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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

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: 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas ا / ... ي

 kasrah dan ya I i dan garis di atas ي

 dammah dan wau U u dan garis di atas و

4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya 

adalah [t]. sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun 

transliterasinya adalah [n]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), 

maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

 

Tanda Nama Haruf Latin Nama 

 ــ  fatḥah  A       A   ـَ

 ــ  Kasrah I    I ـِ

 ــ ُ  ḍammah U                  U ـ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

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 (-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop 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. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari 

Alquran), sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah Swt.” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
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tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan 

kepada lafz al-Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (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 

(CK DP, CDK dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :  

swt 

saw 

a.s. 

= subhānahūWa ta‘ālā 

= sallallāhu ‘alaihi Wa sallam 

= alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

I. = Sebelum Masehi 

W = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

QS…/…:4 = QS An-Nisa/29:4 atau QS An-Nahl/14:16 

HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama  : Muhammad Dwi Aprinandhi 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

NIM  : 80500222031 

Judul  : Efek Inflasi, Kurs, Jumlah Uang Beredar Terhadap   

Kapitalisasi    Saham Syariah Melalui Pertumbuhan Ekonomi 

Sebagai Variabel Intervening 

 

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia yang 

juga merupakan pasar yang besar untuk mengembangkan industri keuangan 

syariah, terutama saham syariah. Investasi Syariah di pasar saham memiliki 

peranan untuk mengembangkan pangsa pasar industri keuangan syariah di 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek inflasi, kurs, 

jumlah uang beredar terhadap kapitalisasi saham syariah melalui 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening.  

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan adapun sumber 

data dari penelitian ini berasal dari data Sekunder yaitu: Data dari Otoritas Jasa 

Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Selanjutnya, metode 

pengumpulan data yang digunakan dengan mengakses data web dari beberapa 

lembaga negara. Analisis data pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu uji 

asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa inflasi berefek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kurs berefek 

porsitif terhadap pertumbuhan ekonomi, bahwa jumlah uang beredar berefek 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. inflasi berefek negatif terhadap 

saham syariah, kurs berefek negatif terhadap saham syariah, jumlah uang 

beredar berefek positif terhadap saham syariah, saham syariah berefek positif 
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terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi terhadap saham syariah berefek 

negatuf melalui pertumbuhan ekonomi, kurs terhadap saham syariah berefek 

negatif melalui pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar terhadap saham 

syariah berefek positif melalui pertumbuhan ekonomi. 

 Implikasi penelitian ini adalah: Bagi Kantor Otoritas Jasa Keuangan, 

diharapkan dapat menyesuaikan pengeluaran dan pembeda yang jelas 

terhadap laporan kinerja dan pencapaian saham syariah baik melalui Jakarta 

Islamic index maupun index saham syariah Indonesia terkait sisi apa yang 

membedakan keduanya. Bagi Pemerintah, Penguatan UUD segera 

direalisasikan agar penerapan dan bentuk kepercayaan investor terhadap 

saham syariah juga semakin kuat. Bagi nvestor, penelitian ini dapat memberi 

masukan untuk terus bisa melakukan ivenstasinya karena trust yang sangat 

penting maka perlu memberikan ruang diskusi untuk mengetahui berbabagai 

perkembangan kondisi makroekonomi bersama stakeholder terkait. Bagi 

masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya partisipasi dalam mempelajari saham syariah dan bisa saja 

kedepannya menjadi bagian peluang untuk menjadi investor di tahun-tahun 

berikutnya. Bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin menilti terkait saham 

syariah dan makroekonomi perlu dikuatkan dan memastikan variabel 

makroekonomi yang lain untuk sebagai rujukan adalah ekspor, impor, harga 

emas, harga minyak. 

Kata Kunci: inflasi, kurs, jumlah uang beredar, kapitalisasi saham 

syariah, pertumbuhan ekonomi
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang masuk pada kategori negara masih 

berkembang dengan memiliki domografis penduduk muslim sekitar 86,7 % 

jiwa dan menjadi negara dengan umat islam kedua terbanyak di seluruh 

penjuru dunia. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di negara yang masih berkembang yaitu dengan cara investasi karena kegiatan 

investasi selalu mengalami perkembangan baik secara berkala. Dalam islam 

investasi bertujuan untuk segala aktivitas ekonomi diniatkan agar 

mendapatkan Ridha Allah. Instrumen investasi yang mudah digunakan para 

investor yaitu pasar modal1.  

Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi pasar modal syariah 

salah satunya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar modal syariah 

merupakan bagian dari intrumen investasi yang banyak dijadikan topik 

pembicaraan oleh para tokoh ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berafiliasi erat 

dengan adanya Gross Domestic Product (GDP) atau bisa disebut dengan Produk 

Domestik Bruto (PDB) serta Gross National Product (GNP) atau yang dikenal 

dengan sebutan Produk Nasional Bruto (PNB)2.  

 
1 Meriyati, “Minat Investasi Syariah,” Jurnal Islamic Banking 1 (2015): 39–47. 
2 Dian Puspitasari, Fitria Ayu Ningtyas, and Lilik Fitria Fatmawati, “Peran Pasar Modal 

Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia,” Populer: Jurnal Penelitian 
Mahasiswa 2, no. 2 (2023): 126–134. 
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Terbitan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama delapan tahun 

melihat kondisi terparah pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 

semenjak adanya covid-19 yang mengguncang seluruh negara di dunia. Namun 

tak berselang lama secara data empiris efeketifitas perekonomian mulai pulih 

perlahan demi pelahan. Adapun perkembangan data yang dikeluarkan badan 

pusat statistik 2015-2023 sebagai berikut. 

Table 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2023 

Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 
2015 5,04 
2016 5,02 
2017 5,07 
2018 5,17 
2019 5,02 
2020 (2,07) 
2021 3,69 
2022 5,3 
2023 5,05 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 
Kenaikan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi pasca pandemi 

2022 sebesar 5,3 % hal tersebut menandakan terjadinya peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu 

berusaha agar dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan 

masyarakat dapat tercapai. Pada suatu negara akan dikatakan memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang baik maupun fluktuaktif apabila Produk 

Domestik Bruto (PDB) riil pada suatu negara tersebut mengalami sebuah 

peningkatan. Namun, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami 

penurunan lebih sedikit melalui Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 
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perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5,05% pada 2023, lebih rendah 

dibandingkan 2022 yang sebesar 5,31%. 

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti 

menuturkan pertumbuhan ekonomi pada 2023 lebih rendah dari 

pertumbuhan 2022 secara tahunan dipicu oleh base effect dan siklus 

commodity boom atau ledakan komoditas. 

"Dari sisi produksi tentu tadi sudah saya sampaikan bahwa ekonomi 

tahun 2023 disumbang oleh industri manufaktur perdagangan dan 

transportasi informasi dan komunikasi, perlambatan ekonomi kita sedikit, kan 

melambatnya tidak banyak dibanding tahun lalu," ungkap Amalia. 

Kondisi ini salah satunya dipicu melambatnya ekonomi global dan 

selain itu juga ada fenomena El Nino yang berdampak pada pertumbuhan 

lapangan usaha pertanian yang tumbuhnya melambat terutama paruh kedua 

2023. 

Dari catatan BPS, pertumbuhan ekonomi global tumbuh tapi melambat 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu negara mitra dagang utama 

seperti China, Amerika Serikat dan Jepang serta India membaik pada kuartal 

IV-2023. 

Amalia mengatakan kinerja perdagangan global baik barang dan jasa, 

berdasarkan data UNCTAD, mengalami kontraksi pada 2023 "Penurunan 

terdalam terjadi pada kuartal IV-2023," ujarnya. Sementara itu, di sisi lain, tren 

penurunan komoditas unggulan Indonesia berlanjut, yakni CPO dan batu bara. 
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Pandangan Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya 

peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori 

Schumpeter ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang 

akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan 

ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang baru, 

mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, 

memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, 

mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan 

perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi 

efisiensi kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan ini akan memerlukan 

investasi baru. 

3Negara Indonesia sudah melakukan berbagai langkah untuk 

meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian dalam berbagai sektor. Salah 

satu langkah yang diambil oleh Indonesia ialah dengan meningkatkan 

pertumbuhan perekonomiannya pada sektor investasi dengan melalui salah 

satu instrumennya yaitu pasar modal syariah. Investasi dijadikan pemerintah 

Indonesia sebagai salah satu sektor yang dapat menumbuhkan perekonomian 

Indonesia yang tidak hanya berperan dalam Produk Domestik Bruto (PDB), 

namun juga ikut andil dalam masyarakat umum. Instrumen Pasar Modal 

Syariah yang didalamnya termasuk saham syariah, reksa dana syariah dan 

sukuk (obligasi syariah).  

 
3 Meriyati, “Minat Investasi Syariah.” 
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Pada tahun 1997, saat itulah pasar modal syariah Indonesia pertama 

kali muncul yang ditandai dengan adanya produk reksa dana syariah. Namun, 

produk syariah baru diakui secara resmi hadir di Indonesia pada 14 Maret 

2003 yang ditandai dengan adanya penandatanganan MoU (Memorandum of 

Understanding) yang dilakukan oleh Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan) beserta dengan DSN-MUI (Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia)4. 

Di Indonesia instrumen saham berbasis syariah diawali dari berdirinya 

Jakarta Islamic Index pada bulan Juli tahun 2000. Kemudian bulan Mei tahun 

2011, Pasar modal syariah di Indonesia semakin berkembang dengan lahirnya 

Indeks Saham Syariah Indonesia. JII mempunyai anggota 30 saham terlikuid, 

berbeda dengan ISSI beranggotakan seluruh saham syariah yang dahulunya 

terdaftar di IHSG bergabung dengan saham non-syariah lainnya dan tergabung 

pada Daftar Efek Syariah5.  

Pendirian ISSI didorong dengan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan 

industri Pasar Modal Syariah yaitu Fatwa No.05 tahun 2000 tentang Jual Beli 

Saham serta diperkuat lagi. pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya Fatwa 

No.40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 

Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal6.  

 
4 Redi Hadiyanto and Lina Pusvisasari, “Aspek Hukum Pasar Modal Syariah Di 

Indonesia,” Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) 4, no. 2 (2021): 65–84. 
5 Dini Selasi, “Implementasi Ekonomi Syariah Pada Perkembangan Investasi Saham 

Syariah Di Era Distrupsi,” Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam) 4, 
no. 1 (2019): 15. 

6 Otoritas Jasa Keuangan, “Fatwa Dewan Syariah Nasional,” Otoritas Jasa Keuangan, 
last modified 2023, https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/default.aspx. 
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Menurut Metwally sebagaimana dikutip oleh Agustianto, bahwa dalam 

rangka membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik. 

Karakteristik-karakteristik tersebut adalah: a) Semua saham harus 

diperjualbelikan pada bursa efek; b) Bursa perlu mempersiapkan pasca 

perdagangan dimana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang; c) Semua 

perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta 

menyampaikan informasi tentang perhitungan (account) keuntungan dan 

kerugian serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek 

dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan; d) Komite manajemen menerapkan 

harga saham tertinggi (HST) tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih 

dari 3 bulan sekali; e) Saham tidak boleh diperjual belikan dengan harga lebih 

tinggi dari HST; f) Saham dapat dijual dengan harga dibawah HST; g) Komite 

manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam 

bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah; h) Perdagangan saham 

mestinya hanya berlangsung dalam satu minggu periode perdagangan setelah 

menentukan HST; i) Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam 

periode perdagangan, dan dengan harga HST.7 

Tak bisa dipungkiri sampai sekarang Jakarta Islamic index dan Indeks 

Saham Syariah masih menjadi alternatif investasi yang mempunyai prospek 

 
7 Kartika Sari and Wawan Ichwanudin, “Enrichment : Journal of Management Leverage 

and Liquidity to Firm Value Moderated by Firm Size : A Signaling Theory Approach” 13, no. 3 
(2023). 
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yang cerah dan potensi untuk tumbuh bagus8. Bahkan digadang- gadangkan 

bisa mengungguli saham-saham konvensional. Hal ini tercermin dari realisasi 

laporan Otoritas Jasa Keuangan. Pada hasil laporan menunjukan kapitalisasi 

pasar saham syariah Jakarta Islamic index periode 2015 ke 2023 walaupun 

mengalami fluktuasi sebagaimana pada lampiran tabel data yang dikeluarkan 

oleh otoritas jasa keuangan. 

Table 2.Nilai Kapitalisasi Saham Syariah Jakarta Islamic Index 

Tahun Kapitalisasi Pasar (Rp) 
2015 1,737,290,98 
2016 2,035,189,92 
2017 2,288,015,67 
2018 2,239,507,78 
2019 2,318,565,69 
2020 2,058,772,65 
2021 2,015,192,24 
2022 2,155,449,41 
2023 2,501,485,69 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023 

 Terbitan Jakarta Islamic Index fluktuasi tidak berlangsung lama sebab 

pada tahun – tahun selanjutnya pergerakan Jakarta Islamic Index menunjukan 

tren positif hingga tahun 2023 pada triwulan keempat sebesar 2,501,485,69. 

Secara garis besar Jakarta Islamic Index mengalami pergerakan meningkat. 

Dilihat dari pergerakan Jakarta Islamic index dan Indeks Saham Syariah yang 

mengalami perkembangan signifikan tentu hal tersebut tidak lepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya yakni, jumlah uang beredar, inflasi dan nilai 

tukar. Pertama, kenaikan jumlah uang beredar yang berlebihan bisa 

 
8 Liputan 6, “Potensi Pasar Modal Syariah,” Https://Www.Liputan6.Com, last modified 

2023, https://www.liputan6.com/saham/read/5376846/menengok-prospek-investasi-
syariah-di-indonesia. 
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mendorong naiknya harga yang mengakibatkan inflasi tinggi yang melebihi 

tingkat yang diperlukan sehingga dalam jangka panjang bisa melumpuhkan 

pertumbuhan ekonomi. Kedua, menurut teori inflasi yang tinggi akan 

mengakibatkan daya beli konsumen turun dan tingkat pendapatan riil yang 

diperoleh investor dari investasinya berkurang. Inflasi yang tidak stabil juga 

akan menciptakan keraguan bagi pelaku ekonomi dalam mengambil 

keputusan yakni baik dari aspek konsumsi, investasi dan produksi, yang pada 

akhirnya pertumbuhan ekonomi akan anjlok. Sementara itu, investor yang 

berinvestasi akan cenderung melepas sahamnya Hal ini terjadi apabila 

kenaikan inflasi yang tinggi menjadikan risiko investasi naik.9 

Teori Signalling mengungkapkan bahwa pentingnya suatu informasi 

yang disampaikan oleh perusahaan terhadap keputusan investor dalam 

melakukan investasi. Artinya, informasi tersebut merupakan sinyal bagi para 

investor atau pihak di luar perusahaan lainnya untuk mempertimbangkan 

keputusannya dalam berinvestasi.10 

Menurut Mankiw terjemahan Chriswan Sungkono, harga saham yang 

diperdagangkan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham tersebut. 

Karena saham mewakili kepemilikan sebuah perusahaan, permintaan saham 

(dan harganya) mencerminkan persepsi publik mengenai kemampuan 

 
9 Siti Aisiyah Suciningtias and Rizki Khoiroh, “Analisis Dampak Variabel Makro 

Ekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia,” 2nd Conference in Business, Accounting, 
and Management 2, no. 1 (2015): 398–412. 

10 Noval Kurniawan and Wisnu Mawardi, “Analisis Pengaruh Profitabilitas Keputusan 
Investasi Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan,” 
Diponegoro Journal of Management 6, no. 2 (2017): 1–11, 
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/17491. 
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perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Jika 

investor merasa optimis atas keadaan perusahaan perusahaan di masa yang 

akan datang, maka permintaan saham ditingkatkan dan harga saham juga ikut 

naik. Sebaiknya, jika investor merasa perusahaan akan mengalami penurunan 

keuntungan atau bahkan merugi, harga saham juga akan turun.11 

Efek yang terjadi akan menimbulkan rasa pesimis pada investor 

tentang kemampuan dari modal dalam menghasilkan laba di masa kini dan 

masa mendatang12. Ketiga, globalisasi dalam sektor ekonomi, membawa 

dampak berkembangnya sistem perekonomian ke arah yang lebih terbuka 

antar negara. Diperoleh perbedaan mata uang yang digunakan baik di negara 

yang mengimpor dan mengekspor akan menimbulkan suatu perbedaan nilai 

tukar mata uang. Apresiasi dan depresiasi nilai tukar mata uang dalam 

aktivitas perekonomian akan sangat berpengaruh.  

Berdasarkan Penelitian dilakukan oleh Ologunwa dan Sadibo dalam 

Gebi13dengan menggunakan metode structural metode dinamika. Variabel 

yang digunakan adalah pasar modal, kapitalisasi pasar, rasio turnover, dan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menyatakan bahwa rasio pasar modal 

dan rasio turnover merupakan pendorong positif pertumbuhan ekonomi di 

 
11 Suryanto, “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Harga Saham Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal 
Ekonomi Bisnis (2013), http://repository.unpad.ac.id/20741/. 

12 Bayu Laksana Pradana and Andreas Kiky, “Analisis Tingkat Optimis, Pesimis Dan 
Ekspektasi Pengembalian Terhadap Perilaku Investor Pada Indeks Harga Saham Gabungan 
(Ihsg) Di Indonesia” 6, no. 1 (2017): 26–42. 

13 Gebi Gita Marsi and Dyah Titis Kusuma Wardani, “The Influence of Sharia Capital 
Market, Sharia Bonds (Sukuk), and BI Rate on Gross Domestic Products (GDP) in Indonesia,” 
Journal of Economics Research and Social Sciences 4, no. 2 (2020): 149–162. 
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Nigeria, dan saham pasar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui 

mobilisasi tabungan. Apalagi penelitian ini menyatakan bahwa pasar saham 

yang besar, likuid, dan efisien dapat memfasilitasi realisasi tabungan. 

Salah satu bagian terpenting juga dalam makroekonomi Ketika 

dihubungkan ke pasar modal syariah adalah inflasi. Inflasi merupakan salah 

satu faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi harga saham 

perusahaan. Kondisi inflasi di Indonesia selama 9 (sembilan) tahun terakhir 

menunjukkan fluktuasi sebagaimana data yang dikeluarkan oleh data badan 

pusat stastik 2015-2023. 

Table 3.Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2023 

Tahun Inflasi % 
2015 3,35 
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, 2023 
Berdasarkan Tabel 3 diatas bahwa inflasi di Indonesia dari 2019-2023 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 inflasi sebesar 2,72%. Selanjutnya pada 

tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,68%, lalu meningkat pada tahun 

2021 sebesar 1,87%, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 

sebesar 5,51% dan menurun kembali di tahun 2023 2,61%. Kenaikan inflasi 

yang relatif merupakan indikasi peringatan bagi investor pasar modal. 

Peningkatan biaya operasional dan penurunan pendapatan bisnis keduanya 
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merupakan efek dari tingkat inflasi yang tinggi. Karena laba ditahan akan 

digunakan sebagai modal kerja, maka pembagian dividen kepada pemegang 

saham akan menghadapi tantangan, apakah akan berkurang atau tidak14. 

Depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing 

mengakibatkan jumlah beban atau biaya yang akan di keluarkan perusahaan 

berubah, terutama perusahaan yang bergerak dalam ekspor impor serta 

investor menolak berinvestasi di pasar modal karena terjadinya depresiasi 

mata uang domestik terhadap mata uang asing menunjukan bahwa 

kemungkinan perekonomian Indonesia buruk dan akibat melemahnya kurs 

bisa jadi lantaran faktor fundamental perekonomian Indonesia yang tidak 

kuat. Maka saat nilai USD terhadap IDR menguat dan akan membuat indeks 

saham turun.15 

Seorang investor asing juga akan dapat menilai modal yang mereka 

berikan dengan memperhatikan nilai tukar mata uang lokal. Jika nilai mata 

uang suatu negara tetap stabil, investor akan menjual ke pasar karena ada 

kemungkinan inflasi yang tinggi. histori panjang perjalanan inflasi di Indonesia 

sudah dilalui bahkan kekuatan yang parah pun pernah terjadi atau biasa 

disebut dengan hiperinflasi, inflasi yang rendah juga tidak begitu bagus bagi 

pergerakan inflasi, maka yang terpenting adalah bagaimana kondisi inflasi 

tersebut bisa stabil tidak rendah dan tidak tinggi. Melalalui jalur terbitan bank 

 
14 Theresia Putri Primartha and Nana Diana, “Effects of Inflation, Interest, and 

Exchange Rate on Jakarta Islamic Index 2017-2020,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 
8, no. 2 (2021): 147. 

15 Ari Mulianta Ginting, “Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Ekspor Indonesia,” Buletin 
Ilmiah Litbang Perdagangan 7, no. 1 (2013): 1–18. 
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indonesia bisa kita melihat level perkembangan nilai tukar di Indonesia 

terhadap dolar  yang juga salah satu bagian dari makroekonomi yang sangat 

berkaitan erat terhadap perkembangan ekonomi dan pergerakan saham 

syariah. Adapun nilai kurs periode 2015-2023 melalui data yang dikeluarkan 

oleh bank Indonesia. 

Table 4.Pergerakan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat 
Tahun 2015-2023 

Tahun Kurs $ 
2015 13,795,00 
2016 13,436,00 
2017 13,548,00 
2018 14,481,00 
2019 13,901,00 
2020 14,105,00 
2021 14,269,00 
2022 15,731,00 
2023 15,416,00 

Sumber: Bank Indonesia, 2023 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa nilai tukar tahun 2015-2023 

menunjukan fluktuasi. Nilai tukar terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu 

sebesar Rp. 13,436, namun nilai tukar meningkat pada tahun 2022, yaitu Rp. 

15,731. Penurunan kurs vauta asing akan berdampak negatif bagi perusahaan 

yang memproduksi barang impor. Hal ini tentu saja mempengaruhi laba yang 

akan diperoleh perusahaan dan harga saham perusahaan menjadi anjlok di 

pasar modal. Sehingga dapat diasumsikan bahwa investor akan mengurangi 

kegiatan investasinya16.  

 
16 Karim, A. (2017). Ekonomi Makro Islami. Rajawali Pers. 
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Belajar pada krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia pada tahun 

1998, cadangan devisa menjadi indikator penting dalam rangka menjaga 

stabilitas nilai tukar rupiah. Cadangan devisa diperlukan oleh bank sentral 

untuk melakukan operasi moneter dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar. 

Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi pada tahun 1998 memberikan 

dampak yang signifikan terhadap sektor rill, khususnya yang memiliki utang 

luar negeri. Dampak dari pelemahan rupiah, banyak sektor rill yang 

menghentikan usahanya. Masalah lain yang timbul akibat terbatasnya 

cadangan devisa apabila dikaitkan dengan ketergantungan impor dan transfer 

bersih yang tinggi. Ketergantungan terhadap impor akan berdampak pada 

defisit neraca berjalan. Apabila cadangan devisa terbatas dan terjadi defisit 

pada neraca berjalan, maka pemerintah harus melakukan utang luar negeri 

untuk menutup defisit tersebut.  

Machpudin mengungkap nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh 

neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan penjumlahan dari neraca 

berjalan dan neraca modal. Neraca pembayaran (current account dan capital 

account) memberikan pengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Peningkatan 

capital account dapat menyebabkan rupiah terapresiasi peningkatan current 

account menyebabkan nilai rupiah mengalami depresiasi.17 

Pada tahun 2013, nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi yang 

cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya 

 
17 Ratna Christianingrum, “The Effect of Macroeconomic Variables on Rupiah 

Exchange Rates,” Jurnal Budget 4, no. 1 (2019): 43–63, 
https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/28. 
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pemotongan stimulus yang dilakukan oleh bank sentral Amerika (Federal 

Reserve atau The Fed). Kondisi ini membuat banyak investor menarik dana 

investasinya dari Indonesia dan menyebabkan rupiah terdepresiasi. Selama 

tahun 2018, rupiah juga mengalami depresiasi sebesar 5,7 persen. Hal ini 

disebabkan oleh eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan 

Tiongkok dan adanya peningkatan suku bunga The Fed. Masuknya investasi 

dari luar memberikan dampak pada jumlah uang yang beredar yang kemudian 

juga akan memengaruhi nilai tukar mata uang. Pasokan uang di suatu negara 

akan menimbulkan gejolak inflasi. Namun kondisi ini tidak berlaku pada 

penawaran USD, karena USD merupakan mata uang dalam perdagangan dunia 

dengan tingkat sirkulasi yang sangat luas.  

