh Saham dan Reksa Dana Syariah terhadap Perkembangan 

Ekonomi Indoenesia serta Inflasi sebagai Variabel Intervening”, Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah 

4, no. 1 (2021): h. 31 
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Tabel 1.5 Tingkat Inflasi di Indonesia 

Tahun Inflasi (%) 

2014 8.36 

2016 3.02 

2017 3.61 

2018 3.13 

2019 2.72 

2020 1.68 

2021 1.87 

2022 5.51 

2023 2.61 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Laju tingkat inflasi selalu diupayakan rendah dan juga stabil. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari timbulnya penyakit makro ekonomi yang 

dapat memberikan dampak terhadap ketidakstabilan dalam 

perekonomian. Dampak langsung yang terjadi dari peningkatan inflasi 

adalah angka pengangguran dan tingkat kemiskinan yang juga akan 

meningkat. Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan dapat 

memberikan pengaruh negatif bagi individu dan pemerintah.29 

Dalam pandangan ekonomi Islam inflasi disebabkan oleh dua faktor 

yaitu natural inflation dan human error inflation.30 Peperangan yang terjadi 

antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu penyebab terjadinya 

inflasi yang tergolong dalam faktor natural inflation. Peperangan tersebut 

menimbulkan dampak baik bagi kedua negara yang bersitegang maupun 

 
29 Dwi Nurhidayah, Aulia Nuril Hidayati dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 

“Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksa Dana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Tahun 2013-2020”, Vol. 09 No. 01, 2022, Hal. 159-160 
30 Idris Parakkasi, “Inflasi dalam Perspektif Islam”, LAA MAISYIR 3 No. 1 (2016), h. 45-47 
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negara lain. Selain itu peperangan antara Rusia dan Ukraina juga 

berdampak pada perekonomian global. Konflik Rusia Ukraina juga 

membuat pasar saham Indonesai mengalami penurunan. Mayoritas saham 

di Bursa Efek Indonesia mencatat penurunan harga sama dan Indeks Harga 

Saham Gabungan mengalami penurunan nilai.31 Dampak negatif lain yang 

ditimbulkan dari perang Rusia-Ukraina berupa kenaikan komoditas impor, 

kenaikan harga minyak, penurunan nilai tukar rupiah, dan eksor dan impor 

neraca.32 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh 

pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis masing-masing 

instrumen utama pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, pasar modal syariah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang 

dengan pesat sehingga bisa menjadi alternatif dari pasar modal 

konvensional.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia dkk, membuktikan bahwa 

invetasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Tiga instrumen utama pasar modal syariah ini yakni Reksa Dana 

Syariah, Saham Syariah dan sukuk adalah sektor ekonomi dalam bidang 

investasi yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini dikarenakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah 

penambahan investasi pasar modal syariah tarmasuk dalam kriteria 

 
31 Agustina dan Andreani Caroline Barus, “Investasi Safe Haven: Dampak Perang Rusia-

Ukraina”, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi 7 No. 3 (2023), h. 2330 
32 Poltak Parulian Banurea, Riza Aini dan Harris Manurung, “Dampak Perang Rusia-

Ukraina terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Volume Perdagangan dan Perubahan Pola 
Dagang”, Journal of Businenss Study 9 No. 2 (2023). h. 3-4 
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tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasar modal syariah menjadi 

salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.33 

Uraian diatas melatarbelakangi penulis untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam terkait Pengaruh Reksa Dana Syariah, Saham 

Syariah dan Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan 

Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Apakah Reksa Dana Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia? 

2. Apakah Saham Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia? 

3. Apakah sukuk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

4. Apakah Reksa Dana Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dengan Inflasi sebagai variabel moderasi? 

5. Apakah Saham Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia dengan Inflasi sebagai variabel moderasi? 

6. Apakah sukuk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia dengan Inflasi sebagai variabel moderasi? 

7. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

 

 
33 Mutia Sari, Mohd. Nur Syechalad dan Sabri. Abd. Majid, “Pengaruh Investasi, Tenaga 

Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Ekonomi 

dan Kebijakan Publik 3, no. 2 (2016): h. 213  
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C. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari ketidakjelasan dalam penelitian ini maka 

penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah operasional. Istilah-istilah 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, kegunaan definisi 

operasi adalah untuk memperjelas dan memberi kesepahaman antara 

peneliti dan orang lain. Artinya, definisi operasional berguna untuk 

menghindari kesalahpahaman oleh pembaca terkait istilah penting dalam 

penelitian ini. Berikut definisi setiap variabel dalam penelitian ini: 

1. Reksa dana syariah (X1) 

Reksa dana syariah merupakan sebuah wadah atau tempat yang 

digunakan sebagai alternatif untuk melakukan investasi. Reksa dana 

syariah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk 

kemudian diinvestasikan keberbagai efek syariah dan dikelolah oleh 

manager investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah.  

Perkembangan reksa dana syariah dapat dilihat melalui nilai 

aktiva bersih (NAB). Nilai aktiva bersih merupakan nilai portofolio 

investasi sesuai harga pasar dan masing-masing efek dalam portofolio 

setelah dikurangi kewajiban dengan biaya-biaya yang di tanggung 

reksa dana. NAB dijadikan indikator reksa dana syariah karena 

mencerminkan total kekayaan bersih reksa dana dan dapat digunakan 

untuk mengevaluasi keberhasilan strategi manager investasi dalam 

mengelolah portofolio reksa dana syariah. Adapun rumus yang 

digunakan yaitu:34 

 
34 Johan Arifin, Cara Cerdas Menilai Kinerja Perusahaan (Aspek Finansial dan Non 

Finansial) Berbasis Komputer, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindi, 2007). h. 116 
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𝑁𝐴𝐵 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ − 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2. Saham syariah (X2) 

Saham syariah merupakan efek dalam bentuk saham yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Saham adalah bukti penyertaan 

modal suatu perusahaan atau individu yang menandakan bahwa pihak 

tersebut memiliki hak atas perusahaan tersebut.  

Perkembangan saham syariah dapat dilihat melalui indeks 

saham syariah seperti, Jakarta Islamic Index (JII), Indeks Saham Syariah 

(ISSI), JII70 dan lain-lain. Adapun rumus untuk menghitung 

perkembangan saham syariah yaitu:35 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑆𝑦𝑎𝑟𝑖𝑎ℎ 𝐽𝐼𝐼 =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
𝑥 100% 

 

3. sukuk (X3) 

sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang 

didasarkan atas prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan 

kepada pemilik obligasi syariah yang mewajibkan perusahaan tersebut 

untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dan 

membayar kembali dana obligasi syariah saat telah jatuh tempo. 

Perkembangan sukuk dapat dilihat dengan menggunakan total 

nilai emisi sukuk. Emisi merupakan penjualan dan penerbitan sukuk 

kepada masyarakat pemodal yang berminat untuk melakukan 

investasi. Adapun rumus yang digunakan yaitu:36 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑘𝑢𝑘 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑠𝑢𝑘𝑢𝑘 𝑋 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑠𝑢𝑘𝑢𝑘 

 
35 Johan Arifin, Cara Cerdas Menilai Kinerja Perusahaan (Aspek Finansial dan Non 

Finansial) Berbasis Komputer, h. 120 
36 Johan Arifin, Cara Cerdas Menilai Kinerja Perusahaan (Aspek Finansial dan Non 

Finansial) Berbasis Komputer, h. 132 
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4. Inflasi (Z) 

Inflasi merupakan kenaikan harga terhadap barang dan jasa 

yang terjadi secara terus menerus dalam satu periode tertentu. 

Kenaikan harga tersebut dapat menyebabkan menurunnya jumlah 

produksi karena disebabkan oleh naiknya harga produksi. Adapun 

indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah indeks 

harga konsumen (IHK). Indeks harga konsumen merupakan indeks 

harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh rumah tangga. Tingkat inflasi dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus:37 

𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =
𝐼𝐻𝐾 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 − 𝐼𝐻𝐾 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝐼𝐻𝐾 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔
𝑥 100% 

 

5. Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam suatu Negara atau wilayah yang mengakibatkan 

masyarakat mengalami peningkatan pendapatan yang terjadi secara 

berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan yang 

erat dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagaimana diketahui, 

PDB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu 

negara dalam satu periode (biasanya dinyatakan dalam satu tahun). 

Berdasarkan definisi tersebut, PDB mencerminkan aktivitas ekonomi 

suatu negara. Adapun pertumbuhan ekonomi dapat dihitung 

menggunakan PDB dengan rumus: 

𝑔𝑡 =
𝑃𝐷𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
𝑥 100% 

 

 
37 Meilinda Trisilia, dkk., Ekonomi Mikro dan Makro, (Intelektual Manifes Media: Bali, 

2023). h. 110 
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Keterangan:  

Gt0-t1 : Pertumbuhan ekonomi tahun t1 

PDBt : Pertumbuhan ekonomi tahun t (tahun berjalan) 

PDBt-1 : Pertumbuhan ekonomi tahun t-1 (tahun sebelumnya).38 

D. Kajian Pustaka 

kajian pustaka dan penelitian terdahulu merupakan suatu 

komponen yang sangat penting dalam penyusunan penelitian ini karena 

merupakan dasar atau acuan. Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan tentang reksa dana 

syariah, saham syariah, sukuk, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1.6 Penelitian Terdahulu 

No. Identitas 

Penelitian 

Tujuan Hasil Penelitian 

1. Muhammad Ardi. 

Pengaruh Sukuk 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia. (2019) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana pengaruh 

sukuk syariah 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi dan 

menganalisis 

implementasi 

pertumbuhan sukuk 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dari tahun ke tahun, 

investor sukuk ijarah 

semakin meningkat 

menurut data 

sekunder yang 

diperoleh dari 

statistik 

 
38 Ahmad Usman, Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi: Teori dan Aplikasi, (Klaten:PT. Nas 

Media Indonesia, 2023). h. 117 
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dari tahun 2002 

hingga 2015. 

2. Khairan. 

Kontribusi Pasar 

Modal Syariah 

dalam 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia. (2019) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui sejauh 

mana kontribusi 

pasar modal syariah 

dalam pertumbuhan 

ekonomi di 

Indonesia. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kontribusi pasar 

modal dalam 

meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia 

terbukti secara 

signifkan yaitu 

dengan keberadaan 

pasar modal syariah 

dapat meningkatkan 

nilai dan jumlah 

investasi di Indonesia, 

sehingga terbuka 

lapangan kerja dan 

kesejahteraan 

ekonomi masyarakat 

secara otomatis akan 

meningkat. 

3. Erni Wiriani dan 

Mukarramah. 

Pengaruh Inflasi 

dan Kurs terhadap 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menganalisis 

pengaruh inflasi dan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

inflasi berpengaruh 

negatf dan signifikan 
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Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia (2020). 

kurs secara parsial 

dan simultan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Indonesia. 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, 

Kurs berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia 

dan hasil. Hasil uji 

koefisien determinasi 

diperoleh bahwa 

inflasi dan kurs dapat 

menjelaskan 

pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 

dan hasil uji F 

diketahui bahwa 

secara simultas inflasi 

dan kurs berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

4. Amir Salim, 

Fadilla. 

Pengaruh Inflasi 

terhadap 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji pengaruh 

inflasi terhadap 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Inflasi berpengaruh 

signifikan dan negatif 
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Pertumbuhan 

Ekonomi. (2021) 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Indonesia pada 

tahun 2016-2020. 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 

tahun 2016-2020 

dikarenakan ekonomi 

yang tidak terduga 

yang terjadi pada 

tahun 2020 seperti 

kenaikan inflasi yang 

disebabkan oleh 

pandemic Covid-19 

5. Sri Kasnelly 

Sapiah. 

Pengaruh Saham 

dan Reksadana 

Syariah terhadap 

Perkembangan 

Ekonomi 

Indonesia serta 

Inflasi sebagai 

variabel 

Intervening. 

(2021) 

Riset ini bertujuan 

untuk mengetahui 

ada atau tidaknya 

pengaruh antara 

saam syariah dan 

reksa dana syariah 

terhadap 

perkembangan 

ekonomi di 

Indonesia serta 

tingkat inflasi 

sebagai variabel 

intervening. 

Dari hasil penelitian 

yang dilakukan maka 

dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh 

antara saham syariah 

dan reksadana syariah 

terhadap 

perkembangan 

ekonomi serta tingkat 

inflasi sebagai 

variabel intervening 

secara parsial 

berpengaruh 

sedangkan secara 

simultan tidak 
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berpengaruh 

signifikan. Besarnya 

pengaruh saham 

syariah dan reksadana 

syariah terhadap 

perkembangan 

ekonomi serta tingkat 

inflasi yakni 41,7%. 

6. Dwi Nurhidayah, 

Amalian Nuril 

Hidayati dan 

Muhammad 

Alhada Fuadilah 

Habib. 

Pengaruh Inflasi, 

Saham Syariah, 

Sukuk dan 

Reksadana 

Syariah terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional 

2013-2020 (2022) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

menguji pengaruh 

inflasi terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional, 

pengaruh saham 

syariah terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional, 

pengaruh sukuk 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional, 

pengaruh reksadana 

syariah terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional 

Berdasarkan hasil 

penelitian 

menggunakan uji t 

menunjukkan bahwa 

inflasi berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Sedangkan dari hasil 

uji t variabel saham 

syariah, sukuk dan 

reksadana syariah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional. 
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dan pengaruh inflasi, 

saham syariaah, 

sukuk dan reksadana 

syariah secara 

bersama-sama 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional 

pada tahun 2013-

2020. 

Sementara uji f 

menunjukkan 

pengaruh secara 

simultan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

7. Tri Nadhirotur 

Roifah dan Sukran 

Faris. 

Pengaruh Adanya 

Islamic Capital 

Market terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia. (2022) 

Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk mengetahui 

dan menganalisis 

secara parsial 

adanya saham 

syariah terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 

tahun 2011-2020, 

untuk mengetahui 

dan menganalisis 

secara parsial 

pengaruh sukuk 

syariah terhadap 

pertumbuhan 

Berdasarkan 

penelitian yang 

dilakukan 

menunjukkan secara 

parsial dari tiga 

variabel independen 

yang diujikan yaitu 

saham (ISSI), sukuk 

dan reksadana 

syariah, hanya saham 

syariah (ISSI) yang 

berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan produk 

domestic bruto (PDB) 

namun tidak 
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ekonomi Indonesia 

tahun 2011-2020, 

untuk mengetahui 

dan menganalisis 

secara parsial 

pengaruh adanya 

reksadana syariah 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 

tahun 2011-2020, 

dan untuk 

mengetahui dan 

menganalisis secara 

simultan pengaruh 

adanya saham, sukuk 

dan reksadana 

syariah terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi tahun 

2011-2020. 

signifikan. Namun 

secara simultan, 

saham syariah (ISSI), 

sukuk dan reksadana 

syariah hasilnya 

menunjukkan 

pengaruh signifikan 

terhadap produk 

domestik bruto (PDB). 

8. Muhammad 

Ikhsan Harahap, 

Imsar dan 

Rahmah Nur 

Dongoran.  

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetaui pangaruh 

sukuk korporasi dan 

total aset perbankan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

secara parsial sukuk 

korporasi 

berpengaruh positif 
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Pengaruh Sukuk 

Korporasi dan 

Total Aset 

Perbankan 

Syariah terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia Tahun 

2016-2020. 

(2022)  

syariah terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Indonesia. 

dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan 

total aset perbankan 

syariah berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Secara 

simultan variabel 

sukuk korporasi dan 

total asset perbankan 

syariah berpengaruh 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga 

kedua variabel 

independen tersebut 

dapat menjadi faktor 

yang mempengaruhi 

pertumbuhan 

ekonomi. 

9. Azizah Mudrikah 

dan Imsar. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengukur pangaruh 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa secara parsial 
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Pengaruh Sukuk, 

Reksadana 

Syariah dan Total 

Aset LKNB Syariah 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Indonesia Tahun 

2015-2021 (2023) 

sukuk, reksadana 

syariah dan total aset 

LKNB syariah 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 

sukuk dan total aset 

lembaga keuangan 

syariah mempunyai 

dampak signifikan 

dan positif terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. Sementara 

itu, reksadana syariah 

mempunyai dampak 

negatih dan signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Berdasarkan 

penelitian tersebut 

mengungkapkan 

bahwa reksadan 

syariah, sukuk dab 

total aset LKNB 

syariah mempunyai 

pengaruh yang kuat 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi yang mana 

proporsinya sebesar 

84,84% 
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10. Dian Puspitasari, 

dkk. 

Peran Pasar Modal 

Syariah dalam 

Meningkatkan 

Perekonomian di 

Indonesia. (2023) 

Tujuan dari 

penelitian ini adalah 

untuk bagaimana 

peran pasar modal 

syariah dalam 

meningkatkan 

perekonomian di 

Indonesia. 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa pasar modal 

syariah berpengaruh 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi suatu 

Negara. Pertumbuhan 

ekonomi tidak 

terlepas dari peran 

investasi saham 

syariah, yang mana 

pertumbuhan 

ekonomi diukur 

menggunakan PDB 

dan PDB terus 

mengalami 

peningkatan beberapa 

tahun terakir begitu 

juga dengan 

kapitalisasi pasar 

saha, syariah yang 

cuku stabil. Dimana 

hubungan antara 

kapitalisasi pasar 
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saham syariah dengan 

PDB bernilai positif. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetathui pengaruh reksa dana syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh reksa dana syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variable moderasi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan inflasi sebagai variabel moderasi. 

6. Untuk mengetahui pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan inflasi sebagai variabel moderasi. 

7. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

F. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebgai berikut: 

1. Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan berguna dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam mengetahui pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, terutama mengenai pengaruh instrument pasar modal 

syariah dan inflasi. Disamping itu penelitian ini diharapkan bisa 
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menjadi bahan masukan dan menambah referensi dalam kajian 

ekonomi khususnya lembaga keungan syariah. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber 

informasi tambahan bagi para investor dalam menentukan tempat 

untuk berinvestasi, pembelian saham dan surat berharga. 

b. Bagi perusahaan dan pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk perkembangan investasi kedepannya dalam 

upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

3. Bagi akademik 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar selaku 

lembaga pendidikan dalam hal ini diarapkan dapat memberikan 

sumbangsih berupa ide-ide sebagai kajian literatur untuk 

membangkitkan inspirasi, menambah wawasan ilmu pengetahuan 

serta memperbanyak literatur bagi kemajuan ilmu ekonomi syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Harrod-Domar 

Secara terpisah Roy Harrod dari Inggris dan Evsey Domar dari 

Amerika Serikat mengembangkan teori pertumbuhan yang bersamaan 

pandangannya. Oleh sebab itu sekarang ini teori tersebut dikenal dengan 

teori Harrod-Domar.39 Teori Harrod Domar merupakan sintesa dari 

pemikiran klasik dari Keynes mengenai makna pembentukan modal dalam 

kegiatan ekonomi.40 Dalam analisis Harrod-Domar yang menjadi pokok 

persoalan adalah: apakah syarat yang diperlukan agar pertumbuhan 

ekonomi akan terus menerus teguh pada masa depan? 