18Berdasarkan penelitian Venkatraja Nilai tukar adalah hal lain variabel 

menonjol yang diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap harga 

saham domestik. Depresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing 

meningkatkan keuntungan mata uang asing mata uang dan mendorong 

investor untuk mengalihkan dana dari pasar saham India ke mata uang asing 

aset, menyebabkan jatuhnya harga saham dan sebaliknya.  

Selain itu variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi 

kapitalisasi saham syariah Jakarta Islamic Indeks ialah jumlah uang beredar. 

Investor juga perlu memperhatikan kemungkinan perubahan jumlah uang 

beredar ketika memperkirakan keadaan perekonomian. Pertumbuhan uang 

 
18 B Venkatraja, “Impact Of Macroeconomic Variables On Stock Market Performance 

In India : An Empirical Analysis,” International Journal of Business Quantitative Economics and 
Applied Management Research 1, no. 6 (2014): 71–85. 
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beredar yang terjadi secara alami dapat memberikan efek positif pada 

perekonomian dan pasar saham. dalam jangka pendek, tetapi peningkatan 

yang tajam dapat memicu inflasi yang tentu saja memiliki efek negatif. Jika 

jumlah uang beredar meningkat maka akan menimbulkan stimulus ekonomi 

yang akan menghasilkan pendapatan perusahaan yang akan berdampak pada 

kenaikan harga saham. Adapun data jumlah uang beredar yang dikeluarkan 

2015-2023 yang dikeluarkan oleh bank Indonesia. 

Table 5.Pergerakan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2015-
2023 

Tahun Jumlah Uang Beredar (M2) 
2015 4,548,800,27 
2016 5,004,976,79 
2017 5,419,165,05 
2018 5,760,046,20 
2019 6,136,552,00 
2020         6,900,049,49  
2021 7,870,452,85 
2022 8,528,022,31 
2023 8.506.544,06 

Sumber: Bank Indonesia, 2023 

Berdasarkan Tabel 5 terlihat Jumlah Uang Beredar pada tahun 2015-

2023 terus meningkat, hal ini tentunya menunjukkan bahwa perekonomian di 

Indonesia terus meningkat. Jika peningkatan jumlah uang beredar 

menyebabkan peningkatan inflasi, maka akan menaikkan tingkat diskonto dan 

menurunkan harga saham19. Secara teori pergerakan indeks saham secara 

umum dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor fundamental 

 
19 Sukmayadi, & Oktaviani, S. N. (2019). Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar 

Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2015-2019. Jurnal Ilmiah Rumpun 
Ekonomi, 10(1). 
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makroekonomi. Penjelasan ketiga variabel di atas yang dapat mempengaruhi 

kapitalisasi saham syariah Jakarta Islamic Indeks merupakan variabel yang 

masih hangat untuk dikaji. 

Ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena 

indikator ekonomi tersebut akan terus berkesinambungan dari waktu ke 

waktu. Beberapa peneliti yang juga melakukan penelitian mengenai indeks 

harga saham Jakarta Islamic Indeks yakni yahya20 dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat hubungan jangka pendek antara variabel inflasi 

dengan harga saham Jakarta Islamic Indeks, yang artinya ketika inflasi turun 

maka harga saham perusahaan akan naik karena masyarakat akan memilih 

mempertahankan nilai uangnya dengan membeli saham. sedangkan dalam 

penelitian Francis21 tingkat inflasi menunjukan hubungan negative dengan 

indeks harga saham, yang artinya ketika inflasi mengalami kenaikan maka 

akan menyebabkan laba perusahaan menurun, tingkat bagi hasil yang akan 

dibagikan kepada investor juga akan turun.  

Paradigma masyarakat akan beranggapan bahwa investasi tidak 

menarik lagi. Sehingga akan berakibat pada harga saham perusahaan menjadi 

turun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baskara22 menunjukan 

 
20 Thoha Yahya, “The Effect of Macro Variables on the Jakarta Islamic Index,” Asian 

Journal of Islamic Management (AJIM) 2, no. 1 (2020): 36–45. 
21 S. J. Francis, N. Ravinthirakumaran, and M. Ganeshamoorthy, “The Impact of 

Macroeconomic Variables on Stock Prices in Sri Lanka: A Bounds Testing Approach,” 
International Journal of Accounting and Business Finance 7, no. 0 (2021): 68. 

22 Reina Tasha Baskara et al., “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga 
Saham Pada JII Yang Dimoderasi Oleh Harga Emas Dunia (Studi Kasus Sebelum Dan Sesudah 
Covid,” Jurnal ilmiah ekonomi islam 9, no. 02 (2023): 2744–2758, 
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8954. 
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bahwa variable nilai tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham JII, yang 

artinya ketika nilai tukar rupiah meningkat maka akan mengakibatkan 

penurunan biaya impor sehingga akan berdampak pada profitabilitas. Apabila 

profitabilitas meningkat maka harga saham perusahaan juga akan meningkat. 

sedangkan menurut Cahya23 terdapat hubungan yang negative dan signifikan 

antara nilai tukar terhadap indeks harga saham, yang artinya ketika nilai tukar 

melemah maka masyarakat akan menginvestasikan uangnya di pasar modal 

dibandingkan memegang uang yang nilainya melemah sehingga harga saham 

meningkat 

Berdasarkan hasil penelitian Francis24 jumlah uang beredar 

menunjukan hubungan negatif dengan semua indeks harga saham, yang 

artinya apabila Jumlah uang beredar mengalami kenaikan maka akan 

menyebabkan daya beli masyarakat naik. Sehingga memicu terjadinya 

kenaikan harga secara terus menerus jika tidak dilakukan tindakan lebih 

lanjut. Kenaikan harga yang terjadi dapat menyebabkan peningkatan biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Sehingga 

memicu penurunan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profitabilitas yang menyebabkan anjloknya harga saham. Sedangkan menurut 

 
23 Putu Fenta Pramudya Cahya, I Wayan Suwendra, and Fridayana Yudiaatmaja, 

“Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti Dan 
Real Estate Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia,” Bisma: Jurnal Manajemen 4, no. 1 (2018): 
59–66, http://repository.radenfatah.ac.id/9370/1/DINA LESTIA %2813190062%29.pdf. 

24Francis, Ravinthirakumaran, and Ganeshamoorthy, “The Impact of Macroeconomic 
Variables on Stock Prices in Sri Lanka: A Bounds Testing Approach.” 
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mone25 bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap indeks 

harga saham di Jakarta Islamic Index, apabila pertumbuhan uang beredar 

terjadi secara alami dapat memberikan efek positif pada perekonomian dan 

pasar saham sehingga akan menghasilkan pendapatan perusahaan yang akan 

berdampak pada kenaikan harga saham. 

Beberapa faktor makroekonomi yang biasa digunakan oleh para 

peneliti dalam penelitiannya adalah suku bunga, inflasi dan nilai tukar. Adapun 

penelitian ini, variable makroekonomi yang diduga dapat mempengaruhi 

harga saham perusahaan adalah inflasi, kurs dan jumlah uang beredar melalui 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Penelitian yang ada 

sebelumnya umumnya membahas pada pengaruh variable makroekonomi 

terhadap harga saham yang akan di dapat dan factor yang mempengaruhi 

perkembangan indeks harga saham, sedangkan penelitian ini lebih melihat 

pada pengaruh inflasi, kurs dan jub terhadap harga saham perusahaan melalui 

pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening yang terdaftar dalam 

kapitalisasi pasar  Jakarta Islamic Indeks (JII) dari tahun 2003-2022 yang 

konsisten didalamnya serta dalam penelitian ini digunakan adalah metode 

kuantitatif. fluktuasi pertumbuhan indeks harga saham pada Jakarta Islamic 

Indeks yang tidak konsisten ini menarik untuk dilakukan penelitian terutama 

sampai sejauh mana pengaruh variable makroekonomi yang diwakili oleh 

 
25 Mone Otorima and Ali Kesuma, “Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi, Jumlah 

Uang Beredar Dan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2005-2015,” 
Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis (2/2), no. 2014 (2016): 12–24. 
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inflasi, kurs dan jumlah uang beredar terhadap kapitalisasi harga saham di JII 

melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. 

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis lalu memfokuskan 

pembahasanya pada sebuah bidang yang menarik untuk diteliti adalah Efek 

Inflasi, Kurs, Jumlah Uang Beredar Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Sebagai Variabel Intervening. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merinci-kan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 

1. Bagaimana efek langsung inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi? 

2. Bagaimana efek langsung kurs terhadap pertumbuhan ekonomi ? 

3. Bagaimana efek langsung jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan 

ekonomi ? 

4. Bagaimana efek langsung Inflasi terhadap kapitalisasi saham syariah? 

Bagaimana efek langsung kurs terhadap kapitalisasi saham syariah ? 

5. Bagaimana efek langsung jumlah uang beredar terhadap kapitalisasi 

saham syariah ? 

6. Bagaimana efek langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kapitalisasi 

saham syariah? 

7. Bagaimana efek tidak langsung inflasi terhadap kapitalisasi saham syariah 

melalui pertumbuhan ekonomi? 

8. Bagaimana efek tidak langsung kurs terhadap kapitalisasi saham syariah 

melalui pertumbuhan ekonomi? 
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9. Bagaimana efek tidak langsung jumlah uang beredar terhadap kapitalisasi 

saham syariah melalui pertumbuhan ekonomi? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis: 

1. Efek inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara langsung. 

2. Efek kurs terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara langsung. 

3. Efek jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

secara langsung. 

4. Efek inflasi terhadap kapitalisasi saham syariah di Indonesia secara 

langsung. 

5. Efek kurs terhadap kapitalisasi saham syariah di  Indonesia secara 

langsung. 

6. Efek jumlah uang beredar terhadap kapitalisasi saham syariah di  

Indonesia secara langsung. 

7. Efek pertumbuhan ekonomi terhadap kapitalisasi saham syariah di 

Indonesia secara langsung. 

8. Efek inflasi terhadap kapitalisasi saham syariah melalui pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia secara tidak langsung. 

9. Efek kurs terhadap kapitalisasi saham syariah melalui pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia secara tidak langsung. 
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10. Efek jumlah uang beredar terhadap kapitalisasi saham syariah melalui 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara tidak langsung. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu 

berkontribusi terhadap perkembangan pasar modal syariah yang dikaitkan ke 

berbagai variabel makroekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk 

muslim Indonesia begitu besar bahkan menjadi nomor satu dunia. Sehingga 

potensi untuk pengembangan pasar modal syariah juga sangat besar.  

Peluang dan potensi yang ada itu harus diramuk dengan keterlibatan 

yang kuat antar stakeholder investor untuk menjaga agar mereka terus 

berinvestasi di pasar modal syariah. Banyak faktor yang memunculkan 

sehingga semangat investor juga turun bisa saja faktor yang terdapat dalam 

makroekonomi seperti tidak begitu baiknya pergerakan kurs, inflasi, dan juga 

jumlah uang beredar. 

Berdasarkan teori pemegang saham menyatakan bahwa tujuan utama 

manajemen adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Tujuan ini 

mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan perusahaan lainnya, 

seperti karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat.  

Teori pemegang saham berpendapat bahwa pemegang saham adalah 

pemilik utama aset perusahaan dan dengan demikian, prioritas bagi manajer 

dan dewan direksi adalah melindungi dan mengembangkan aset tersebut demi 

kepentingan pemegang saham. Teori pemegang saham mengasumsikan bahwa 
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pemegang saham menilai aset perusahaan dengan dua metrik yang dapat 

diukur, yaitu dividen dan harga saham.  

Oleh karena itu, manajemen harus mengambil keputusan yang 

memaksimalkan nilai gabungan dividen dan kenaikan harga saham. Namun, 

teori pemegang saham gagal mempertimbangkan bahwa pemegang saham dan 

perusahaan mungkin memiliki tujuan lain yang tidak didasarkan pada kinerja 

keuangan. Misalnya, pada awal tahun 1932, Berle dan Means berargumentasi 

bahwa korporasi mempunyai beragam tujuan dan kepentingan termasuk 

mendorong kewirausahaan, inovasi, dan membangun komunitas.  

Pandangan yang lebih luas ini semakin mendapat perhatian dalam 

beberapa dekade terakhir sebagaimana dibuktikan dengan meningkatnya 

minat terhadap dana investasi etis. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang 

saham dan calon pemegang saham tidak hanya tertarik pada keuntungan 

finansial tetapi juga tertarik pada tanggung jawab sosial Perusahaan. Oleh 

karena itu, tampaknya penciptaan nilai bagi pemegang saham merupakan hal 

yang penting, namun perlu diimbangi dengan kepentingan pemangku 

kepentingan lainnya. Hal ini disebut sebagai pendekatan yang mencerahkan 

untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. 

Mankiw mengungkap bahwa Jika investor merasa optimis atas keadaan 

Perusahaan-perusahaan di masa yang akan datang, maka permintaan saham 

ditingkatkan dan harga saham juga ikut naik. Sebaiknya, jika investor merasa 

perusahaan akan mengalami penurunan keuntungan atau bahkan merugi, 

harga saham juga akan turun. 
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b. Secara Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

bahan kajian dari pihak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus 

pada pola perkembangan pasar modal syariah khususnya pada saham syariah 

dengan memperhatikan berbagai efek dan perkembangan yang terdapat 

dalam makroekeonomi. 

Rujukan yang menjadi rekomendasi dalam hasil penelitian ini adalah 

dengan adanya pasar modal syariah dan yang paling relevan yakni saham 

syariah sehingga menjadi modal ajakan pemerintah untuk mengajak 

masayarakat dalam berinvestasi di saham syariah dan tidak secara penuh 

hanya pada saham konvensional tentunya dengan tinjauan dari berbagai  

faktor yang ada salah satunya adalah variabel makroekonomi.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Grand Theory 

1. Theory Signaling 

Signalling Theory (Teori Sinyal) pertama kali dikemukakan oleh 

Michael Spence pada tahun 1973. Spence mengatakan dengan memberikan 

suatu sinyal, pihak pemilik informasi berusaha memberikan informasi yang 

dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima informasi. Selanjutnya, pihak 

penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya 

terhadap sinyal tersebut.26 

Signalling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunya 

harga saham di pasar, sehingga akan memberi pengaruh terhadap keputusan 

investor. Signalling theory menjelaskan hubungan dengan masalah 

pengungkapan informasi, apabila perusahaan mengungkapkan bad news maka 

pasar akan memberikan reaksi yang negatif dan hal ini konsisten dengan 

hipotesis pasar efisien. 27 

28Menurut Jogiyanto informasi yang dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, 

 
26 Sari and Ichwanudin, “Enrichment : Journal of Management Leverage and Liquidity 

to Firm Value Moderated by Firm Size : A Signaling Theory Approach.” 
27 Brian L. Connelly et al., “Signaling Theory: A Review and Assessment,” Journal of 

Management 37, no. 1 (2011): 39–67. 
28 Alexander Alexander and M. Amin Kadafi, “Analisis Abnormal Return Dan Trading 

Volume Activity Sebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia,” Jurnal Manajemen 10, no. 1 (2018): 1. 
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maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu informasi tersebut diterima 

oleh pasar. Teori sinyal menekan bahwa informasi yang di umumkan kepada 

publik baik yang bersifat negatif maupun positif akan memberikan pengaruh 

terhadap keputusan investor dalam berinvestasi, mereka akan bereaksi 

dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut. 

Berbagai paradigma sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa investor 

dalam hal ingin terafiliasi dan tergabung ke dalam pasar modal syariah, 

Tindakan yang dilakukan terlebih dahulu adalah memperthatikan iklim dan 

kondisi sinyal pergerakan yang terdapat dalam makroekonomi. Ketika kondisi 

yang ada memungkinkan untuk melakukan tanam saham di pasar modal maka 

para investor juga akan tertarik. 

2. Theory Random Walk 

Teori jalan acak dipopulerkan oleh Malkiel dalam bukunya tahun 

1973, A Random Walk Down Wall Street . Dalam buku tersebut, Malkiel 

berargumen bahwa mencoba menentukan waktu atau mengalahkan pasar, 

atau menggunakan analisis fundamental atau teknikal untuk memprediksi 

harga saham, hanya membuang-buang waktu dan dapat menyebabkan kinerja 

buruk . Sebaliknya, ia mengklaim bahwa investor lebih baik membeli dan 

memegang dana indeks yang luas . 29 

Meskipun teori random walk telah mendapat kritik yang percaya bahwa 

sebenarnya ada cara untuk memprediksi harga saham dan menghasilkan 

 
29 Tafadzwa T. Chitenderu, Andrew Maredza, and Kin Sibanda, “The Random Walk 

Theory And Stock Prices: Evidence From Johannesburg Stock Exchange,” International 
Business & Economics Research Journal (IBER) 13, no. 6 (2014): 1241. 

https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp
https://www.investopedia.com/terms/u/underperform.asp
https://www.investopedia.com/terms/u/underperform.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/indexfund.asp
https://www.investopedia.com/terms/o/outperform.asp
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kinerja yang lebih baik dengan menggunakan berbagai teknik, teori ini tetap 

menjadi teori yang diterima secara luas di dunia ekonomi keuangan. Dengan 

menerima bahwa harga saham tidak dapat diprediksi dan efisien, investor 

dapat fokus pada perencanaan jangka panjang dan menghindari pengambilan 

keputusan yang terburu-buru berdasarkan pergerakan pasar jangka pendek. 

Pada akhirnya, teori random walk mengingatkan investor akan pentingnya 

tetap disiplin, sabar, dan fokus pada tujuan investasi jangka panjang mereka.30 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori random walk menjelaskan 

mengenai harga saham yang bergerak secara acak (random walk). Harga 

saham yang bergerak secara acak berarti bahwa fluktuasi harga saham 

tergantung pada informasi baru (new information) yang akan diterima, tetapi 

informasi tersebut tidak diketahui kapan akan diterimanya sehingga informasi 

baru dan harga saham itu disebut unpredictable. Apakah informasi tersebut 

bersifat buruk (bad news) ataukah kabar baik (good news) juga tidak diketahui. 

Apabila sudah diketahui, maka informasi itu disebut sebagai informasi 

sekarang (today’s information) dan akan segera mempengaruhi harga saham 

sekarang. 

3. Contagion Effect 

Contagion effect atau efek menular adalah suatu fenomena ketika krisis 

keuangan yang terjadi pada suatu negara akan memicu krisis keuangan atau 

ekonomi pada negara lain. Contagion theory menyebutkan bahwa tidak ada 

 
30 Sebtian Dwi Prahesti and R.A Sista Paramita, “Pengaruh Indeks SSEC, N225, STI, Dan 

Faktor Makroekonomi Terhadap IHSG,” Jurnal Ilmu Manajemen 8, no. 3 (2020): 878. 

https://www.investopedia.com/terms/o/outperform.asp
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satu negarapun dalam suatu kawasan dapat mengelak dari efek menular 

Trihadmini. Menurut Yang dan Lim proses globalisasi yang pesat dan 

meningkatnya arus modal akan membuat saling ketergantungan ekonomi dan 

akibatnya akan mempertinggi kemungkinan penularan.  

Menurut Eichengreen et al. contagion effect dapat disebabkan adanya 

hubungan saling ketergantungan ekonomi seperti kesamaan makro ekonomi 

dan hubungan perdagangan antar negara. Penyebab kedua, lebih menekankan 

pada perilaku investor yang berasal dari adanya asimetri informasi, perilaku 

secara kolektif dan hilangnya kepercayaan tanpa melihat kinerja makro negara 

yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena para pelaku pasar modal sebenarnya 

banyak menerima informasi yang sama, sehingga suatu reaksi atas sepotong 

informasi yang baru dapat menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang 

singkat dan menyampaikan pesan pada pelaku pasar modal internasional 

untuk melakukan reaksi yang sama. Presepsi pasar ini, bisa ditafsirkan oleh 

para investor di pasar lainnya sebagai suatu indikasi akan munculnya suatu 

krisis dalam waktu dekat.31  

Selain itu, hal ini bisa terjadi karena perilaku investor yang terlalu cepat 

menanggapi informasi sehingga berdampak pada pergerakan harga saham 

dan mempengaruhi indeks komposit. Contagion effect menjelaskan bahwa 

terdapat integrasi antar perekonomian suatu negara sehingga menyebabkan 

 
31 Margaret, “Pengarauh Market Value Added, Net Profit, Dan Exhange Rate Terhadap 

Stock Price,” Multiparadigma Akuntansi IV, no. 2 (2022): 818–825. 
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kondisi perekonomian suatu negara lain akan berpengaruh terhadap kondisi 

perekonomian negara lainnya. 

B. Saham Syariah 

Saham atau stocks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian 

modal pada  suatu   perusahaan   terbatas.   Pemilik   saham   sekaligus   juga   

merupakan   pemilik  perusahaan.  Semakin  besar  saham  yang  dimiliki  maka  

semakin  pula  kekuasaannya  terhadap  perusahaan  tersebut.  Keuntungan  

yang  diperoleh  dari  perusahaan  tersebut  dinamakan dividen. Pembagian 

dividen ini nantinya ditetapkan pada penutupan laporan keuangan 

berdasarkan rapat umum pemegang saham.32  

Saham juga merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan  

suatu perusahaan  yang  pemegang  sahamnya  memiliki  hak  atas  klaim  dan  

aktiva  perusahaan tersebut. Wujud saham adalah selembar kertas yang  

menerangkan bahwa pemilik  kertas  tersebut  adalah  pemilik  perusahaan  

yang  menerbitkan  surat berharga.33 

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan 

suatu perusahaan   yang   diterbitkan   oleh   emiten   yang   kegiatan   usaha   

maupun   cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal 

ke dalam suatu  perusahaan. Sementara dalam  prinsip  syari’ah,  penyertaan  

 
32 Chairunnisa, “Saham Syariah, Pasar Modal, Islam,” Islamic Banking 4 (2019): 283–

284. 
33 I Made Adnyana, Manajemen Investasi Dan Protofolio, Lembaga Penerbitan 

Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-
UNAS). 
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modal  dilakukan  pada  perusahaan-perusahaan  yang  tidak  melanggar  

prinsip syari’ah,  seperti  perjudian,  riba,  serta memproduksi  barang  yang  

diharamkan.  Penyertaan modal  dalam  bentuk  saham tersebut  dapat  

dilakukan  berdasarkan  akad musyarakahdan mudharabah.  Akad 

musyarakahpada   umumnya   dilakukan   pada   perusahaan   yang   bersifat   

privat, sedangkan akad mudharabahumumnya dilakukan pada saham  

perusahaan  public. Saham menurut Dewan Syariah Nasional didefinisikan 

sebagai  suatu  bukti  kepemilikan  atas  suatu  perusahaan  yang  memenuhi  

kriteria syariah  dan  tidak termasuk  saham  yang  memiliki  hak-hak  istimewa. 

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S/An-Nisa 29:4.34 

نَكُمْٰٓبِِلْبَاطِلِٰٓاِلََّ ٰٓاَنْٰٓتَكُوْنَٰٓتِِاَرةًَٰٓعَنْٰٰٓٓي  ٰٓ ايَ ُّهَآٰالَّذِيْنَٰٓا مَنُ وْآٰلََٰٓتََْكُلُوْ آٰاَمْوَالَكُمْٰٓبَ ي ْ
َٰٓكَانَٰٓبِكُمْٰٓرحَِيْمًآٰ نْكُمْٰٰٓۗٓوَلََٰٓتَ قْتُ لُوْ آٰانَْ فُسَكُمْٰٰٓۗٓاِنَّٰٓاللّٰ   تَ رَاضٍٰٓمِٰ

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.”  

Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah SWT melarang umat-Nya yang 

beriman memperoleh dan mengkonsumsi hartanya dengan cara yang tidak 

dibenarkan oleh syariat (bathil), misalnya melalui judi dan transaksi yang 

terdapat unsur riba maupun penipuan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan 

lainnya. Umat Islam diperintahkan untuk memperoleh harta dengan cara yang 

 
34 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I,” 2021, 

https://quran.kemenag.go.id/. 
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dibernarkan oleh syara’ dan menghindari hal-hal yang menimbulkan 

madaharat seperti halnya dalam saham syariah.  