Teori Harrod-Domar maju selangkah dari keadaan ini. Teori 

Harrod-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat dari investasi 

yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang-barang 

modal dalam perekonomian akan bertambah.41 

Teori Harrod-Domar menunjukkan bahwa jawaban atas persoalan 

ini relatif sederhana, yaitu agar seluruh barang modal yang tersedia 

digunakan sepenuhnya, permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak 

kapasitas barang-barang modal yang terwjud sebagai akibat dari investasi 

dimasa lalu. Dalam perekonomian dua sektor pertambahan perbelanjaan 

agregat terutama harus terwujud dari kenaikan investasi. Berarti untuk 

menjamin pertumbuhan ekonomi yang teguh, investasi harus terus 

menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Sekiranya keadaan 

 
39 Sattar dan Silvana Kardinar WIjayanti, Buku Ajar Teori Ekonomi Makro, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), h. 48. 
40 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi kelima, (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2015), h. 83. 
41 Sattar dan Silvana Kardinar WIjayanti, Buku Ajar Teori Ekonomi Makro, h. 48. 
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ini tidak berlaku, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan 

dan mungkin akan mengalami resesi.42 

B. Teori Keynesian 

Konsep dasar teori Keynes dalam inflasi didasarkan pada teori 

makronya. Inflasi terjadi karena Masyarakat ingin hidup diluar batas 

kemampuan ekonominya (disposable income). Kondisi ini adalah saat 

permintaan terhadap barang melibihi persediaan, sehingga muncullah 

inflationary gap. Inflasi ini akan terus berlangsung dan akan berhenti jika 

permintaan efektif total tidak melebihi harga yang berlaku sejumlah 

output yang tersedia.43 Model Keynesian terdiri dari kurva Aggregate 

Demand (AD) dan Aggregate Supply (AS) yang tepat menggambarkan 

hubungan antara inflasi dan pertumbuhan.44 

Teori Keynesian menyatakan bahwa perlunya kebijakan fiskal 

maupun moneter untuk menyelesaikan masalah salah satunya 

meminimalkan laju inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi yang 

disebabkan oleh permintaan barang dan jada lebih besar dari persediaan 

sehingga tidak seimbang, jika semakin besar ketidakseimbangan itu akan 

menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi). Selain itu, tingginya tingkat inflasi bisa menekan kekuatan 

pembelian Masyarakat karena harga produksi meningkat sehingga jumlah 

produksi barang akan diturunkan oleh perusahaan dan membuat dampak 

 
42 Sattar dan Silvana Kardinar WIjayanti, Buku Ajar Teori Ekonomi Makro, h. 49. 
43 Rudy Susanto dan Indah Pangesti, “Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”, JABE: Journal of Applied Business and Economic 

Vol. 7 No. 2, 2020, h. 56. 
44 Erika Feronika Br Simanungkalit, “Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia”, Journal of Management 13, no. 3 (2020): h. 330. 
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investor akan mencabut investasinya. Selanjutnya akan berdampak pada 

penurunan laju pertumbuhan ekonomi.45 

Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Keynes menekankan bahwa inflasi terjadi karena 

adanya suatu masyarakat yang ingin hidup melebihi batas kemampuan 

ekonominya. Secara hipotesis hubungan jangka panjang (long-run 

relationship) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimana inflasi naik 

akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Keadaan ini membenarkan 

pembuktian secara empiris dari beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi 

yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun.46 

C. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai 

perkembangan kegiatan perekonomian, seperti pertambahan dan 

jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, 

pertambahan jumlah sekolah, pertambahan jumlah produksi sektor 

jasa dan pertambahan produksi barang dan modal.47 Pertumbuhan 

ekonomi secara sederhana merupakan proses kenaikan output 

perkapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga 

hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Proses 

menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu 

 
45 Icha Restiasanti dan Indah Yuliana, “Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak sebagai Variabel Intervening”, Al-Kharaj: 

Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah 5, no. 1 (2023): h. 291. 
46 Muhammad Nadirin, “Hubungan antara Inflasi dan Pertumbuhan Ekonimi di 

Indonesia”, Jurnal Ilmiah Univ. Brawijaya, (2017): h. 4. 
47 Lukfiah I. Radjak dan Ita Yuni Kartika, “Pengaruh Saham Syariah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional”, Jurnal Syariah dan Accounting 2, no. 1 (2020): h. 65. 
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yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output 

total (GDP) dan aspek jumlah penduduk dan jangka panjang 

menunjukkan kecenderungan perubaan perekonomian dalam jangka 

tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (self 

generating).48 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif 

yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam 

suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk presentase 

perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.49 Pertumbuhan ekonomi 

membutuhkan lingkungan politisi yang dapat menciptakan insentif 

untuk investasi, system hukum yang melindungi hak-hak milik dan 

perlindungan masyarakat umum terhadap korupsi, penyuapan, 

pencurian dan pengambilalihan hasil-hasil intervensi dari mereka. 

Bahkan dalam lingkungan yang kondusif atau tidak ada kejahatan pun 

keputusan politis dapat mempengaruhi insentif untuk berinvestasi dan 

produktivitas dari investasi-investasi tersebut, termasuk peraturan-

peraturan seperti pada perdagangan surat-surat berharga, 

perlindungan terhadap pemikiran melalui hak-hak paten pada 

masalah-masalah ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi juga 

membutuhkan investasi dalam infrastruktur.50 

 

 
48 Ahmas Saleh, “Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Ekombis 

Review 2, no. 2 (2018): h. 199. 
49 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 80. 
50 Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 

Hal. 287. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

a. Sumber daya alam 

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah digunakan 

sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi 

mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan 

susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber 

lautan dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam yang 

melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan 

ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber daya alam tidak 

akan membangun dengan cepat. 

b. Organisasi 

Organisasi merupakan bagian penting dari pertumbuhan 

ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi 

dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, 

buruh dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi 

modern, para wiraswasta tampil sebagai organisator dan 

pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah 

manusia dengan kemampuan biasa. Mereka memiliki kemampuan 

khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Seorang 

wiraswastawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya 

adalah melakukan pembaharuan (inovasi). 

c. Akumulasi modal 

Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara 

fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas 

waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau 
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pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal 

merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang 

dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan 

nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal 

diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk didaerah 

tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya 

meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. 

Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan 

teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan 

dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian 

sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan 

untuk kemajuan ekonomi. 

d. Kemajuan teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam 

proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan 

perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil 

pembaruan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam 

teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan 

sector produksi. 

e. Pembagian kerja dan skala produksi 

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. 

Keduanya membawa perekonomian kearah ekonomi skala besar 

yang selanjutnya membantu perkembangan industry. Perbaikan 
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kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap 

buruh akan menjadi lebih efesien dari sebelumnya.51 

3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Ada beberapa alasan yang 

mendasari pemilihan pertumbuhan PDB antara lain: 

a. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

aktivitas produksi didalam perekonomian. Hal ini berarti 

peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa 

kepada faktor produkasi yang digunakan dalam aktivitas produksi 

tersebut. 

b. PDB dihitung atas dasar konsep aliran (flow concept). Artinya 

perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan 

pada suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai 

produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan 

konsep aliran guna menghitung PDB, memungkinkan untuk 

membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini 

dengan tahun sebelumnya. 

c. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian 

domestic). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana 

kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan 

pemerintah mampu mendorong perekonomian domestik.  

Guna menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang 

digunakan adalah data PDB rill (atas dasar harga konstan) karena 

 
51 Erni Wiriani dan Mukarramah, “Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia”, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal. 47 



38 
 

 
 

dengan peggunaan data PDB rill, pengaruh perubahan harga terhadap 

nilai PDB (atas dasar harga berlaku) telah dihilangkan.52 

4. Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam 

Dalam kajian ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi telah 

menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam 

klasik.53 Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah SWT 

dalam Q.S. Hud ayat 61: 

لِحٗاۚ قاَ قَوۡمِ وَإِلىَٰ ثمَُودَ أخََاهمُۡ صَٰ هٍ غَيۡرُهُ  لَلَّ ٱ  عۡبدُُوا  ٱلَ يَٰ نۡ إلَِٰ    ۥۖمَا لَكُم م ِ

نَ   ثمَُ توُبوُٓا  إلَِيۡهِۚ   سۡتغَۡفِرُوهُ ٱفِيهَا فَ  سۡتعَۡمَرَكُمۡ ٱوَ  لۡۡرَۡضِ ٱ هُوَ أنَشَأكَُم م ِ

جِيبٞ    ٦١إنَِ رَب يِ قرَِيبٞ مُّ

Terjemahnya: 
“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 
berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada 
tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi 
(tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, 
mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah 
kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha 
Memperkenankan (doa hamba-Nya).”54 

Artinya yang bertugas untuk memakmurkan bumi adalah umat 

manusia, yang pemakmuran itu menjadi terwujud dan dia berhak 

untuk itu adalah orang yang disifati dengan penciptaan oleh Allah SWT. 

Orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat ini adalah orang-orang 

yang hanya bagi mereka-lah pemakmuran secara lahir terhadap apa 

yang terjadi, yakni pembangunan, pengukuhan dan pemugaran. Juga 

secara maknawi, yakni memakmurkan kesejahteraan di atasnya.55 

 
52 Ahmas Saleh, “Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”, Hal. 200 
53 Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, Maro, Jurnal 

Ekonomi Syariah dan Bisnis, 1(2), 2018, h. 119. 
54 Kementerian Agama RI, “Qur’an Kemenag”, https://quran.kemenag.go.id/. 
55 Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-`Aqidah wa al-Syar`iah wa al-Manhaj, terj. 

Tim Gema Insani (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 409. 
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Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak lepas kaitannnya 

dengan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada 

setiap generasi serta menghapuskan riba.56 Ekonomi Islam 

mengartikan pertumbuhan ekonomi ialah pertumbuhan dari sektor 

produksi secara terus menerus dan memberikan kontribusi dalam 

mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dipandang 

sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, 

pendekatan teori ini dalam ekonomi Islam ini bukan hanya persoalan 

ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek moral, 

spiritiual, material, dan sosial.57 

D. Pasar Modal Syariah 

Bursa, exchange dan market adalah istilah yang biasanya digunakan 

untuk istilah pasar. Sedangkan modal, istilah yang biasa digunakan adalah 

efek, securities dan stock. Pasar modal biasa juga dikenal dengan nama 

bursa efek. Bursa efek merupakan pihak penyelenggara dan penyedia 

system dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 

efek pihak-pihak lain yang memiliki tujuan memperdagangkan efek 

diantara mereka.58 

Pasar modal syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan kegiatan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

bekaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.59 Pasar modal syariah merupakan pasar modal 

 
56 Abdullah Abdul Husain Al-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, 

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 282-283. 
57 Naf’an, Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 

h. 237. 
58 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana, 2017), h. 100. 
59 https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx 

https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx
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yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan setiap transaksi 

ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti 

perjudian, spekulasi, riba dan sebagainya.60  

Penerapan prinsip syariah di pasar modal bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits Nabi Muammad SAW. Kedua sumber tersebut kemudian 

ditafsirkan oleh para ulama yang selanjutnya disebut ilmu fiqih. Salah satu 

pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, 

yakni hubungan antar sesama manusia sekaitan dengan perniagaan. 

Merujuk dari hal tersebut kegiatan pasar modal syariah dikembangkan 

dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang 

menyatakan bahwa pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep itulah yang 

mejadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umum diperjual belikan melalui pasar modal. Efek 

merupakan setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi 

atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh 

BAPEPAM LK sebagai efek. Sifat efek yang didagangkan di pasar modal 

(bursa efek) biasanya berjangka panjang. Instrumen yang paling umum 

diperjualbelikan melalui efek antara lain saham, obligasi, rights, obligasi 

konversi.61 

Sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan 

efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, 

 
60 Raymond Dantes, Wawasan Pasar Modal Syariah, (Bukittinggi: Wade group, 2019), h. 

39. 
61 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 102 
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maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang 

didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI 

dalam bentuk fatwa. Secara umum ketentuan penerbitan efek syariah 

haruslah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip 

syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan 

dibidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelin 

Ulama Indonesia (DSN MUI), baik fatwa DSN MUI yang ditetapkan dalam 

peraturan OJK maupun fatwa DSN MUI yang telah diterbitkan sebelum 

ditetapkannya peraturan OJK.62 

Kegiatan syariah di Pasar Modal meliputi sejumlah kegiatan yang 

terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, 

pengelolaan investasi di pasar modal dan emiten atau perusahaan public 

yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, perusahaan efek 

yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah. 

Hingga saat ini, efek-efek syariah mencakup saham syariah, sukuk, 

reksa dana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun asset (KIK EBA) 

syariah, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) Syariah dan waran 

syariah. Adapun pasar modal syariah dikelolah oleh beberapa lembaga, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Otoritas Jasa Keuangan 

Pengaktifan pasar modal di Indonesia mulai dilakukan 

pemerintah dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal 

(BAPEPAM) pada tanggal 10 Agustus 1977. Pada tahun 1991 berubah 

menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian disempurnakan 

 
62 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 103 
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menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 

KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005. BAPEPAM-LK 

merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. Sejak 

berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2011, BAPEPAM-LK digantikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, industry pasar modal 

dialihkan dibawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa 

Keuangan.63 

2. Bursa efek 

Tujuan didirikannya Bursa efek adalah untuk 

menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efesien. 

Perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha untuk melakukan 

kegiatan sebagai perantara pedagang efek adalah perusahaan yang 

dapat menjadi pemegang saham bursa efek. Bursa efek yang ada di 

Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya 

(BES) yang kemudian dimergen pada Oktober 2007 menjadi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Berikut merupakan kewajiban dan tanggung jawab 

Bursa Efek: 

a. Menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan bursa 

anggota bursa efek. 

b. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek wajib 

disusun sesuai ketentuan yang ditetapkan dan dilaporkan kepada 

BAPEPAM. 

 
63 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana, 2017), 

Hal. 110 
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c. Wajib menetapkan aturan terkait keanggotaan, pencatatan, kriling, 

kesepadanan efek, penyelesaian transaksi bursa, perdagangan dan 

hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek. 

3. Lembaga Kriling dan Pinjaman 

Tujuan didirikannya lembaga kriling dan penjaminan adalah 

untuk menyediakan jasa kriling dan penjaminan penyelesaian 

transaksi bursa yang teratur, wajar dan efesien. Bursa efek, perusahaan 

efek, bank custodian, biro administrasi efek merupakan pihak-pihak 

yang dapat menjadi pemegang saham lembaga kriling dan penjaminan 

atas persetujuan BAPEPAM. 

4. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian 

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal 

Indonesia dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT 

KSEI). Fungsi Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk 

menyediakan layanan jasa custodian sentral dan penyelesaian 

transaksi yang teratur, wajar dan efesien. Berdasarkan ketentuan 

UUPM, pemegang saham PT KSEI adalah bursa efek, perusahaan efek, 

bank custodian, biro administrasi efek dan pihak lain berdasarkan 

persetujuan BAPEPAM.64 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umum diperjual belikan melalui pasar modal. Efek 

merupakan setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 

saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, right, warrans, opsi 

atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrument yang ditetapkan oleh 

BAPEPAM LK sebagai efek. Sifat efek yang didagangkan di pasar modal 

 
64 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: Kencana, 2017), Hal. 

111 
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(bursa efek) biasanya berjangka panjang. Instrumen yang paling umum 

diperjualbelikan melalui efek antara lain saham, obligasi, rights, obligasi 

konversi. 

Sedangkan pasar modal syariah secara khusus memperjualbelikan 

efek syariah. Efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan perusahaan, 

maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang 

didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI 

dalam bentuk fatwa. Secara umum ketentuan penerbitan efek syariah 

haruslah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip 

syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam 

kegiatan dibidang pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelin Ulama Indonesia (DSN MUI), baik fatwa DSN MUI yang 

ditetapkan dalam peraturan OJK maupun fatwa DSN MUI yang telah 

diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan OJK. 

Kegiatan syariah di Pasar Modal meliputi sejumlah kegiatan yang 

terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, 

pengelolaan investasi di pasar modal dan emiten atau perusahaan public 

yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, perusahaan efek 

yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah. 

Hingga saat ini, efek-efek syariah mencakup saham syariah, sukuk 

(obligasi syariah), reksa dana syariah, kontrak investasi kolektif efek 

beragun asset (KIK EBA) syariah, hak memesan efek terlebih dahulu 

(HMETD) Syariah dan waran syariah. 

 

 



45 
 

 
 

E. Reksa Dana Syariah 

1. Pengertian Reksa Dana Syariah 

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut 

ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara 

pemodal sebagai pemiliki harta (Shahibul al-mal) dengan manajer 

investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahibul 

al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal 

dengan pengguna investasi.65 Berdasarkan Undang-Undang Pasar 

Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 reksa dana merupakan wadah 

yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal 

untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager 

investasi. 

Pada umunya reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda 

dengan reksa dana konvensional. Adapun perbedaan tersebut terletak 

pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yakni 

tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian seluruh 

proses manajemen portofolio dilakukan screening (penyarigan) dan 

cleansing (pembersihan) dari aspek-aspek non-halal.66 Reksa dana 

syariah dapat menghindarkan umat Islam dari pelanggaran teradap 

syariat Islam, karena reksa dana dalam operasionalnya menggunakan 

prinsip-prinsip syariah. Reksa dana syariah tidak menginvestasikan 

saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau 

produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan 

atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok atau 

 
65 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Hal. 140 
66 Arif Rijal Anshori, Ira Siti Rohmah Maulida dan Neng Dwi Himayasari, “Analisis 

Perbandingan Proyeksi Kinerja Reksadana Syariah dan Konvensional Era Postcovid Berdasarkan 

Nilai Aktiva Bersih”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 8, no. 2 (2020): h. 1456. 
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tembakau, jasa keuangan konvensional, pertanahan dan persenjataan 

serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.67 

2. Karakteristik reksa dana syariah 

Prinsip dasar yang menjadi karakter reksa dana syariah adalah 

sebagai berikut: 

a. Jenis usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam 

seperti, perjuadian, lembaga keuangan konvensional (ribawi), 

usaha yang memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan 

makanan dan minuman yang haram, serta usaha yang 

memproduksi barang-barang atau jasa yang merusak moral dan 

sifat mudarat. 

b. Jenis transaksinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang seperti, 

najasy, ba’I al-Ma’dum, Insider trading, dan melakukan investasi 

pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan daripada 

modalnya. 

c. Prinsip aturan investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan 

yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai 

dengan pedoman syariat Islam. 

d. Adanya screening dan cleansing.68 

3. Reksa Dana Syariah dalam Pandangan Islam 

Pandangan syariah tentang reksa dana syariah dikutip dari loka 

karya alim ulama tentang reksa dana syariah. Pada prinsipnya, setiap 

sesuatu dalam maumalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan 

dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab 

 
67 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, 

(Yogyaarta: Ekonisia, 2003), h. 211.  
68 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Hal. 171-173 
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Hanbali dan para fuqaha lainnya yakni “Prinsip dasar dalam transaksi 

adalah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau 

bertentangan dengan nash syariah”.69 

Reksa dana syariah selama ini dipandang sebagai lembaga 

untuk berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksa 

dana syariah masuk dalam kerangka muamalah Islam. Berkenaan 

dengan hal tersebut maka usaha seperti reksa dana syariah dapat 

diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Adapun 

dasar hukum reksa dana syariah yaitu QS. Al-Maidah ayat 1: 

 

أٓيَُّهَا مِ ٱأحُِلتَۡ لكَُم بَهِيمَةُ  لۡعقُوُدِۚ ٱءَامَنوُٓا  أوَۡفوُا  بِ  لَذِينَ ٱ يَٰ  إلََِّ مَا يتُۡلىَٰ   لۡۡنَۡعَٰ

  ١يحَۡكُمُ مَا يرُِيدُ  لَلَّ ٱوَأنَتمُۡ حُرُم ٌۗ إنَِ  لصَيۡدِ ٱعَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِل ِي 

Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu. Dihalakan bagimu binatang ternak, kecuali yang 
dapat dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan 
tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.70 

Dasar hukum reksa dana syariah juga terdapat pada QS. An-Nisa 

ayat 29: 

أٓيَُّهَا لكَُم بَيۡنَكُم بِ  لَذِينَ ٱ يَٰ طِلِ ٱءَامَنوُا  لََّ تأَۡكُلوُٓا  أمَۡوَٰ رَةً  لۡبَٰ  إِلََّٓ أنَ تكَُونَ تجَِٰ

نكُمۡۚ وَلََّ تقَۡتلُوُٓا  أنَفسَُكُمۡۚ إنَِ    ٢٩كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا   لَلَّ ٱعَن ترََاضٖ م ِ

Terjemahannya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

 
69 Nurul Huda dan Mustafa Edwin, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008), h. 119. 
70 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 
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antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.71 

4. Struktur dan akad yang digunakan  dalam reksa dana syariah 

 

 

Gambar 2.1 

Struktur reksa dana syariah terdiri dari beberapa akad, yaitu: 

a. Manajer investasi dan bank custodian sepakat untuk berkontrak 

menerbitkan reksa dana syariah dalam bentuk investasi kolektif 

(KIK).  Hubungan investor dengan KIK dilakukan dengan akad 

wakalah bil istithsmar. Dalam menjalankan tugasya, manajer 

investasi dan bank custodian mendapatkan fee/ujrah dari investor. 

b. Dengan akad wakalah bil istithsmar, investor memberikan mandat 

kepada manajer investasi dan bank custodian untuk mengelolah 

dan melalui investasi untuk kepentingan investor sebagaimana 

ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Dalam menjalankan 

amanahnya, manajer investasi melakukan kegiatan investasi pada 

 
71 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 
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efek syariah, seperti saham syariah, sukuk korporasi, sukuk negara, 

instrument pasar uang syariah dan efek syariah lainnya. 

c. Investor akan mendapatkan bukti penyertaan pada reksa dana 

syariah dalam bentuk unit penyertaan (UP) reksa dana syariah. 