Pada praktiknya, perusahaan yang menerbitkan saham syariah tidak 

boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penawaran palsu 

2. Short selling (menjual saham yang belum dimiliki) 

3. Insider trading (memakai informasi orang dalam untuk memperoleh 

keuntungan atas transaksi saham) 

4. Margin trading (membeli saham dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga 

dari pihak ketiga atau perusahan sekuritas) 

5. Monopoli (pembelian atau pengumpulan suatu saham untuk menyebabkan 

perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain) 

1. Harga Saham  

Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh bukti 

penyertaan atau pemilikan suatu perusahaan. Di pasar sekunder atau dalam 

aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami 

fluktuasi baik berupa kenaikan ataupun penurunan. Pembentukan harga 

saham terjadi karena adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply) 

atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya 

banyak faktor, baik faktor yang sifatnya spesifik atas saham tersebut seperti 

kinerja perusahaan serta industri di mana perusahaan tersebut bergerak, 

maupun faktor yang sifatnya makro seperti kondisi ekonomi negara, kondisi 
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sosial dan politik, maupun rumor-rumor yang berkembang.35Fluktuasi harga 

saham ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan (profit). Apabila keuntungan yang diperoleh untuk perusahaan 

relatif tinggi, maka sangat dimungkinkan deviden yang dibayarkan relatif 

tinggi, akan berpengaruh positif terhadap harga saham dibursa, dan investor 

akan tertarik untuk membelinya. Akibatnya permintaan akan saham tersebut 

meningkat, pada akhirnya harga saham pun juga meningkat. 

2. Jakarta Islamic Index 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks terakhir yang 

dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang bekerja sama dengan 

Danareksa Investment Management (DIM) untuk merespon kebutuhan 

informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. Jakarta Islamic Index (JII) 

merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang 

diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 

sebagai base date (dengan nilai 100). JII melakukan penyaringan (filter) 

terhadap harga saham listing. Rujukan dalam penyaringan adalah fatwa 

syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan 

fatwa inilah BEJ memilih emiten unit usahanya sesuai dengan syariah. 36 

Momentum berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia 

dimulai pada tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya danareksa syariah 

 
35 Romi, “Profitabilitas Dan Harga Saham,” Jurnal Akuntansi V, no. c (2018): 71–81. 
36 Asiah Wati, “Keterkaitan Faktor Internal Terhadap Return Saham Syariah Serta 

Dampaknya Bagi Nilai Perusahaan,” FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah 01, no. 
02 (2018): 225–240. 
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pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Syariah Management. Selanjutnya, Bursa 

Efek Jakarta (kini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya, menjadi Bursa 

Efek Indonesia) bekerja sama dengan PT Danareksa Syariah Management 

meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang 

bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara 

syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut para pemodal telah disediakan 

saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan 

prinsip syariah. 

Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks 

syariah adalah bahwa indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang 

tercatat dibursa dengan mengabaikan aspek halal haram, asalkan saham 

emiten yang terdaftar (listing) sudah sesuai aturan yang berlaku.37 

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur 

(benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan 

basis syariah. Melalui indeks yang diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara 

syariah. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak 

diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan 

berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. 

Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Index (JII) yang 

merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan 

 
37 Abdullah et. al, Pasar Modal Syariah Di Indonesia: Tinjaun Teori Dan Aspek Hukum, 

2021, http://repo.handayani.ac.id/52/. 
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Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia 

(BEI) bersama dengan PT Danareksa Invesment Management (DIM).38 

C. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 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. 39 

Sedangkan menurut Ali Ibrahim Hasyim, pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara 

secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa; (1) Meningkatnya secara terusmenerus persediaan 

barang; (2) teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan drajat 

pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya; 

 
38 Rini Elvira and Ayu Yuningsih, “Pengaruh Profitabilitas Dan Nilai Pasar Terhadap” 

(2013). 
39 Irawaty and Masloman, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Serta Sektor Yang 

Potensial Dan Bardaya Saing Di Kabupaten Minahasa Selatan,” Analisis Pertumbuhan Ekonomi 
Serta Sektor Yang Potensial Dan Bardaya Saing Di Kabupaten Minahasa Selatan 18, no. 01 
(2018): 46–56. 
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(3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di 

bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga iovasi yang dihasilkan oleh IPTEK 

umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. Beberapa 

ungkapan/pandangan terkait tentang teori pertumbuhan ekonomi: 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik  

Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok 

barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi 

yang digunakan. Walaupun pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak 

faktor, para ahli ekonomi klasik menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh 

pertambahan penduduk. 

Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah 

yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah 

sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi 

pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum 

digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang 

memegang peranan dalam pertumbuhan output.40 

 Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua 

sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumber daya insani 

mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. 

Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

 
40 Yanti Akbar, “Inflasi Serta Upah Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” 

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman (2017). 
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akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Sedangkan stok modal menurut 

Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat 

output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah 

dan tingkat pertumbuhan output tergnatung pada laju pertumbuhan stok 

modal (sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam). 

2. Teori Schumpeter 

Menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan 

pertumbuhan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-

barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksikan suatu 

barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, 

mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan 

perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan 

mempertinggi efisiensi. 

3. Teori pertumbuhan ekonomi sektor (Sector Theory Of Growth),  

Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark Fisher yang 

mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan dibarengi oleh 

penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor 

pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur 

(sektor sekunder) dan kemudian dalam industri jasa (sektor tersier). Laju 

pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (sector Lift). Dianggap 

sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah. Ada beberapa 
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ayat yang juga menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi salah satunya 

tentang sumber daya alam yang terdapat dalam QS/An-Nahl 14:16.41 

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا۟ مِنْهُ لََْمًا طَريًّا وَتَسْتَخْرجُِوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً  
تَ غُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   تَ لْبَسُونََاَ وَتَ رَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ْ

Terjemahnya:  
Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat 
bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari 
karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. 

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, energi, satwa, hutan, dan 

lain lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup 

manusia. Hilangn atau berkurangnya ketersedian sumber daya alam seperti 

tercemarnya air dan rusaknya lahan karena pertambangan akan berdampak 

besar pada kelangsungan hidup manusia dibumi ini. Pengelolaan sumber daya 

alam yang benar akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan 

sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang ceroboh akan berdampak 

buruk bagi lingkungan hidup. Oleh karena itu, persoalan mendasar 

sehubungan dengan pengelolan sumber daya alam adalah bagaimana 

mengelola sumber daya alam agar menghasilkan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi manusia, dan tidak mengorbankan lingkungan serta kelestarian 

sumber daya alam. 

Pendayagunaan sumber daya alam yang kurang tepat mengakibatkan 

berbagai hal yang bisa merugikan manusia dan makhluk lainnya. Kerusakan 

 
41 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I.” 
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lingkungan adalah salah satu akibat penyalahgunaan sumber daya alam yang 

tidak terarah dan tidak terkendalikan oleh manusia. Sumber daya alam yang 

melimpah membutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak merusak 

lingkungan. Caranya adalah dengan mengahlikan diri secara profesional dalam 

mengelola alam secara baik dengan mempertimbangkan gejala-gejala yang 

ditimbulkan. 

4. Teori Harrod Domar 

Dalam menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi, teori Harrod 

Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya 

suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady 

state dalam jangka panjang. Analisis Harrod dan Domar menggunakan asumsi 

sebagai berikut : 1. Barang modal telah mencapai kapasitas penuh (full 

employment). 2. Tabungan adalah proporsional terhadap pendapatan. 3. Rasio 

antara modal dan produksi (capital output ratio) adalah tetap. 4. 

Perekonomian adalah terdiri dari dua sektor. Analisis yang dilakukan oleh 

Harrod dan Domar merupakan pelengkap dari analisis yang dilakukan oleh 

Keynesian. Dalam analisis yang dilakukan Keynesian adalah persoalan 

ekonomi jangka pendek, sedangkan dalam analisis Harrod Domar merupakan 

analisis ekonomi jangka panjang. Dalam analisis Harrod –Domar dapat dilihat 

bahwa: 1. Dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran aggregate yang 

berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 2. 

Pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila I + G + (X-

M) terus menerus bertambah dengan tingkat yang tinggi. 
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D. Inflasi 

Inflasi adalah kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak 

pernah menghendaki. Milton Friendman mengatakan “inflasi bisa terjadi 

dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter”. Diangggap fenomena 

moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter 

terhadap suatu komoditas. 

 Ekonom Keynesian meyakini inflasi dapat terjadi secara independen 

dari kondisi moneter. Jika didefinisikan, inflasi adalah kenaikan harga barang 

dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi terjadi jika terjadi kenaikan 

harga, bersifat umum, berlangsung secara terus menerus terjadi secara 

bersamaan Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. 

Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena 

harga akan kembali normal maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat 

sementara tidak bisa dikatakan inflasi. Inflasi juga berkaitan dengan kenaikan 

harga secara umum, artinya kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis 

barang maupun jasa tertentu saja tetapi kenaikan harga itu meliputi kelompok 

barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan 

mempengaruhi harga barang lain dipasar sedangkan terus menerus berarti 

bahwa kenaikan harga berlangsung sesaat saja, sekali, dua kali, lalu reda 

kembali maka bukan dikatakan inflasi.  

Kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus akan 

mengakibatkan persedian barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara 

konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan 
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jasa yang sama yang mengakibatkan makin berkurangnya nilai uang sehingga 

menggerus daya beli sebuah unit mata uang. Kondisi ini mengakibatkan 

memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu 

mengguncang tatanan politik suatu negara. 

Pada hadis ini, Allah menganjurkan agar orang-orang mukmin 

membelanjakan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan kepadanya, sebagai 

tanda syukur atas nikmat-Nya. Hal itu bisa berupa menyantuni anak-anak 

yatim, orang-orang fakir miskin, dan sebagainya. Hal ini merupakan bekal 

untuk akhirat untuk dinikmati di hari kemudian. Janganlah kekayaan itu hanya 

ditumpuk untuk diwarisi oleh para ahli waris yang belum tentu akan 

memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya serta mendatangkan kegembiraan, 

atau untuk disia-siakan yang akan mengakibatkan kekecewaan. Kekayaan yang 

ada pada seseorang, bagaimanapun banyaknya, hanya tiga macam yang 

menjadi miliknya, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda: 

أَلْْاَكُمُٰٰٓٓيَ قْرَأُٰٰٓٓوَهُوٰٰٓٓوَسَلَّمَٰٰٰٓٓٓعَلَيْهِٰٰٓٓاللُٰٰٓٓصَلَّىٰٰٓٓالنَّبَِّٰٰٓٓأتََ يْتٰٰٰٓٓٓقاَلٰٰٓٓأبَيِْهِٰٰٰٓٓٓعَنٰٰٓٓمُطَرِٰفٰٰٓٓنْٰٓع   ٰٓ
مَآٰاِلََّٰٰٓٓمَالِكٰٰٓٓمِنٰٰٓٓاۤدَمَٰٰٓٓيََابْنٰٰٓٓلَكٰٰٓٓوَهَلْٰٰٓٓقاَلٰٰٓٓمَالِْ،ٰٓمَالِْٰٰٓٓاۤدَمَٰٰٰٓٓٓابْنٰٰٓٓيَ قُوْلٰٓ.ٰٓالتَّكَاثُ رٰٓ ٰٓ

 أَكَلْتٰٰٰٓٓٓفأََفْ نَ يْتٰٰٓٓأَوٰٰٓٓلبَِسْتٰٰٓٓفأَبَْ لَيْتٰٰٓٓأَوٰٰٓٓتَصَدَّقْتٰٰٰٓٓٓفأََمْضَيْتٰٓ.ٰٓ)رواهٰٰٓٓمسلم(42ٰٓ
Artinya: 

Mutharrif bin Syu’bah meriwayatkan dari ayahnya berkata, “Aku 
mendatangi Nabi saw, sedangkan beliau sedang membaca ayat alhakumut-
takatsur.” Lalu Nabi saw bersabda, “(Ada seorang) manusia mengatakan 
‘hartaku-hartaku’.” Nabi saw bersabda lagi, “Wahai manusia, kamu tidaklah 
memiliki harta (yang kamu kumpulkan), melainkan apa yang kamu makan 
maka telah habis, apa yang kamu pakai maka telah lusuh, dan apa yang kamu 
sedekahkan maka telah berlalu.” (Riwayat Muslim). 

 
42 Khusniati Rofiah, “Ulumul Hadis Dan Cabang-Cabangnya,” Studi Ilmu Hadis (2018): 

99–103. 
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Membelanjakan harta benda untuk kemanfaataan dunia dan akhirat, 

janganlah ditunda-tunda sampai datang sakaratul maut. Dan jangan berandai-

andai kalau-kalau umurnya masih bisa diperpanjang atau kematiannya masih 

bisa ditunda. Ia harus membelanjakan harta bendanya kepada yang diridai 

Allah, dan beramal baik sehingga ia dapat digolongkan bersama orang-orang 

yang saleh sebelum ajal tiba, karena apabila ajal telah sampai pada batasnya, 

tak dapat lagi diubah, dimajukan, atau ditangguhkan. 

Sabagaimana ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan menunda 

kematian seseorang apabila telah sampai ajalnya. Oleh karena itu, bersiap-

siaplah untuk menghadapi maut itu. Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya bekal 

berupa amal saleh yang akan dibawa dan yang bermanfaat di akhirat nanti, 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S/Al-Qariah 101:6-11.43 

(ٰٓ
ُۙ
ٰٓ)٣الْقَارِعَةُٰٰٓۗٓ)(ٰٓوَمَا ٰٓاَدْر ىكَٰٓمَا٢ٰٰٓٓ(ٰٓمَآٰالْقَارعَِ)١الَقَارعَِةُ ثُ وْثُِۙ (٤ٰٓ(ٰٓيَ وْمَٰٓيَكُوْنُٰٓالنَّاسُٰٓكَالْفَرَاشِٰٓالْمَب ْ  

(ٰٓ فُوْشِۗ ٰٓ)٥وَتَكُوْنُٰٓالْْبَِالُٰٓكَالْعِهْنِٰٓالْمَن ْ ٰٓ)٦(ٰٓامََّآٰمَنْٰٓثَ قُلَتْٰٓمَوَازيِنُهُۙ (٧(ٰٓهُوَٰٓفِْٰٓعِيْشَةٍٰٓرَّاضِيَةٍۗ  
ٰٓ)١٠(ٰٓ نََرٌ حَامِيَةٌنََرٌ  ٰٓ)٨(ٰٓفَامُُّهُٰٓهٰٓاوِيةٌَٰٰٓۗٓ)٩ٰٓ(ٰٓوَمَا ٰٓاَدْر ىكَٰٓمَآٰهِيَهْۗ وَامََّآٰمَنْٰٓخَفَّتْٰٓمَوَازيِْ نُهُۙ

 ࣖ)١١( 
ࣖ
 حَامِيَةٌ

 

Terjemahnya: 
Hari Kiamat, Apakah hari Kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari 

Kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, dan gunung-

gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang 

berat timbangan (kebaikan)nya maka dia berada dalam kehidupan yang 

memuaskan (senang).  Dan adapun orang yang ringan timbangan 

(kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah 
kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas. 

 
43 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I.” 
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Ayat yang kesebelas ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah itu 

maha mengetahui apa yang diperbuat hamba-Nya. Semua itu akan dibalas di 

hari kemudian, sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau baik dimasukkan ke 

dalam surga, dan kalau jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. 

Al-Qoriah artinya hari kiamat. Surat ini mengisahkan tentang hari akhir 

beserta dengan pembagian tempat dalam surga atau neraka Allah SWT. Kata 

Al-Qoriah dalam surat ini berasal dari kata qara'a yang berarti mengetuk. Ini 

karena suara menggelegar yang diakibatkan oleh kehancuran alam raya 

sedemikian keras, sehingga bagaikan mengetuk lalu memekakkan telinga 

bahkan hati dan pikiran manusia. 

44Pengembangan Tafsir Prof Quraish Shihab Pokok isi surat Al-Qoriah 

adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung 

berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan ancaman Neraka 

Hawiyah. Ketika itulah terjadi ketakutan dan kekalutan yang luar biasa 

sebagaimana dampak dari suara yang bagaikan ketukan keras tersebut. 

Maka disimpulkan bahwa kondisi dalam membelanjakan harta 

diperlukan pada kondisi yang disesuikan saja dengan kebutuhan karena kelak 

kondisi ini akan menjadi pertanggung jawaban di hadapan Allah. Inflasi adalah 

bagian integral yang mengajarkan tentang daya beli masyarakat. Namun 

secara skala konvensional menggambarkan bahwa inflasi yang baik adalah 

berada pada kondisi stabil tidak rendah dan tidak begitu tinggi. 

 
44 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, 

https://www.liputan6.com/hot/read/5208809/mengenal-neraka-hawiyah-dan-penghuninya-dalam-al-quran-umat-muslim-wajib-tahu
https://www.liputan6.com/hot/read/5335972/surat-an-naba-1-10-dan-terjemahan-lengkap-dengan-keutamaan-membacanya
https://www.liputan6.com/hot/read/5335972/surat-an-naba-1-10-dan-terjemahan-lengkap-dengan-keutamaan-membacanya
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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 seacara keseluruhan.45 

Sedangkan menurut Sadono Sukirno inflasi adalah kenaikan dalam 

harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar 

dibandingkan dengan penawaran barang dipasar. Dengan kata lain, terlalu 

banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit. Jenis barang yang 

digolongkan untuk perhitungan inflasi, diantaranya adalah harga barang 

kelompok makanan, kelompok perumahan, dan kelompok pakaian.46 

Selain itu Inflasi juga memberikan pandangan dari Ekonomi islam Al-

Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi pada fenomena sosial ekonomi 

adalah sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di 

seantero dunia dahulu, kini, hingga masa mendatang. Inflasi menurutnya 

terjadi ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-

menerus. Pada saat ini, persediaan barang mengalami kelangkaan dan 

konsumen, karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih 

banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Menurut Al-Maqrizi, baik pada 

masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh 

 
45 Disusun Oleh and Kusuma Ratnawati, “Pengaruh Analisis Fundamental Dan 

Makroekonomi Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 9, no. 
2 (2015). 

46 Awaluddin Awaluddin, “Inflasi Dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap 
Pemikiran Al-Maqrizi),” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 16, no. 2 (2017): 197. 
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manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. 

Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas 

dan perak. Umumnya kedua mata uang itu dibentuk dinar dengan 

menggunakan bahan emas dan dirham dari bahan perak.47 

E. Kurs 

Aristoteles mendefinisikan nilai tukar (value in exchange) adalah 

sebagai kemampuan dari barang untuk dilakukan pertukaran dengan barang 

lainnya di pasar. Nilai tukar dalam manajemen keuangan didefinisikan sebagai 

suatu tingkatan dari mata uang yang akan dilakukan pertukaran dengan mata 

uang lainnya. Nilai tukar pada masa masyarakat sederhana dapat ditentukan 

dari banyak dan sedikitnya produktifitas atau kerja manusia dalam 

menghasilkan suatu barang atau jasa 

Menurut David K. Elteman, et al mendifinisikan nilai tukar sebagai 

sebuah harga dari suatu mata uang yang didasarkan menurut pada mata uang 

lainnya. Sedangkan menurut M. Faisal nilai tukar adalah harga dari satu mata 

uang yang dinyatakan terhadap mata uang yang lainnya. Sederhananya nilai 

tukar dapat disebut sebagai tingkatan kondisi nilai dari satu mata uang 

terhadap mata uang lainnya. Awal mula penetapan nilai tukar dimulai dari 

ditetapkannya sistem Bretton Wood pada tahun 1944.  

 Pada saat itu terdapat pembagian dua kategori mata uang yaitu mata 

uang hard currency dan mata uang soft currency. Pada kategori mata uang hard 

 
47 Karim , Adiwarman A., Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001. 
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currency, mata uang dari negara yang termasuk dalam kategori tersebut nilai 

mata uang dikaitkan serta dikonversi dengan berat emas. Sedangkan negara 

yang nilai mata uangnya termasuk dalam soft currency maka nilai mata 

uangnya dikaitkan pada mata uang kategori hard currency yang kemudian 

disebut sebagai pegged exchange rate. Hingga pada tahun 1971 Bretton Wood 

System berakhir dengan ditandai munculnya Dekrit Presiden Nison yang 

menyatakan bahwa dollar USA tidak dinyatakan berdasarkan berat emas 

F. Jumlah Uang Beredar 

Uang yang terdapat dalam perekonomian, adalah penting untuk 

membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Jumlah 

merupakan seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan 

oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam 

dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran adalah sama 

dengan uang kartal. Sedangkan jumlah uang beredar adalah semua jenis uang 

yang berada didalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam 

peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank bank umum. Pengertian 

uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula menjadi dua pengertian, 

yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Dalam pengertian 

yang terbatas uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah 

dengan uang giral yang dimiliki perseorangan-perseorangan, perusahaan 

perusahaan,dan badan-badan pemerintah. Penawaran uang atau jumlah uang 

beredar (JUB).  
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Para ahli ekonomi mendefinisikan penawaran uang ini dan memeriksa 

komponen atau unsur yang membentuknya. Pada umumnya, mereka melihat 

jumlah uang yang beredar itu secara bertahap. Mula- mula mereka melihat 

unsur- unsur yang paling mudah dipakai sebagai alat pembayaran, sesudah itu 

lalu melangkah ke yang lebih sulit lagi. 

Jumlah uang beredar adalah perubahan jumlah uang beredar 

ditentukan oleh hasil interaksi antara masyarakat, lembaga keuangan serta 

bank sentral. Proses bagaimana interaksi ini berjalan, di bawah ini akan 

dijelaskan mulai dari proses sederhana hingga yang lebih kompleks (lebih 

realistis). Proses sederhana guna mengetahui proses yang sederhana tentang 

penciptaan kredit dan juga proses perubahan jumlah uang beredar. Maka perlu 

dilakukan penyederhanaan keadaan yang nyata terjadi melalui penggunaan 

beberapa anggaran anggapan. Anggapan ini tentu saja tidak realistis. Namun, 

apabila proses yang sederhana ini sudah dipahami, dengan meninggalkan atau 

mengubah anggapan-anggapan tersebut bisa dipahami proses yang lebih 

kompleks tanpa kehilangan jejak.48 

Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di 

tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (narrow money) 

adalah jumlah uang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang giral. Secara 

teknis, yang dihitung sebagai jumlah uang beredar adalah uang yang benar-

benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank (bank 

 
48 Monika Magritha Tuilan, Rosalina Koleangan, and Dennij Mandeij, “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Angka Pengganda Uang (Money Multiplier) Di Indonesia Periode 
2009.1 - 2018.4,” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 19, no. 3 (2019): 129–139. 
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umum dan bank sentral), serta uang kertas dan logam (uang kartal) milik 

pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar. 49 

Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring 

dengan perkembangan ekonomi. Biasanya bila perekonomian bertambah dan 

berkembang, jumlah uang beredar juga bertambah, sedang komposisinya 

berubah. Bila perekonomian makin maju, porsi penggunaan uang kartal 

(kertas dan logam) makin sedikit, digantikan uang giral atau near money. 

Biasanya juga bila perekonomian makin menigkat, komposisi M1 dalam 

peredaran uang makin kecil, sebab porsi uang kuasi makin besar. Gejala 

tersebut diatas juga terjadi di indonesia, dilihat dari pertambahan jumlah uang 

beredar dan perubahan komposisinya. 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan dugaan terkait hubungan antara dua 

variabel atau lebih yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah 

karena masih harus dibuktikan dengan pengujian secara empiris, yang 

memiliki kemungkinan benar atau salah terhadap dugaan tersebut. Adapun 

hipotesis yang akan diujikan dalam penelitian ini antara lain, meliputi: 

 

 

 

 

 
49 Imas Maesaroh and Lely Fera Triani, “Determinant of the Amount of Money 

Circulating in Indonesia (Review Money Supply (M2) 2006-2011),” Sustainable Competitive 
Advantage (SCA) 2, no. 1 (2013): 1–15. 
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1. Efek Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

50Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami 

kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu dua barang saja tidak 

dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau 

mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. 

Menurut Ningsih inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa 

kenaikan biaya produksi akibat inflasi akan menyebabkan kenaikan harga 

barang dan jasa, sehingga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Ini berarti setiap fluktuasi tingkat harga umum suatu negara 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian 

oleh Moore sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana pada penelitian 

tersebut menemukan bahwa peningkatan tingkat harga umum (inflasi) 

berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Tanzania.  