Manajer investasi Bersama bank Kustodian bertanggung jawab 

terhadap fungsi dan peranannya masing-masing. Dalam hal ini manajer 

investasi melaksanakan investas bagi kepentingan investor atau 

pemodal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam prospektus. 

Sedangkan bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan 

mengawasi dana pemodal serta menghitung NAB per-unit penyertaan 

dalam reksa dana syariah untuk setiap hari bursa. Apabila keduanya 

tidak melaksanakan amanat dari investor atau dianggap lalai, maka 

keduanya bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan akibat 

kelalaian tersebut. Berdasarkan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 

tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan 

Fatwa Nomor 126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah Bi Al-

Istitsmar, akad antara investor dengan manajer investasi merupakan 

akad wakalah bil istithsmar. 72 

Akad antara investor dengan manajer investasi dan bank 

kustodian menggunakan akad wakalah bil istithmar. Di dalam 

dokumen hukum seperti kontrak investasi kolektif, prospektus dan 

formulir, istilah subscription sering kali diartikan dan ditulis dengan 

istilah “pembelian unit penyertaan”. Hal ini tidak berarti akad 

penyertaan modal menggunakan akad jual beli/bai’ tetapi tetap 

menggunakan akad wakalah bil istitsmar.73 

 
72 Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, h. 7 
73 Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, h. 8 
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5. Hal penting terkait Reksa Dana Syariah 

Manajer investasi yang akan menerbitkan reksa dana syariah 

perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: 

a. Analisis dan pertimbangan dalam strategi pemilihan jenis 

portofolio dalam satu reksa dana syariah. Contohnya strategi reksa 

dana syariah yang mengikuti indeks tertentu atau strategi reksa 

dana syariah yang memilih saham-saham dengan kapitalisasi pasar 

besar/kecil. 

b. Analisis dan pertimbangan aspek fundamental dari efek dan 

penerbit efek. Akan lebih baik jika dilakukan reviu berkala atas 

aspek fundamental dari efek dan penerbit efek ini untuk 

memastikan kondisinya masih terjaga dengan baik. 

c. Analisis dan pertimbangan aspek teknikal dari efek. Aspek teknikal 

ini penting untuk memantau risiko likuiditas reksa dana syariah. 

d. Analisis dan pertimbangan aspek eksposur risiko transaksi efek 

terhadap kinerja portofolio efek dalam reksa dana syariah. Reksa 

dana syariah wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku 

terkait penyelesaian transaksi efek. 

e. Analisis dan pertimbangan rasio biaya terhadap efisiensi 

pengelolaan reksa dana syariah. Minimum dana kelolaan untuk 

satu reksa dana syariah adalah Rp10 miliar. Untuk bisa memenuhi 

persyaratan minimum dana kelolaan, kerja sama dengan mitra 

distribusi (perbankan dan mitra online), perlu dioptimalkan. 

f. Perlu melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka pengusulan 

Dewan Pengawas Syariah. 
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Selanjutnya jika manajer investasi mengelola reksa dana syariah 

saham, perlu dipastikan bahwa isi dari portofolionya selalu sesuai 

dengan Daftar Efek Syariah yang berlaku. OJK akan melakukan reviu 

atas Daftar Efek Syariah secara berkala, yaitu dua kali dalam setahun. 

Peran fungsi kepatuhan dan unit pengelolaan investasi syariah di 

manajer investasi sangat penting dalam aktifitas pemantauan Daftar 

Efek Syariah ini. Jika isi portofolio reksa dana saham syariah masih 

memiliki saham yang sudah keluar dari Daftar Efek Syariah, maka 

reksa dana saham syariah tersebut wajib menyesuaikan isi 

portfolionya dalam waktu 10 hari kerja setelah Daftar Efek Syariah 

efektif.74 

F. Saham Syariah 

1. Pengertian saham syariah 

Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan 

bagian modal pada suatu perusahaan terbatas. Dengan demikian, 

pemiliki saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham 

yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya 

diperusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal 

dengan nama dividen. Pembagian dividen ditetapkan pada penutupan 

laporan keuangan berdasarkan RUPS ditentukan berapa dividen yang 

dibagi dan laba ditahan.75 

Saham syariah juga merupakan sertifikat yang menunjukkan 

bukti kepemilikan suatu perusahaan yang pemegang sahamnya 

memiliki hak atas klaim dan aktiva perusahaan tersebut.76 Wujud 

 
74 Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, h. 15 
75 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Hal. 127 
76 Indah Yuliana, Invetasi Produk Keuangan Syariah, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 

2010), hl. 59. 
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saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga.77 

Sedangkan saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan 

bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang 

kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan 

dengan hukum syariah. Saham merupakan surat berharga yang 

merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. 

Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada 

perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prisip syariah, 

seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan 

seperti minuman beralkohol. Penyertaan modal dalam bentuk saham 

yang dilakukan pada suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dapat dilakukan berdasarkan 

akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah umumnya 

dilakukan pada saham perusahaan privat, sedangkan akad 

mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik.78  

2. Prinsip-prinsip sukuk 

Sebagai salah satu efek syariah sukuk memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan obligasi. Adapun prinsip sukuk antara lain: 

a. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan 

bersama atas suatu asset/proyek. 

b. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai asset yang 

dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). 

 
77 Veithzal Rivai, Abdul Hadi Sirat dan Tatik Mariyanti, Principle of Islamic atau Dasar-

dasar Keuangan Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 246. 
78 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Hal. 138 
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c. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada asset/proyek yang 

spesifik. 

d. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha 

yang halal. 

e. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, 

atau marjin sesuai dengan akad yang digunakan dalam penerbitan 

sukuk 

3. Jenis-jenis sukuk 

Jenis-jenis Sukuk yang direkomendasikan oleh AAOIFI (The 

Accountung and Auditing Organisation for Islamic Financial 

Institution) dan diadopsi dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, 

sebagai berikut: 

a. Sukuk Ijarah merupakan Sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau 

melalui wakilnya menjual atau menyewakan hakmanfaat atas suatu 

asset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang 

disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu 

sendiri. 

b. Sukuk Mudharabah yaitu Sukuk yang diterbitkan dengan akad 

mudharabah, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi 

berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama 

sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya 

ditanggung oleh pemilik modal (Shahibul mal). 

c. Sukuk Musyarakah yakni Sukuk yang diterbitkan berdasarkan 

perjanjian musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama 

menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, 
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mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan 

usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung 

bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak. 

d. Sukuk Istisna merupakan Sukuk yang diterbitkan akad istisna dimana 

para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu 

proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan 

spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan 

kesepakatan. 

4. Kategori penerbitan sukuk 

a. Sukuk korporasi 

Sukuk korporasi adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh 

suatu perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun 

pihak-pihak yang terlibat antara lain: 

1) Obligator, merupakan emiten yang bertanggung jawab atas 

pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan 

sampai dengan sukuk jatuh tempo. 

2) Wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor 

3) Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki ha katas 

imbalan, margin dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi 

masing-masing.79 

b. Sukuk Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Surat Berharga Syaria Negara atau sukuk Negara merupakan 

surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip 

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN 

 
79 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Hal. 134 
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baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Karaktersitk 

sukuk Negara antara lain: 

1) Sebagai bukti kepemilikam suatu asset terwujud atau 

hakmanfaat (beneficial title), pendapatan berupa imbalan, 

marjin dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. 

2) Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir. 

3) Penerbitannya melalui wakil amanat berupa special Purpose 

Vehicle (SPV). 

4) Memerlukan underlying asset. Asset yang menjadi objek 

perjanjian harus memiliki nilai ekonomis. 

5) Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah. 

Penerbitan sukuk negara dilakukan dengan tujuan: 

1) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara 

2) Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah 

3) Meciptakan benchmark di pasar keuangan syariah 

4) Diversifikasi basis investor 

5) Mengembangkan alternative instrument investasi 

6) Memanfaatkan pemanfaatan barang milik Negara 

7) Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring 

oleh system keuangan konvensional. 

5. Landasan hukum saham syariah 

Hukum mengenai saham syariah belum ada secara jelas dan 

pasti dalam Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu para ulama dan 

fuqaha kontemporer berusaha dalam menemukan rumusan 

kesimpulan hukum tersendiri dengan melakukan ijtihad mengenai 

saham syariah. Dalam menentukan landasan hukum saham syariah 
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para fuqaha berselisih pendapat, sebagian ulama sepakat dan 

memperbolehkan transaksi jual beli saham dan ada juga yang tidak 

memperbolehkan. 

Bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi atas saham 

hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan 

sesuai dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang 

memperbolehkan jual beli saham serta pengalihaan kepemilikan porsi 

suatu surat berharga berdasarkan pada ketentuan bahwa semua itu 

disepakati dan diizinkan oleh pemiliki porsi lain dari suatu surat 

berharga. Keputusan muktamar ke-2 Majma’ Fiqh Islam tahun 1992 di 

Jeddah juga menyatakan bahwa boleh menjual dan menjaminkan sahan 

dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada 

perseroan.80 Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam Fatwa DSN-MUI 

No.40/DSN-MUI/2003, telah merumuskan bahwa jaul beli saham 

adalah boleh dilakukan.81 

Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi saham syariah 

adalah akad jual beli. Dalam Islam jual beli diperbolehkan sebagaimana 

firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: 

 

بوَٰا  لََّ يقَوُمُونَ إلََِّ كَمَا يقَوُمُ ٱلَذِي يتََ  نُ مِنَ ٱلَذِينَ يأَۡكُلوُنَ ٱلر ِ  خَبَطُهُ ٱلشَيۡطَٰ

بوَٰ   وَأحََلَ ٱلَلُّ ٱلۡبيَۡعَ وَحَرَمَ ٱلر ِ
بوَٰا ٌۗ لِكَ بأِنَهَُمۡ قاَلوُٓا  إنَِمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلر ِ

ۚ ذَٰ  ا ۚ  ٱلۡمَس ِ

ن رَب ِهِۦ فٱَنتهََىٰ فَلَهۥُ مَا سَلفََ وَأمَۡرُهۥُٓ إِلىَ ٱلَلِّۖ وَمَنۡ    فَمَن جَاءَٓهۥُ مَوۡعِظَةٞ م ِ

لِدُونَ  بُ ٱلناَرِۖ همُۡ فِيهَا خَٰ ئكَِ أصَۡحَٰ
ٓ لَٰ   ٢٧٥عَادَ فأَوُ 

 

 
80 Veithzal Rivai, Abdul Hadi Sirat dan Tatik Mariyanti, Principle of Islamic atau Dasar-

dasar Keuangan Islam, h. 247 
81 Choirunnisak, “Saham Syariah: Teori dan Implementasi”, Jurnal Islamic Banking 4, no. 

2 (2019): h. 71. 
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Terjemahnya: 
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya”.82 

 

6. Kategori saham syariah 

Sebuah saham syariah dapat dikategorikan sebagai saham 

syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh: 

a. Emiten dan perusahaan public yang secara jelas menyatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan 

public tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 

b. Emiten dan perusahaan public yang tidak menyatakan dalam 

anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan 

public tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun 

memenuhi kriteria berikut ini: 

1) Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

sebagaimana diatur dalam peraturan IX.A. 13, yaitu tidak 

melakukan kegiatan usaha: 

a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi. 

b) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan 

barang/jasa. 

c) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu. 

 
82 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan (Jakarta: 

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). 
82 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 127. 
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d) Bank berbasis bunga 

e) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga 

f) Jual beli risiko yang mengandung unsu ketidakpastian 

(gharar) dan/atau judi (maisir) antara lain asuransi 

konvesional. 

g) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan 

dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya 

(haram li-dzatii), barang atau jasa haram bukan karena 

zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI 

dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat. 

h) Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap 

(risywah). 

2) Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas 

tidak lebih dari 82%. 

3) Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan lainnya 

tidak lebih dari 10.83 

7. Seleksi Saham Syariah 

Tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai 

saham syariah. Saham dapat dikategorikan syariah apabila diterbitkan 

oleh: 

a. perusahaan yang di dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, contohnya saham 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank BTPN Syariah Tbk., PT 

 
83 Maula Nasrifah, “Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam”, Jurnal 

Asy-Syari’ah, Vol. 5 No. 2, 2019, Hal. 68 
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Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., 

dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk; atau 

b. perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria OJK 

sebagai saham syariah.84 

Ketentuan yang terkait dengan aspek syariah dari saham 

syariah diatur dalam POJK Nomor17/POJK.04/2015 tentang 

Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten 

Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Sementara itu kriteria dan 

proses seleksi dari saham syariah ditur dalam POJK Nomor 

35/POJK.04/2017 tentang Kriteria 17 BAB 1: PRODUK PASAR MODAL 

SYARIAH dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Namun demikian, dalam 

pelaksanaannya selain mengacu pada kedua POJK tersebut ketentuan 

saham yang berlaku secara umum juga mengacu pada POJK lain yang 

terkait. 

Adapun kriteria seleksi saham syariah berdasarkan ketentuan 

diatas adalah: 

a. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan 

prinsip syariah di pasar modal yang meliputi: 

1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi; 

2) Jasa keuangan ribawi, contoh bank konvensional (berbasis 

bunga) dan perusahaan pembiayaan konvensional (berbasis 

bunga); 

3) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) 

dan/ atau judi (maysir), contoh asuransi konvensional; 

 
84 Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, h. 17 
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4) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/ atau 

menyediakan, antara lain: barang atau jasa haram zatnya 

(haram li-dzatihi), contoh minuman keras, daging babi; 

5) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) 

yang ditetapkan oleh DSN-MUI; 

6) Barang atau jasa yang merusak moral dan/bersifat mudarat, 

contoh rokok, pornografi; 

b. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip 

syariah di pasar modal; 

c. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut; 

1) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset 

tidak lebih dari 45%; dan 

2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya 

dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan 

lain-lain tidak lebih dari 10%.85 

Saham yang dikategorikan sebagai saham syariah akan dimuat 

di dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. OJK 

menerbitkan DES secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun, 

yaitu pada akhir bulan Mei dan akhir bulan November yang berlaku 

efektif pada awal bulan Juni dan Desember. Selain itu, terdapat DES 

insidentil yang diterbitkan karena adanya penetapan saham yang 

memenuhi kriteria syariah pada saat penawaran umum perdana (IPO) 

perusahaan yang dinyatakan efektif oleh OJK. 18 MODUL KOMPETENSI 

PENGELOLAAN INVESTASI SYARIAH DES merupakan panduan 

investasi bagi investor syariah, antara lain dana pensiun syariah, 

 
85 Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, h. 17 
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asuransi syariah, manajer investasi yang mengelola reksa dana syariah, 

serta investor individu. Selain itu, DES juga menjadi acuan bagi Bursa 

Efek Indonesia dan pihak lain yang ingin menerbitkan indeks saham 

syariah. Terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk 

menyeleksi saham syariah di berbagai negara. Namun demikian, secara 

umum metode yang digunakan terdapat kesamaan, yaitu menggunakan 

kriteria kegiatan usaha (business screening) dan rasio keuangan 

perusahaan (financial screening).86 

G. Sukuk 

1. Pengertian sukuk 

Obligasi syariah didunia Internasional dikenal dengan nama 

Sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “Sak” (tunggal) dan “Sukuk” 

(jama’) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note.87 Obligasi 

atau bonds secara konvensional merupakan bukti utang dari emiten 

yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran 

bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang 

dilakukan pada tanggal jatuh tempo.88 Sedangkan menurut syariah 

sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-

MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan 

prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi 

syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada 

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/argin/fee serta membayar 

kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, 

 
86 Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, h. 18 
87 Maula Nasrifah, “Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam”, Jurnal 

Asy-Syari’ah 5, no. 2 (2019): h. 68. 
88 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbi Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 270. 
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pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan bukan 

dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil/margin/fee.89 

Obligasi syariah atau lebih dikenal dengan nama sukuk 

merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang 

bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan 

atau tidak terbagi atas kepemilikan aset terwujud tertentu, nilai 

manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi 

tertentu serta kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas 

investasi tertentu. 

Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, 

dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep 

imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu 

transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah 

tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad 

atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah 

agar instrument keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan 

maysir.90 

2. Sukuk 

Sebagai salah satu efek syariah sukuk memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan obligasi. Adapun prinsip sukuk antara lain: 

a. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan 

bersama atas suatu asset/proyek. 

b. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai asset yang 

dijadikan dasar penerbitan (underlying asset). 

 
89 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 131. 
90 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 131.    
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c. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada asset/proyek yang 

spesifik. 

d. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha 

yang halal. 

e. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, 

atau marjin sesuai dengan akad yang digunakan dalam penerbitan 

sukuk.91 

3. Kategori penerbitan sukuk 

a. Sukuk korporasi 

Sukuk korporasi adalah jenis obligasi syariah yang 

diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip 

syariah. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain: 

4) Obligator, merupakan emiten yang bertanggung jawab atas 

pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan 

sampai dengan sukuk jatuh tempo. 

5) Wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor 

6) Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki ha katas 

imbalan, margin dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi 

masing-masing. 

b. Sukuk Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

Surat Berharga Syaria Negara atau sukuk Negara merupakan 

surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip 

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN 

baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Karaktersitk 

sukuk Negara antara lain: 

 
91 https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx 

https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx
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1) Sebagai bukti kepemilikam suatu asset terwujud atau 

hakmanfaat (beneficial title), pendapatan berupa imbalan, 

marjin dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. 

2) Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir. 

3) Penerbitannya melalui wakil amanat berupa special Purpose 

Vehicle (SPV). 

4) Memerlukan underlying asset. Asset yang menjadi objek 

perjanjian harus memiliki nilai ekonomis. 

5) Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah. 