Namun, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri tidak sejalan 

dengan hasil penelitian ini, dikatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana yang memberikan 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variabel foreign direct 

investment (FDI) dan pengeluaran pemerintah. Hal ini juga yang bertentangan 

dengan Mayasari & Mahinshapuri dimana sudah peneliti jelaskan di bagian 

pendahuluan tadi, bahwasanya mereka mengatakan inflasi ini merupakan 

 
50 Amir Salim and Fadilla, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia,” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 7, no. 1 
(2021): 17–28. 
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faktor yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Teori kuantitas yang merupakan teori paling sering diterapkan dalam 

hubungannya dengan inflasi. Gagasan ini dapat menjelaskan masalah inflasi, 

khususnya di negara-negara berkembang. Kita bisa melihat pada tahun 2020-

2021, dimana pada tahun tersebut tingkat inflasinya merupakan tingkat 

terendah yang tercatat sepanjang sejarah, hal itu dikarenakan adanya covid-

19. Dan ini berkaitan dengan teori kuantitas, dimana pemerintah mengambil 

kebijakan anggaran defisit fiskal untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi, 

yang justru akan menyebabkan utang negara meningkat dan skenario 

terburuk menyebabkan inflasi yang cukup besar di masa depan, meskipun 

tingkat inflasi tergolong relatif rendah. Dalam hal kebijakan moneter, inflasi 

memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat umum 

mengkonsumsi barang dan jasa serta berapa banyak uang yang diinvestasikan 

pemerintah dalam pembentukan modal bruto. Inflasi ini merupakan fenomena 

moneter yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi suatu negara.51 

52Rujukan penelitian internasional melalui mario svigir dkk 

menyatakan bahwa hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di 145 

negara menemukan hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan 

 
51 Yulia Dwi and Johni Paul Karolus Pasaribu, “Pengaruh Inflasi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2013-2021,” Jurnal Ilmiah Manajemen dan 
Kewirausahaan (JUMANAGE) 2, no. 1 (2023): 131–137. 

52 Mario S vigir and Josipa Milos , “Relationship between Inflation and Economic 
Growth; Comparative Experience of Italy and Austria,” FIP - Financije i pravo 5, no. 2 (2017): 
91–101, www.hrcak.srce.hr. 
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ekonomi ketika inflasi rendah namun hubungan ini berubah menjadi negatif 

ketika inflasi tinggi. 

Adapun hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Diduga bahwa inflasi berefek negatif secara langsung terhadap  

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Efek Kurs Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukan harga atau 

nilai mata uang suatu Negara dinyatakan dalam nilai mata uang Negara lain. 

Kurs valuta asing dapat juga di definisikan sebagai jumlah mata uang domestik 

yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk 

memperoleh satu unit mata uang asing. Teori purchasing power parity atau 

paritas daya beli dikemukakan oleh Gustav Basel yang menyatakan bahwa 

perbandingan nilai suatu mata uang lain ditentukan oleh tenaga beli uang 

tersebut di masing-masing negara. 

Hal tersebut karena semakin tinggi nilai tukar dan melemahnya rupiah 

memberikan dampak terhadap harga barang terutama barang-barang impor 

dan barang-barang bahan baku produk impor untuk produk dalam negeri, 

yang akhirnya memberikan pengaruh kenaikan harga barang dan akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi.  

Nilai tukar mata uang asing adalah satu kesatuan mata uang asing dan 

kesatuan mata uang dalam negeri. Nilai tukar adalah harga dari mata uang 

suatu negara terhadao mata uang negara lain yang digunakan untuk transaksi 

perdagangan yang mana nilai dari mata uang dipengaruhi oleh permintaan 
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dan penawaran pada mata uang negara tersebut Junaidi53. Nilai tukar uang 

mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang 

yang lain dan diugunakan dalam berbagai transaksi, termasuk investasi. 

Melemahnya nilai tukar dapat menyebabkan naiknya harga komoditas, 

termasuk barang-barang produksi. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi 

menjadi lebih mahal dan menurunkan laba perusahaan. Turunnya laba 

perusahaan akan berpengaruh pada harga saham perusahaan.  

54Rujukan penelitian internasional melalui Ozcan Karahan menyatakan 

bahwa nilai tukar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara 

berkembang. Pandangan konvensional menegaskan hal itu kenaikan nilai 

tukar menyebabkan pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dan dengan 

demikian meningkatkan profitabilitas sektor yang dapat diperdagangkan dan 

mengarah pada perluasan pangsa sektor yang dapat diperdagangkan di dalam 

negeri. 

Adapun hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2: Diduga bahwa kurs berefek positif secara langsung terhadap  

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

3. Efek Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam perpekstif ekonomi  Islam  sendiri  mendefinisikan  bahwa  

pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan yang terus menerus dari 

 
53Ahmad Junaidi, Muhammad Ghafur Wibowo, and Hasni, “Pengaruh Variabel 

Ekonomi Makro Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2014-2019,” 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis 24, no. 1 (2021): 17–29. 

54 O zcan Karahan, “Influence of Exchange Rate on the Economic Growth in the Turkish 
Economy,” Financial Assets and Investing 11, no. 1 (2020): 21–34. 
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faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi 

kesejahteraan manusia. Dimana pada kalimat ini  bisa  kita  intreptasikan  

bahwa  faktor  produksi  merupakan  hal  yang  sangat  berperan penting  

terhadap  meningkatnya  pertumbuhan    ekonomi  dimaan  ketika  faktor  

produksi meningkat  maka  pertumbuhan  ekonomi  juga  akan  meningkat.  

Faktor  produksi  salah satunya adalah modal yang mana jumlah uang beredar 

bisa dikaitkan dengan modal jadi dapat  disimpulkan  ketika  jumlah  uang  

beredar  meningkat  maka  pertumbuhan  ekonomi akan meningkat. Menurut 

analisis peneliti ketika jumlah uang beredar meningkat maka memiliki  

dampak  yang  sangat  baik  dalam  meningkat  pertumbuhan  ekonomi  dimana 

pertumbuhan  ekonomi  ini  sendiri  tidak  bisa  jauh  lepas  dari  peredaran  

uang  itu  sendiri sehingga  sudah  sewajarnya  ketika  jumlah  peredaran  uang  

itu  meningkat  pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan juga. Hal 

itulah yang kemudian dibuktikan dengan penelitian ini dan ternyata memang 

sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.55 

Untuk lebih meyakinkan hasil yang ada dari penelitian ini maka peneliti 

mengambil hasil uji dari salah satu penelitian yang memiliki konsep yang sama 

yaitu penelitian yang dilakukan  oleh  Hafizatul  Fitria  dari  Universitas  

Malikussaleh  pada  tahun  2018  yang berjudul”Pengaruh  jumlah  uang  

beredar,  tingkat  suku  bunga  dan  inflasi  terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia”. Yang mana penelitian ini dia menemukan hasil pengaruh  yang  

 
55 Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: Jurnal 
Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198. 
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diberikan  jumlah  uang  beredar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yaitu 

bersifat positif yaitu senilai 0,109971X dimana mengindikasikan hubungan 

positif yang terjadi antara keduanya. 56 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang juga menyatakan bahwa  

pengaruh  yang  diberikan  oleh  jumlah  uang  beredar  terhadap  pertumbuhan 

ekonomi itu bersifat positif. Selain  dari  penelitian  ini  ada  juga  penelitian  

lain  yang  bisa  menjadi  pendukung penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang  

dilakukan  oleh  Annisa  Dewi  Ambarwati  dari universitas warmadewa  pada 

tahun 2018 dengan judul  pengaruh jumlah  uang beredar, BI  Rate  dan  Inflasi  

terhadap  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2009-2018   yang  juga mendapatkan   

hasil   bahwa   jumlah   uang   beredar   berpengaruh   positif   terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  Selain  itu  juga  hal  ini  bisa  dikatakan  sesuai  dengan  

teori  permintaan  uang  Irfing Fisher  yang  mana  dia  mengatakan  jumlah  

uang  bisa  menyebabkan  inflasi  tetapi  ketika jumlah uang beredar itu sedikit 

maka perekonomian akan seret. Hal ini disebabkan fungsi peredaran uang itu 

berkaitan dengan pergerakan ekonomi karena hal itulah yang membuat 

perputaran uang beredar itu ketika meningkat akan mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi juga meningkat.   Hal   ini   disebabkan   jumlah   uang   

yang   diminta   itu   berbanding proporsional  dengan  tingkat  output  atau  

pendapatan.  Selain  itu  juga  teori  ini  selalu berkaitan dengan harga yang 

mana PDB juga berkaitan dengan harga. Hal ini juga sesuai dengan mazhab  

 
56 Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: Jurnal 
Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198. 
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alternatif  kritis  dan  juga  mazhab  igtishaduna  dalam  Islam,  yang  mana 

diambil  kesimpulan  bahwa  memang  ketika  jumlah  uang  beredar  itu  

memliki  pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga roda 

perekonomian asalkan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.57 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang juga menyatakan bahwa  

pengaruh  yang  diberikan  oleh  jumlah  uang  beredar  terhadap  pertumbuhan 

ekonomi itu bersifat positif. Selain  dari  penelitian  ini  ada  juga  penelitian  

lain  yang  bisa  menjadi  pendukung penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang  

dilakukan  oleh  Annisa  Dewi  Ambarwati  dari universitas warmadewa  pada 

tahun 2018 dengan judul  pengaruh jumlah  uang beredar, BI  Rate  dan   Inflasi  

terhadap  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2009-2018   yang  juga mendapatkan   

hasil   bahwa   jumlah   uang   beredar   berpengaruh   positif   terhadap 

pertumbuhan ekonomi.Selain  itu  juga  hal  ini  bisa  dikatakan  sesuai  dengan  

teori  permintaan  uang  Irfing Fisher  yang  mana  dia  mengatakan  jumlah  

uang  bisa  menyebabkan  inflasi  tetapi  ketika jumlah uang beredar itu sedikit 

maka perekonomian akan seret. Hal ini disebabkan fungsi peredaran uang itu 

berkaitan dengan pergerakan ekonomi karena hal itulah yang membuat 

perputaran uang beredar itu ketika meningkat akan mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi juga meningkat.    

Hal   ini   disebabkan   jumlah   uang   yang   diminta   itu   berbanding 

proporsional  dengan  tingkat  output  atau  pendapatan.  Selain  itu,  juga  teori  

 
57 Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: Jurnal 
Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198.  
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ini  selalu berkaitan dengan harga yang mana PDB juga berkaitan dengan 

harga. Hal ini juga sesuai dengan  mazhab  alternatif  kritis  dan  juga  mazhab  

igtishaduna  dalam  Islam,  yang  mana diambil  kesimpulan  bahwa  memang  

ketika  jumlah  uang  beredar  itu  memliki  pengaruh yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan juga roda perekonomian asalkan tetap sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat.58 

59Berbanding terbalik dengan rujukan penelitian internasional melalui 

Madduraperuma menyatakan bahwa Hal ini menunjukkan bahwa 

peningkatan 1% jumlah uang beredar dapat mengakibatkan peningkatan 

inflasi sekitar 0,46% di Sri Lanka.. Hubungan antara pertumbuhan PDB dan 

inflasi berbanding terbalik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 

satu persen harga mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Sri 

Lanka. 

Adapun hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Diduga bahwa jumlah uang beredar berefek positif secara langsung 

terhadap  pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

4. Efek Inflasi Terhadap Kapitaliasi Saham Syariah 

Menurut Kurniawan60 inflasi adalah proses kenaikan harga-harga 

secara umum dan terus menerus. Inflasi merupakan salah satu bentuk 

 
58 Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: Jurnal 
Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198. 

59 Wasanthi Madurapperuma, “Money Supply, Inflation and Economic Growth of Sri 
Lanka: Co-Integration and Causality Analysis,” Journal of Money and Business 3, no. 2 (2023): 
227–236. 

60 Elan Kurniawan, “Pengaruh Inflasi, Jakarta Islamic Index, Bagi Hasil Bank Syariah 
Terhadap Investasi Reksa Dana Syariah (Studi Empiris Pada Reksa Dana Syariah Yang 
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penyakit ekonomi yang sering muncul dan dialami oleh hamper semua negara. 

Menurut Agustina dkk61 inflasi adalah kenaikan harga komoditas secara umum 

dan berkelanjutan. Peningkatan inflasi mampu meningkatkan biaya produksi 

lebih tinggi dari meningkatnya harga bahan baku dibandingkan peningkatan 

harga yang dapat ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat menurunkan 

profitabilitas perusahaan dengan asumsi penjualan tetap bahkan menurun 

dan meningkatkan risiko dalam melakukan investasi. Menurunya profitabilitas 

perusahaan merupakan berita kurang baik bagi perusahaan sebab para 

investor menilai bahwa berinvestasi di pasar modal bukan hal yang menarik 

dan lebih memiliki risiko yang lebih tinggi Aisyiah dkk62 Berdasarkan 

penelitian Junaidi dan Widodo63. 

Menunjukkan bahwa inflasi jangka Panjang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap saham. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Situngkir dan Ningrum64, menunujukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap indeks saham. 

 
Terdaftar Di OJK Periode 2013 - 2017),” Kinerja Jurnal Ekonomi dan Bisnis 2, no. 1 (2019): 113–
121. 

61 Aqinatul Munawaroh Agustina, Abdul Haris Naim, and Surepno S, “Pengaruh Nilai 
Tukar, Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Jakarta Islamic Index,” 
AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah 2, no. 2 (2019): 187. 

62 Suciningtias and Khoiroh, “Analisis Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap 
Indeks Saham Syariah Indonesia.” 

63 Junaidi, Wibowo, and Hasni, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2014-2019.” 

64 Tiar Lina Situngkir and Reminta Lumban Batu, “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar 
Terhadap Indeks Harga Saham LQ45,” Sentralisasi 9, no. 1 (2020): 36. 
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65Berdasarkan rujukan jurnal internasional Imam Nugroho dkk 

menyatakan bahwa Inflasi erat kaitannya dengan penurunan daya beli baik 

pada lingkup individu maupun perusahaan. Hambatan utama terhadap inflasi 

adalah perubahan keseluruhan permintaan barang dan jasa. Dalam dunia 

investasi, inflasi sangat berpengaruh. Hal ini terlihat dari setiap kenaikan atau 

penurunan tingkat inflasi akan mempengaruhi otoritas moneter dalam 

mengambil kebijakan yang pada akhirnya akan mempengaruhi investor dalam 

menempatkan dana investasinya. 

Adapun hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4: Diduga bahwa inflasi berefek positif secara  langsung terhadap  kapitalisasi 

saham syariah 

5. Efek Kurs Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Nilai tukar mata uang asing adalah satu kesatuan mata uang asing dan 

kesatuan mata uang dalam negeri. Nilai tukar adalah harga dari mata uang 

suatu negara terhadao mata uang negara lain yang digunakan untuk transaksi 

perdagangan yang mana nilai dari mata uang dipengaruhi oleh permintaan 

dan penawaran pada mata uang negara tersebut Junaidi66. Nilai tukar uang 

mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang 

yang lain dan diugunakan dalam berbagai transaksi, termasuk investasi. 

Melemahnya nilai tukar dapat menyebabkan naiknya harga komoditas, 

 
65 Imam Nugroho, Maulana Syarif Hidayatullah, and Anisah Ajeng Jayanti, “The Effect 

of Inflation, Exchange Rate, and BI Rate on the Indonesian Sharia Stock Index,” Journal of 
Islamic Economics and Finance Studies 4, no. 1 (2023): 114–132. 

66Junaidi, Wibowo, and Hasni, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2014-2019.” 
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termasuk barang-barang produksi. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi 

menjadi lebih mahal dan menurunkan laba perusahaan. Turunya laba 

perusahaan akan berpengaruh pada harga saham perusahaan.  

Ketika harga saham mengalami penurunan akan berimbas pada indeks 

harga saham yang juga mengalami penurunan, Saeful67. Berdasarkan 

penelitian68, Rismala,69 Kennedy70, menunjukan adanya pengaruh signifikan 

kurs terhadap indeks harga saham. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggriana 

dan Widodo71 yang mengatakan bahwa kurs mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap indeks harga saham. 

Temuan penelitian dari Laila dkk berbeda dengan penelitian Widodo. 

Dalam penemuannya Nilai tukar tidak memiliki efek terhadap saham syariah. 

Sebab, ditentukan oleh mekanisme pasar yang mengukur kekuatan 

permintaan dan penawaran pasar serta berbagai cara mengatur intervensi 

pemerintah di bidang ini. Pola perilaku nilai tukar rupiah atau sering disebut 

dengan nilai tukar bergantung pada sistem moneter yang berlaku di negara 

tersebut. 

 
67 Agus Saeful Saeful, Ida Rapida, and Nur’aeni Nur’aeni, “Pengaruh Kurs Rupiah, 

BI7DRR Dan Indeks Harga Saham Gabungan Terhadap Harga Saham PT Bank Bjb Tbk Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” Jurnal Dimamu 1, no. 1 (2021): 1–11. 

68 Junaidi, Wibowo, and Hasni, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Indeks 
Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2014-2019.” 

69 Riana Rismala and Elwisam Elwisam, “Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Kurs Rupiah, Dan 
Harga Emas Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan Di Indonesia,” 
Oikonomia: Jurnal Manajemen 15, no. 2 (2020): 80–97. 

70 Posma Sariguna Johnson Kennedy, Rupiko Hayrani, and / Jmm Online, “PENGARUH 
FAKTOR-FAKTOR EKONOMI MAKRO : INFLASI, KURS, HARGA MINYAK Jurnal Mitra 
Manajemen (JMM Online),” Januari 2, no. 1 (2018): 1–12. 

71 Ringga Samsurufika Anggriana and R.A Sista Paramita, “Analisis Pengaruh BI Rate, 

Kurs, Inflasi, Harga Minyak, Dan Harga Emas Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan 
Periode 2016-2019,” Jurnal Ilmu Manajemen 8, no. 3 (2020): 1085. 
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Adapun hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5: Diduga bahwa inflasi berefek positif secara langsung terhadap  kapitalisasi 

saham syariah. 

6. Efek Jumlah Uang Beredar Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Uang Beredar adalah keharusan dari sistem moneter Bank umum, bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Sentral terhadap sektor domestik milik 

swasta. Uang beredar terbagi dalam berapa macam, diantaranya adalah uang 

gital, uang kartal yang dipegang oleh masyarakat, kemudian uang kuasi milik 

sektor swasta (domestik), serta bermacam surat berharga kecuali saham yang 

diterbitkan oleh system moneter swata dengan rentan waktu kurang dari satu 

tahun.  

Terdapat pembagian dari peredaran uang yang pertama adalah 

peredaran uang dalam artian sempit disebut M1adalah uang terbitan bank 

sentral (kartal) yang dipakai oleh masyarakat dan uang giral, kemudian ngkan 

uang beredar dalam artian luas disebut M2 merupakan M1, uang kuasi (giro 

dalam bentuk valas, simpanan berjangka dapam bentuk rupiah dan valas, dan 

tabungan), surat berharga oleh sistem moneter swasta domestik dengan 

waktu satu tahun. Uang beredar dipengaruhi oleh Aktiva dalam negeri berupa 

tagihan bersih kepada pemerintah dan sektor lainnya (pemerinyah daerah, 

sektor swasta. Perusahaan bukan keuanhan, dan lembaga keuanhan) terutama 
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yang berbentuk pinjaman. Selanjutnya dapat dipengaruhi oleh Aktiva luar 

Negeri bersih.72 

Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

BRIS dan hubungannya bersifat positif. Peningkatan jumlah uang beredar tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan harga saham karena tidak ada tambahan 

dana pada masyarakat yang dapat digunakan untuk investasi di pasar modal. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Linne Kainde dan 

Gracellah Sheryl Karnoto dengan judul "pengaruh jumlah uang beredar, inflasi, 

dan nilai tukar terhadap return saham bank umum" yang menunjukkan hasil 

bahwa jumlah uang beredar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

return saham.73 

Adapun hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H6: Diduga bahwa jumlah uang beredar berefek positif secara langsung 

terhadap  kapitalisasi saham syariah 

7. Efek Kapitalisasi Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Eksistensi produk saham syariah adalah salah satu faktor yang penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan semakin banyaknya 

perusahaan yang menggunakan sektor saham syariah sebagai sumber modal 

dalam peningkatan produksi dan semakin meningkatnya profitabilitas saham 

perusahaan, secara tidak langsung akan menarik minat beli investor akan 

 
72 Latifah Latifah et al., “Analisis Determinan Harga Saham Bris (Pt Bank Syariah 

Indonesia Tbk),” JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam 3, no. 2 (2023): 111–127. 
73  Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: 
Jurnal Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198. 
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produk saham syariah yang kemudian akan mempengaruhi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak delapan tahun terakhir sektor saham 

syariah terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini 

memberikan alternatif untuk masyarakat muslim yang ingin 

menginvestasikan hartanya kedalam instrumen investasi yang sesuai dengan 

syariat Islam serta terbebas dari unsur yang dilarang seperti gharar, maysir 

dan riba. Peningkatan saham syariah ini ditunjukkan dari nilai kapitalisasi ISSI 

(Indeks Saham Syariah Indonesia).  

Peningkatan pada nilai kapitalisasi ISSI dari tahun ke tahun 

menunjukkan adanya perkembangan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

meningkatkan potensi bisnis berdasarkan prinsip Islam yang bersih dari 

segala unsur yang diharamkan melalui penerbitan saham syariah. Penerbitan 

saham syariah yang dilakukan oleh perusahaan memberikan keuntungan yang 

lebih baik karena instrumen saham syariah dapat diperdagangkan pada bursa 

syariah maupun konvensional baik kepada investor muslim maupun non 

muslim.  

Berbanding terbalik ketika perusahaan menerbitkan saham 

konvensional maka saham tersebut hanya dapat diperjual belikan pada bursa 

konvensional saja. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Radjak 

dan Kartika bahwa fleksibilitas saham syariah merupakan potensi yang sangat 

menguntungkan karena memiliki jangkauan lebih luas sehingga peluang dana 

yang terkumpul dari investor lebih besar. Nilai kapitalisasi ISSI pada awal 

tahun 2015 berdasarkan laporan OJK tercatat sebesar 2.997,60 triliun rupiah 
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dan terus tumbuh hingga mencapai lebih dari 50% pada akhir tahun 2022 

dengan nilai kapitalisasi ISSI sebesar 4.529,931 triliun rupiah.  

Hal ini mengindikasikan bahwa sektor saham syariah terus mengalami 

peningkatan dan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sejalan dengan hasil penelitian ini. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliyatusaa’adah & 

Handayani bahwa saham syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia Berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ariyanto & Pramono, serta Radjak & Kartika bahwa saham 

syariah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia. 

74Berdasarkan rujukan penelitian internasional melalui Adewiyah dkk 

menyatakan bahwa aham berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Artinya tinggi atau rendah Indeks saham syariah akan 

mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran komoditas 

pasar modal syariah khususnya saham syariah di Indonesia, memberikan 

dampak positif terhadap perkembangan perekonomian nasional. Sehingga 

perusahaan tertarik untuk menyerap modal dari instrumen yang dimaksudkan 

ini bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai hukum syariah. Ketika daya 

beli saham syariah meningkat maka sumber permodalan bagi perseroan akan 

melimpah sehingga mudah untuk mengembangkan usahanya. Sejalan dengan 

hal tersebut, bisnis perusahaan Pembangunan akan berdampak pada kegiatan 

 
74 Robiatul Adewiyah and Anton Bawono, “The Effect of Islamic Capital Market 

Instruments on Indonesia’s Economic Growth Is Moderated by The Money Supply,” 
ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam 14, no. 1 (2023): 73–96. 
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perekonomian yang maju sehingga dapat terjadi pertumbuhan dicapai. 

Keberadaan saham syariah memegang peranan penting dalam sumbernya 

modal untuk meningkatkan produksi bagi perusahaan. 

Adapun hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H7: Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berefek positif secara langsung 

terhadap  kapitalisasi saham syariah. 

8. Efek antara inflasi, kapitalisasi saham syariah, dan pertumbuhan 

ekonomi 

Inflasi adalah suatu kejadian yang disebabkan karena ketidak 

seimbangan jumlah uang beredar dengan jumlah komoditas yang tersedia.75 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang serta jasa secara terus menerus atau 

penurunan daya beli maupun nilai mata uang. Jika terjadi kenaikan harga pada 

satu komoditas sedangkan pada komoditas lainnya tidak mengalami kenaikan 

maka hal ini belum dapat dikatakan inflasi, namun ketika kenaikan harga 

terjadi pada sebagian besar komoditas secara serentak maka pada saat 

tersebut akan diikuti oleh penurunan nilai mata uang terhadap daya beli 

komoditas dan terjadilah inflasi.76 Inflasi yang terjadi akan memberikan 

dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan 

karena menurunnya minat masyarakat untuk melakukan investasi serta 

 
75 Mira Hastin and Ferry Siswadhi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat 

Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi,” Jurnal Ilmiah 
Berkala Enam Bulanan 10, no. 1 (2021): 12–26. 

76 Lida Hawiwika, “Determinasi Indeks Harga Saham Gabungan: Analisis Pengaruh Bi 
Rate, Kurs Rupiah Dan Tingkat Inflasi (Literature Review Manajemen Keuangan),” Jurnal 
Ekonomi Manajemen Sistem Informasi 2, no. 5 (2021): 650–658. 
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menurunnya minat konsumsi karena tingginya harga komoditas untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan perlambatan roda 

perputaran ekonomi dan akhirnya mengurangi tingkat pertumbuhan 

ekonomi.77 

Saham syariah merupakan surat bukti kepemilikan akan sebuah 

perusahaan yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang tercantum pada 

pasal 3 yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Nomor.40/DSN-

MUI/X/2003 dan saham ini tidak termasuk ke dalam saham yang memiliki hak 

istimewa.78 Saham konvensional berbeda dengan saham syariah yang mana 

dalam saham konvensional dapat diperjualbelikan kapanpun pada pasar 

modal tanpa harus memerlukan persetujuan perusahaan yang menerbitkan 

saham, sedangkan pada saham syariah harus dengan cara kontrak atau akad 

mudharabah dan musyarakah yang telah ditetapkan berdasarkan oleh 

persetujuan dari rabbul maal (investor) serta mudharib sebagai perusahaan 

pada periode tertentu.79 Kinerja saham syariah biasanya ditunjukkan oleh 

indeks saham syariah yang mana ini merupakan indikator dalam pembanding 

serta pengukur portofolio saham syariah. Di Indonesia sendiri indeks saham 

 
77 Susan Rachmawati and Sofyan Marwansyah, “Pengaruh Inflasi, BI Rate, CAR, NPL, 

BOPO Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bumn,” Jurnal Mantik Penusa 3, no. 1 (2019): 117–
122, http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/83. 

78 Muhammad Ala’uddin, “Bank Syariah, Saham Syariah, Obligasi Syariah Dan Inflasi 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” Qiema 6, no. 2 (2020): 243, 
http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3526. 

79 Riska Trie Ramadhani, “Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19,” Jurnal 
Economina 1, no. 3 (2022): 665–669. 
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syariah yang digunakan yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang 

diluncurkan pertama kali pada 12 Mei 2011.80 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output agregat atau 

keseluruhan barang maupun jasa yang dihasilkan melalui kegiatan 

perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tinggi dan 

berkelanjutan merupakan tujuan utama dari kelangsungan ekonomi suatu 

negara. Proses pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan suatu 

negara untuk melakukan pengembangan terhadap sumber dayanya. Ketika 

kualitas terhadap sumber daya yang ada semakin tinggi, maka potensi suatu 

negara akan semakin besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 

Aktivitas perekonomian suatu negara ditunjukkan melalui pertumbuhan 

ekonomi dalam menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat pada 

periode tertentu yang pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan 

proses dalam penggunaan faktor produksi penghasil output dan kemudian 

menghasilkan suatu konsep balas jasa kepada faktor produksi masyarakat.81 

Adapun hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H8: Diduga bahwa inflasi berefek negatif secara tidak langsung 

terhadap  kapitalisasi saham syariah melalui pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

 
80 Mustafa Kamal et al., “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Rupiah 

Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi),” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 
4, no. 2 (2021): 521–531. 

81 Ratnawaty Marginingsih and Imelda Sari, “Nilai Transaksi Non Tunai Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2014-2018,” Inovator 8, no. 2 (2019): 13. 
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9. Efek antara kurs, kapitalisasi saham syariah, dan pertumbuhan 

ekonomi 

Nilai Tukar Rupiah atau kurs (exchange rate) menurut Miskhin dalam 

Sigit dan Nila merupakan harga dari satu mata uang dalam mata uang lain. 

Menurut   Sunariyah   dalam   Ratna Sari   penurunan   nilai   tukar   rupiah 

terhadap  mata  uang  asing  memiliki  dampak  negatif  terhadap  ekonomi  

danpasar  modal.  Perusahaan  yang  menggunakan  bahan  baku  impor  akan 

menanggung  biaya  yang  lebih  tinggi  dari  awal  karena  adanya  pelemahan 

mata   uang   yang   manadengan   tingginya   biaya   akan   mengurangi 

profitabilitas  perusahaan  yang  berakibat  pada  penurunan  dividen  yang 

akan  diterima  investor  dan  mengakibatkan  turunnya  harga  saham.  Serta 

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vitra  dan  Saparila  bahwa  pada  saat  nilai 

tukar terhadap  USD  mengalami  kenaikan  melihatkan  nilai  rupiah  sedang 

melemah begitu sebaliknya.Pendapat tersebut diperkuat dari penelitian Siti 

Aisyah  dan  Rizki  khoiroh  dalam  Reza  Fahmi  Novindra  bahwa  nilai  tukar 

rupiah  (kurs)  mempunyai  pengaruh  yang  negative  terhadap  ISSI  yang 

artinya   semakin   tinggi   nilai   tukar   (kurs)   maka   akan   mengakibatkan 

menurunnya ISSI ataupun sebaliknya.82 

PDB  atas  dasar  harga  berlaku  menggambarkan  nilai  tambah  barang 

dan  jasa  yang  dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku  pada  setiap 

 
82 Urai Sulia Sukmawati, Iwan Kusnadi, and Sri Ayuni, “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan 

Ekonomi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Syariah Pada Jakarta Islamic Index 
Yang Lesting Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019,” Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian 
Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora 6, no. 2 (2020): 54–69. 
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tahun,  sedangkan  PDB  atas  dasar  harga  konstan  menunjukkan  nilai tambah  

barang  dan  jasa  tersebut  yang  dihitung  menggunakan  harga  yang berlaku 

pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB menurut harga berlaku  

digunakan  untuk  mengetahui  pergeseran  dan  struktur  ekonomi suatu  

negara.  Sementara  itu,  PDB  konstan  digunakan  untuk  mengetahui 

kemampuan sumber daya dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi secara 

riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi 

oleh faktor harga.  

Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk salah satu faktor yang 

mempengaruhi  perubahan  harga  saham.  Hubungan  antara  PDB dengan  

harga  saham  adalah  positif.  Estimasi  PDB  akan menentukan perkembangan  

perekonomian.  PDB  berasal  dari  jumlah  barang  konsumsi yang  bukan  

termasuk  barang  modal.   

Apabila  peningkatnya  jumlah  barang konsumsi   menyebabkan   

perekonomian   bertumbuh,   dan   meningkatkan skala   omset   penjualan   

perusahaan,   karena   masyarakat   yang   bersifat konsumtif. Dengan 

meningkatnya omset penjualan maka keuntungan yang akan didapatkan    

perusahaan    juga    akan    meningkat.    Peningkatan keuntungan   akan   

menyebabkan   harga   saham   perusahaan   meningkat sehingga akan 

meningkatkan laba yang akan diterima oleh investor.83 

 
83  Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: 
Jurnal Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198.. 
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Adapun hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H9: Diduga bahwa kurs berefek negatif secara tidak langsung terhadap  

kapitalisasi saham syariah melalui pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

10. Efek antara jumlah uang beredar, kapitalisasi saham syariah, dan 

pertumbuhan ekonomi 

Apabila Jumlah uang beredar mengalami kenaikan maka akan 

menyebabkan daya beli masyarakat naik juga. Sehingga memicu terjadinya 

kenaikan harga secara terus menerus jika tidak dilakukan tindakan lebih 

lanjut. Kenaikan harga yang terjadi dapat menyebabkan peningkatan biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Sehingga 

memicu penurunan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profitabilitas84. Naiknya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan 

menyebabkan turunya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, 

sehingga akan memicu anjloknya harga saham yang berdampak pada turunya 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan85. Pernyataan tersebut 

didukung oleh hasil penelitian Saputri dan Rosyid bahwa jumlah uang beredar 

 
84 Tuti Zakiyah, “Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Makro Terhadap Return Saham 

Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankkan Peraih 
Indonesia Banking Award (IBA) Tahun 2018,” Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan 
Syariah 4, no. 1 (2019): 89. 

85 Adrian Iswara, Jamaludin Iskak, “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan 
Jumlah Uang Beredar Terhadap Harga Saham Perusahaan,” Jurnal Paradigma Akuntansi 3, no. 
1 (2021): 409. 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan memberikan efek terhadap 

pertumbuhan ekonomi.86 

Adapun hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H10: Diduga bahwa jumlah uang beredar berefek positif secara tidak 

langsung terhadap kapitalisasi saham sayriah melalui pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 

H. Penelitian Terdahulu 

Table 6.Penelitian Terdahulu 

No Nama 
Peneliti/Tahun 

Judul Penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Abdul, 2022 Nilai Tukar 
Rupiah, Harga 

Minyak Dunia dan 
Harga Emas Dunia 
terhadap Harga 
Saham Syariah 

pada Masa Covid-
19 dengan Inflasi 
Sebagai Variabel 

Intervening 
(Kasus Jakarta 
Islamic Index) 

 

Variabel 
Independen 
Nilai Tukar 

Rupiah, Harga 
Minyak Dunia, 
Harga Emas 

Dunia 
 

Variabel 
Dependen: 

Saham Syariah 
dan Inflasi 

Nilai tukar rupiah 
berpengaruh dan 
signifikan terhadap 
inflasi dan harga 
saham syariah. 

Harga minyak dunia 
berpengaruh 

terhadap inflasi dan 
tidak berpengaruh 
terhadap harga 
saham syariah. 
Harga emas 
berpengaruh 

terhadap inflasi dan 
tidak berpengaruh 
terhadap harga 
saham syariah. 
Inflasi tidak 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham syariah. 

2 Dermawan, 2023 Pengaruh Inflasi, 
Saham Syariah, 

Sukuk, Reksadana 

Variabel 
Independen: 

Berdasarkan hasil 
uji parsial, diperoleh 
kesimpulan bahwa 

 
86 Rosyid Rosyid, “Pertumbuhan Uang Elektronik Terhadap Perkembangan Indeks 

Harga Saham Gabungan (Ihsg) Pada Masa Pendemi Covid-19 Di Indonesia,” Dynamic 
Management Journal 5, no. 1 (2021): 53. 
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Syariah Dan 
Asuransi Syariah 

Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Di 

Indonesia Tahun 
2015-2022 

Saham Syariah, 
Sukuk, 

Reksadana, 
Asuransi 

 
Variabel 

Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

inflasi tidak 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
Saham syariah 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
Sukuk berpengaruh 
signifikan terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. 
Reksadana syariah 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. 
Asuransi syariah 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
Dan dari hasil uji 
simultan diperoleh 
kesimpulan bahwa 

inflasi, saham 
syariah, sukuk, 

reksadana syariah 
dan asuransi syariah 

secara simultan 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
3 Yulia Dwi, 2021 Pengaruh Inflasi 

terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi di 

Indonesia Periode 
2013-2021 

Variabel 
Independen: 

Inflasi 
 

Variabel 
Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Penelitian ini 
menemukan adanya 
pengaruh inflasi 

terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi di 
Indonesia. 

Berdasarkan hasil 
pengujian dan 
analisis data 

statistik, kesimpulan 
penelitian ini adalah 
bahwa H1 diterima, 
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dimana variabel 
inflasi memiliki nilai 
signifikan 0,004 

lebih besar dari 0,05, 
hal ini menunjukkan 

bahwa secara 
signifikan 

mempengaruhi 
pertumbuhan 
ekonomi. Hasil t 
tabel dan t hitung 
masing-masing 

memiliki nilai 2,035 
dan 3,063. Hal ini 

menunjukkan bahwa 
variabel inflasi 

berpengaruh positif 
terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi karena t 
hitung lebih besar 

dari t tabel. 
4 Faqih, 2022 Pengaruh Ekspor, 

Impor, dan Kurs 
terhadap 

Pertumbuhan 
Ekonomi di 
Indonesia 

Variabel 
Independen: 
Ekspor, Impor, 

Kurs 
 

Variabel 
Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil penelitiannya 
adalah dalam jangka 
panjang, variabel 
ekspor dan impor 

berpengaruh 
terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi sedangkan 

kurs tidak 
berpengaruh 
terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi. Dalam 
jangka pendek, 
hanya variabel 
impor yang 

mempengaruhi 
pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan 
kedua variabel 
lainnya yaitu 

variabel ekspor dan 
kurs tidak 

mempengaruhi 
pertumbuhan 
ekonomi. 
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5 Yoga, 2023 Pengaruh Jumlah 
Uang Beredar 

Terhadap Tingkat 
Inflasi dan 

Pertumbuhan 
Ekonomi di 
Indonesia 

Perspektif Islam 
 

Variabel 
Independen: 
Jumlah Uang 

Beredar, Inflasi 
 

Variabel 
Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
Indoensia 
Perspektif 

Islam 

Hasil  pada  
penelitian  

menunjukkan  
bahwa  jumlah  uang  

beredar  
berpengaruh  

signifikan terhadap 
tingkat inflasi 

maupun 
pertumbuhan 

ekonomi yang mana 
hal ini sesuai dengan 

uji t yang sudah  
dilakukan.  Yang  
mana  Signifikansi  
uji  t  terhadap  dua  
variabel  dependen  
dibawah  0,05. Selain 
itu tabel R2 Untuk 
tingkat inflasi 

sebesar 0,250 dan 
pertumbuhan 

ekonomi sebesar 
0,993 yang  berarti  
pengaruh  jumlah  
uang  beredar  

terhadap  inflasi  
sebesar  25%  dan  
pertumbuhan 
ekonomi 99,3% 

sedangkan sisanya 
dipengaruhi faktor 
lain.Kata kunci: 
Jumlah Uang 

Beredar,Tingkat 
Inflasi,Pertumbuhan 

Ekonomi 
6 Noor Arina,2023 Pengaruh Jumlah 

Uang Beredar, 
Inflasi, dan 

Sertifikat Bank 
Indonesia Syariah 
Terhadap Indeks 
Saham Syariah 

JII70 

Variabel 
Independen: 
Jumlah Uang 

Beredar, Inflasi, 
Sertifikat Bank 

Indonesia 
Syariah  

 
Variabel 

Dependen: 
Indeks Saham 
Syariah JII70 

 
 Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
JUB berpengaruh 
signifikan terhadap 
JII70 dengan nilai 
signifikansi kurang 
dari 5% (0,002 < 

0,05) dan t hitung > t 
tabel (3,2126 > 

2,0195). Kemudian, 
inflasi tidak 
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berpengaruh 
signifikan terhadap 
JII70 dengan nilai 
signifikansi lebih 
dari 5% (0,09 > 

0,05) dan t hitung < t 
tabel (1,7363 < 
2,0195). Variabel 
SBIS juga tidak 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
JII70 dengan nilai 
signifikansi lebih 
dari 5% (0,06 > 

0,05) dan t hitung < t 
tabel (1,9174 < 

2,0195). Penelitian 
ini menjadi 

pertimbangan bagi 
investor dalam 

melihat jumlah uang 
beredar dan variabel 
ekonomi lainnya 

sebelum melakukan 
investasi pada 
emiten di pasar 
modal syariah. 

7 Febry , 2022 Implikasi Pasar 
Modal Syariah 
dan Variabel 

Makro Terhadap 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
Indonesia Periode 

2015-2020 

Variabel 
Independen: 
Pasar Modal 
Syariah dan 

Variabel 
Makro  

 
Variabel 

Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa 
variabel saham 

syariah, inflasi, kurs, 
dan ekspor 

berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan 

terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
Sementara variabel 
sukuk korporasi 

berpengaruh positif 
dan signifikan 

terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
8 Mitha, 2020 Pengaruh Saham 

Syariah, 
Reksadana 
Syariah, dan 

Sukuk Terhadap 

Variabel 
Independen: 
Saham Syariah, 
Reksadana 

Syariah, Sukuk 

Hasil dari penelitian 
yang dilakukan oleh 

peneliti dapat 
disimpulkan bahwa 
secara parsial saham 
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Pertumbuhan 
Ekonomi 

Indonesia Tahun 
2012-2020 

 
Variabel 

Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi  

syariah berpengaruh 
positif dan signifikan 

terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, 
reksa dana syariah 
berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan 

terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, 
sukuk berpengaruh 
positif dan signifikan 

terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
Kemudian saham 
syariah, reksa dana 
syariah dan sukuk 
secara simultan 
berpengaruh 

signifikan terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 
9 Nur, 2021 Pengaruh Saham 

dan Reksadana 
Syariah Terhadap 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
Indonesia Tahun 

2013-2019 
 
 
 

Variabel 
Independen: 
Saham Syariah, 
Reksadana 
Syariah 

 
Variabel 

Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berdasarkan hasil 
dan pembahasan 

yang telah diuraikan 
di atas, maka dapat 
diambil kesimpulan 

bahwa secara 
parsial, baik variabel 

saham syariah 
maupun reksadana 
syariah mempunyai 

pengaruh yang 
signifikan terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi Indonesia 
tahun 2013-2019. 
Selain itu, pada 

penelitian ini juga 
menemukan bahwa 
variabel saham 
syariah dan 

reksadana syariah 
secara bersama-
sama (simultan) 
mempunyai 

pengaruh yang 



74 
 

 
 

 

signifikan terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 
tahun 2013-2019. 
Hal ini sejalan 
dengan adanya 

indikasi bahwa pada 
periode 2013-2019 
terjadi peningkatan 
tingkat investasi 
oleh masyarakat 
melalui produk 

pasar modal syariah 
yaitu pada produk 
saham syariah dan 
reksadana syariah. 
Peningkatan tingkat 

investasi ini 
membuat nilai 

saham maupun nilai 
aktiva bersih dari 
reksadana syariah 

juga turut 
mengalami 
kenaikan. 

Peningkatan ini 
tentunya berdampak 

pada ekonomi 
nasional yang 

semakin bertumbuh. 
Penelitian ini 
memperkuat 

penelitian yang 
dilakukan oleh 
Irawan & Siregar 

(2019) yang 
menyimpulkan 
bahwa Secara 
serempak atau 

simultan, variabel 
Indeks Saham 
Syariah (ISSI), 
sukuk, dan 

reksadana syariah 
memiliki pengaruh 
positif terhadap 
Produk Domestik 

Bruto 
(PDB)/Pertumbuhan 
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Ekonomi. Hal ini 
berarti bahwa 

semakin baik Saham 
Syariah (ISSI), 
sukuk, dan 

reksadana syariah 
maka semakin 
meningkatkan 
jumlah Produk 
Domestik Bruto 

(PDB)/Pertumbuhan 
Ekonomi. 

10 Irawan,2019 Pengaruh Saham 
Syariah, Sukuk 
dan Reksadana 

Syariah Terhadap 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
Indonesia 

(Tahun 2012 - 
Tahun 2017) 

Variabel 
Independen: 
Saham Syariah, 
Sukuk, dan 
Reksadana 
Syariah 

 
Variabel 

Dependen: 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Variabel Indeks 
Saham Syariah (ISSI) 
memiliki nilai p-

value 0,105 > 0,05 
yang berarti tidak 

signifikan, 
sedangkan thitung 
1,696 < ttabel 2,080 

artinya tidak 
signifikan. Maka 
Indeks Saham 

Syariah (ISSI) secara 
parsial tidak 
berpengaruh 

terhadap Produk 
Domestik Bruto 
(PDB), atau H1 
ditolak. Variabel 

sukuk memiliki nilai 
p-value 0,441 > 0,05 
yang berarti tidak 

signifikan, 
sedangkan thitung 
0,785 < dari ttabel 
2,10 artinya tidak 
signifikan. Maka 

sukuk secara parsial 
tidak berpengaruh 
terhadap Produk 
Domestik Bruto 
(PDB), atau H2 
ditolak. variabel 
reksadana syariah 
memiliki nilai p-

value 0,761 > 0,05 
yang berarti tidak 

signifikan, 
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sedangkan thitung -
0,385 < dari ttabel 
2,080 artinya tidak 
signifikan. Maka 
reksadana syariah 
secara parsial tidak 

berpengaruh 
terhadap Produk 
Domestik Bruto 
(PDB), atau H3 
ditolak. Secara 

serempak variabel 
Indeks Saham 
Syariah (ISSI), 
sukuk, dan 

reksadana syariah 
memiliki pengaruh 
positif terhadap 
Produk Domestik 

Bruto (PDB) 
berdasarkan uji F 
dimana Fhitung > 
Ftabel (7,368 > 

2,080) sedangkan 
tingkat signifikan 
sebesar 0,002 < 

0,05. Hal ini berarti 
hipotesis H4 

diterima, artinya 
semakin baik Indeks 

Saham Syariah 
(ISSI), sukuk, dan 
reksadana syariah 
maka semakin 
meningkatkan 
jumlah Produk 
Domestik Bruto 

(PDB). 
11 Anisa, 2021 Pengaruh Saham 

Syariah, Sukuk, 
Dan Reksa Dana 

Syariah 
Terhadap 

Pertumbuhan 
Ekonomi 

Indonesia Dengan 
Nilai Tukar 

Variabel 
Independen: 
Saham Syariah, 

Sukuk, 
Reksadana 
Syariah 

 
Variabel 

Dependen: 
Pertumbuhan 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

variabel saham 
syariah berpengaruh 

positif dan 
signifikan terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi, sukuk 

berpengaruh positif 
dan signifikan 

terhadap 
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Sebagai Variabel 
Moderating Tahun 

2011-2020 

Ekonomi dan 
Nilai Tukar 

pertumbuhan 
ekonomi, sedangkan 

reksa dana 
syariah berpengaruh 

negatif dan 
signifikan terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi. 

Berdasarkan uji 
Moderated 

Regression Analysis 
(MRA) bahwa nilai 

tukar 
mampu moderasi 
saham syariah, 
sukuk, dan reksa 
dana syariah 
terhadap 

pertumbuhan 
ekonomi, dan 

menunjukkan bahwa 
nilai tukar 

memperkuat semua 
variabel independen. 

12 Dikson, 2021 Penagruh Inflasi 
Terhadap Produk 
Domestik Bruto 
Indonesia Pada 
Periode Tahun 
2010-2020 

Variabel 
Independen: 

Inflasi 
 

Variabel 
Dependen: 
Prouduk 
Domestik 
Bruto 

Inflasi mempunyai 
pengaruh yang 

simultan signifikan 
terhadap Produk 

Domestik 
Bruto (PDB). Hasil 
dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa 
inflasi bertindak 

sebagai 
faktor yang dapat 

menjelaskan 
perubahan Produk 
Domestik Bruto 

(PDB) dari 
13 Dian, 2023 Peran Pasar 

Modal Syariah 
Dalam 

Meningkatkan 
Perekonomian 
Di Indonesia 

Variabel 
Independen: 
Pasar Modal 

Syariah 
 

Variabel 
Dependen: 

Pereekonomian 
Indonesia 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

Pertumbuhan 
ekonomi indonesia 
tidak terlepas dari 
peran investasi 

saham 
syariah. 

Pertumbuhan 
ekonomi dapat 
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diukur dengan nilai 
Produk Domestik 
Bruto (PDB). PDB 
terus meningkat 
selama beberapa 
tahun terakhir, 

begitu juga dengan 
kapitalisasi pasar 

saham 
syariah yang cukup 

stabil. Dimana 
hubungan antara 
kapitalisasi pasar 
saham syariah 

dengan 
Produk Domestik 

Bruto (PDB) bernilai 
positif. 

14 Theresia, 2021 Effects Of 
Inflation, Interest, 
and Exchange 
Rate On Jakarta 
Islamic Index 
2017-2020 

Variabel 
Independen: 
Inflasi, Suku 
Bunga, dan 
Nilai Tukar 

 
Variabel 

Dependen: 
Jakarat Islamic 

Index 

Hasilnya, inflasi 
memberikan efek 
positif yang besar 
terhadap JII, tingkat 

suku bunga 
berpengaruh positif 
dan substansial 
terhadap JII, dan 
nilai tukar rupiah 

juga sangat 
memberikan 

pengaruh negatif 
terhadap JII. 
Penelitian ini 

dituntut agar bisa 
memberikan ilmu 
baru terkait, politik, 
sains, dan bidang 

lainnya. 
 

15 Thoha, 2020 The Effect Of 
Macro Variabeles 
on The Jakarta 
Islamic Index 

Variabel 
Independen: 

Makro 
 

Variabel 
Dependen: 

Jakarta Islamic 
Indec 

Berdasarkan analisis 
yang telah dilakukan 

melalui uji 
kointegrasi dan ECM, 
terdapat hubungan 
jangka panjang 
antara variabel 

inflasi, suku bunga 
BI, nilai tukar mata 
uang asing, dan 

jumlah uang beredar 
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dengan JII pada 
tahun 2015-2019. 
Terdapat hubungan 

jangka pendek 
antara variabel 

inflasi, suku bunga 
SBI, nilai tukar mata 

uang asing, dan 
jumlah uang beredar 
dengan JII selama 
tahun 2015-2019. 
Investor dalam 

berinvestasi dapat 
mempertimbangkan 

kondisi 
perekonomian 

seperti inflasi, suku 
bunga SBI dan nilai 
tukar mata uang 
asing karena 

berdasarkan hasil 
penelitian ini inflasi, 
suku bunga SBI, dan 
nilai tukar mata 
uang asing jangka 

panjang dan pendek 
mempengaruhi 

indeks harga saham. 
Peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat 
menggunakan 
sampel yang 
berbeda dan 

menggunakan atau 
menambahkan 

variabel 
makroekonomi 

berbeda yang diduga 
mempengaruhi 

indeks harga saham 
dalam jangka 

panjang dan jangka 
pendek, seperti 
pendapatan 
nasional, 

pertumbuhan 
ekonomi, harga 
minyak dan lain 
sebagainya. 
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I. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual menjelaskan keterkaitan antara variabel 

independen yaitu inflasi (X1), kurs (X2) dan jumlah uang beredar (X3) yang 

berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependen yaitu saham syariah 

(Y2) dan variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi (Y).  