Penerbitan sukuk Negara dilakukan dengan tujuan: 

1) Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran Negara 

2) Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah 

3) Meciptakan benchmark di pasar keuangan syariah 

4) Diversifikasi basis investor 

5) Mengembangkan alternative instrument investasi 

6) Memanfaatkan pemanfaatan barang milik Negara 

7) Memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring 

oleh system keuangan konvensional.92 

4. Inovasi terkait Sukuk 

Saat ini sukuk tidak hanya diterbitkan untuk kepentingan 

komersial, namun juga dapat dikaitkan dengan kegiatan sosial. Inovasi 

kegiatan sosial terkait sukuk adalah: 

a. Wakaf linked sukuk 

Wakaf linked sukuk merupakan wadah pengumpulan dana 

wakaf untuk diinvestasikan ke dalam sukuk negara. Saat ini sudah 

 
92 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Hal. 136 



65 
 

 
 

terdapat produk wakaf linked sukuk yang diterbitkan oleh 

kementerian keuangan untuk memfasilitasi Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) dan para pewakaf uang agar dapat 

menginvestasikan dana wakaf di instrumen investasi yang aman. 

b. Sukuk linked wakaf 

Sukuk linked Wakaf merupakan sukuk komersial yang 

underlying asset dan/atau penggunaan dananya dikaitkan dengan 

wakaf dalam rangka menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi 

penerima manfaat wakaf (mauquf alaih). Saat ini produk sukuk 

linked wakaf masih dalam tahap penjajakan oleh para 

stakeholders.93 

c. Green Sukuk 

Green sukuk merupakan salah satu jenis sukuk yang 

digunakan untuk pembangunan yang berorientasi hijau dan 

berkelanjutan. Setiap penerbitan green sukuk akan digunakan 

secara eksklusif untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang (re-

financing) pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan 

“Proyek Hijau yang Layak” atau “Eligible Green Projects.” Kriteria 

proyek hijau sendiri mengacu pada proyek-proyek yang 

mempromosikan transisi ke pertumbuhan ekonomi dan ketahanan 

iklim yang rendah emisi, termasuk mitigasi iklim, adaptasi, dan 

keanekaragaman hayati. 

5. Hal-hal penting terkait Sukuk 

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan investasi 

di sukuk, antara lain: 

 
93  Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah, h. 30 
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a. Analisis dan pertimbangan aspek fundamental dari sukuk dan 

penerbitnya. Akan lebih baik jika dilakukan reviu berkala atas 

aspek fundamental dari sukuk dan penerbitnya untuk memastikan 

kondisinya masih terjaga dengan baik. 

b. Analisis dan pertimbangan aspek teknikal dari efek. Aspek teknikal 

ini penting untuk memantau risikio likuiditas sukuk. 

c. Mempertimbangkan peringkat dari penerbit sukuk. 

d. Mempertimbangkan tingkat likuiditas sukuk. 

H. Inflasi 

1. Pengertian Inflasi 

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik 

untuk dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas 

terhadap makroekonomi agregat seperti pertumbuhan ekonomi, 

keseimbangan eksternal, daya saing, tingkat bunga dan bahkan 

distribusi pendapatan.94 Secara definisi, inflasi merupakan kondisi 

dimana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum 

dan berkelanjutan. Inflasi mencerminkan penurunan nilai rill (daya 

beli) uang. Kondisi ini tentunya tidak hanya mengguncang sisi ekonomi, 

melainkan juga sisi sosial dan politik. Inflasi akan menjadi penyebab 

dari semakin meningkatnya kesenjangan pendapatan. Distribusi 

pendapatan menjadi tidak merata dikarenakan upah rill pekerja 

menurun dengan adanya inflasi, sedangkan harga-harga yang naik 

dipasar dengan tanpa adanya kenaikan upah akan menyebabkan 

keuntungan lebih bagi perusahaan.95 

 
94 Nurul Huda, dkk., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 

2014), h. 175. 
95 Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, Ekonomi Moneter Islam suatu 

Pengantar, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), h. 222. 
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Langkah yang dapat diambil dalam untuk mengatasi masalah 

inflasi melalui pengelolaan sisi permintaan, yaitu dengan mengatur 

persediaan uang yang beredar di masyarakat. Jumlah uang yang 

beredar harus diatur sedemikian hingga pertumbuhannya selaras 

dengan peningkatan perimntaan uang pada tingkat harga yang stabil. 

Fenomena inflasi bisa terjadi ketika pertumbuhan jumlah uang yang 

beredar lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan permintaan 

uang, dengan kanaikan permintaan uang diproyeksi sebagai 

peningkatan pendapatan rill di masyarakat. 

Perlu dipahami juga bahwa di Negara-negara berkembang 

menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya merupakan fenomena 

moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural. Permasalahan 

struktural tersebut merupakan guncangan (shock) ekonomi yang 

bersumber dari dalam negeri seperti gagal panen akibat bencana alam, 

pergantian musim dan sebagainya, serta kendala distribusi bahan 

pangan atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, 

misalnya memburuknya term of trade yang dapat menimbulkan 

fluktuasi harga di pasar domestik. Dengan kondisi ini maka kebijakan 

yang ditempuh adalah kebijakan pengelolaan sisi penawaran, seperti 

kebijakan ekonomi sektoral, untuk mendorong perkembangan sisi 

penawaran yang lebih baik.96 

Terdapat tiga indikator yang biasa digunakan dalam mengukur 

tingkat inflasi disuatu Negara, antara lain: 

 
96Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, Ekonomi Moneter Islam suatu 

Pengantar, h. 222 
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a. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggunakan harga beli 

masyarakat terhadap sejumlah barang atau jasa yang merefleksikan 

pengeluaran konsumen. 

b. Gross Nasional Produck (GDP) merupakan metode perhitungan 

inflasi dengan mengukur rata-rata harga seluruh barang yang 

dihitung memasukkan jumlah items yang sebenarnya dibeli. 

c. Indeks Harga Produsen (IHP) deggan menghitung perubahan harga 

jual yang diterima produsen termasuk menghitung biaya produksi 

yang meliputi bahan baku dan barang setengah jadi.97 

2. Jenis dan efek inflasi 

Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga tipe, antara lain: 

a. Demand-Pull Inflation 

Demand-Pull Inflation merupakan jenis ini disebabkan oleh 

permintaan masyarakat akan barang-barang bertambah. Inflasi ini 

biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang 

dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat 

pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan 

pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan 

barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan 

menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang 

pesat, demand-pull iflation juga dapat berlaku pada masa perang 

atau ketidak stabilan politik yang terus menerus. Untuk membiayai 

kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetaj 

uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah 

 
97 Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, Ekonomi Moneter Islam suatu 

Pengantar, Hal. 222 
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yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan 

melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan 

jasa. Maka keadaan ini akan menyebabkan inflasi. 

b. Cost Push Inflation 

Inflasi jenis ini terjadi karena kenaikan harga produksi, yang 

disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar, dampak inflasi luar 

negeri terutama Negara-negara partner dagang, peningkatan 

harga-harga komoditi yang diatur pemerintah dan terjadi negative 

supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. 

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian 

berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. 

Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan 

yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi 

dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada 

pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran 

yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi 

meningkat, yang akhirnya akan mengakibatkan kenaikan harga-

harga berbagai barang.98 

c. Mixed Inflation 

Inflasi campuran merupakan kenaikan harga barang-barang 

yang disebabkan oleh kombinasi antara kenaikan harga input atau 

biaya produksi dan peningkatan permintaan secara agregat yang 

tidak diimbangi dengan kenaikan produksi.99 

 
98 Erni Wirianti dan Mukarammah, “Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia”, Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 4 No. 1, 2020, Hal. 44 
99 Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, Ekonomi Moneter Islam suatu 

Pengantar, Hal. 224. 
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3. Pengendalia Inflasi 

Bank sentral memiliki mandat utama untuk menjaga kestabilan 

nilai uang, baik dalam negeri (inflasi) maupun luar negeri (nilai tukar). 

Salah satu upaya yang dilakukan bank sentral untuk mencapai tujuan 

tersebut yaitu dengan merumuskan kebijakan moneter yang diarahkan 

untuk mencapai inflasi yang sudah ditentukan, untuk kemudian 

diumumkan kepada public. Hal tersebut direalisasikan dalam kerangka 

kerja kebijakan moneter diantaranya berdasarkan inflation targeting 

framework (ITF). ITF telah diterapkan diberbagai Negara di dunia, baik 

Negara maju maupun Negara berkembang, termasuk Indonesia. 

ITF adalah framework kebijakan moneter yang diarahkan untuk 

mencapai target inflasi yang telah diterapkan dan kemudian 

diumumkan kepada public berapa tingkat target inflasi tersebut. 

Adapun definisi ITF antara lain: 

a. Penegasan secara resmi bahwa bank sentral memiliki mandat untuk 

mencapai kestabilan harga (inflasi). 

b. Publikasi sasaran inflasi dalam jangka menengah-panjang kepada 

Masyarakat. 

c. Transparansi kebijakan moneter kepada masyarakat, yang 

merupakan bagian dari bank sentral untuk mencapai good 

governance. 

d. Komitmen bank sentral untuk merumuskan kebijakan moneter yang 

mampu mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan kebijakan moneter dalam rangka pengendalian 

inflasi menggunakan mekanisme ITF membutuhkan sedikitnya tiga hal 

yakni forecasting inflasi, kejian mendalam terkait mekanisme transmisi 
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kebijakan moneter dan implementasi pengendalian moneter yang 

efektif. Peramalan inflasi memiliki peran penting dari perumusan 

kebijakan moneter, terlebih lagi dengan adanya gap waktu antara 

penetapan kebijakan tersebut dengan bagaimana dampaknya terhadap 

inflasi. Dengan demikian bank sentral dalam penerapan ITF akan 

melakukan penilaian berbagai indikator inflasi dan memberikan 

pertimbangan berdasarkan informasi kualitatif yang diterima dari 

koordinasi dengan beberapa sector ekonomi, sehingga akan terbentuk 

suatu kebijakan moneter yang efektif.100 

4. Inflasi dalam perspektif ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi 

yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Dapat 

dibayangkan betapa tidak adilnya, betapa pincangnya akibat system 

kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang 

miskin akan semakin miskin. Selain itu, dalam pelaksanaannya, 

ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan. Seperti, 

ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam 

ketidak merataan pembagian pendapatan masyarakat. Selanjutnya 

adalah ketidakstabilan dari system ekonomi yang ada saat ini 

menimbulkan gejolak dalam kegiatannya. Dan dalam ekonomi Islam, 

hal yang demikian itu tidak akan terjadi.101 

Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang 

yang dipakai adalah dinar dan dirham yang mana mempunyai nilai 

yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Ketika Islam melarang praktek 

 
100 Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, Ekonomi Moneter Islam suatu 

Pengantar, Hal. 225-226 
101 Nurul Huda, dkk., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, h. 189. 
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penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut 

untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang 

bisa dijadikan sebagai kekayaan. 

a. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku 

dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diat, maka yang 

dijadikan sebagai ukuraanyya adalah dalam bentuk emas. 

b. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai mata 

uang dan Beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar 

uang. 

c. Ketika Allah SWT. mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan 

zakat tersebut dengan nisab emas dan perak. 

d. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam 

transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitu pun 

dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan 

perak. 

Penurunan nilai dinar dan dirham memang masih mungkin 

terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu 

mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam 

jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. 

Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini 

hanya terjadi satu kali yaitu sebelum perang Hunain. Walaupun 

demikian, Al-Maqrizi dalam Nurul Huda, membagi inflasi dalam dua 

macam, yaitu inflasi sakibat berkurangnya persediaan barang dan 

inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang 

terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin, yaitu 

karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi akibat kesalahan 
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manusia ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi 

yang buruk, pajak yang berantakan serta jumlah uang yang berlebihan. 

Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah 

uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-

Maqrizi dalam Nurul Huda mengatakan bahwa, agar jumlah uang 

dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi 

pecahan yang kecil saja.102 

5. Penyebab Inflasi dalam Perspektif Islam 

Taqiuddin Ahmad Ibn al-Maqrizi menggolongkan inflasi dalam 

dua golongan antara lain: 

a. Natural inflation 

Natural inflation merupakan jenis inflasi yang disebabkan 

oleh faktor alamiah, dimana manusia tidak mempunyai kendali. 

Pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, kafilah pedagang yang 

menjual barangnya diluar negeri membeli barang-barang tersebut 

lebih sedikit nilainya dari pada nilai barang yang mereka jual, 

sehingga mereka mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut 

dibawah masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli 

Masyarakat akan naik. Tingginya daya beli akan mengakibatkan 

tingkat harga secara keseluruhan. Kemudian, untuk mengatasi 

masala tersebut Umar ibn Khattab melarang penduduk Madinah 

untuk membeli barang-barang selama dua hari berturut-turut, 

sehingga permintaan agregat turun dan tingkat harga mulai normal. 

Akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya 

ppanceklik, perang ataupun embargo.103 

 
102 Nurul Huda, dkk., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, Hal. 189-190 
103 Idris Parakkasi, Inflasi dalam Perspektif Islam, h. 46-47 
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b. Human error Inflation 

Human error Inflation merupakan jenis inflasi yang 

disebabkan oleh kesalahan manusia yang menyimpang dan 

melanggar aturan dan kaidah-kaidah syariah.  Sebagaimana firman 

Allah dalam QS Ar-Rum: 41): 

   لَذِيٱلِيذُِيقهَُم بَعۡضَ   لناَسِ ٱبِمَا كَسَبتَۡ أيَۡدِي  لۡبحَۡرِ ٱوَ  لۡبرَ ِ ٱفيِ  لۡفَسَادُ ٱ ظَهَرَ 

  ٤١عَمِلوُا  لَعلََهُمۡ يرَۡجِعوُنَ 

Terjemahnya: 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan 
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Dalam system syariah Human error inflation dapat 

dikelompokkan berdasarkan penyebabnya, sebagai berikut: 

1) Korupsi dan administrasi yang buruk 

2) Pajak yang berlebihan 

3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang 

berlebihan 

4) Perilaku sogok-menyogok 

5) Penimbunan barang.104 

I. Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah 

diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh reksa dana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Berdasarkan teori Harrod-Domar, menyatakan bahwa 

pembentukan modal atau investasi merupakan faktor utama 

 
104 Idris Parakkasi, Inflasi dalam Perspektif Islam, h. 47-48  
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tercapainya pertumbuhan ekonomi. Reksa dana syariah merupakan 

investasi dalam bentuk reksa dana yang menganut prinsip-prinsip 

hukum Syariah.105 Pertumbuhan ekonomi merupakan kemapuan 

perekonomian suatu Negara untuk menghasilkan komoditas dan jasa 

dalam suatu Negara atau wilayah yang dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat secara berkesinambungan. Pertumbuhan 

ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 

investasi.106 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Reksa 

dana syariah memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi karena jika terjadi peningkatan invetasi masyarakat melalui 

reksa dana syariah maka nilai aktiva bersih dari reksadana tersebut 

akan meningkat pula sehingga berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi. Karena salah satu indikator yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi 

sehingga reksa dana syariah masuk dalam kriteria tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nurhidayah dkk,107 

menyatakan bahwa variabel reksadana syariah berkontribusi positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka terkait pengaruh reksa dana 

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

 
105 Leo Firmansyah, “Penerapan dan Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia”, 

Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah 2, no. 1 (2020): h. 70. 
106 Muhammad Ikhsan Harahap, Imsar dan Rahmah Nur Dongoran, “Pengarh Sukuk 

Korporasi dan Total Aset Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekoomi di Indonesia”, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam 08, no. 1 (2022): h. 2579. 
107 Dwi Nurhidayah, Amalia Nuril Hidayati dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 

“Pengaruh Inflasi, Saham Syariah Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Tahun 2013-2020”, Jurnal Sinar Manajeme 09, no. 1 (2022): h. 170. 
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H1: Reksa dana syariah berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Berdasarkan teori Harrod-Domar, menyatakan bahwa 

pembentukan modal atau investasi merupakan faktor utama 

tercapainya pertumbuhan ekonomi. Saham syariah merupakan saham 

yang diterbitkan oleh perusahaan yang memenuh kriteria tertentu 

yang sesuai dengan prinsp syariah dan tergolong dalam kategori 

investasi syariah.108 Pertumbuhan ekonomi merupakan proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.109 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

saham syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Saham 

syariah salah satu pembentuk modal dalam instrumen investasi yang 

memainkan peran penting dalam suatu perekonomian sebagai 

pembentuk modal dalam memperbesar kapasitas produksi. Sehingga 

apabila terjadi peningkatan pada saham syariah maka pertumbuhan 

ekonomi juga akan mengalami peningkatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nurhidayah110 menyatakan 

bahwa variabel saham syariah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonimi Indonesia. Sehingga dari penelitian 

 
108 Muhammad Yafiz, “Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan 

Perkembangannya”, Jurnal Miqot 32, no. 2 (2021): h. 237. 
109 Patta Rapana dan Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan, (Makassar: CV SAH 

MEDIA, 2017), h. 1. 
110 Dwi Nurhidayah, Amalia Nuril Hidayati dan Muhammad Alhada Fuadilah Habib, 

“Pengaruh Inflasi, Saham Syariah Sukuk dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional Tahun 2013-2020”, Jurnal Sinar Manajeme 09, no. 1 (2022): h. 170. 
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tersebut maka terkait pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H2: Saham syariah berpengaruh positi signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

3. Sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi 

Berdasarkan teori Harrod-Domar, menyatakan bahwa 

pembentukan modal atau investasi merupakan faktor utama 

tercapainya pertumbuhan ekonomi. Obligasi syariah juga dikenal 

sebagai sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang 

diterbitkan oleh emitan kepada pemegang obligasi syariah. Obligasi 

syariah diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan tidak 

menggunakan unsur riba didalamnya.111 Pertumbuhan ekonomi 

merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian 

yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.112 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

obligasi syariah memiliki peran dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Obligasi syariah dapat menumbuhkan partisipasi pihak 

swasta dalam membiayai proyek-proyek kepentingan publik, menjadi 

instrumen dalam menggalakkan investasi dalam negeri maupun antar 

negara. Sehingga apabila obligasi syariah mengalami kenaikan maka 

pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami kenaikan. 

 
111 Alvien Septian Haerisma, “Introduction of Islamic Bonds (Sukuk): Pengantar Obligasi 

Syariah”, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic 6, no. 1 (2020): h. 59. 
112 Patta Rapana dan Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan, (Makassar: CV SAH 

MEDIA, 2017), h. 1. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Azizah113 menyatakan bahwa 

variabel obligasi syariah (sukuk) berpengaruh positif daan signifikan 

teradap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu terkait pengaruh 

obligasi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H3: Sukuk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

4. Pengaruh reksa dana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan inflasi sebagai variabel moderasi 

Teori Keynesian menyatakan bahwa tingginya tingkat inflasi 

bisa menekan kekuatan pembelian Masyarakat karena harga produksi 

meningkat sehingga jumlah produksi barang diturunkan dan membuat 

investor akan mencabut investasinya yang dapat berdampak pada 

penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. 

Reksa dana syariah merupakan investasi dalam bentuk reksa 

dana yang menganut prinsip-prinsip hukum Syariah.114 Inflasi 

merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus 

menerus dalam jangka waktu tertentu.115 Pertumbuhan ekonomi 

merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian 

yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.116  

 
113 Azizah Mudrikah dan Imsar, “Pengaruh Sukuk, Reksadana Syariah dan Total Aset 

LKNB Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2021”, Owner: Riset dan 

Jurnal Akuntansi 7, no. 2 (2023): h. 1080. 
114 Leo Firmansyah, “Penerapan dan Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia”, 

Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah 2, no. 1 (2020): h. 70. 
115 https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx 
116 Patta Rapana dan Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan, (Makassar: CV SAH 

MEDIA, 2017), h. 1. 
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Dengan demikian, reksa dana syariah dapat memberikan 

investasi yang berkelanjutan dalam sektor ekonomi rill dan dapat 

membantu kestabilan pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila terjadi 

inflasi yang tinggi, maka akan berdampak kepada investor yang akan 

mencabut investasinya sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kasnelly Sapiah117 

menyatakan bahwa secara parsial reksa dana syariah berpengaruh 

signifikan terhadap perkembangan ekonomi melalui tingkat inflasi. 