Gambar 1. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah 

yang sistematis terhadap fenomena saham syariah di Indonesia sebagai 

variabel dependen, yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen yaitu 

inflasi, kurs dan jumlah uang beredar melalui pertumbuhan ekonomi sebagai 

variabel intervening.87 

Lokasi penelitian yaitu Negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui efek dari inflasi, kurs dan jumlah uang beredar terhadap 

kapitalisasi saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai varibel 

intervening. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi juga dapat diartikan sebagai 

keseluruhan elemen yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data time series (data 

 
87 Sidik Pridiana, Metode Penelitian Kuantitatif, ed. Pascal Books (Tanggerang, 2021). 
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tahunan) inflasi, kurs, jumlah uang beredar, kapitalisasi saham syariah, dan 

pertumbuhan ekonomi selama periode 2000-2023. 

Sampel adalah anggota populasi yang dianggap dapat 

mewakili.Besarnya sampel harus mencerminkan karakteristik populasi agar 

data yang diperoleh representative (terwakili). Agar dapat menggambarkan 

secara tepat variabel yang diteliti, maka peneliti mengambil semua populasi 

sebagai sampelnya. Oleh karena itu, pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode sampling jenuh.“Metode sampling jenuh atau istilah 

lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel” Berdasarkan teknik pengambilan sampel 

tersebut, diperoleh jumlah sampel (n) dari data time series setiap tahun 

selama periode 2000-2023 sebanyak 23 sampel. 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang 

merupakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan suatu kebijakan 

(keputusan) dengan memberikan penjelasan mengenai peristiwa saat ini 

secara terperinci, akurat dan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini fokus ruang lingkupnya adalah Negara Indonesia, 

sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder 23 tahun terakhir.  

D. Sumber Data Penilitian 

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dalam bentuk time series (rentang waktu) dengan dimensi 

tahun 2000 hingga tahun 2023. Data sekunder merupakan data yang sudah 
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diolah dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau 

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data didapatkan 

melalui situs web BPS Indonesia dan sumber-sumber lainnya yang akurat. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu memanfaatkan 

data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak berwenang. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi 

pustaka yang merupakan teknik pengumpulan data melalui literatur, teori-

teori pendukung dan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penyusunan 

tesis. Metode kedua yaitu, metode dokumentasi yang merupakan metode 

pengumpulan data melalui catatan atau karya seseorang perihal sesuatu yang 

telah lalu berupa teks tertulis, artefacts, gambar maupun foto yang dapat 

mendukung dalam proses penelitian.88 

F. Teknik dan Pengolahan Analisis Data 

Teknik penyajian dan analisis data kuantitatif yang dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik, data yang telah dikumpulkan dari unduhan internet 

dan instansi terkait disajikan dalam tabel karena tabel merupakan kumpulan 

angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dan regresi linear berganda 

dengan data penelitian yang diolah menggunakan program Eviews 12. 

 

 
88 Bambang Perastyo dan Lina miftahul Jannah, Metodologi Penelitian Kuantitatif, PT 

Rajagrafindo Persada, vol. 3, 2016 .  
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1. Analisis Jalur 

Model analisis jalur (path analysis) ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel indpenden terhadap variabel dependen baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Model Y1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Y1 = f ( X1, X2, X3 ) ..................................................................................(1) 
 
 
Model Y2 Saham Syariah 
 
Y2 = f ( X1, X2, X3, Y1 ) ............................................................................. (2) 
 

Fungsi persamaan (1) dan (2) kemudian ditulis kembali menjadi 

persamaan    sebagai berikut: 

Bentuk Persamaan Jalur 

Y1 = α0 + α1LnX1 + α2 LnX2 + α3LnX3 +µ1 .................................................. (3) 

 
LnY2 = β0 + β1LnX1 + β2 Ln X2 + β3LnX3 + β4Y1 + µ2 .............................. (4) 

Keterangan: 

Y1  = Pertumbuhan Ekonomi 
 
Y2 = Saham Syariah 
 
X1 = Inflasi 
 
X2 = Kurs 
 
X3 = Jumlah Uang Beredar 
 
α0 = Konstanta untuk pertumbuhan ekonomi 

β0 = Konstanta untuk saham syariah 

α1 = Koefisien efek inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi  
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Konstanta untuk pertumbuhan ekonomi 

α2 = Koefisien efek kurs terhadap pertumbuhan ekonomi 

α3 = Koefisien efek jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

 β1 = Koefisien efek inflasi terhadap saham syariah 

β2 = Koefisien efek kurs terhadap saham syariah 
 
β3 = Koefisien efek jumlah uang beredar terhadap saham syariah 

 β4 = Koefisien efek pertumbuhan ekonomi terhadap saham syariah 

µ1 = Error term pertumbuhan ekonomi 

µ2 = Error term saham syariah 

a. Pengaruh Langsung 

Untuk mengetahui pengaruh langsung variabel independen (X1, X2, X3) 

terhadap variabel dependen (Y2), variabel independen (X1,X2,X3) terhadap 

variabel intervening. (Y1), dan variabel intervening (Y1) terhadap variabel 

dependen (Y2), dapat dilihat pada koefisien berikut: 

1) α1 = efek inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi 
 
2) α2 = efek kurs terhadap pertumbuhan ekonomi 
 
3) α3 = efek jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi 
 
4) β1 = efek inflasi terhadap saham syariah 
 
5) β2 = efek kurs terhadap saham syariah 

 
6) β3 = efek jumlah uang beredar terhadap saham syariah 
 
7) β4 = efek pertumbuhan ekonomi terhadap saham syariah 
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b. Pengaruh Tidak Langsung 

 Pengaruh variabel independen (X1,X2,X3) terhadap variabel dependen 

(Y2)  melalui variabel intervening (Y1), dapat dilihat pada persamaan berikut: 

1) α1β4=Efek Inflasi (X1) terhadap saham syariah (Y2 )melalui  pertumbuhan 

ekonomi(Y1). 

2) α2β4= Efek kurs (X2) terhadap saham syariah (Y2) melalui pertumbuhan 

ekonomi (Y1). 

3) α3β4 = Efek jumlah uang beredar (X3) terhadap saham syariah (Y2) melalui  

pertumbuhan ekonomi  (Y1). 

c. Pengaruh Total 

1) (β1 + α1β4) = Total pengaruh inflasi (X1) terhadap saham syariah (Y2). 

2) (β2 + α2β4) = Total pengaruh kurs (X2) terhadap saham sayriah (Y2). 

3) (β3 + α3β4) = Total pengaruh jumlah uang beredar (X3) terhadap saham 

syariah (Y2). 

2. Uji Asumsi Klasik 

 Pada pengujian asumsi (hipotesis) klasik terlebih dahulu harus 

memenuhi syarat-syarat analisis regresi linear. Uji asumsi klasik digunakan 

untuk memasukkan persamaan data yang di uji. Pengujian asumsi klasik 

terbagi menjadi empat hipotesis, yaitu: 

a. Uji Normalitas 

 Pada pengujian normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data 

dalam model regresi yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (JB). 
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Adapun ketentuannya yaitu: Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 

maka data terdistribusi normal. Dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Oleh sebab itu, ketika kita 

melakukan pengujian normalitas pada masing-masing variabel biasanya akan 

terjadi kesalahan pada kelompok data yang diuji. 

b. Uji Autokorelasi 

 Pegujian autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu 

sendiri, pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Uji autokorelasi 

memiliki tujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara keesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi permasalahan tersebut maka persamaan tidak layak 

digunakan sebagai prediksi. 

 Model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Pengujian 

autokorelasi dapat dilihat dengan Uji Lagrange Multiplier (LM test). Apabila 

nilai probababilitasnya lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi, 

dan apabaila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan terjadi 

autokorelasi. 

c. Uji multikolinearitas 

 Multikolinearitas merupakan hubungan linear antar variabel 

independen (bebas) dalam regresi berganda. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari output pada matriks 

korelasi antar variabel independen (bebas) jika nilai yang dihasilkan < 0,90 

maka dapat dikatakan tidak adanya multokolinearitas, beigitupun sebaliknya 
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jika terdapat nilai > 0,90 maka terjadi multikolinearitas. 

d. Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi terjadi perbedaan variance residual dari satu observasi 

penelitian ke observasi penelitian lainnya. Ketika variance residual itu sama 

atau konstan maka disebut homokedastisitas. Sebaliknya, jika variance 

residual itu tidak sama dan bervariasi maka disebut heterokedastisitas. 

 Dalam penelitian ini pengujian heterokedastisotas menggunakan uji 

statistik, yaitu Uji Glejser. Ketika nilai probabilitas signifikansinya lebih besar 

dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dan sebaliknya, jika nilai 

probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka terjadi 

heterokedastisitas. 

3. Koefisien determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi (R2) berfokus pada kemampuan masing-masing 

variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk melihat sejauh mana 

metode yang digunakan mampu menjelaskan setiap variabel penelitian. Nilai 

R2 = 1, sedangkan nilai minimumnya adalah 0 (0 < R2 < 1). Jika R2 sama dengan 

0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

dependen, karena pengaruh variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan 

regresi terhadap variabel dependen bukan 0. Pengujian hipotesis (asumsi) 

merupakan asumsi atau dugaan sementara dari peneliti terkait fenomena yang 

diteliti.  
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Penelitian ini akan menguji hubungan antar variabel independen dengan 

variabel dependen melalui variabel intervening. 

4. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis (asumsi) merupakan asumsi atau dugaan 

sementara dari peneliti terkait fenomena yang diteliti. Penelitian ini akan 

menguji hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen 

melalui variabel intervening.  

a. Uji simultan  

 (Uji-F) bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Secara umum pengujian simultan 

digunakan untuk melihat besarna pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen, dengan melihat tingkat signifikansinya. Apabila nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara 

simultan. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa 

variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 

secara simultan (bersama-sama). 

b. Uji Parsial (Uji-t) 

 Uji parsial atau uji individual digunakan untuk melihat setiap variabel 

independen (variabel bebas) secara parsial atau individual yang bertujuan 

untuk melihat tingkat signifikansi serta pengaruh independen secara parsial 

terhadap variabel independen lainnya, melalui perbandingan tingkat 

probabilitas serta signifikansinya. Jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 
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0,05 maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. Jika tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka variabel bebas 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

G. Definisi Operasional Variabel 

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi tiga, yaitu variabel independen (X), variabel dependen (Y2) dan 

variabel intervening (Y1). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu inflasi 

(X1), kurs (X2), dan jumlah uang beredar (X3). Untuk variabel intervening yaitu 

pertumbuhan ekonomi (Y1). Sedangkan untuk variabel dependen yaitu saham 

syariah (Y2). Adapun batasan masing-masing variabel dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Inflasi (X1) yang diukur dalam satuan persen (%) selama  periode tahun 

2000-2023. 

2. Kurs (X2) adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar selama 2000- 2023. 

3. Jumlah Uang Beredar (X3) yang berdasarkan M2 tahun 2000- 2023. 

4. Pertumbuhan Ekonomi (Y1) merupakan suatu  peningkatan dalam 

kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan 

jasa atau sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi 

di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang 

dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu diukur dalam satuan 

persen (%) atau Miliar selama periode tahun 2000-2023. 

5. Saham Syariah (Y2) adalah nilai kapitalisasi pasar diukur dalam jutaan 

selama periode tahun 2000-2023. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Indonesia 

1. Kondisi Geografis Indonesia 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak diantara dua 

benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta diapit dengan dua samudera 

yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Bagian barat Indonesia 

merupakan bagian dari Benua Asia, bagian timur Indonesia merupakan bagian 

dari Benua Australia dan bagian tengah Indonesia merupakan wilayah 

peralihan yang disebut Wallace. Negara Indonesia terletak di Benua Asia 

Tenggara yang memiliki luas wilayah 1.892.555,47 km2 dengan jumlah pulau 

16.772 yang tersebar di sekitar garis khatulistiwa, serta terletak pada 6º LU-

11º LS dan 95º BT-141ºBT. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di 

Indonesia dikategorikan menjadi tiga daerah dangkalan, yaitu dangkalan 

Sunda, dangkalan Sahul dan daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan 

Sahul. Selain itu, Negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 416 kabupaten, 

98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa. 

2. Keadaan Demografi Indonesia 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Pada tahun 
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2021 mengalami peningkatan menjadi 272,86  juta  jiwa.  Kemudian  pada 

tahun  2022  tercatat  jumlah  penduduk. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian  

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan dari web Badan 

Pusat Statistik Indonesia dan beberapa situs web, maka peneliti akan 

menggambarkan variabel-variabel penelitiannya, diantaranya variabel 

independen, yaitu inflasi, kurs, dan jumlah uang beredar, yang akan dilihat 

pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu kapitalisasi saham syariah 

melalui variabel intervening, yaitu pertumbuhan ekonomi. Variabel inflasi (X1) 

menggunakan data indek harga konsumen, kurs (X2) menggunakan data nilai 

tukar rupiah terhadap dolar AS, jumlah uang beredar(X3) menggunakan data 

M2, pertumbuhan ekonomi(Y1) menggunakan data produk domestik bruto, 

dan kapitalisasi saham syariah (Y2) menggunakan data nilai kapitalisasi saham 

Jakarta Islamic Index. Adapun data masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini tersaji dalam tabel sebagai berikut. 

Table 7.Deskripsi Variabel Penelitian 

Tahun Inflasi 
(%) 

Kurs 
($>Rupiah) 

JUB 
(Miliar) 

Pertumbuhan 
Ekonmi 

(Persen) 

JII 
(Miliar) 

2000 4,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9,595 747,028 4,92 74,268 
2001 12,55 10,400 844,053 3,29 87,731 
2002 10.03 8,940 883,908 4,34 92,070 
2003 5,06 8,465 944.366 4,55 177,781 
2004 6,40 9,290 1,033,877 4,26 263,863 
2005 17,11 9,830 1,202,762 5,37 395,649 
2006 6,60 9,166 1,382,493 5,19 620,165 
2007 6,59 9,136 1,649,662 5,67 110,589 
2008 11,06 9,679 1,895,839 5,74 428,525 
2009 2,78 10,398 2,141,383 4,77 937,919 
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2010 6,96 9,084 2,471,205 6,14 1,134,632 
2011 3,79 8,779 2,877,219 6,49 1,414,983 
2012 4,30 9,380 3,304,644 6,26 1,671,004 
2013 8,38 10,451 3,730,197 5,73 1,672,099 
2014 8,36 11,878 4,173,328 5,06 1,944,531 
2015 3,35 13,391 4,548,800 4,71 1,737,290 
2016 3,02 13,307 5,004,976 5,03 2,035,189 
2017 3,61 13,384 5,419,165 5,07 2,288,015 
2018 3,13 13,882 5,760,046 5,17 2,239,507 
2019 2,72 14,147 6,136,552 5,02 2,318,565 
2020 1,68 14,503 6,900,049 (3,02) 2,058,772 
2021 1,87 14,269 7,870,452 3,69 2,015,192 
2022 5,51 15,371 8,528,022 5,31 2,155,449 
2023 2,61 15,416 8,826,531 5,05 2,146,128 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan, 2023 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat gambaran variabel penelitian, 

sebagai berikut. 

1. Inflasi 

Inflasi adalah salah satu masalah makroekonomi yang penting untuk 

dikendalikan. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan 

bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada 

kesejahteraan masyarakat.  

Fluktuasi inflasi akan berdampak terhadap perekonomian suatu 

negara. Perubahan tingkat inflasi di suatu negara khususnya di Indonesia akan 

berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya, hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Mankiw dalam Sukardi menyatakan 

bahwa inflasi berpengaruh terhadap perekonomian penduduk dalam suatu 

wilayah. Kondisi ini akan terjadi saat naiknya harga komoditas tetapi tidak 

diikuti dengan kenaikan pendapatan penduduk sehingga pendapatan tetap 
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penduduk secara tidak langsung telah menurun. Oleh karena itu, inflasi 

sebagai keseluruhan penurunan nilai uang relatif terhadap nilai barang dan 

jasa. Adapun data inflasi dapat dilihat pada Tabel 7. 

Berdasarkan data Tabel 7 mengilustrasikan inflasi di Indonesia yang 

mengalami fluktuasi sejak tahun 2000 hingga tahun 2023. Sejak 23 tahun 

terakhir inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 17,11 persen. 

Sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,68 persen. 

Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2005 dikarenakan meningkatnya harga 

minyak dunia pada tahun 2005 sehingga pemerintah menaikkan harga BBM 

yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi sehingga produsen 

menaikkan harga produknya. Menurunnya tingkat inflasi di Indonesia pada 

tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada 

pembatasan interaksi langsung masyarakat sehingga tingkat konsumsi dan 

daya beli masyarakat indonesia menurun. 

2. Kurs 

Kurs berperan penting dalam perdagangan internasional, penurunan 

kurs rupiah akan berdampak terhadap penurunan output yang akan 

mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB), hal ini sejalan dengan teori 

Mundell-Fleming yang mengatakan bahwa ketika suatu tingkat harga yang 

lebih rendah maka akan menurunkan suku bunga, para investor 

memindahkan sebagian dana mereka ke luar negeri sehingga menyebabkan 

depresiasi relatif mata uang domestik terhadap mata uang asing.  
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Nasution dalam Sari mengemukakan bahwa perbedaan pendapat mengenai 

sistem kurs menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan. Pada satu sisi 

kurs tetap diasumsikan berpengaruh negatif terhadap perekonomian suatu 

negara karena dapat mengakibatkan terjadinya spekulasi over investment, 

capital inflow, dan moral hazard. Sedangkan di sisi lain kurs tetap diasumsikan 

berpengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara, sebab kurs yang 

stabil mampu menekan biaya transaksi dalam perdagangan internasional. 

Adapun data kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Berdasarkan data Tabel 7 mengilustrasikan fluktuasi kurs rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat sejak tahun 2000 hingga tahun 2023. Sejak 23 

tahun terakhir kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sering mengalami 

depresiasi maupun apresiasi. Apresiasi kurs rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat menguat pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 9.136,35/USD. Sedangkan 

Depresiasi kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat melemah pada tahun 

2020 yaitu sebesar Rp 14.503,63/ USD. Selama tahun 2006 kurs rupiah 

menguat terhadap dollar Amerika Serikat yang disebabkan oleh 

perekonomian Indonesia yang relatif stabil Rp 9.679,55/USD. Sejak tahun 

2010 hingga tahun 2019 kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat 

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 muculnya wabah Covid-19 yang 

mengganggu siklus perdagangan domestik maupun internasional sehingga 

menyebabkan krisis ekonomi disetiap negara serta mengakibatkan depresiasi 

kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.  
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Adapun sistem kurs yang diterapkan di Indonesia ialah sistem kurs 

mengambang. Melalui sistem ini, kurs rupiah bergantung pada penawaran dan 

permintaan di pasar internasional.  

3. Jumlah Uang Beredar 

Uang merupakan benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat 

perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Kehadiran 

uang sudah sangat melekat dalam diri masyarakat, sehingga segala aktivitas 

masyarakat dipengaruhi, diukur dan banyak ditentukan oleh uang. Selanjutnya 

jumlah uang beredar merupakan nilai keseluruhan uang yang berada di tangan 

masyarakat yang terdiri atas yang uang kartal dan uang giral. Dalam 

perkembangannya, jumlah uang yang beredar yang ada di Indonesia tidak 

menutup kemungkinan mengalami kenaikan atau penurunan karena hal itu 

merupakan suatu hal yang wajar, namun permasalahannya apabila terjadi 

penurunan atau peningkatan yang cukup signifikan maka akan berdampak 

negatif terhadap perekonomian. Pertumbuhan jumlah uang beredar dapat 

dilihat pada tabel 7. 

Peningkatan jumlah uang beredar yang sangat pesat dari tahun ke 

tahun menunjukkan tingginya tingkat peningkatan jumlah uang beredar 

Indonesia. Meningkatnya kebutuhan uang di masyarakat didukung dengan 

stabil nya perekonomian dan pendapatan rill masyarakat meningkat. 

Permasalahannya yaitu jika jumlah uang beredar di masyarakat itu berlebihan 

dapat mendorong peningkatan harga-harga (inflasi) dan jika jumlah uang 

beredar di masyarakat itu terlalu rendah akan dapat mengakibatkan kelesuhan 



98 
 

 
 

 

dalam perekonomian (resesi). Kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat 

juga disebabkan oleh meningkatnya tingkat konsumtif masyarakat yang tidak 

diimbangi dengan kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi yang 

mengakibatkan naiknya harga akibat kelangkaan terhadap barang atau jasa 

Dengan mengetahui jumlah uang beredar di masyarakat maka dapat 

membantu Bank Indonesia selaku pengendali moneter dalam menentukan 

kebijakannya dalam hal mencetak dan mengedarkan uang di masyarakat. 

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap negara dalam 

meningkatkan perekonomiannya yang akan berdampak pada peningkatan 

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga kemakmuran 

masyarakat dapat terwujud. Pertumbuhan ekonomi digunakan dalam menilai 

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari keberhasilan 

pembangunan ekonomi negara tersebut, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan 

ekonomi yang menurun akan menimbulkan dampak di bidang ekonomi dan 

sosial yang merugikan masyarakat di wilayah tersebut. 

Bertambahnya jumlah penduduk akan menambah jumlah 

pengangguran ketika tidak tersedianya lapangan kerja sehingga terjadi 

kerusuhan sosial. Melihat dampak buruk yang akan terjadi dari menurunnya 

pertumbuhan ekonomi membuat para pemikir ekonomi dan sosial berusaha 

mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk disetiap wilayah 

Wahab Berkembang tidaknya perekonomian pada suatu negara dilihat dari 
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perkembangan pertumbuhan ekonominya. laju pertumbuhan ekonomi 

mengindikasikan adanya peningkatan pendapatan nasional riil pada tahun 

sebelumnya. Adapun data pertumbuhan ekonomi secara lebih jelas dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi sejak tahun 2000 

hingga tahun 2023. Sejak 23 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi 

terjadi pada tahun 2011 yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,49 persen, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yang 

mengalami resesi sehingga pertumbuhan ekonomi turun menjadi -2,07 

persen. Resesi yang terjadi pada tahun 2020 dikarenakan berbagai faktor, 

seperti: menurunnya tingkat konsumsi masyarakat, dibatasinya mobilitas 

masyarakat dan karyawan kantoran banyak yang di pecat merupakan 

beberapa alasan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi 

penyebab utama terjadinya resesi ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 

yang muncul pada awal bulan maret tahun 2020. 

5. Saham Syariah 

Pasar modal syariah adalah pasar yang dalam transaksinya dilarang 

menerapkan praktik yang mengandung judi, gharar, maisir, dan spekulasi. Dan 

setiap aktifitasnya harus sesuai dengan syariat Islam, mulai dari perdagangan 

efek, sampai efek tersebut diaplikasikan dalam perusahaan. Secara umum 

pasar modal dengan pasar modal syariah memiliki kesamaan fungsi yaitu 

sebagai wadah atau tempat bertemunya investor dan emiten sehingga timbul 

transaksi, namun yang membedakannya adalah dalam pengaplikasian 
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transaksinya, pasar modal konvensional orientasinya berdasarkan bunga 

sedangkan pasar modal syariah mengusung kerjasama dan tercipta bagi hasil. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruh return dalam investasi.  

Faktor internal  sebagai  faktor  yang  utama  dapat  dilihat  dari  reputasi  dan  

kualitas  pada manajemen  perusahaan  tersebut,  struktur  permodalannya  

dan  struktur  utang perusahaan.  Sedangkan yang menyangkut factor  

eksternal  bisa  dilihat  dari kebijakan moneter dn fiskal ketika adanya 

guncangan inflasi, nilai kurs, tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar yang 

di pegang oleh masyarakat.  