Oleh sebab itu terkait pengaruh Reksa dana syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel moderasi dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H4: Reksa dana syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel moderasi   

5. Pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

inflasi sebagai variabel moderasi 

Teori Keynesian menyatakan bahwa tingginya tingkat inflasi 

bisa menekan kekuatan pembelian Masyarakat karena harga produksi 

meningkat sehingga jumlah produksi barang diturunkan dan membuat 

investor akan mencabut investasinya yang dapat berdampak pada 

penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. 

Saham syariah merupakan saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan yang memenuh kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsp 

 
117 Sri Kasnelly Sapiah, “Pengaruh Saham Syariah dan Reksadana Syariah terhadap 

Perkembangan Ekonomi Indonesia serta Inflasi sebagai Variabel Intervening”, Jurnal al-Mizan 4, 

no. 1 (2021): h. 40. 
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syariah. Saham syariah diperdagangkan di pasar modal syariah dan 

diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama 

Indonesia (MUI). Inflasi merupakan kondisi dimana terjadi 

peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan 

berkelanjutan.118 Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas 

dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk 

menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya.119 

Saham syariah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

karena merupakan pembentuk modal dalam memperbesar kapasitas 

produksi. Namun apabila terjadi inflasi yang tinggi maka akan menekan 

pembelian Masyarakat karena harga produksi meningkat sehingga 

jumlah produksi barang diturnkan dan membuat investor mencabut 

investasinya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kasnelly Sapiah 120 

menyatakan bahwa secara parsial saham syariah berpengaruh 

signifikan terhadap perkembangan ekonomi melalui tingkat inflasi. 

Oleh sebab itu terkait pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan inflasi sebagai variabel moderasi dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H5: Saham Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi sebagai variabel moderasi 

 
118 Nurul Huda, Dkk., Ekonomi Makro: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 

175. 
119 Erika Feronika Br SImanungkalit, “Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomidi 

Indonesia”, Journal of Management 13, no. 3 (2020): h. 328. 
120 Sri Kasnelly Sapiah, “Pengaruh Saham Syariah dan Reksadana Syariah terhadap 

Perkembangan Ekonomi Indonesia serta Inflasi sebagai Variabel Intervening”, Jurnal al-Mizan 4, 

no. 1 (2021): h. 40.  
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6. Pengaruh Sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi dengan inflasi 

sebagai variabel moderasi 

Teori Keynesian menyatakan bahwa tingginya tingkat inflasi 

bisa menekan kekuatan pembelian Masyarakat karena harga produksi 

meningkat sehingga jumlah produksi barang diturunkan dan membuat 

investor akan mencabut investasinya yang dapat berdampak pada 

penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. 

Sukuk juga dikenal sebagai sukuk merupakan surat berharga 

jangka panjang yang diterbitkan oleh emitan kepada pemegang obligasi 

syariah. Sukuk diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan tidak 

menggunakan unsur riba didalamnya.121 Inflasi merupakan kondisi 

dimana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum 

dan berkelanjutan.122 Pertumbuhan ekonomi merupakan proses 

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.123 

Penelitian yang dilkaukan oleh Fidya Juni Kartika124 

menyatakan bahwa inflasi tidak dapat memoderasi hubungan antara 

sukuk dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. begitu pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardi125 menyatakan bahwa 

 
121 Alvien Septian Haerism, “Introduction of Islamic Bonds (Sukuk): Pengantar Obligasi 

Syariah”, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law 6, no. 1 (2020): h. 59. 
122 Nurul Huda, Dkk., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis, (Jakarta: Kencana, 

2014), h. 175. 
123 Patta Rapana dan Zulfikry Sukarno, Ekonomi Pembangunan, (Makassar: CV. SAH 

MEDIA, 2017), h.1. 
124 Fidya Juni Kartika dan R Mohd Zamzami, “Pengaruh Saham, Sukuk dan Reksadana 

Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi 
Periode 2012-2020”, Syntax Fusion 2, no. 10 (2020): h. 856 

125 Muhammad Ardi, “Pengaruh Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, 

Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 9, no. 1 (2018): h. 46.  
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semakin meningkat sukuk akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erika 

Feronika126 menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut 

dapat digambarkan bahwa sukuk dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Namun dengan inflasi yang tinggi dapat menyebabkan 

menurunnya pertumbuhan ekonomi. 

H6: Sukuk berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi dengan Inflasi sebagai variabel moderasi 

7. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Teori Keynesian menyatakan bahwa tingginya tingkat inflasi 

bisa menekan kekuatan pembelian Masyarakat karena harga produksi 

meningkat sehingga jumlah produksi barang diturunkan dan membuat 

investor akan mencabut investasinya yang dapat berdampak pada 

penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun. 

Inflasi merupakan kondisi dimana terjadi peningkatan harga 

secara umum dan terus menerus.127 Pertumbuhan ekonomi 

merupakan kemapuan perekonomian suatu Negara untuk 

menghasilkan komoditas dan jasa dalam suatu Negara atau wilayah 

yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara 

berkesinambungan.128 

 
126 Amir Salim dan Fadilla dan Anggun Permata Sari, “Pengaruh Inflasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 7, no. 

1 (2021): h. 25. 
127 Erika Feronika Br SImanungkalit, “Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomidi 

Indonesia”, Journal of Management 13, no. 3 (2020): h. 328. 
128 Muhammad Ikhsan Harahap, Imsar dan Rahmah Nur Dongoran, “Pengarh Sukuk 

Korporasi dan Total Aset Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekoomi di Indonesia”, Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam 08, no. 1 (2022): h. 2579. 
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Inflasi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa. Sebaliknya 

inflasi yang rendah dan stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

karena daya beli yang stabil bagi konsumen dan produsen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erni129 menyatakan bahwa 

variabel infalsi berpengaruh negatife dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka 

terkait pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H7: Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

J. Kerangka konseptual 

Kerangka konseptual merupakan konsep yang akan 

menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian. Judul 

pada penelitian ini pengaruh “Reksa Dana Syariah, Saham Syariah dan 

Obligasi Syariah (sukuk) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi 

sebagai Variabel Moderasi”, dengan Variabel X1 adalah Reksa Dana 

Syariah, X2 adalah Saham Syariah, X3 adalah Sukuk, variabel Y adalah 

Inflasi dan variabel Z adalah Pertumbuhan Ekonomi. 

 

 

 
129 Erni Wiriani dan Mukarramah, “Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia”, Jurnal Samudra Ekonomika 4, no. 1 (2020): h. 49. 
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Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

 

 

SUKUK (X3) 



 

85 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksplanatori (explanatory research). Menurut Sugiyono 

explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh 

antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan utama peneliti ini 

menggunakan metode penelitian explanatory adalah untuk menguji 

hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat 

menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat 

yang ada di dalam hipotesis.  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode-metode untuk 

menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar 

variabel. Variabel-variabel biasanya diukur dengan instrumen 

penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis 

berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Seperti halnya para peneliti 

kualitatif, siapa pun yang terlibat didalam penelitian kuantitatif juga 

perlu memiliki asumsi-asumsi untuk menguji teori secara deduktif, 

mencegah munculnya bias-bias, mengontrol penjelasan-penjelasan 

alternatif, dan mampu menggeneralisasikan dan menerapkan kembali 

penemuan-penemuannya.130 

 

 
130 Adhi Kusumastuti, Ahamd Mustamil Khoiron dan Taofan Ali Achmadi, Metode 

Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 2. 
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2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan 

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek penelitian yang diteliti 

dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. 

Penentuan setting lokasi penelitian yang efektif akan mempermudah 

penelitian ke depan.131 Oleh karena itu penentuan lokasi penelitian 

merupakan cara terbaik yang dapat ditempuh yaitu dengan 

mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan 

mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, 

tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi. 

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting 

dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi 

penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga 

mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada situs resmi Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) www.ojk.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

www.bps.go.ig.  

B. Rancangan/Pendekatan penelitian 

Rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh dari 

penelitian mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari 

membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada 

analisa akhir data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. 

Suatu desain penelitian menyatakan, baik struktur masalah penelitian 

 
131 Cathetine Dawson, Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h. 21. 

http://www.ojk.go.id/
http://www.bps.go.ig/
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maupun rencana penyelidikan yang akan dipakai untuk memperoleh bukti 

empiris mengenai hubungan-hubungan dalam masalah. Studi ini 

menggunakan penelitian penjelasan (explanatory research) yakni 

kausalitas menjelaskan suatu hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel lainnya melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian ini akan mengeksplorasi tiga variabel yang merupakan 

faktor-faktor yang pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, penelitian ini 

terdiri dari tiga variabel independen (Reksa Dana Syariah, Saham Syariah 

dan sukuk), satu variabel dependen (pertumbuhan ekonomi), serta satu 

variable moderasi (inflasi). Penelitian ini juga membahas mengenai 

hubungan langsung ataupun tidak langsung antara variabel. Hubungan-

hubungan tersebut diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai hubungan antara masing-masing variabel.132 

Kerangka pemikiran dan hipotesis meringkas serta memperjelas 

permasalahan yang hendak dibedah dalam penelitian ini. Dari hipotesis 

tersebut dirumuskan berbagai instrumen penelitian yang diharapkan 

mampu menjawab pertanyaan tersebut. Setiap variabel di atas diukur 

dengan indikator-indikator tertentu disesuaikan dengan teori terkait 

kemudian dihubungkan dalam satu hubungan kausalitas yang dapat diuji. 

Data untuk menjelaskan berbagai variabel diperoleh dari penarikan 

sampel. Pengumpulan data diperoleh melalui data sekunder berupa 

laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Data 

kemudian diolah menggunakan alat analisis deskriptif dan kuantitatif 

menggunakan SEM PLS. hasil analisis kemudian dianalisis dan 

diinterpretasikan menjadi hasil penelitian yang utuh dan dibahas secara 

 
132 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8. 
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mendalam untuk mencapa interpretasi yang memuaskan atas hasil data 

tersebut.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
133 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8. 
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Penelitian 

Permasalahan Penelitian 

A. Pengaruh langsung 

1. Reksa dana syariah berpengaruh terhadap pertumbugan ekonomi 

2. Saham syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

3. Sukuk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

4. Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

B. Pengaruh tidak langsung 

1. Reksa dana syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan inflasi sebagai variabel moderasi 

2. Saham syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

inflasi sebagai variabel moderasi 

3. Sukuk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan inflasi 

sebagai variabel moderasi. 

 

Variabel penelitian 

1. Reksa dana syariah 

2. Saham syariah 

3. Sukuk 

4. Inflasi 

5. Pertumbuhan ekonomi 

 

Instrumen penelitian 

Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari 
www.ojk.co.id dan www.bps.go.id 
 

Populasi dan sampel 

1. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang 
terdapat di Badan Pusat Statistik dan Reksa dana 
syariah, Saham Syariah dan Sukuk yang terdapat 
di Otoritas Jasa Keuangan 

2. Sampel dan penelitian ini adalah pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang diambil dari badan 
pusat statistic selama 8 tahun terkahir yaitu 
2016-2023 

 

Permasalahan Penelitian 

Permasalahan Penelitian 

http://www.ojk.co.id/
http://www.bps.go.id/
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C. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah subjek atau objek yang mencakup seluruh 

wilayah penelitian yang dapat memenuhi syarat dan kriteria sehingga 

dapat dilakukan penelitian. Populasi juga didefinisikan sebagai 

keseluruhan subjek, objek dan wilayah generalisasi yang mencakup 

seluruh karakteristik yang akan diteliti.134 Sehingga populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. 

Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki 

oleh subjek atau objek itu. Dengan kata lain populasi juga bisa 

dikatakan sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena. 

Selanjutnya populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

negara republik Indonesia sebanyak 40 data. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai 

objek dalam sebuah pengamatan ataupun penelitian. Sampel 

mempunyai ciri-ciri dan prosedur tersendiri sehingga apabila 

dilakukan penelitian diharapkan dapat mewakili populasi.135 Makin 

besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan 

generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel 

menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi. 

Metode pengambilan Sampel pada penelitian ini adalah 

sampling jenuh. Sampling jenuh didefinisikan sebagai tehnik dalam 

 
134 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 80. 
135 Nanang Maroto, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 76. 
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menentukan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai 

sampel. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

negara republik Indonesia sebanyak 40 data. 

D. Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah 

dikumpulan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumen 

atau publikasi.136 

Sumber data sekunder diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa data Inflasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi yang terdapat di Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

data Reksa Dana Syariah, Saham Syariah dan sukuk yang terdapat di 

Otoritas Jasa Keuangan periode 2014-2023 dengan menggunakan data 

triwulan. 

Penyajian data secara triwulan dimaksudkan untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada pemangku 

kepentingan, seperti investor, kreditor dan regulator. Selain itu, penyajian 

data secara berkala memungkinkan untuk mengidentifikasi tren, masalah, 

dan peluang yang mungkin tidak terlihat dalam laporan tahunan. 

E. Metode pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan 

data yang digunaka dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

 
136 Supriyanto, Achmad Sani dan Vivin Maharani, Metode Penelitian Sumber Daya 

Manusia Teori, Kuisioner, dan Analisis Data, (Malang: UIN-Malang, 2013), h. 21. 
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Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dari catatan-catatan 

peristiwa yang sudah berlaku.137 

Pengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian. Sumber data tersebut diperoleh dari situs 

resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu www.bps.go.id dan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), yaitu www.ojk.go.id periode 2014-2023. 

F. Instrument penelitian 

Instrumen utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan melihat laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian selama periode 2014-2023, yang bisa diakses dari situs resmi 

Badan Pusat Statistik, yaitu www.bps.go.id dan Otoritas Jasa Keuangan, 

yaitu www.ojk.go.id. Data keuangan tersebut kemudian akan diolah 

kembali dengan mengambil data-data yang dibutuhkan untuk mengukur 

variabel penelitian yang digunakan. 

G. Tehnik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan gabungan dari dua 

metode statistik yang terpisah yaitu analisis faktor (factor analysis) yang 

dikembangkan di ilmu psikologi dan psikometri serta model persamaan 

simultan (simultaneous equation modeling) yang dikembangkan di 

ekonometrika.138 Analisis SEM berbasis pada analisis covarians sehingga 

dapat memberikan matriks covarians yang lebih akurat daripada analisis 

regresi linier baik regresi sederhana maupun regresi berganda. 

 
137 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, h. 72. 
138 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23, 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), h. 72. 

http://www.bps.go.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.ojk.go.id/
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Metode yang digunakan pada SEM ini yaitu menggunakan partial 

least square (PLS). PLS merupakan metode yang paling kuat dari suatu 

analisis. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketergantungan pada skala 

pengukuran, misalnya pengukuran yang membutuhkan skala interval atau 

rasio, ukuran sampel, dan distribusi dari residual. PLS digolongkan jenis 

non-parametrik oleh karena itu dalam permodelan PLS tidak diperlukan 

data dengan distribusi normal.139 

Tujuan dari penggunaan PLS yaitu untuk melakukan prediksi, 

yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi 

hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dalam 

penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan 

untuk melakukan pemprediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari 

indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen 

skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model 

struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model 

(model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstruknya) 

dispesifikasi.140 

Dalam metode PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisa Outer Model 

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa 

measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid 

dan realiabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar 

 
139 Ananda Sabil Husain, Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least 

Squares (PLS) dengan Smart PLS 3.0, (Malang: 2015, Uninersitas Brawijaya), h. 35. 
140 Ananda Sabil Husain, Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least 

Squares (PLS) dengan Smart PLS 3.0, h. 43. 
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variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa outer model 

dapat dilihat dari beberapa indikator: 

a. Convergent validity, adalah indikator yang dinilai berdasarkan 

korelasi antar item score/component dengan construct score, yang 

dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana 

menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran 

(indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual 

dikatakan tinggi jika berkorelasi > 0.7 dengan konstruk yang ingin 

diukur, nilai outer loading antara 0,5 – 0,6 sudah dianggap cukup. 

b. Discriminant validity, merupakan model pengukuran dengan 

refleksi indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran 

dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran 

lebih besar dari ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan 

ukuran blok mereka lebih dibandingkan dengan blok lainnya. 

Sedangkan menurut metode lain untuk menilai discriminant 

validity yaitu dengan membandingkan nilai square of average 

variance extracted (AVE).  

c. Composite realibility, merupakan indikator untuk mengukur suatu 

konstruk yang dapat dilihat pada view latent variable coefficients. 

Untuk mengevaluasi composite realibility terdapat dua alat ukur 

yaitu internal consistency dan cronbach’s alpha. Dalam pengukuran 

tersebut apabila nilai yang dicapai 0,7 maka dapat dikatakan 

bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. 

2. Analisis Model Struktural (Inner Model) 

Analisa inner model biasanya juga disebut dengan inner relation, 

structural model dan substantive theory, yang mana menggambarkan 
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hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive theory. 

Analisa inner model salah satunya dapat dievaluasi yaitu dengan 

menggunakan R-Square untuk setiap variabel laten dependen. 

Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen 

apakah memiliki pengaruh yang subtantif. 

3. Pengujian hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan metode bootstrapping yang sejalan dengan model 

struktural (inner model). Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan 

menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 10 %, nilai t-statistik 

yang digunakan adalah 1,306. Sehingga kriteria 

penerimaan/penolakan hipotesis adalah ketika t-statistik > 1,306 

maka hipotesis diterima, sebaliknya jika t-statistik < 1,306 maka 

hipotesis ditolak. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan 

probabilitas, maka hipotesis akan diterima jika bilai P-Values < 0,10, 

dan jika P-Values > 0,10 maka hipotesis ditolak.141 

Digunakannya tingkat signifikansi 10% pada penelitian ini 

dapat dimaklumi berdasarkan beberapa kriteria tertentu seperti 

kualitas data, dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang 

memiliki kualitas data yang relative tinggi yaitu data dikumpulkan 

secara sistematis dan terkontrol sehingga dapat dipercaya sebagai 

sumber informasi yang akurat.142 Tingkat signifikansi 10% dapat 

digunakan untuk penelitian ilmu ekonomi untuk menguji hipotesis 

 
141 David S. Moore, dkk., Introduction to the Practice of Statistic, (New York: W.H 

Freeman, 2014), h. 329 
142 Heri Hermawan dan Dimas Bangun Sadewa, “Kinerja Faktor Makro Ekonomi dalam 

Mendorong Pertumbuhan Daerah Jawa Barat”, Jurnal  Riset Ilmu Ekonomi 1, no. 2 (2021): h. 73 
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dan memprediksi variabel-variabel yang terkait. Berbeda dengan 

ilmu-ilmu eksakta yang biasanya menggunakan tingkat signifikansi 

1% dikarenakan ilmu eksakta memerlukan tingkat akurasi yang lebih 

tinggi dalam pengumpulan data dan analisisnya.143   

 

 
143 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: ALFABETA, 2003), h. 56-58 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki pulau 

terbanyak di dunia yakni lebih dari 17.000 pulau. Dilintasi oleh garis 

khatulistiwa dan berada diantara daratan benua Asia dan Oseani sehingga 

dikenal sebagai negara lintas benua serta antara samudera pasifik dan 

samudera hindia. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki 

jumlah penduduk sebesar 279 juta jiwa dan menempati posisi keempat 

negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia serta memiliki sumber 

daya alam yang melimpah. Masyarakat Indonesia terdiri dari 300 suku dan 

setiap suku memiliki dialek tersendiri. Namun demikian Bahasa Indonesia 

adalah Bahasa nasional ang juga merupakan pemersatu bangsa 

Indonesia.144 

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah, 

namun demikian masalah kependudukan yang sangat melekat dalam 

perekonomian Indonesia adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. 

Hal ini masih terus menjadi persoalan mengingat jumlah kepadatan 

penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya yang menyebabkan 

bertambahnya jumlah Angkatan kerja. Berbagai Upaya telah dilakukan 

dalam mengatasi kesenjangan sosial ini seperti program bantuan sosial, 

jaminan sosial, pengembangan infrastruktur dan sebagainya. 

Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia menghadapi beberapa 

tantangan seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga 

pangan dan energi global dan deficit anggaran pemerintah yang 

 
144 Andi Ika Fahrika dan Zulkifli, Perekonomian Indonesia Sejarah dan 

Perkembangannya, (Watampone: Yayasan Barkode, 2020), h. 34 
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diperkirakan akan meningkat. Meskipun demikian perekonomian 

Indonesia masih menunjukkan beberapa indikator positif seperti 

peningkatan konsumai rumah tangga, dan investasi yang tetap meningkat.  

Pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan 

untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, dan melindungi 

masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global. 

Dalam beberapa tahun ke depan, perekonomian Indonesia diharapkan akan 

terus meningkat, tetapi tantangan global dan domestik harus dihadapi 

dengan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan 

kemandirian ekonomi.145 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan 

suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa dalam 

periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui 

indikator Produk Domestik Bruto. Berdasarkan laporan Badan Pusat 

Statistik, data pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2023 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Februari 2024 
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Tabel 4.1 

Data Pertumbuhan Ekonomi tahun 2014-2023 

No. Tahun 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

Triwulan 

I II III IV 

1 2014 5,12 5,02 4,99 5,01 

2 2015 4,83 4,78 4,78 4,88 

3 2016 4,94 5,08 5,06 5,03 

4 2017 5,01 5,01 5,03 5,07 

5 2018 5,07 5,17 5,17 5,17 

6 2019 5,06 5,06 5,04 5,02 

7 2020 2,97 -1,26 -2,03 -2,07 

8 2021 -0,69 3,11 3,25 3,7 

9 2022 5,02 5,25 5,41 5,31 

10 2023 5,04 5,11 5,05 5,05 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) pusat, tahun 2014-2023 

Data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Data tersebut 

diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan eknoi tertinggi terjadi pada 

tahun 2022 di Kuarter ketiga yakni 5,41%. Sedangkan pertumbuhan 

ekonomi terendah terjadi disepanjang tahun 2020 hingga menyentuh 

angka -2,26%. Merosotnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 

disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda hamper seluruh 

belahan dunia. 

2. Reksa Dana Syariah 

Reksa dana syariah merupakan salah satu wadah investasi 

kolektif yang dikelolah oleh manajer investasi dengan cara 

menginvestasikan dana kelolaan ke berbagai efek syariah. 

Perkembangan reksa dana syariah dapat dilihat melalui Nilai Aktiva 



100 
 

 
 

bersih. Berdasarkan annual report dari tahun 2014-2023 data reksa 

dana syariah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Data Reksa Dana Syariah tahun 2014-2023 

No. Tahun 

Reksa Dana Syariah (Milyar Rp) 

Triwulan 

I II III IV 

1 2014 8.918,50 9.384,47 9.690,21 11.158,00 

2 2015 12.035,97 9.303,46 10.108,49 11.019,43 

3 2016 9.470,14 9.901,24 12.087,00 14.914,63 

4 2017 16.123,54 18.914,54 21.427,72 28.311,77 

5 2018 31.108,82 32.167,28 31.797,51 34.491,17 

6 2019 37.114,19 33.056,75 55.543,29 53.735,58 

7 2020 57.420,96 58.069,05 71.649,52 74.367,44 

8 2021 79.440,23 40.325,60 41.313,64 44.004,18 

9 2022 43.233,00 40.859,70 40.342,63 40.605,11 

10 2023 42.650,15 42.947,06 43.110,74 42.775,16 

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan) pusat, 2014-2023 

Berdasarkan data diatas, perkembangan reksa dana syariah dari 

tahun 2014-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. 

Perkembangan reksa dana syariah tertinggi terjadi pada tahun 2021 

Kuarter pertama yakni 79.440,23 Milyar. Sedangkan perkembangan 

reksa dana terendah yaitu pada tahun 2014 Kuarter pertama yakni 

8.918,50 Milyar. 

3. Saham Syariah 

Saham adalah bukti penyertaan modal suatu perusahaan atau 

individu yang menandakan bahwa pihak tersebut memiliki 100a katas 

perusahaan tersebut yang tidak bertentangan dengan prisip syariah. 

Berdasarkan annual report dari tahun 2014-2023 data saham syariah 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.3 

Data Saham Syariah tahun 2014-2023 

No. Tahun 

Saham Syariah (Milyar Rp) 

Triwulan 

I II III IV 

1 2014 1.830.136,14 1.911.008,85 2.006.178,59 1.944.531,70 

2 2015 2.049.109,36 1.896.504,96 1.609.933,83 1.737.290,98 

3 2016 1.879.354,35 1.964.048,11 2.215.379,04 2.041.070,80 

4 2017 2.106.211,65 2.231.679,45 2.188.062,82 2.288.015,67 

5 2018 2.123.498,74 2.047.165,04 2.072.793,68 2.239.507,78 

6 2019 2.302.445,17 2.114.406,96 2.124.184,47 2.318.565,69 

7 2020 1.582.238,00 1.777.933,29 1.834.125,80 2.058.772,65 

8 2021 1.980.626,84 1.780.193,15 1.964.321,24 2.015.192,24 

9 2022 2.143.993,97 2.060.798,04 2.276.016,35 2.155.449,41 

10 2023 2.117.267,55 2.270.624,17 2.350.449,17 2.501.485,69 

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan) pusat, 2014-2023 

Berdasarkan data diatas, perkembangan saham syariah dari 

tahun 2014-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. 

Perkembangan saham tertinggi terjadi pada tahun 2023 Kuarter 

keempat yakni 2.501.485,69 Milyar. Sedangkan perkembangan saham 

syariah terendah yaitu pada tahun 2020 Kuarter pertama yakni 

1.582.238 Milyar. 

4. Sukuk 

Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti 

kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak 

terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (underlying 

asset). Berdasarkan annual report dari tahun 2014-2023 data sukuk 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Data Sukuk tahun 2014-2023 

No. Tahun 

Sukuk (Milyar Rp) 

Triwulan 

I II III IV 

1 2014 11.994,40 12.294,40 12.294,40 12.917,40 

2 2015 12.956,40 14.483,40 14.483,40 16.114,00 

3 2016 16.114,00 18.551,40 18.925,00 20.425,40 

4 2017 20.425,77 25.573,40 24.441,40 26.394,90 

5 2018 27.583,40 29.933,40 33.657,40 36.545,40 

6 2019 39.448,90 41.935,90 48.223,40 48.240,40 

7 2020 49.665,90 50.060,00 53.780,00 55.150,00 

8 2021 56.910,00 61.750,00 65.410,00 66.450,00 

9 2022 69.880,00 73.080,00 80.660,00 84.970,00 

10 2023 86.800,00 92.300,00 94.930,00 99.860,00 

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan) pusat, 2014-2023 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan 

sukuk dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang sangat positif 

dan hamper tidak pernah mengalami penurunan. Selama periode 10 

tahun terakhir sukuk hanya satu kali mengalamai penurunan yakni 

pada tahun 2017 pada kuartet ketiga yakni 24.441,40 Milyar dimana 

pada Kuarter sebelumnya nilai sukuk adalah 25.573,40 Milyar. Namun 

pada Kuarter keempat sukuk Kembali menunjukkan tern positif 

dengan nilai 26.394,90 Milyar. Hingga tahun 2023 nilai sukuk 

berdasarkan total nilai emisi sukuk mencapai 99.860 Milyar. 

5. Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang dan jasa secara 

umum yang terjadi secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu 

atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kanaikan 

itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainya. 
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Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, data inflasi dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Data Inflasi tahun 2014-2023 

No. Tahun 

Inflasi (%) 

Triwulan 

I II III IV 

1 2014 7,76 7,09 4,35 6,47 

2 2015 6,54 7,07 7,09 4,83 

3 2016 4,34 3,46 3,02 3,3 

4 2017 3,64 4,29 3,81 3,5 

5 2018 3,28 3,25 3,09 3,17 

6 2019 2,62 3,14 3,4 2,95 

7 2020 2,87 2,27 1,43 1,57 

8 2021 1,43 1,48 1,57 1,76 

9 2022 2,29 3,79 5,19 5,55 

10 2023 5,24 3,95 2,88 2,68 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) pusat, tahun 2014-2023 (Data Diolah) 

Data diatas menunjukkan bahwa laju tingkat inflasi di Indonesia 

masih tergolong aman. Dalam kurun waktu 10 tahun, Laju inflasi 

tertinggi terjadi pada tahun 2014 di Kuarter pertama yakni 7,76%. 

Sedangkan laju inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 pada Kuarter 

ketiga dan 2021 pada Kuarter pertama yakni 1,43%. 

C. Deskripsi Hasil Penelitian 

Tehnik pengelolaan data pada penelitian ini adalah menggunakan 

Structural Equation Modelling (SEM) dengan berbasis Partial Least Square 

(PLS). Berikut ini adalah tahapan penelitian yang digunakan. 

1. Pengujian Kualitas Data melalui Outer Model 

Pengujian melalui outer model bertujuan untuk menguji kualitas 

data yang diperoleh. Secara empiris pengujian ini bertujuan untuk 
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memvalidasi model dan reliabilitas konstruk yang mencerminkan 

parameter-parameter pada variabel laten yang dibangung berdasarkan 

teori dan kajian emperisTehnik analisis data menggunakan SEM PLS 

memiliki beberapa tahapan antara lain, covergen validity, discriminant 

validity dan internal consistency reliability. 

Evaluasi model pengukuran variabel laten dengan indikator 

reflektif dianalisis dengan melihat convergent validity masing-masing 

indikator. Pengujian convergent validity pada PLS dapat dilihat dari 

besaran loading factor diatas 0,70 sangat direkomendasikan, indikator 

dengan nilai outer loading terbesar menunjukkan bahwa indicator 

tersebut merupakan pengukuran variabel terkuat (dominan), namun 

demikian nilai loading factor 0,50-0,60 masih dapat ditolerir.146 

a. Convergen Validiy 

Convergen validity merupakan pengukuran yang digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana ukuran suatu data berkolerasi secara 

positif dengan alternative pada konstruk yang sama dan juga tahap 

pertama untuk mengevaluasi outer model yang dilihat berdasarkan 

loading factor dengan skala pengukuran sebesar 0,7. Namun, nilai 

outer laoding suatu variabel laten 0,50-0,60 masih dapat ditolerir. 

Apabila terdapat indikator yang memiliki nilai dibawah 0,7 maka 

indikator tersebut dikeluarkan atau tereliminasi. 

Berikut ini adalah tabel outer loading dari setiap variable 

penelitian. 

 

 

 
146 Abdillah, W., & Hartono. Partial Least Square (PLS) (Yogyakarta : Penerbit Andi, 

2018). 
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Gambar 4.1 (Tampilan Hasil PLS Algoritm) 

 

 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 
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Tabel 4.6 

Outer Loading 

  
Inflasi 

(Z) 
Moderating 

Effect 1 
Moderating 

Effect 2 
Moderating 

Effect 3 
Pertumbuhan 
Ekonomi (Y) 

Reksa 
Dana 

Syariah 
(X1) 

Saham 
Syariah 

(X2) 

Sukuk 
(X3) 

X1           1.000     

X2             1.000   

X3               1.000 

Y         1.000       

Z 1.000               

Z * X1   1.051             

Z * X2     1.058           

Z * X3       0,6569         

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua 

loading factor memiliki nilai diatas 0,7 sehingga indikator pada semua 

variabel ini tidak dieliminasi dari model. Tabel diatas menunjukkan 

bahwa semua indikator telah memenuhi syarat dalam validitas 

konvergen. Convergen Validity dapat dilihat melalui Average Variance 

Extracted (AVE), jika nilai AVE berada diatas 0,5 maka model tersebut 

dapat dikategorikan memiliki convergen validity yang tinggi. 

Adapun tabel AVE (Average Variance Extracted) dari setiap 

variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7 

AVE (Average Variance Extracted) 

  
Average Variance Extracted 

(AVE) 
 

INFLASI (Z) 1.000  

Moderating Effect 1 1.000  

Moderating Effect 2 1.000  

Moderating Effect 3 1.000  

PERTUMBUHAN EKONOMI (Y) 1.000  

REKSA DANA SYARIAH (X1) 1.000  

SAHAM SYARIAH (X2) 1.000  

SUKUK (X3) 1.000  

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nilai AVE pada setiap konstruk 

dalam model memiliki nilai > 0,5. Maka hasil tersebut menunjukkan 

bahwa data tersebut telah memenuhi syara kedua validitas 

konvergen. Setelah penilaian dari outer loading dan AVE maka 

penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dlanjutkan ketahap 

selanjutnya yaitu pada uji validitas deskriminan (discriminant 

validity). 
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b. Descriminant Validity 

Descriminant Validity merupakan alat pengukuran yang 

digunakan dalam pengujian data untuk menunjukkan sejauh mana 

konstruk satu dengan konstruk lainnya jauh berbedadari 

standarempiris serta digunakan pula untuk melihat apakah variabel-

variabel atau indikator dalam penelitian memiliki nilai unik dan hanya 

terkait dengan variabel atau indikator sendiri bukan dari indikator 

diluar itu. Terdapat dua tahap yang harus dilakukan untuk melihat 

apakah model penelitian memiliki validitas yang baik yaitu dengan 

melihat cross loading dan Fornell Lacker Criterian.  

Dalam tahap uji validitas dengan melihat cross loading harus 

menunjukkan bahwa indikator dari setiap konstruk harus 

mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan indikator pada 

konstruk lainnya. Adapun Tabel Cross Loading pada hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Cross Loading 

  
Inflasi 

(Z) 

Moderating 

Effect 1 

Moderating 

Effect 2 

Moderating 

Effect 3 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Reksa Dana 

Syariah (X1) 

Saham 

Syariah 

(X2) 

Sukuk 

(X3) 

X1 -0.681 -0.151 0.503 0.265 -0.678 1.000 0.120 0.687 

X2 -0.203 0.507 0.040 0.390 0.359 0.120 1.000 0.403 

X3 -0.425 0,239 0.349 0.325 -0.161 0.687 0.403 1.000 

Y 0.493 0,583 -0.394 0.100 1.000 -0.678 0.359 -0.161 

Z 1.000 -0.227 -0.604 -0.344 0.493 -0.681 -0.203 -0.425 

Z * X1 -0.227 1.000 0.307 0.740 0.583 -0.151 0.507 0.239 

Z * X2 -0.604 0,307 1.000 0.556 -0.394 0.503 0.040 0.349 

Z * X3 -0.344 0,740 0.556 1.000 0.100 0.265 0,390 0.325 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

Berdasarkan tabel diatas, indikator dari setiap konstruk 

memiliki nilai yang tinggi dari indikator pada konstruk lainnya. 

Berdasarkan nilai cross loading penelitian ini memiliki validitas yang 

baik. 

Uji descriminant Validity selanjutnya adalah dengan melihat 

Fornell Lacker Criterian. Adapun tabel Fornell Lacker Criterian adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Fornell Lacker Criterian 

  
Inflasi 

(Z) 

Moderating 

Effect 1 

Moderating 

Effect 2 

Moderating 

Effect 3 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 

Reksa 

Dana 

Syariah 

(X1) 

Saham 

Syariah 

(X2) 

Sukuk 

(X3) 

Inflasi (Z) 1.000               

Moderating 

Effect 1 
-0.227 1.000             

Moderating 

Effect 2 
-0.604 0.307 1.000           

Moderating 

Effect 3 
-0.344 0.740 0.556 1.000         

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 
0.493 0.583 -0.394 0.100 1.000       

Reksa Dana 

Syariah (X1) 
-0.681 -0.151 0.503 0.265 -0.678 1.000     

Saham 

Syariah (X2) 
-0.203 0.507 0.040 0.390 0.359 0.120 1.000   

Sukuk (X3) -0.425 0.239 0.349 0.325 -0.161 0.687 0.403 1.000 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki 

nilai paling tinggi ketika menjelaskan variabel itu sendiri 

dibandingkan dengan variabel lainnya pada kolom yang sama. Tabel 

diatas menunjukkan bahwa nilai √AVE pertumbuhan ekonomi 

dengan variabel pertumbuhan ekonomi itu sendiri adalah 1.000. hal 

tersebut menjadikan nilai √AVE pertumbuhan ekonomi terhadap 

dirinya sendiri lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Hal 

tersebuh juga berlaku dengan nilai √AVE reksa dana syariah sebesar 

1.000, saham syariah sebesar 1.000, sukuk sebesar 1.000 dan inflasi 

sebesar 1.000. 
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Berdasarkan data Fornell Lacker Criterian tersebut 

menunjukkan bahwa model data yang diuji pada penelitian ini layak 

dan telah memenuhi syarat bahwa konstruk pada model tersebut 

memiliki discriminant validity serta sebagai tahapan awal sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis setelah melewati berbagai rangkaian 

pengujian. 

c. Composite Reliability 

Nilai Composite reliability merupakan ukuran untuk mengukur 

reliabilitas suantu indikator. Dengan nilai tersebut maka dapat 

terukur nilai reliabilitas sesungguhnya dari suatu konstruk yang 

dibangun. Nilai Composite reliability yang diharapkan minimal 0,7. 

Sedangkan nilai Composite reliability diatas 0,8 maka dapat 

disimpulkan data yang ada memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 

Berikut ini merupakan nilai Composite reliability pada hasil 

penelitian ini: 
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Tabel 4.10 

Cronbach Alpha dan Composite reliability 

  Cronbach's Alpha Composite Reliability 

INFLASI (Z) 1.000 1.000 

Moderating Effect 1 1.000 1.000 

Moderating Effect 2 1.000 1.000 

Moderating Effect 3 1.000 1.000 

Pertumbuhan 

Ekonomi (Y) 
1.000 1.000 

Reksa Dana Syariah 

(X1) 
1.000 1.000 

Saham Syariah (X2) 1.000 1.000 

Sukuk (X3) 1.000 1.000 

  Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua konstruk dapat 

dikatakan reliabel, baik Cronbach Alpha maupun Composite reliability 

karena memiliki nilai > 0,7. Dari hasil data sebelumnya, maka 

penelitian ini memilki convergent validity, discriminant validity dan 

internal consistency reliability yang baik. 

Berikut ini rangkuman tabel yang memperlihatkan uji validitas 

dan reliabilitas, antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Ringkasan Hasil Measurement Model 

Variabel Indikator Loading 
factor 

Composite 
Reliability 

AVE Descriminant 
Validity  

Reksa Dana Syariah 
(X1) 

X1 1,000 1,000 1,000 YA  

Saham Syariah (X2) X2 1,000 1,000 1,000 YA  

Sukuk (X3) X3 1,000 1,000 1,000 YA  

Pertumbuhan 
Ekonomi (Y) 

Y 1,000 1,000 1,000 YA  

Inflasi (Z) Z 1,000 1,000 1,000 YA  

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

2. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian pada model structural bertujuan untuk megidentifikasi 

dan melihat hubungan antar variabel eksogen dan endogen dalam suatu 

penelitian. Hubungan tersebut akan menjawab tujuan penelitian yakni 

pengujian terhadap hipotesis yang disusun dalam suatu penelitian. 

Adapaun pengujian model structural ini dapat dievalusi dengan 

menggunakan R-Square untuk setiap variabel laten dependen.  

Nilai R-Square merupakan nilai koefisien determinasi pasa suatu 

konstruk endogen. Nilai R-Square juga menjelaskan variasi dari variabel 

endogennya. Kekuatan penjelasan variasi tersebut dibagi menjadi 

beberapa kriteria yakni, R-Square > 0,67 artinya kuat, < 0,33 artinya 

moderat, dan < 0,19 artinya lemah.  