Pada  saat  kondisi  perekonomian  yang  stabil  akan  berdampak  pada 

keertarikan  masyarakat  untuk  berinvestasi  dalam  menanamkan  danannua  

pada pasar  modal  yang  akan  menaikan  volume  transaksi  perdagangan  

dalam  pasar modal. Namun apabila perekonomian tidak stabil seperti harga 

yang melambung tinggi,  suku  bunga  dan  nilai  tukar  rupiah  yang  melemah  

hal  tersebut  akan mempengaruhi  indeks  saham  dipasar  modal  Indonesia.  

Kestabilan  faktor-faktor ini  sangatlah  penting  untuk  pertumbuhan  pasar  

modal  maupun  pertumbuhan ekonomi, perusahaan  yang  menjalankan  

usahanya  dengan  menggunakan  tingkat kurs akan lebih berdampak pada 

kegiatan ekspor impornya.   

Saham   digunakan   sebagai    tanda   penyertaan    atau   sebuah   tanda 

kepemilikan perusahaan.    Bentuk    saham adalah selembar    kertas    yang 

menjelaskan  bahwa  pemilik  kertas  tersebut  merupakan  pemilik  sebagian 

asset Perusahaan tersebut.  Adapun  yang  harus  kita  perhatikan  saat  ingin  
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memulai berinvestasi  yaitu  jenis  investasi yang  aman  dan  tidak  tergolong  

investasi bodong.  Hal ini  kita  bisa  ketahui  melalui  informasi  yang  diberikan  

OJK  agar ketika  kita  berinvestasi  kita  tidak  terjebak  dalam  investasi  yang  

merugikan. Investasi pada saham kita bisa memilih saham biasa atau prioritas 

menyesuaikan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk melakukan pengujian kelayakan 

terhadap model regresi yang digunakan pada suatu penelitian. Hal ini dapat 

dilihat dari terdistibusinya data dengan normal, tidak terdapat masalah 

autokorelasi, multikolinieritas dan heterokedastisitas. pengujian asumsi klasik 

terbagi menjadi empat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini, pengujian normalitas menggunakan uji Jarque-Bera 

(JB). Adapun ketentuan dalam pengujian ini adalah jika nilai probabilitas lebih 

besar dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal. Jika 

nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan bahwa data 

terdistribusi dengan normal. 

Table 8. Hasil Uji Normalitas Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dan 
Saham Syariah (Y2) 

Variabel Jarque-bera Probability 
Pertumbuhan Ekonomi 
Y1 

1.194659 0.550279 

kapitalisasi saham 
syariah Y2 

1.261535 0.532183 

Sumber: Output Eviews, 2024 



102 
 

 
 

 

Melalui Tabel 8 dapat dilihat hasil pengujian normalitas pada variabel 

petumbuhan ekonomi dan kapitalisasi saham syariah secara berturut-turut 

yang menghasilkan nilai probability sebesar 0,550279 dan 0,532183 Nilai 

probability tersebut melebihi 0,05 yang artinya data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdistribusi dengan normal serta layak untuk digunakan. 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah 

terdapat korelasi antar variabel. Jika terjadi multikolinearitas antar variabel, 

maka akan menyebabkan kesulitan dalam melihat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Adapun ketentuanya yaitu, bila 

corelations lebih besar dari 0,90 maka terjadi multikolinearitas dan jika 

correlation lebih kecil dari 0,90 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Table 9.Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y1) 
dan Saham Syariah (Y2) 

 Sumber: Output Eviews, 2024 

Melalui Tabel 9 Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat 

nilai korelasi yang tinggi antar variabel bebas tidak melebihi 0,90. Sehingga 

disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.  

 

 

INFLASI_X1 KURS_X2 JUMLAH_UANG_BEREDAR_X3

INFLAS... 1 -0.205272922930133 -0.5928753864692614

KURS_X2 -0.205272922930133 1 0.045414522003808

JUMLA... -0.5928753864692614 0.045414522003808 1
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c. Uji Heterokedastisitas 

Table 10.Uji Heterokedastisitas Variabel Pertumbuha Ekonomi (Y1) dan 
Saham Syariah (Y2) 

Sumber: Output Eviews, 2024 

Pada pengujian heterokedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi memiliki kemiripan atau tidakdengan penelitian 

lainnya. Pada pengujian ini digunakan uji Glejser dengan ketentuan: apabila 

nilai probability chi- square >0,05 maka model regresi dinyatakan tidak terjadi 

heterokedastisitas dan bila <0,05 maka dinyatakan terjadi heterokedastisitas 

dalam model regresi. 

Melalui Tabel 10 dapat dilihat pada nilai probability chi-square variabel  

pertumbuhan ekonomi dan kapitalisasi saham syariah yang menunjukkan 

>0,05, dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak 

terjadi heterokedastisitas sehingga dinyatakan layak digunakan. 

d. Uji Autokerelasi 

Pada pengujian autokorelasi memiiki tujuan untuk menguji apakah 

adakorelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi permasalahan maka persamaan tidak 

Heterokedasticity Test: Glejser 

Pertumbuhan 
Ekonomi  
(Y1) 

F-statistic 0.396 Prob. F(3,20) 0.756 

Obs*R-
squared 

1.348 Prob. Chi-
Square(3) 

0.717 

Scaled 
explained SS 

1.154 Prob. Chi-
Square(3) 

0.764 

Saham 
Syariah  (Y2) 

F-statistic 0.966 Prob. F(4,10) 0.428 

Obs*R-
squared 

3.038 Prob.Chi-
Square(4) 

0.385 

Scaled 
explained SS 

2.268 Prob. Chi-
Square(4) 

0.518 
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layakdigunakan sebagai prediksi, karena regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi autokorelasi.  

Dalam pengujian autokorelasi digunakan uji Lagrange Multiplier (LM 

Test) dengan ketentuan apabila nilai probability chi-square lebih besar dari 

0,05, dinyatakan tidak terjadi autokorelasi. Jika probability chi-square lebih 

kecil dari 0,05 disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi. Melalui Tabel dapat 

dilihat bahwa nilai probability chi-square variabel pertumbuhan ekonomi dan 

saham syariah secara berturut-turut sebesar 0,153 dan 0,214 lebih besar dari 

0,05. Artinya, model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi. 

Table 11.Hasil Uji Autokorelasi Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y1) 
dan Saham Syariah (Y2) 

   Sumber: Output Eviews, 2024 

2. Model Analisis Jalur 

Model analisis jalur ini bertujuan untuk mengetahui efek variabel 

independen terhadap variabel dependen baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui variabel intervening, yang digambarkan dalam kerangka 

analisis berikut. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Petumbuha
n Eonomi 

(Y1) 

F-statistic 2.343 Prob. F(16,4) 0.212 

Obs*R-squared 2.168 Prob. Chi-
Square(16) 

0.153 

Saham 
Syariah (Y2) 

F-statistic 1.323 Prob. F(2,18) 0.290 

Obs* R-squared 3.077 Prob.Chi-Square(2) 0.214 
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Saham Syariah  
(Y2) 

-0,129* 

Inflasi (X1) 

 

1.375* 

 

Pertumbuhan 

Ekomomi (Y1) 

Kurs (X2) 0.643* 

Gambar 2. Model Analisis Jalur Efek Inflasi, Kurs dan Rasio 

Jumlah Uang Beredar Terhadap Saham Syariah Melalui 
Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening 

 
-0,169* 

 
 

 

          -0,016 

              -0.028 
 

 

Sumber: Output Eviews, 2024 

Keterangan: 

* = Berpengaruh Signifikan 
 

Berdasarkan model struktural di atas, dapat ditulis kembali 

persamaan sebagai  berikut: 

Model 1: Y1 = 16,430 + 0,129 LnX1 – 0,016 Ln X2 – 1,025 Ln X3 

Hasil persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien regresi α0 yaitu 16.430 diartikan apabila variabel 

independen yaitu inflasi (X1), kurs (X2) dan jumlah uang beredar (X3) tidak 

mengalami perubahan, maka pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 16,430 

persen. 

b) Nilai koefisien regresi X1 yaitu -0,129. Hal ini menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan inflasi (X1) sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y1) 

Jumlah Uang 
Beredar (X3) 

 1.025* 
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akan mengalami penurunan sebesar -0,129 persen, dengan asumsi kurs 

(X2) dan jumlah uang beredar (X3) konstan. 

c) Nilai koefisien regresi X2 yaitu 0.016. Hal ini menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan kurs (X2) sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi (Y1) 

akan meningkat sebesar 0.016 persen, dengan asumsi inflasi (X1) dan 

jumlah uang beredar (X3) konstan. 

d) Nilai koefisien regresi X3 yaitu 1.025. Hal ini menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan jumlah uang beredar sebesar 1 persen maka pertumbuhan 

ekonomi (Y1) akan meningkat sebesar 1.025 persen, dengan asumsi 

inflasi(X1) dan (X2) konstan. 

Model 2 Y2 = 14.562+ 0.169 LnX1 – 0.028 Ln X2 + 1.375 LnX3+ 0.643 Y1 

Hasil persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien regresi β0 yaitu 14,562 dapat diartikan apabila inflasi (X1), 

kurs (X2), jumlah uang beredar (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y1) tidak 

mengalami perubahan maka kapitalisasi saham syariah (Y2) sebesar 

14,562 persen. 

b) Nilai koefisien regresi X1 yaitu -0.169. Hal ini menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan inflasi (X1) sebesar 1 persen maka saham syariah (Y2) 

meengalami penurunan sebesar -0.169 persen, dengan asumsi kurs (X2) 

jumlah uang beredar (X3), dan pertumbuhan ekonomi (Y1) konstan. 

c) Nilai koefisien regresi X2 yaitu -0.028. Hal ini menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan kurs (X2) sebesar 1 persen maka saham syariah (Y2) akan 

mengalami penurunan sebesar -0.028 persen, dengan asumsi inflasi (X1), 
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jumlah uang beredar (X3), dan pertumbuhan ekonmi (Y1) konstan. 

d) Nilai koefisien regresi X3 yaitu 1,375. Hal ini menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan jumlah uang beredar (X3) sebesar 1 persen maka saham syariah 

(Y2) akan meningkat sebesar 1,375 persen, dengan asumsi inflasi (X1), kurs 

(X2), dan pertumbuhan ekonomi (Y1) konstan. 

e) Nilai koefisien regresi Y1 yaitu 0,643. Hal ini menunjukkan apabila terjadi 

kenaikan peertumbuhan eknomi (Y1) sebesar 1 persen maka saham 

syariah (Y2) akan meningkat sebesar 0,643 persen, dengan asumsi inflasi 

(X1), kurs (X2), jumlah uang beredar (X3), dan pertumbuhan ekonomi (Y1) 

konstan. 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat sejauh mana metode 

yang digunakan mampu menjelaskan setiap variabel dalam penelitian. Adapun 

hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Table 12.Hasil Koefisien Determinasi (R2) Model Y1 dan Model Y2 

 Sumber: Output Eviews, 2024 

Pada Tabel 12 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi pada model 

Y1 dan Y2. Hasil uji koefisien determinasi model Y1 menunjukkan nilai R2 yaitu 

0,98 sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase yang dapat dijelaskan 

oleh variabel independen yaitu inflasi, kurs dan jumlah uang beredar adalah 

98 persen, sedangkan sisanya 2 persen dijelaskan diluar variabel penelitian. 

Adjusted R- 
squared 

0.984 

Adjusted R-
Squared 

0.818 
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Sementara itu, hasil uji koefisien determinasi pada model Y2 

menunjukkan nilai R2 yaitu 0,81 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel inflasi, kurs, jumlah uang 

beredar adalah 81 persen sedangkan sisanya 19 persen dijelaskan oleh faktor 

lain di luar variabel penelitian. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis (asumsi) merupakan dugaan sementara dari 

peneliti terkait fenomena yang diteliti. Adapun uji yang digunakan yaitu uji 

simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t). 

a. Model 1 (Y1) 

1) Uji Simultan 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap 

variabel intervening yaitu pengangguran. Melalui Tabel  dapat dilihat nilai 

probability F-statistic pada hasil uji  simultan yaitu 0,00 < 0,05, yang artinya 

variabel bebas yaitu inflasi (X1), kurs (X2) dan jumlah uang beredar (X3) 

secara bersamaan mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi (Y1). 

Adapun hasil uji simultan ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Table 13.Hasil Uji Simultan Model Y1 

Sumber: Output Eviews, 2024 

2) Uji Parsial 

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui efek masing-masing variabel 

bebas yaitu inflasi (X1), kurs (X2) dan jumlah uang beredar (X3) terhadap 

variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi (Y1). Hasil uji parsial 

ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

Table 14.Hasil Uji Parsial Model Y1 

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 16.430 0.268 61.23 0.000 

X1 -0.129 0.038 -3.363 0.028 

X2 0.016 0.124 0.129 0.897 

X3 1.025 0.025 40.13 0.000 

 Sumber: Ouput Eviews, 2024 

Melalui Tabel 14 dapat dilihat nilai koefisien regresi variabel inflasi  

(X1)  yaitu -0.129 dengan probabilitas 0.028<0,05, yang artinya inflasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1). Nilai 

koefisien regresi variabel kurs (X2) yaitu 0.016 dengan probabilitas 

R-squared 0.986 Mean dependent var 15.66 

Adjusted R-
aquared 

0.984 S.D. dependent var 0.839 

S.E. of regression 0.103 Akaike info criterion -
1.552 

Sum squared resid 0.213 Schwarz criterion -
1.356 

Log likelihood 22.634 Hannan-Quinn criter. -
1.500 

F-statistic 500.19 Durbin-Watson stat 0.448 

Prob (F-statistic) 0.000   
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0.897>0,05, yang artinya kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi variabel jumlah uang 

beredar (X3) adalah 1.025 dengan nilai perobabilitas 0,00<0,05. Hal ini 

menunjukkan jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1). 

b. Model 2 (Y2) 

 
1) Uji Simultan (Uji-F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yaitu inflasi, kurs dan jumlah uang beredar memiliki efek secara simultan 

terhadap variabel dependen yaitu kapitalisasi saham syariah. Adapun hasil uji 

simultan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Table 15.Hasil Uji Simultan Model Y2 

 

Sumber: Output Eviews, 2024 

2) Uji Parsial (Uji-t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi (X1), 

kurs (X2), jumlah uang beredar (X3) dan pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap 

R-squared 0.842 Mean dependent 
var 

13.559 

Adjusted R-
squared 

0.818 S.D. dependent var 1.222 

S.E. of regression 0.520 Akaike info 
criterion 

1.684 

Sum squared resid 5.424 Schwarz criterion 1.880 

Log likelihood -16.08 Hannan-Quinn 
criter. 

1.736 

F-statistic 35.567 Durbin-Watson stat 1.265 

Pro (F-Statistic) 0.000   
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variabel saham syariah (Y2) secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan 

melihat tingkat signifikansi pada masing-masing variabel. 

 

Table 16.Hasil Uji Parsial Model Y2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 14.562 0.409 35.56 0.000 

X1 -0.169 0.058 -2.888 0.085 

X2 -0.028 0.181 -0.155 0.877 

X3 1.375 0.129 10.61 0.000 

Y1 0.643 0.051 12.61 0.000 

Sumber: Output Eviews, 2024 

Melalui Tabel 16 ditunjukkan hasil uji parsial dengan nilai koefisien 

regresi variabel inflasi (X1) yaitu -0,169 dengan probabilitas 0,08 > 0,05, yang 

artinya inflasi berefek negatif dan tidak signifikan terhadap kapitalisasi saham 

syariah (Y2). Nilai koefisien regresi variabel kurs (X2) yaitu -0,028 dengan 

probabilitas 0,87 > 0,05 yang menunjukkan bahwa kurs berefek negatif dan 

tidak signifikan terhadap saham syariah. Variabel jumlah uang beredar (X3) 

memiliki koefisien regresi 1,375 dengan probabilitas 0,00 < 0,05, sehingga 

ditarik kesimpulan bahwa jumlah uang beredar berefek positif dan signifikan  

terhadap kapitalisasi saham syariah. Variabel pertumbuhan (Y1) memiliki nilai 

koefisien regresi yatiu 0,643 dengan probabilitas 0,00 < 0,05, hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekononmi memiliki efek positif dan                                      

signifikan terhadap kapitalisasi saham syariah (Y2). 

Adapun rangkaian hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dalam Tabel 

17, sebagai berikut. 
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Table 17.Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh 
Total  Variabel Penelitian 

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikan 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Total 

Pengaruh 

 
Kesimpulan 

Keterangan 

X1           Y1 -0.129 0.028** - -0.129 Signifikan Diterima 

X2         Y1 0.016 0.897 - 0.016 Tidak 
Signifikan 

Ditolak 

X3           Y1 1.025 0.000*** - 1.025 Signifikan Diterima 

X1           Y2 -0.169 0.085 - -0.169 Tidak 
Signifikan 

Ditolak 

X2         Y2 -0.028 -0.155  -0.028 Tidak 
Signifikan 

Ditolak 

X3           Y2 1.375 0.000***  1.375 Signifikan Diterima 

Y1         Y2 0.643 0.000*** - 0.643 Signifikan Ditolak 

X1       Y2      Y1 -0.169 0.085 -0.084 -0.168 Tidak 
Signifikan 

Ditolak 

X1     Y2    Y1 -0.028 -0.155 -0.183 
 

-0.366 Tidak 
Signifikan 

Ditolak 

X1        Y2      Y1 1.375 0.000*** 0.121 1.496 Signifikan Diterima 

Sumber: Output Eviews, 2024 

Keterangan:  

 *** = α 0,01 

**   = α 0,05 

* = α 0,10 

 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penellitian ini bertujuan untuk menguji efek inflasi, kurs, jumlah uang 

beredar terhadap saham syariah melalui pertumbuhan ekonomi Sebagai 

Variabel Untervening  

1. Efek Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi efek inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 0,02<0,05 dengan koefisien regresi -
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0.129, yang artinya inflasi berefek negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indoensia tahun 2000 hingga tahun 2023. Hasil 

analisis regresi menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Karena inflasi harga barang di pasar akan naik, 

sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah. Hal ini dapat menurunkan 

kesejahteraan masyarakat karena daya beli masyarakat menjadi rendah. Inflasi 

akan menguntungkan apabila tingkat pendapatan suatu negara lebih tinggi 

dibanding laju inflasinya. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan Salim dkk89 Inflasi 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak terduga terjadi di 

Indonesia terutama contohnya inflasi yang terjadi di tahun 2020 ini yaitu 

inflasi yang meningkat disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda 

Indonesia yang berdampak pada naiknnya harga BBM dan sembako, 

menurunnya minat beli masyarakat serta meningkatnya jumlah pengangguran 

di Indonesia. Semakin tingginya angka inflasi di Indonesia maka akan semakin 

mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat pada angkanya, nilai 

inflasi yang terjadi di Indonesia pada periode 2016-2020 ini masih berada di 

kisaran normal dan dapat memberikan kesempatan bagi negara Indonesia 

untuk meningkatkan perekonomiannya. 

 
89 Amir Salim and Fadilla, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia,” Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 7, no. 1 
(2021): 17–28, www.bps.go.id,. 
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Analisa Al-Maqrizi memperkuat penegasan bahwa kekayaan suatu 

negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara itu, tapi ditentukan 

oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. 

Bisa saja suatu Negara mencetak uang sebanyak-banyaknya tapi bila hal itu 

tidak mencerminkan pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang 

melimpah itu tidak ada nilainya. Pendapat ini menunjukkan bahwa pola 

perdagangan internasional telah menjadi bahasan utama para ulama ketika 

itu. Negara yang telah mengekspor berarti mempunyai kemampuan 

berproduksi lebih besar dari pada kebutuhan domestiknya sekaligus 

menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam berproduksi. Senada 

dengan Ibnu khaldun, Ibnu Taimiyyah menentang keras terjadinya penurunan 

nilai mata uang akibat dari pencetakan mata uang yang terlalu banyak. Ia 

menyatakan “Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain emas 

dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi 

masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka”. 

Dalam teori konvensional inflasi ialah gejala kenaikan harga barang-

barang yang bersifat umum dan terus menerus. Inflasi disebabkan oleh dua 

hal, yaitu, inflasi tarikan penawaran (Demand Full Inflation) dan inflasi 

desakan biaya (Cost push inflation). Disamping hal tersebut dalam Islam inflasi 

disebabkan tiga keadaan yaitu pertama, natural inflation yang diakibatkan 

oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali dalam 

menekan inflasi. Kedua Human error inflation human sebagai inflasi yang 

diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Ketiga, emotional market, 
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yaitu permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu, kegiatan 

keagamaan, atau terkait dengan budaya atau perilaku. Dampak dari inflasi 

ialah menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Makin buruknya distribusi 

pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Di dalam pandangan 

ekonom muslim, inflasi dapat menimbulkan gangguan, melemahkan semangat 

masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecendrungan berbelanja, dan 

mengarahkan masyarkat untuk berinvestasi ke sektor non produktif. Cara 

mencegahnya dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan output 

yang dilakukan oleh pemerintah serta perbaikan perilaku moral pejabat dan 

masyarakat. 

Disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman sahabat pernah terjadi 

kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan 

menyampaikan masalahnya. Mereka mengatakan, 

 يًّ رسول الله غلا السعر فسعر لنا

Artinya: Wahai Rasulullah, harga-harga barang banyak yang naik, maka 
tetapkan keputusan yang mengatur harga barang.” 

Mendengar aduhan ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, 

يطلبني  أحد منكم    إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لآرجو أن ألقى الله وليس
 بمظلمة في دم أو مال

Artinya: Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga, yang 
menyempitkan dan melapangkan rezeki, Sang Pemberi rezeki. Sementara aku 
berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun 
dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah 
maupun harta.” (HR. Ahmad 12591, Abu Daud 3451, Tirmudzi 1314, Ibnu 
Majah 2200, dan dishahihkan Al-Albani). 
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Tak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk90 inflasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa kenaikan biaya produksi akibat 

inflasi akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berarti setiap 

fluktuasi tingkat harga umum suatu negara memiliki dampak yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Moore (2013) sejalan dengan 

hasil penelitian ini, dimana pada penelitian tersebut menemukan bahwa 

peningkatan tingkat harga umum (inflasi) berpengaruh kepada pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan di Tanzania.  

Berbeda juga dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri et 

al91 tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, dikatakan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana yang 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah variabel 

foreign direct investment (FDI) dan pengeluaran pemerintah. Hal ini juga yang 

bertentangan dimana sudah peneliti jelaskan di bagian pendahuluan tadi, 

bahwasanya mereka mengatakan inflasi ini merupakan faktor yang 

memberikan pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Di 

dalam Teori kuantitas yang merupakan teori paling sering diterapkan dalam 

hubungannya dengan inflasi. Gagasan ini dapat menjelaskan masalah inflasi, 

khususnya di negara-negara berkembang. Kita bisa melihat pada tahun 2020-

 
90 Dwi and Pasaribu, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia 

Periode 2013-2021.” 
91 Salim and Fadilla, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” 
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2021, dimana pada tahun tersebut tingkat inflasinya merupakan tingkat 

terendah yang tercatat sepanjang sejarah, hal itu dikarenakan adanya covid-

19. Dan ini berkaitan dengan teori kuantitas, dimana pemerintah mengambil 

kebijakan anggaran defisit fiskal untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi, 

yang justru akan menyebabkan utang negara meningkat dan, skenario 

terburuk, menyebabkan inflasi yang cukup besar di masa depan, meskipun 

tingkat inflasi tergolong relatif rendah. Dalam hal kebijakan moneter, inflasi 

memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat umum 

mengkonsumsi barang dan jasa serta berapa banyak uang yang diinvestasikan 

pemerintah dalam pembentukan modal bruto. Inflasi ini merupakan fenomena 

moneter yang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi suatu negara. 