Berikut ini merupakan tabel R-Square pada hasil penelitian ini, 

antara lain: 
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Tabel 4.12 

Hasil R-Square 

 R Square R Square Adjusted 

PERTUMBUHAN EKONOMI (Y) 0.901 0.880 

 Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, menunjukkan bahwa nilai R-Square 

dari pertumbuhan ekonomi yaitu 0,880 yang berarti bahwa kemampuan 

variabel oksogen dalam mempengaruhi variabel endogen adalah 

sebebsar 88% (kuat), sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan 

variable reksa dana syariah, saham syariah, dan sukuk dalam 

menjelaskan pertumbuhan ekonomi yaitu 88% sedangkan 12% sisanya 

merupakan pengaruh variable eksogen lainnya yang tidak diukur dalam 

penelitian ini. 

3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis sebagai dasar dalam melihat hasil penelitian 

diperoleh dari nilai yang terdapat pada output coefficients. Berikut ini 

tabel pengujian model struktural hubungan pengaruh antar variabel dan 

efek moderasi yaitu: 
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Tabel 4.13 

Hubungan Pengaruh Langsung dan Efek Moderasi 

  

Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

INFLASI (Z) -> 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

0.555 0.581 0.165 3.353 0.000 

Moderating Effect 1 -

> PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

1.053 1.146 0.412 2.555 0.006 

Moderating Effect 2 -

> PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

-0.152 -0.186 0.098 1.554 0.061 

Moderating Effect 3 -

> PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

-0.520 -0.596 0.323 1.610 0.055 

REKSA DANA 

SYARIAH (X1) -> 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

0.158 0.253 0.349 0.454 0.325 

SAHAM SYARIAH 

(X2) -> 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

0.146 0.123 0.101 1.444 0.075 

SUKUK (X3) -> 

PERTUMBUHAN 

EKONOMI (Y) 

-0.141 -0.171 0.211 0.671 0,251 

Sumber: Data diolah SmartPLS, 2024 

Berdasarkan data diatas, maka langkah yang dilakukan selanjutnya 

adalah melakukan simulasi dengan perhitungan yang diperoleh dari uji 

bootstrapping dari analisis SmartPLS adalah sebagai berikut: 

a. H1: Reksa dana syariah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa 

reksa dana syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat nilai T-statistik 0,454 < 1,306 

dan P-Value 0,325 > α (0.10) yang berarti bahwa tidak signifikan. 

Dengan demikian HI pada penelitian ini yakni reksa dana 

syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi ditolak. 

b.  H2: Saham syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa 

saham syariah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari T-Staistik 1,444 > 1,306 dan P-

Value 0,075 < α (0.10) yang berarti signifikan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai saham syariah, maka semakin 

tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi.  

Dengan demikian H2 pada penelitian ini yaitu saham syariah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

diterima. 

c. H3: Sukuk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa 

sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini dapat dilihat dari T-Statistik 0,671 < 1,306 dan P-Value 0,251 

> α (0.10) yang berarti bahwa tidak signifikan.  

Dengan demikian H3 pada penelitian ini yakni saham 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

ditolak. 
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d. H4: Reksa dana syariah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel 

moderasinya. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa 

variabel inflasi memperkuat hubungan antara reksa dana syariah 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat nilai T-Statistik 

2,555 > 1,306 dan P-Value (0,006) < α (0,10) sebagai bukti signifikan.  

Dengan demikian H4 pada penelitian ini yakni Reksa dana 

syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan inflasi sebagai variabel moderasinya ditolak. 

e. H5: Saham syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel 

moderasinya. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa 

variabel inflasi memperlemah hubungan antara saham syariah 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat T-Statistik 

1,554 > 1,306 dan nilai P-Value (0,061) < α (0,10) sebagai bukti 

signifikan.  

Dengan demikian H5 pada penelitian ini yakni saham syariah 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan inflasi sebagai variabel moderasinya diterima. 

f. H6: sukuk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sebagai variabel 

moderasinya. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa 

variabel inflasi memperlemah hubungan antara sukuk terhadap 
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pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari T-Statistik 1,610 > 

1,306 dan nilai P-Value (0,055) < α (0,10) sebagai bukti signifikan. 

Dengan demikian H6 pada penelitian ini yakni sukuk 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan inflasi sebagai variabel moderasinya diterima. 

g. H7: Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, menunjukkan bahwa 

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai T-Statistik 3,353 > 1,306 dan nilai P-value 

(0,000) < α (0.10) yang berarti signifikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi nilai inflasi, maka semakin tinggi pula laju 

pertumbuhan ekonomi begitu pula sebaliknya.  

Dengan demikian H7 pada penelitian ini yaitu inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

ditolak. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dari beberapa pengujian yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini selanjutnya akan dilakukan pembahasan sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai panegaru antar variabel satu 

dengan variabel lainnya. Adapun varaiabel-variabel dalam penelitian ini 

yaitu Reksa Dana Syariah (X1), Saham Syariah (X2), Sukuk (X3) sebagai 

variabel independent, Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel 

dependen dan Inflasi (Z) sebagai variabel moderasi. 
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1. Pengaruh Reksa Dana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Reksa dana syariah merupakan wadah yang digunakan untuk 

menghimpun dana dari Masyarakat pemodal yang selanjutnya 

diinvestasikan dengan berprinsipkan syariah dalam portofolio efek yang 

dikelolah oleh manajer investasi. Reksa dana syariah bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan atau 

memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih 

yang dapat dipertanggunggung jawabkan secara religius, yang mana 

sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. 

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa, reksa dana 

syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien 0,158 dan signifikansi 

yaitu T-statistik 0,454 < 1,306 dengan P-Value 0,325 > 0,10 sehingga 

dapat diperoleh kesimpulan bahwa H1 ditolak.  

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa 

pembentukan modal dan investasi merupakan faktor utama tercapainya 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reksa 

dana syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan. Berinvestasi melalui reksa dana syariah dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih positif hal ini 

dikarenakan reksa dana syariah mampu meningkatkan investasi sebagai 

salah satu indikator yang mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan Roadmap pasar modal syariah tahun 2020-2024 

menyatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi dalam 

pengembangan reksa dana syariah adalah rendahnya tingkat literasi 
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Masyarakat akan produk dan jasa keuangan syariah sehingga dalam 

rangka mendukung literasi Masyarakat diperlukan pelaksanaan edukasi 

dan sosialisasi yang terintegrasi, serta kolaborasi dengan melibatkan 

berbagai pihak. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang 

menyebabkan tidak signifikannya pengaruh reksa dana syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Selain itu nilai aktiva bersih (NAB) yang menjadi tolak ukur reksa 

dana syariah yang cenderung masih kecil juga menyebabkan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. 

Kapitalisasi reksa dana syariah masih sangat rendah dibandingan 

dengan kapitalisasi saham syariah. Untuk meningkatkan nilai aktiva 

bersih (NAB), investasi Masyarakat melalui reksa dana syariah sangat 

diharapkan untuk agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Reksa dana syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, karena beberapa faktor seperti pasar keuangan 

syariah masih berkembang dan belum sebesar pasar keuangan 

konvensional sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi 

masih terbatas. Oleh karena itu sosialisasi dalam rangka 

memperkenalkan produk reksa dana syariah kedepannya diharapkan 

lebih ditingkatkan lagi agar Masyarakat lebih mengenal dan 

menempatkan investasinya di reksa dana syariah. 

Pada dasarnya berinvestasi di reksa dana syariah merupakan salah 

satu alternatif bagi para investor yang memiliki kelebihan dana dan ingin 

berinvestasi syariah dengan mudah namun tidak memiliki banyak waktu 

karena di reksa dana syariah terdapat manajer investasi yang akan 
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mengelolah dana yang kita investasikan dan memastikan bahwa dana 

kita dikelolah sesuai dengan prinsip syariah.  

Meningkatnya investasi Masyarakat melalui reksa dana syariah 

tentunya akan meningkatkan nilai aktiva bersih (NAB) dari reksa dana 

tersebut sehingga berdampak positif terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi reksa dana syariah yang 

dilakukan oleh Masyarakat, maka melalui dana investasi tersebut 

perusahaan dapat memanfaatkannya dengan berbagai keperluan usaha 

seperti meningkatkan peralatan usaha, menambah karyawan dan 

melakukan ekspansi pada usahanya. Selanjutnya lapangan kerja akan 

terbuka dan untuk mencari sumber daya yang unggul. Perusahaan dapat 

bertumbuh dengan baik sehingga mampu memberikan pajak yang lebih 

besar kepada negara. Ketika perusahaan mampu menghasilkan pajak 

yang lebih besar maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun 

pengaruh yang diberikan tidak signifikan dikarenakan sistem 

operasionalisasi reksa dana syariah masih menuai berbagai kendala. 

Reksa dana syariah dinilai masih belum dikenal oleh Masyarakat luas 

karena kurangnya sosialisasi terkait investasi reksa dana syariah. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nur Faroh (2019) dengan judul: Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan 

Reksa Dana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dimana 

hasil penelitiannya menyatakan bahwa reksa dana syariah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza Ariezza Amelia 

dan Septian Arief Budiman (2021) dengan judul: Pengaruh Reksa Dana 

Syariah, Saham Syariah dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
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Indonesia. Dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa reksa dana 

syariah berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

2. Pengaruh Saham Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu 

perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan harus memenuhi 

kriteria emiten syariah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk 

meningkatkan laba. Oleh karenanya kegiatan investasi merupakan 

kegiatan yang menempatkan dana pada satu aset selama periode 

tertentu dengan harapan memperoleh pendapatan atau peningkatan 

atas nilai investasi awal. 

Kehalalan saham dapat dilihat berdasarkan kegiatan bisnis yang 

dilakukan. Aktivitas yang bertolak belakang dengan kaidah syariah 

seperti perjudian dan riba tidak diperbolehkan dalam saham syariah. 

Oleh karena itu setiap yang beragama Islam hendaknya bijak dalam 

memilih produk untuk mengelolah dananya. Hendaknya sebagai seorang 

muslim kita tidak boleh hanya semata-mata mencari keuntungan akan 

tetapi juga Ridha Allah yaitu dengan cara tidak melanggar ketentuannya. 

Larangan atas aktivitas riba dalam bermuamalah telah diterangkan 

dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: 

بوَٰا  ٱيأَۡكُلوُنَ   لَذِينَ ٱ نُ ٱ يتَخََبَطُهُ  لَذِيٱ كَمَا يقَوُمُ لََّ يقَوُمُونَ إلََِّ   لر ِ    لشَيۡطَٰ

ۚ ٱمِنَ  لِكَ بأِنَهَُمۡ قاَلوُٓا  إنَِمَا  لۡمَس ِ بَوٰا ٌۗ ٱمِثۡلُ   لۡبَيۡعُ ٱ ذَٰ  وَحَرَمَ   لۡبَيۡعَ ٱ  لَلُّ ٱوَأحََلَ  لر ِ

بوَٰا ۚ ٱ ن رَب ِهِ  ۥفَمَن جَاءَٓهُ  لر ِ   ۥٓمَا سَلفََ وَأمَۡرُهُ  ۥفَلَهُ  نتهََىٰ ٱفَ  ۦمَوۡعِظَةٞ م ِ

بُ  لَلِّۖ ٱإِلىَ  ئكَِ أصَۡحَٰ
ٓ لَٰ لِدُونَ  لناَرِۖ ٱ وَمَنۡ عَادَ فأَوُ     ٢٧٥همُۡ فِيهَا خَٰ
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Terjemahnya: 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.147 

Ayat tersebut diatas menjelaskan dengan tegas pantangan Ketika 

mengelolah aktivitas yang dalam prosesnya masih terdapat riba. Riba 

dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, Allah 

dengan tegas melarang seluruh aktivitas yang didalamnya melekat unsur 

riba. Semua emiten yang termasuk kedalam saham syariah tidak 

diperbolehkan melakukan kegiatan yang terdapat unsur riba 

didalamnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

saham syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0.146 dengan nilai 

signifikansi T-statistik 1,444 > 1,306 dan P-Value 0,075 < 0,10 sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa H2 diterima. Saham syariah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga apabila 

saham syariah naik maka jumlah tingkat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia semakin meningkat. 

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menyatakan bahwa 

pembentukan modal dan investasi merupakan faktor utama tercapainya 

pertumbuhan ekonomi. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

 
147 Kemenag RI 



124 
 

 
 

dilakukan, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saham 

syariah memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Berinvestasi melalui saham syariah dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih positif. 

Adanya pengaruh signifikan saham syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dikarenakan semakin meningkatnya tingkat minat investasi di 

pasar modal syariah. Berdasarkan data statistik yang dipublikasi oleh 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kapitalisasi saham 

syariah meningkat dari tahun ke tahun. Saham syariah hanya mengalami 

penurunan pada saat Covid-19, namun hingga akhir tahun 2023 nilai 

saham syariah Kembali memperlihatkan tren yang positif.  

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan saham syariah di 

Indonesia akan membuat Masyarakat semakin percaya berinvestasi di 

pasar modal syariah dan akan berdampak pada kesejahteraan 

Masyarakat. Kegiatan investasi ini merupakan kegiatan menempatkan 

dana pada aset tertentu dengan harapan memperoleh laba atas nilai awal 

investasi. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia khususnya 

saham syariah merupakan salah satu faktor penting dalam 

Pembangunan ekonomi nasional. Banyak perusahaan dan industri yang 

menggunakan institusi ini untuk menyerap investasi dalam memperkuat 

posisi keuangan termasuk dalam nilai hitung laju pertumbuhan ekonomi 

nasional. Hal ini akan mengurangi deretan angka kemiskinan dan akan 

memperluas jumlah lapangan pekerjaan hingga berdampak pula pada 

tingkat pengangguran. 

Dalam prosesnya, sebuah perusahaan membutuhkan tambahan 

modal agar dapat melakukan ekspansi bisnis, seperti membangun 
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Gedung baru, membangun koneksi dan untuk kebutuhan lainnya. Salah 

satu alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah dengan 

menjual saham mereka kepada publik. Dana atau modal yang terkumpul 

melalui penjualan saham perusahaan tersebut dapat digunakan untuk 

ekspansi dan operasional perusahaan.  

Saham syariah merupakan salah satu pembentuk modal dalam 

instrument investasi yang memainkan peran penting dalam suatu 

perekonomian sebagai pembentuk modal dalam meningkatkan 

produktivitas perusahaan, menaikkan pendapatan nasional maupun 

menciptakan lapangan kerja baru bagi Masyarakat sehingga penyerapan 

tenaga kerja akan lebih meningkat serta meningkatkan pendapatan 

pajak bagi pemerintah. Dengan berinvestasi disaham syariah, selain 

memberikan keuntungan bagi investor juga dapat memberikan manfaat 

bagi perekonomian. 

Tambahan modal yang diperoleh oleh perusahaan melalui 

penerbitan saham syariah akan membantu perusahaan tersebut dalam 

memenuhi barang-barang dan perlengkapan yang diperlukan untuk 

menghasilkan kebutuhan barang dan jasa dalam perekonomian sehingga 

dapat menambah kapasitas produksi perusahaan. Perusahaan dapat 

mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja yang lebih 

banyak untuk menyerap tenaga kerja baru, yang akan menaikkan 

pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

pendapatan nasional melalui pendapatan pajak yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi 

Nurhidayah, dkk., (2022) dengan judul: Pengaruh Inflasi, Saham Syariah 
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Sukuk dan Reksa Dana Syaria terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional 

tahun 2013-2020, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Saham 

syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidah 

Nur Qisti dan Ahmad Budiman (2023) dengan judul: Pengaruh Reksa 

Dana Syariah, Saham Syariah dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia tahun 2013-2022, dimana hasil peneltiannya menyatakan 

bahwa saham syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan eknomi. Dengan demikian, dari penjelasan teori dan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa saham syariah mampu mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

3. Pengaruh Sukuk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan 

prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepeda pemegang sukuk yang 

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada kepada 

pemegang sukuk berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar Kembali 

dana sukuk tersebut pada saat jatuh tempo. 

Sukuk termasuk kedalam jenis investasi yang berpedoman pada 

kaidah dan hukum syariah. Pemerintah dan perusahaan memanfaatkan 

sukuk sebagai alat untuk memperoleh sumber modal baru sehingga 

dapat dipergunakan untuk Pembangunan infrastruktur. Pada dasarnya 

dalam penerbitan sukuk, emiten diwajibkan untuk membayarkan bagi 

hasil kepada para pemegang surat berharga tersebut. Hal ini sesuai 

dengan dasar hukum penerbitan sukuk yaitu QS. Al-Isra ayat 34: 

 وَأوَۡفوُا    ۥۚهِيَ أحَۡسَنُ حَتىَٰ يَبۡلغَُ أشَُدَهُ  لَتيِٱإِلََّ بِ  لۡيَتيِمِ ٱتقَۡرَبوُا  مَالَ  وَلََّ 
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  ٣٤ولَّٗ   كَانَ مَسۡ   لۡعَهۡدَ ٱإنَِ  لۡعَهۡدِۖ ٱبِ 

Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim,kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan penuhilah jani; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya. 

Ayat tersebut diatas menegaskan agar kita menepati janji yang 

telah dibuat dan setiap janji pasti ada bentuk pertanggung jawabannya. 

Dalam hal ini janji yang dibuat yaitu Ketika melakukan akad dalam 

penerbitan sukuk, dimana emiten atau perusahaan harus memenuhi 

semua kewajibannya kepada para pemegang sukuk. Salah satu bentuk 

kewajiban yang harus ditepati yaiu pembagian bagi hasil atau fee sesuai 

dengan perjanjian akad yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien -0.141 dengan nilai signifikansi 

T-statistik 0,671 < 1,306 dan P-Value 0,251 > 0,10 sehingga diperoleh 

kesimpulan bahwa H3 ditolak. Sukuk tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga setiap terjadi penurunan nilai 

sukuk maka tidak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Sebuah negara membutuhkan tambahan dana sebagai upaya untuk 

mendukung Pembangunan ekonomi. Salah satu alternatif pendanaan 

yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan 

sukuk. Sukuk merupakan salah satu instrument dalam sektor investasi 

syariah yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan 

adanya sukuk, maka pemerintah maupun swasta dapat memanfaatkan 

sukuk sebagai alat untuk mengakomodir dana dari masyarakat yang 

dapat digunakan untuk alokasi kebutuhan dalam membiayai 
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infrastruktur ataupun kegiatan lainnya. Pembangunan infrastruktur 

yang memadai tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada 

suatu negara. Adapun pendanaan investasi sukuk harus diperuntukkan 

pada kegiatan yang bersifat produktif dan tidak untuk kegiatan 

spekulatif.  

Kehadiran sukuk sebagai sebagai salah satu instrument investasi 

berbasis syariah dapat menjadi daya tarik bagi investor muslim untuk 

berinvestasi pada instrument sukuk. Kehadiran sukuk diharapkan 

mampu mencapai tujuan pemerintah yaitu melakukan pemerataan 

infrastruktur hingga ke berbagai daerah yang dapat mendukung 

kegiatan perekonomian seperti pendistribusian barang dan jasa yang 

semakin cepat dan lancar. 

Pengaruh tidak signifikan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi 

ini bertentangan dengan teori maupun pendapat yang mengemukakan 

bahwa sukuk dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nuridayah (2022) dengan judul: 

Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk dan Reksa Dana Syariah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020 dimana hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa sukuk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Realisasi penghimpunan dana melalui sukuk memiliki pengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini mengindikasi bahwa 

penyerapan dan pengalokasian dana belum maksimal. Tidak 

signifikannya pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi ini 

disebabkan dalam pengalokasian dana melalui Pembangunan 

infrastruktur tidak dapat dirasakan pengaruhnya secara langsung. Selain 
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itu penurunan sukuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi karena adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. 

Pembangunan infrastruktur melalui dana sukuk seperti 

pembangunan taman nasional, proyek gedung perguruan tinggi dan 

madrasah, proyek balai nikah dan haji dan sebagainya belum bisa 

memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, keterlambatan proyek yang disebabkan oleh 

permasalahan teknis serta biaya yang tidak terprediksi. Kemudian 

keterbatasan dana dan kualitas infrastruktur yang kurang baik yang 

dapat menghambat mobilitas ekonomi. Oleh karena itu pembangunan 

infrastruktur menggunakan dana sukuk diharapkan lebih produktif agar 

bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Faktor penyebab lainnya adalah lemahnya nilai penerbitan sukuk. 

Meskipun tren perkembangan sukuk selalu menunjukkan angka yang 

positif setiap tahunnya namun kenaikan tersebut relatif rendah. Selain 

itu kurang pemahaman Masyarakat mengenai sukuk sehingga 

peminatnya cederung sedikit dibandingkan dengan instrument investasi 

lainnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yunasti Anikagustin, dkk., (2023) dengan judul: Analisis Pengaruh 

Penerbitan Obligasi Syariah (Sukuk) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia pada Tahun 2018-2022, dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa sukuk berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Dwi Eni Marfutanti (2021) dengan judul: Pengaruh 

Oblogasi Syariah (Sukuk) dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia dengan Inflasi sebagai Variabel Moderating Periode tahun 

2011-2020, dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa sukuk 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sukuk tidak 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

4. Efek Moderasi Inflasi terhadap hubungan antara Reksa Dana Syariah 

dengan Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi 

memperkuat hubungan antara reksa dana syariah dengan pertumbuhan 

ekonomi serta berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini dibuktikan 

dengan hasil nilai koefisien sebesar 1,053 dengan nilai signifikansi t-

statistik 2,555 > t-tabel 1,306 dan P-Value 0,006 > α 0,10 sehingga dapat 

dikatakan variabel inflasi memperkuat hubungan reksa dana syariah 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H4 ditolak. 

Inflasi dapat memberikan pengaruh yang bervariasi terhadap 

investasi baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif. 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak disektor jasa keuangan 

cenderung mendapat pengaruh yang positif. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan pendapatan bunga. Inflasi dapat meningkatkan pendapatan 

bunga perusahaan karena biasa usaha lebih rendah dari peningkatan 

permintaan kredit. Dalam hal ini inflasi memperkuat hubungan antara 

reksa dana dengan pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan 

oleh manajer investasi reksa dana syariah yang cenderung 
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mengalokasikan dananya kesektor jasa keuangan. Sehingga inflasi dapat 

memperkuat hubungan antara reksa dana syariah dengan pertumbuhan 

ekonomi. 

 Reksa dana syariah merupakan Lembaga intermediasi yang dapat 

digunakan untuk menempatkan surplus dana untuk diinvestasikan. 

Inflasi dapat memperkuat hubungan antara reksa dana syariah dan 

pertumbuhan ekonomi karena dalam ekonomi yang mengalami inflasi, 

aset-aset rill seperti properti dan infrastruktur dapat meningkat 

nilainya. Reksa dana syariah yang mengalokasikan investasinya 

kesektor-sektor yang terkait dengan aset rill dapat diuntungkan dari 

kenaikan nilai investasinya, sehingga berpotensi memberikan kontribusi 

yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi inflasi, 

reksa dana syariah dapat lebih fokus pada sektor rill yang cenderung 

bertahan atau bahkan berkembang dalam kondisi inflasi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fidya Juni Kartika (2022) dengan judul: Pengaruh Saham Syariah dan 

Reksa Dana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi 

sebagai Variabel Moderasi Periode 2012-2020, dimana hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa reksa dana syariah berpengaruh 

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nurul Rizqi Amalia dengan judul: Pengaruh Sukuk, Nilai Tukar 

Rupiah dan Reksa Dana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia dengan Inflasi sebagai Variabel Moderating, dimana hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa reksa dana syariah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian 
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hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dapat memperkuat 

hubungan antara reksa dana syariah terhadap pertumbuhan eknomi. 

5. Efek Moderasi Inflasi terhadap hubungan antara Saham Syariah dengan 

Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi 

memperlemah hubungan antara saham syariah dengan pertumbuhan 

ekonomi serta berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini dibuktikan 

dengan hasil signifikansi P-Value 0,061 > α 0,10 sehingga dapat 

dikatakan variabel inflasi memperlemah hubungan saham syariah 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa H5 diterima. 

Saham syariah merupakan bagian dari instrument investasi yang 

termasuk dalam komponen pertumbuhan ekonomi. Dalam melakukan 

investasi, salah satu yang menjadi perhatian investor adalah laju inflasi, 

karena inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang kurang baik 

bagi perusahaan. Oleh karena itu inflasi yang tinggi memiliki hubungan 

negatif dengan investasi karena inflasi dapat menggerus nilai uang 

akibat dari kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian. Hal ini 

sejalan dengan definisi inflasi menurut Sukirno (2016), dimana inflasi 

merupakan keadaan yang berlangsung secara terus menerus pada 

naiknya harga barang yang akan berpengaruh pada tidak mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Idris Parakkasi (2016), 

inflasi dalam pandangan ekonomi Islam dapat membuat sasar yang 

seharusnya pada investasi produktif malah kepada investasi non 

produktif. 
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Disisi lain pengaruh negatif inflasi dalam mempengaruhi hubungan 

antara saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi dikarena inflasi 

yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan penurunan daya beli 

Masyarakat. Dalam teori Keynesian menyatakan bahwa tingginya tingkat 

inflasi dapat menekan kekuatan pembelian Masyarakat dan harga 

produksi dapat meningkat sehingga jumlah produksi barang akan 

diturunkan. Inflasi memperlemah hubungan antara saham syariah 

dengan pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh alokasi 

dana saham syariah yang lebih dominan kebidang produksi barang 

konsumen, sektor pertambangan dan sebagainya. Sehingga inflasi yang 

tinggi dapat memperlemah hubungan antara saham syariah dengan 

pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fidya Juni Kartika (2022) dengan judul: Pengaruh Saham Syariah dan 

Reksa Dana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi 

sebagai Variabel Moderasi Periode 2012-2020, dimana hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa saham syariah tidak dapat 

memperlemah pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sri Kasnelly Sapiah (2021), dengan judul: Pengaruh Saham Syariah 

dan Reksa Dana Syariah terhadap Perkembangan Ekonomi Indonesia 

serta Inflasi sebagai Variabel Moderasi, dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa saham syariah berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa inflasi dapat memperlemah hubungan antara 

saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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6. Efek Moderasi Inflasi terhadap hubungan antara Sukuk dengan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi 

memperlemah hubungan antara sukuk dengan pertumbuhan ekonomi 

serta berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini dibuktikan dengan 

hasil nilai signifikansi T-statistik 1,610 > 1,306 dan P-Value 0,055 > α 

0,10 sehingga dapat dikatakan variabel inflasi memperlemah hubungan 

sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H6 diterima. 

Sukuk merupakan instrument keuangan yang mematuhi prinsip-

prinsip syariah. Sukuk pada dasarnya berperan dalam mendukung 

pembiayaan proyek-proyek Pembangunan dan infrastruktur. Namun, 

dalam beberapa kondisi tertentu dapat memberikan pengaruh yang 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi salah 

satunya jika dimoderasi oleh inflasi. Sukuk yang digunakan dalam 

membiayai proyek infrastruktur yang memerlukan waktu jangka 

Panjang untuk diselesaikan dan menghasilkan keuntungan, namun 

inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya-biaya proyek misalnya 

biaya bahan bangunan dan tenaga kerja yang dapat mengurangi 

profitabilitas dan efektifitas sehingga mengurangi kontribusinya 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Dalam kondisi inflasi yang tinggi, investor kemungkinan akan lebih 

memilih instrument keuangan yang menawarkan perlindungan lebih 

baik terhadap inflasi seperti aset fisik baik itu emas atau property. 

Meskipun sukuk memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi, namun dalam kondisi inflasi yang tinggi dapatberkontribusi 
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negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa 

sangat penting untuk menjaga stabilitas inflasi untuk memaksimalkan 

manfaat dari instrument keuangan syariah seperti sukuk. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dwi Eni Marfutanti (2021) dengan judul: Pengaruh Obligasi Syariah 

(Sukuk) dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan 

Inflasi sebagai Variabel Moderating, dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa pengaruh sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi 

yang dimoderasi inflasi berpengaruh positif dan signifikan. 

7. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 0,555 dengan nilai 

signifikansi P-Value 0,000 > 0,10 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 

H7 ditolak. 

Dalam teori Keynes menekankan bahwa inflasi terjadi karena 

adanya suatu Masyarakat yang ingin hidup melebihi atas kemampuan 

ekonominya. Secara hipotesis hubungan jangka Panjang antara inflasi 

dan pertumbuhan ekonomi adalah Ketika inflasi naik maka 

pertumbuhan ekonomi akan turun. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Menjaga inflasi tetap 

rendah dan stabil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dikarenakan dengan inflasi yang rendah dan stabil maka kegiatan 

perekonomian akan berjalan dengan baik. Inflasi yang rendah dan stabil 

akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jean 

Tony Ezako, yang berjudul: Analyze Of Inflation And Economic Growth 

Relationship In Burundi. Dimana dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan pertumbuhan 

ekonomi dalam jangka Panjang. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

maka harus mempertahankan tingkat inflasi. Adapun ambang batas 

inflasi yang digunakan untuk mencapai ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan adalah 13%. Penelitian ini mengungkapkan bahwa inflasi 

yang rendah dan stabil dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 

Kenaikan harga yang diciptakan oleh inflasi dapat menstimulus 

pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka dikarenakan 

keuntungan yang diharapkan oleh mereka menjadi lebih besar. 

Peningkatan produksi berarti menimbulkan kenaikan nilai produk 

domestic bruto yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kenaikan harga akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan 

produksi mereka. Akan tetapi apabila kenaikan harga atau inflasi terlalu 

tinggi maka hal tersebut akan berdampak buruk pada perekonomian.  

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada 

perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan dibawah 10%. Inflasi 

ringan justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi 

terjadi karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha untuk 

lebih meningkatkan produksinya. pengusaha lebih bersemangat 

memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi, 

pengusaha dapat memperoleh profit yang lebih banyak. Inflasi akan 

berdampak negative apabila nilainya tinggi melebihi 10%. 
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Berdasarkan data pada penelitian ini laju inflasi selama periode 

2014-2023 secara umum berfluktuasi namun masih terkendali. Rata-

rata laju inflasi di Indonesia pada periode 2014-2023 masih dibawah 

10%. Terkendalinya tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh struktur 

ekonomi yang semakin baik. Untuk mengendalikan permintaan 

Masyarakat, pemerintah mengambil berbagai kebijakan moneter. Inflasi 

yang terkendali akan memperkuat daya saing produk di pasar 

internasional sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Menurut Susanto dan Lucky (2002) bahwa 

naiknya inflasi dalam persentase yang kecil dapat mendorong produsen 

untuk meningkatkan produksinya.  

Peneltian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nexhat 

Kryeziu dan Esat Durguti (2019) dengan judul: The Impact of Inflation on 

Economic Growth: The Case Of Eurozone, dimana hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa Tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sherly Puspa Dewi (2021) dengan judul: Investasi dan 

Inflasi sebagai instrument Pertumbuhan Ekonomi di Indonesai dalam 

Perspektif Ekonomi Islam, dimana hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan dan uraian yang dilakukan dalam 

penelitian ini, peneliti memperoleh kesimpulan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan tidak signifikan antara Reksa dana syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa reksa 

dana syariah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia meskipun dampaknya tidak signifikan terukur dalam 

penelitian ini. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Saham syariah berpengaruh 

positif dan signfikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi saham syariah maka 

pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Sehingga 

berinvestasi disaham syariah dapat mengubah pola perilaku 

Masyarakat terkait kebiasaan dalam berinvestasi disaham 

konvensional. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sukuk berpengaruh negatiif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingginya nilai sukuk tidak mempengaruhi laju 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan reksa dana 

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang 

dimoderasi oleh Inflasi menunjukkan pengaruh yang positif dan 
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signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil tersebut maka 

dapat diinterpretasikan bahwa variabel inflasi mampu memperkuat 

hubungan antara reksa dana syariah dengan pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

5. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan variabel saham 

syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang 

dimoderasi oleh Inflasi menunjukkan pengaruh yang negatif dan 

signifikan. Dari data tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa 

inflasi dapat memperlemah hubungan antara saham syariah dengan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  

6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan variabel sukuk 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dimoderasi oleh 

Inflasi menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan. Dari data 

tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa inflasi dapat 

memperlemah hubungan antara sukuk dengan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa inflasi yang tinggi 

dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi dari penelitian ini dapat dilihat dari bagaimana kemampuan 

keuangan syariah seperti reksa dana syariah, saham syariah dan sukuk 

dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa reksa dana syariah memiliki hubungan yang positif tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu adanya perkenalan dan 
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sosialisasi yang lebih massif lagi terhadap produk ini. Kemudian saham 

syariah memiliki hubungan yang positif dan signifikan sehingga diharapkan 

terus dikembangkan agar dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sukuk memiliki hubungan 

negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga perlu 

adanya peningkatan penerbitan dan pengembangan sistem keuangan 

syariah yang lebih efektif dan efesien untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu, menjaga kestabilan inflasi juga menjadi hal yang sangat 

penting dalam menjaga kestabilan ekonomi.  

Pemerintah dan pihak-pihak terkait diharapkan mampu 

mensosialisasikan produk-produk keuangan syariah agar lebih dikenal oleh 

Masyarakat luas sehingga dapat berkontribusi lebih baik lagi terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Karena potensi berkembangnya produk keuangan 

syariah di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam. 

C. Saran 

1. Untuk pasar modal syariah agar lebih meningkatkan sosialisasi terkait 

instrument-instrument yang ada agar lebih dikenal oleh Masyarakat 

luas. Kemudian data-data terkait kontribusi investasi syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi agar dirilis dalam perkembangan keuangan 

pasar modal syariah. 

2. Untuk Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang investasi 

syariah agar bisa berinvestasi secara aman dan terbebas dari praktek 

riba. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menambah variabel lain 

yang termasuk dalam instrument pasar modal syariah. Seperti Efek 
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Beragun asset syariah, dan instrument-instrumen syariah lainnya. 

kemudian, diharapkan untuk peneliti selanjutnnya agar melampirkan 

data terkait kontribusi investasi syariah seperti reksa dana syariah, 

saham syariah dan sukuk terhadap pertumbuhan ekonomi agar dapat 

mendukung dan memperkuat data penelitian. Selanjutnya kajian 

Pustaka tentang syariah diharapkan lebih mendalam lagi karena dalam 

penelitian ini masih membahas teori-teori konvensional.  
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LAMPIRAN 

Data Penelitian 

NO. VARIABEL TAHUN/TRIWULAN 
1 PERTUMBUHAN 

EKONOMI 
(PERSEN %) 2014 

I 5,12 

II 5,02 

III 4,99 

IV 5,01 

2015 

I 4,83 

II 4,78 

III 4,78 

IV 4,88 

2016 

I 4,94 

II 5,08 

III 5,06 

IV 5,03 

2017 

I 5,01 

II 5,01 

III 5,03 

IV 5,07 

2018 

I 5,07 

II 5,17 

III 5,17 

IV 5,17 

2019 

I 5,06 

II 5,06 

III 5,04 

IV 5,02 

2020 

I 2,97 

II -1,26 

III -2,03 

IV -2,07 

2021 

I -0,69 

II 3,11 

III 3,25 

IV 3,7 

2022 

I 5,02 

II 5,25 

III 5,41 

IV 5,31 
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2023 

I 5,04 

II 5,11 

III 5,05 

IV 5,05 
2 REKSA DANA 

SYARIAH 
(MILYAR 
RUPIAH) 

2014 

I 8.918,50 

II 9.384,47 

III 9.690,21 

IV 11.158,00 

2015 

I 12.035,97 

II 9.303,46 

III 10.108,49 

IV 11.019,43 

2016 

I 9.470,14 

II 9.901,24 

III 12.087,00 

IV 14.914,63 

2017 

I 16.123,54 

II 18.914,54 

III 21.427,72 

IV 28.311,77 

2018 

I 31.108,82 

II 32.167,28 

III 31.797,51 

IV 34.491,17 

2019 

I 37.114,19 

II 33.056,75 

III 55.543,29 

IV 53.735,58 

2020 

I 57.420,96 

II 58.069,05 

III 71.649,52 

IV 74.367,44 

2021 

I 79.440,23 

II 40.325,60 

III 41.313,64 

IV 44.004,18 

2022 

I 43.233,00 

II 40.859,70 

III 40.342,63 

IV 40.605,11 
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2023 

I 42.650,15 

II 42.947,06 

III 43.110,74 

IV 42.775,16 
3 SAHAM 

SYARIAH 
2014 

I 1.830.136,14 

II 1.911.008,85 

III 2.006.178,59 

IV 1.944.531,70 

2015 

I 2.049.109,36 

II 1.896.504,96 

III 1.609.933,83 

IV 1.737.290,98 

2016 

I 1.879.354,35 

II 1.964.048,11 

III 2.215.379,04 

IV 2.041.070,80 

2017 

I 2.106.211,65 

II 2.231.679,45 

III 2.188.062,82 

IV 2.288.015,67 

2018 

I 2.123.498,74 

II 2.047.165,04 

III 2.072.793,68 

IV 2.239.507,78 

2019 

I 2.302.445,17 

II 2.114.406,96 

III 2.124.184,47 

IV 2.318.565,69 

2020 

I 1.582.238,00 

II 1.777.933,29 

III 1.834.125,80 

IV 2.058.772,65 

2021 

I 1.980.626,84 

II 1.780.193,15 

III 1.964.321,24 

IV 2.015.192,24 

2022 

I 2.143.993,97 

II 2.060.798,04 

III 2.276.016,35 

IV 2.155.449,41 
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2023 

I 2.117.267,55 

II 2.270.624,17 

III 2.350.449,17 

IV 2.501.485,69 
4 SUKUK 

2014 

I 11.994,40 

II 12.294,40 

III 12.294,40 

IV 12.917,40 

2015 

I 12.956,40 

II 14.483,40 

III 14.483,40 

IV 16.114,00 

2016 

I 16.114,00 

II 18.551,40 

III 18.925,00 

IV 20.425,40 

2017 

I 20.425,77 

II 25.573,40 

III 24.441,40 

IV 26.394,90 

2018 

I 27.583,40 

II 29.933,40 

III 33.657,40 

IV 36.545,40 

2019 

I 39.448,90 

II 41.935,90 

III 48.223,40 

IV 48.240,40 

2020 

I 49.665,90 

II 50.060,00 

III 53.780,00 

IV 55.150,00 

2021 

I 56.910,00 

II 61.750,00 

III 65.410,00 

IV 66.450,00 

2022 

I 69.880,00 

II 73.080,00 

III 80.660,00 

IV 84.970,00 
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2023 

I 86.800,00 

II 92.300,00 

III 94.930,00 

IV 99.860,00 
5 INFLASI 

2014 

I 7,76 

II 7,09 

III 4,35 

IV 6,47 

2015 

I 6,54 

II 7,07 

III 7,09 

IV 4,83 

2016 

I 4,34 

II 3,46 

III 3,02 

IV 3,3 

2017 

I 3,64 

II 4,29 

III 3,81 

IV 3,5 

2018 

I 3,28 

II 3,25 

III 3,09 

IV 3,17 

2019 

I 2,62 

II 3,14 

III 3,4 

IV 2,95 

2020 

I 2,87 

II 2,27 

III 1,43 

IV 1,57 

2021 

I 1,43 

II 1,48 

III 1,57 

IV 1,76 

2022 

I 2,29 

II 3,79 

III 5,19 

IV 5,55 
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2023 

I 5,24 

II 3,95 

III 2,88 

IV 2,68 
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