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 Kenaikan harga yang diciptakan oleh inflasi akan menstimulasi 

pengusaha untuk meningkatkan produksi mereka dikarenakan keuntungan 

yang diharapkan oleh mereka menjadi lebih besar. Peningkatan produksi 

berarti menimbulkan kenaikan nilai produk domestik bruto (PDB) yang 

berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga akan 

mendorong akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produksi 

mereka. Akan tetapi, apabila kenaikan harga atau inflasi terlalu tinggi maka hal 
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tersebut akan berdampak buruk terhadap ekonomi. Kenaikan harga atau 

inflasi yang terlalu tinggi akan membuat masyarakat yang awalnya dapat 

memenuhi kebutuhan seharihari menjadi menjadi tidak dapat memenuhi 

kebutuhan mereka seperti sebelumnya karena kenaikan harga tersebut.92 

Dampak hal tersebut akan membuat adanya ketidakstabilan ekonomi 

dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun. Inflasi yang terlalu 

rendah dan tidak stabil juga dapat berdampak buruk terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi dan tidak stabil akan 

membuat pengusaha kurang terdorong dalam meningkatkan produksinya. Hal 

ini akan berdampak pada nilai PDB sekaligus memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi suatu negara.93 

94Sebagaimana dalam pandangan inflasi perspektif ekonomi islam oleh 

Al- Maqrizi digambarkan melalui natural inflation sesuai dengan namanya, 

inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari 

umat manusia. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, 

berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang 

sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang 

sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu 

mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya 

 
92 M Hafidz Meiditambua Saefulloh, Muhammad Rizah Fahlevi, and Sylvi Alfa Centauri, 

“Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Perspektif Indonesia,” Jurnal Keuangan 
Negara dan Kebijakan Publik 3, no. 1 (2023): 17–26. 

93 Muhammad Rizki, “Dampak Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Dan Cadangan Devisa 
Terhadap Return Ihsg Di Bursa Efek Indonesia,” Journal of Business Administration Economic & 
Entrepreneurship 3, no. 1 (2021): 44–55. 

94 Al-Maqrizi, Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Gummah, Kairo: Maktabah Al-tsaqafah 
Al-Diniyah, 1986, dalam Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 
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beli masyarakat. Al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang 

diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan 

Agregatif (AD). 

Kajian internasional, hubungan sebab akibat antara inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi adalah di selidiki dengan mempelajari hubungan 

kointegrasi mereka dan dengan memperkirakan kesalahan model koreksi. 

Motivasi utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah suatu 

hubungan ada di antara mereka dan jika demikian, untuk menganalisis sifat 

hubungan itu, maka didapat hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif 

jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan 

ini tidak harus linier dan oleh karena itu kami menanyakan hal tersebut 

pertanyaan berikut: pada tingkat manakah inflasi mulai mengurangi tingkat 

pertumbuhan perekonomian Finlandia? Untuk menemukan jawaban atas 

pertanyaan ini, kami menggunakan nilai terkecil biasa squares (OLS) untuk 

mengetahui tingkat ambang batas inflasi di Finlandia selama periode tersebut 

1980-2010. Kami menemukan bahwa ketika inflasi melebihi 4 persen, inflasi 

akan mulai meningkat secara signifikan mengurangi tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Finlandia. Melihat ECB, target inflasi mengingat wawasan ini, hasil 

penelitian ini mungkin memiliki implikasi yang berguna dalam penyesuaian 

tingkat inflasi yang optimal di Negara-negara Euro. Selanjutnya, karena tingkat 
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harga ditetapkan pada tingkat ECB, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

menentukan target inflasi yang optimal tingkat Eropa.95 

2. Efek Kurs Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi efek kurs 

terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 0,89>0,05 dengan koefisien regresi -

0.016, yang artinya kurs berefek positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000 hingga tahun 2023. Variabel 

nilai tukar (kurs) berefek positif, artinya disaat nilai tukar rupiah terdepresiasi 

(dolar terapresiasi) maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan 

dan sebaliknya jika nilai tukar rupiah terapresiasi (dolar terdepresiasi) maka 

akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Beberapa aspek hasil 

analisis didapati bahwa terdapat pengaruh negatif antara kurs dan 

pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak signifikan secara statistik (0,2750 > 

0,05). Fenomena ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa kenaikan nilai tukar dan 

pelemahan nilai rupiah berdampak pada kenaikan harga barang, terutama 

barang-barang impor dan bahan baku produk impor di dalam negeri. Hal ini 

akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang dan penurunan pertumbuhan 

ekonomi.96 

 
95 Pengaruh Kebutuhan Kognisi et al., “The Causal Relationship between GDP Growth, 

Foreign Direct Investment, Andinflation in Ghana from 1970 to 2021: A Co-Integrated Study,” 
Industry and Higher Education 3, no. 1 (2021): 1689–1699, 
http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/ha
ndle/123456789/1288. 

96 Clemment Marvello Fedihartono, Nerissa Arcellya Virjannah, and Muhammad Yasin, 
“Pengaruh Kurs Terhadap Pengangguran, Utang Luar Negeri, Neraca Perdagangan, Dan 
Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi 1, no. 3 
(2023): 01–13. 



121 
 

 
 

 

97Imam Al-Ghazali memberikan sebuah pandangan tentang uang 

sebagai penguat atas pernyataan diatas adalah Menurut Al-Ghazali kekayaan 

suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang 

positif, bukan pada banyaknya jumlah uang yang beredar di negara tersebut. 

Artinya ketika jumlah uang yang beredar sangat banyak dan bukan 

berdasarkan pesatnya produksi maka uang yang banyak itu menjadi tidak 

bernilai. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang adalah nikmat Allah yang 

digunakan masyarakat sebagai alat perantara untuk memudahkan transaksi 

muamalah. Menurut beliau uang memiliki fungsi sebagai cara untuk 

mendapatkan barang lain dan tujuan-tujuan tertentu. Kalau dikaitkan dengan 

fungsi uang secara umum maka penjelasan beliau ini masuk kepada fungsi 

sebagai sarana tukar-menukar. Oleh karena itu beliau mengibaratkan uang 

seperti sebuah cermin, dimana cermin merupakan wadah yang tidak 

mempunyai warna sendiri namun mampu memantulkan semua jenis warna. 

98Meskipun Al-Ghazali tidak menyebutkan harus disahkan oleh 

pemerintah, namun beliau mengharuskan adanya pencetakan uang, 

pengesahan dan juga penetapan harga yang hanya boleh dilakukan oleh 

lembaga resmi yang ditunjuk. Dalam pernyataannya beliau menjelaskan: 

“kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata 

uang dari barang tambang, yakni emas, perak dan tembaga dan dibutuhkan 

 
97 Ghazali, Aidit, Islamic Thinkers on Economic, Administratio, and Transaction, Kuala 

Lumpur: Quil Publisher, 1991. 
98 Ghazali, Aidit, Islamic Thinkers on Economic, Administratio, and Transaction, Kuala 

Lumpur: Quil Publisher, 1991. 
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percetakan, serta penentuan nilai tukar. Untuk itulah dibutuhkan tempat 

percetakan uang. ” Landasan pemikiran Al-Ghazali tentang uang terdapat 

dalam Al-Qur’an dan Hadits: Pertama, Imam Al-Ghazali memberikan padangan 

nya dalam Qur’an Surah At-Taubah/34:99 

وَالَ   مْ ونَ أَ لُ كُ أْ يَ انِ لَ بَ ارِ وَالرُّهْ بَ نَ الَْْحْ يراً مِ ثِ نَّ كَ وا إِ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ ي ُّهَ يًَّ أَ
لِ   اطِ بَ لْ هَبَ  النَّاسِ بِِ زُونَ الذَّ نِ كْ ينَ يَ يلِ اللََِّّ ۗ وَالَّذِ بِ نْ سَ ونَ عَ صُدُّ وَيَ

يمٍ  لِ ابٍ أَ ذَ عَ مْ بِ رْهُ شِ  بَ يلِ اللََِّّ فَ  بِ ونَََا فِي سَ قُ فِ نْ ةَ وَلََ يُ  فِضَّ  وَالْ
Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari 
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan 
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari 
jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 

Jadi, larangan disini ditujukan kepada alat tukar (medium of exchange) 

yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang 

hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak maupun belum. Dan barang 

siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan 

rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat seuatu yang berlawanan 

dengan tujuan penciptaan emas dan perak.  

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa meminum dalam bejana emas 

dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebongkah api neraka ke dalam 

perutnya”. (HR. Bukhari dan Muslim) Adapun beberapa fungsi uang menurut 

 
99 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I,” 2021, 

https://quran.kemenag.go.id/. 
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Al-Ghazali yakni sebagai al-mu’awwidhah (alat tukar), hakim mutawasith 

(pengukur nilai barang) dan qiwam al-dunya (satuan hitung). 

Fungsi uang sebagai al-mu’awwidhah yakni uang menjadi sarana untuk 

transaksi muamalah. Sementara fungsi uang sebagai hakim mutawasith 

(pengukur nilai barang) yakni uang memliki peran sebagai alat ukur yang jelas 

dalam menentukan harga suatu barang. Dan fungsi uang sebagai qiwam al-

dunya memiliki arti bahwa uang adalah alat yang dapat digunakan untuk 

menilai barang sekaligus membandingkan dengan barang yang lain, 

sebagaimana beliau mengilustrasikan uang itu seperti cermin. Jadi Al-Ghazali 

menyimpulkan bahwa uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi. 

Berdasarkan hasil penelitian Nirmaya dkk diketahui bahwa kurs 

berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

dengan hasil uji t sig > α5% (0,2750> 0,05). Hal tersebut karena semakin tinggi 

nilai tukar dan melemahnya rupiah memberikan dampak terhadap harga 

barang terutama barang-barang impor dan barang-barang bahan baku produk 

impor untuk produk dalam negeri, yang akhirnya memberikan pengaruh 

kenaikan harga barang dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. 100 

Pada penelitian yang diperoleh Dusana menunjukkan bahwa kurs 

tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 memiliki variasi nilai yang signifikan. 

Pada tahun 2010, tercatat kurs terendah sebesar Rp 8.991 per 1 US Dollar, 

sedangkan kurs tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai Rp 14.481 per 

 
100 D. N. Nirmaya, F. F. Farabi, and I. A. Lumbantobing, “Pengaruh Krisis Moneter Dan 

Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia 2, no. 1 
(2020): 129–141. 
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1 US Dollar. Rata-rata kurs selama periode tersebut adalah sebesar Rp 

11.778,92 per 1 US Dollar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mengalami 

variasi yang cukup signifikan. Tercatat pertumbuhan ekonomi terendah 

sebesar 4,6% dan tertinggi sebesar 6,2%, yang terjadi pada tahun 2010. Rata-

rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 

adalah sebesar 5,34%. Untuk menganalisis data tersebut, dilakukan pengujian 

dengan menggunakan regresi linier sederhana serta uji koefisien determinasi 

(R2) dan uji statistik (uji t dan uji F) menggunakan program Microsoft Excel.101 

Nilai tukar (kurs) berpengaruh positif dan signifikan tehadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai 

koefisien yang ditunjuk sebesar 0,67. Semakin meningkat nilai tukar rupiah 

(depresiasi) maka akan mendorong peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. 

Koefesien (β1) bernilai positif artinya pada saat nilai kurs rupiah terhadap 

dollar meningkat (rupiah terdepresiasi) maka persentase pertumbuhan 

ekonomi (LOGPDB) juga akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat 

kurs rupiah terhadap dollar mengalami penurunan (rupiah terapresiasi) maka 

pertumbuhan PDB juga ikut turun. Pertumbuhan kurs rupiah terhadap dollar 

sebesar satu persen akan meningkatkan persentase PDB sebesar 0,67 persen 

dan sebaliknya, penurunan kurs rupiah terhadap dollar sebesar satu persen 

akan menurunkan persentase PDB sebesar 0,67 persen. Pengaruh nilai tukar 

terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari sisi perdagangan. 

 
101 Dusana Halawa, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tukar 

Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat,” Journal Economics and Strategy 4, no. 1 (2023): 52–
61. 
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Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan internasional suatu negara 

atau ekspor dan impor. Secara umum, pelemahan nilai tukar (depresiasi) akan 

merangsang ekspor dan membuat impor lebih mahal, sehingga mengurangi 

defisit perdagangan suatu negara yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apresiasi nilai tukar dapat mengurangi 

daya saing ekspor dan membuat impor lebih murah, sehingga menyebabkan 

defisit perdagangan yang akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.102 

Paradigma kurs dalam perspektif ekonomi islam dan menjadi lokomotif 

acuan juga adalah bagaimana dengan Implikasi terjadinya perubahan nilai 

tukar uang bukan saja berdampak pada tingkat barang domestik tetapi juga 

berdampak pada tingkat harga dari mata uang suatu negara, sehingga 

terjadinya deflasi dan inflasi tidak dapat terhindarkan. Implikasi perubahan 

nilai tukar uang yang paling tampak bagi bangsa kita yaitu terjadinya krisis 

mata uang yang melanda Indonesia dan sejumlah negara Asia. Perekonomian 

terpuruk akibat nilai mata uang berubah sehingga mengakibatkan harga-harga 

barang naik baik domestik maupun non domestik tinggi. 

3. Efek Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi efek jumlah uang 

beredar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 0.00<0,05 dengan koefisien 

regresi 1.025, yang artinya jumlah uang beredar berefek positif dan signifikan 

 
102 Ridwan Maronrong Maronrong and Kholik Nugrhoho, “Pengaruh Inflasi, Suku 

Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur 
Otomotif Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2017,” Jurnal STEI Ekonomi 26, no. 
02 (2019): 277–295. 
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terhadap pertumbuhan ekonomi di Indoensia tahun 2000 hingga tahun 2023. 

Selain  itu  juga  hal  ini  bisa  dikatakan  sesuai  dengan  teori  permintaan  uang  

Irfing Fisher  yang  mana  dia  mengatakan  jumlah  uang  bisa  menyebabkan  

inflasi  tetapi  ketika jumlah uang beredar itu sedikit maka perekonomian akan 

seret. Hal ini disebabkan fungsi peredaran uang itu berkaitan dengan 

pergerakan ekonomi karena hal itulah yang membuat perputaran uang 

beredar itu ketika meningkat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga   

meningkat.    

Hal   ini   disebabkan   jumlah   uang   yang   diminta   itu   berbanding 

proporsional  dengan  tingkat  output  atau  pendapatan.  Selain  itu  juga  teori  

ini  selalu berkaitan dengan harga yang mana PDB juga berkaitan dengan 

harga. Hal ini juga sesuai dengan  mazhab  alternatif  kritis  dan  juga  mazhab  

igtishaduna  dalam  Islam,  yang  mana diambil  kesimpulan  bahwa  memang  

ketika  jumlah  uang  beredar  itu  memliki  pengaruh yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan juga roda perekonomian asalkan tetap sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Beberapa peneliti sebelumnya mendapatkan hasil bahwa ketika  jumlah  

uang  beredar  dinaikkan  1%  maka  inflasi  akan  mengalami  penurunan 

sebesar  0,314.  Yang  mana  dengan  hasil  mengindikasikan  bahwa  jumlah  

uang  beredar memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  tingkat  inflasi  karena  

pada  hasil  penelitian  ini membuktikan bahwa ketika uang meningkat tingkat 

inflasi mengalami penurunan. Jika dikaitkan  dengan  teori  konvensional  yaitu  

teori  kuantitas  dari  david  ricardo  yang menyatakan bahwa jumlah uang 
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beredar memiliki pengaruh positif terhadap inflasi jelas hasil ini bertolak 

belakang dengan teori konvensional ini.Dalam perpekstif islam sendiri 

dikatakan ketika jumlah uang beredar itu meningkat tanpa  melihat  kebutuhan  

masyarakat  disana  sehingga  jumlah  uang  yang  beredar  Untuk lebih 

meyakinkan hasil yang ada dari penelitian ini maka peneliti mengambil hasil 

uji dari salah satu penelitian yang memiliki konsep yang sama yaitu penelitian 

yang dilakukan  oleh  Hafizatul  Fitria  dari  Universitas  Malikussaleh  pada  

tahun  2018  yang berjudul”Pengaruh  jumlah  uang  beredar,  tingkat  suku  

bunga  dan  inflasi  terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia”. Yang mana 

penelitian ini dia menemukan hasil pengaruh  yang  diberikan  jumlah  uang  

beredar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yaitu bersifat positif dimana 

mengindikasikan hubungan positif yang terjaid antara keduanya.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang juga menyatakan bahwa  

pengaruh  yang  diberikan  oleh  jumlah  uang  beredar  terhadap  pertumbuhan 

ekonomi itu bersifat positif.Selain  dari  penelitian  ini  ada  juga  penelitian  lain  

yang  bisa  menjadi  pendukung penelitian  ini  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  

oleh  Annisa  Dewi  dengan judul  pengaruh jumlah  uang beredar, BI  Rate  dan   

Inflasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  juga mendapatkan   hasil   

bahwa   jumlah   uang   beredar   berpengaruh   positif   terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Selain  itu  juga  hal  ini  bisa  dikatakan  sesuai  dengan  teori  

permintaan  uang  Irfing Fisher103  yang  mana  dia  mengatakan  jumlah  uang  

 
103 Sanjaya Krisna, Based on Empirical Research, 2019. 
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bisa  menyebabkan  inflasi  tetapi  ketika jumlah uang beredar itu sedikit maka 

perekonomian akan seret. Hal ini disebabkan fungsi peredaran uang itu 

berkaitan dengan pergerakan ekonomi karena hal itulah yang membuat 

perputaran uang beredar itu ketika meningkat akan mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi juga meningkat.    

Hal   ini   disebabkan   jumlah   uang   yang   diminta   itu   berbanding 

proporsional  dengan  tingkat  output  atau  pendapatan.  Selain  itu  juga  teori  

ini  selalu berkaitan dengan harga yang mana PDB juga berkaitan dengan 

harga. Hal ini juga sesuai dengan  mazhab  alternatif  kritis  dan  juga  mazhab  

igtishaduna  dalam  Islam,  yang  mana diambil  kesimpulan  bahwa  memang  

ketika  jumlah  uang  beredar  itu  memliki  pengaruh yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan juga roda perekonomian asalkan tetap sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa antara teori yang ada pada 

ekonomi islam itu sendiri dengan hasil penelitian ini sejalan dan pengaruh 

yang diberikan oleh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi itu 

bersifat positif. Berdasarkan hasil penelitian yang melihat situasi dalam jangka 

waktu yang lebih lama, nilai probabilitas dari variabel nilai uang beredar (wide 

money) adalah 0,0030. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif 

yang besar antara variabel jumlah uang beredar terhadap PDB. Selain itu, 

analisis jangka pendek menunjukkan nilai probabilitas 0,0000, yang 

menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang 

cukup besar dan merugikan terhadap PDB. Akibatnya, jelas bahwa ada 
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hubungan substansial antara ekspansi jumlah uang beredar dan pertumbuhan 

ekonomi.  

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa variabel yang mewakili jumlah uang beredar memiliki 

pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap ekspansi 

perekonomian. Sudah menjadi rahasia umum bahwa nilai koefisien regresi 

adalah 0,804, dan nilai sig sebesar 0,022. Oleh karena itu, tanpa diragukan lagi 

telah dibuktikan bahwa jumlah uang yang beredar berdampak pada ekspansi 

ekonomi, dan nilai koefisien regresinya adalah positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi positif dengan jumlah uang 

yang tersedia. Temuan penelitian ini, di sisi lain, bertentangan dengan 

penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa jumlah uang beredar 

memiliki dampak yang besar dan negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. Semakin banyak jumlah uang beredar, semakin besar potensi 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan ketika terjadi peningkatan 

ketersediaan uang, masyarakat akan menggunakan sebagian uangnya untuk 

konsumsi. Hal ini, pada gilirannya, akan menyebabkan produsen memproduksi 

lebih banyak komoditas, yang kemudian akan menyebabkan peningkatan 

permintaan faktor-faktor produksi. Konsumsi akan meningkat, demikian juga 

produktivitas pemilik usaha, dan pendapatan per kapita, yang semuanya akan 

berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.104 

 
104 ‘A’isyah Luthfi Alifah and RR Retno Sugiharti, “Pengaruh Moneter Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi,” Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan 2, no. 6 (2022): 
421–438. 
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Hubungan jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi diuji 

dengan menggunakan Least Square Metode dalam tesis ini. Efek jumlah uang 

beredar terhadap pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan menggunakan 

sistem dinamis. Efek pertumbuhan jumlah uang beredar pada periode t 

mempunyai efek yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode (t) 

yang sama. Analisis yang sama dilakukan untuk t-1 dan t-2 periode, dampak 

pertumbuhan uang beredar pada lag t-1 dan t-2 mempunyai pengaruh negatif 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada periode t. Terakhir, tingkat 

pertumbuhan jumlah uang beredar periode t-3 menunjukkan pengaruh positif 

terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada periode t. Jumlah uang beredar 

diterima sebagai alat pembiayaan yang lazim untuk anggaran pusat di Turki 

hingga tahun 2001. Pemerintahan populis tidak pernah segan-segan 

menggunakan instrumen ini, inflasi dan krisis ekonomi silih berganti hingga 

tahun 2001. Dua devaluasi mata uang utama terjadi pada tahun 1990 dan 

2001. Analisis ini menunjukkan bahayanya pemerintahan populis yang 

menggunakan Bank Sentral sebagai andalan sumber keuangan. Jumlah uang 

beredar dapat memberikan efek optimis parsial terhadap pertumbuhan 

ekonomi ketika anggaran pusat mengalami defisit (seperti yang terlihat pada 

periode pertama). Namun, itu negatif dampaknya sangat jelas pada periode 

kedua dan ketiga ketika terlalu banyak uang yang dicetak. 

Perluasan basis moneter menjadi penyebab terjadinya inflasi yang pada 

gilirannya merusak tingkat harga di pasar, impor, rencana investasi dan 

distribusi pendapatan. Itu perekonomian hanya mampu mengelola perluasan 
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baru pada periode keempat dan seterusnya mengikuti jalur pertumbuhan 

alaminya. Perekonomian Turki merancang undang-undang keuangan baru 

yang ketat dan tindakan manajemen fiskal setelahnya tahun 2003. Para 

pembuat kebijakan fiskal saat ini bekerja pada anggaran dan uang yang dapat 

diandalkan pasokan dibiarkan sebagai sumber keuangan untuk anggaran 

pusat, Bank Sentral sebagai pengola.105 

4. Efek Inflasi Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi efek inflasi 

terhadap kapitalisasi saham syariah yaitu 0.08<0,05 dengan koefisien regresi 

-0.169, yang artinya inflasi berefek negatif dan tidak signifikan terhadap 

kapitalisasi saham syariah di Indonesia tahun 2000 hingga tahun 2023. 

Tandelilin mengatakan  bahwa  “Peningkatan inflasi secara relatif akan 

membawa sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Oleh karenanya, inflasi 

juga bisa disebut sebagai risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, 

investor biasanya menuntut biaya tambahan premium inflasi untuk 

mengkompensasi  penurunan  daya  beli  yang dialaminya.Inflasi memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan harga saham yang terdapat di 

JII.  

Asumsi yang tepat yaitu ketika inflasi terjadi secara cepat dan 

meningkat tajam dari sebelumnya, minat investor untuk berinvestasi akan 

 
105 Mehmet Adak, “Money Supply and Economic Growth: The Case Of Turkey” (n.d.): 

9–22. 
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berkurang. Menurunnya minat investor untuk berinvestasi akan menurunkan 

harga saham perusahaan dan menurukan indeks saham. 

Sejalan dengan Mustafa Kamal dkk106 hasil penelitiannya diketahui 

bahwa hasil analisis uji-F pada menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,026 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap ISSI. Sedangkan hasil uji t untuk variabel 

Inflasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk inflasi sebesar 0,910 > 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ISSI. Hasil analisis tersebut dapat diartikan 

bahwa selama periode pengamatan tingkat inflasi berada pada periode normal 

atau dapat dikatakan tidak dalam masa krisis sehingga tidak mempengaruhi 

keputusan investor untuk melakukan transaksi saham. Pada periode 

penelitian, investor tidak menggunakan tingkat inflasi sebagai pertimbangan 

dalam membuat keputusan untuk melakukan investasi berbasis syariah. 

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam 

berinvestasi pada saham syariah, seperti nilai tukar rupiah dan tingkat suku 

bunga domestik. 

Tak searah dengan penelitian Widya107 Pada triwulan 1,2, dan 3 tahun 

2015 tingkat inflasinya merupakan yang tertinggi dibanding tahun setelahnya 

yang dapat dikatakan stabil. Hal ini inflasi di Indonesia tahun 2015-2022 

 
106 Kamal et al., “Pengaruh Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap 

Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi).” 
107 Ayu Widyaningtias, Romdhonah Zahrotul Mawaddah, and Siti Amaroh, “Pengaruh 

Inflasi, Nilai Tukar, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Indeks Harga Saham Di Jakarta 
Islamic Index,” JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics 3, no. 1 (2024): 1–16. 
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terjadi fluktuasi. Naiknya suatu harga produk dan bahan mentah dapat 

menjadikan beban pengolahan produk semakin naik dan mengakibatkan 

permintaan masyarakat menurun dan sehingga keuntungan perusahaan juga 

mengakibatkan harga saham menurun. Beda halnya pada tahun 2020-2021, 

inflasi mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena di Indonesia diserang oleh 

Covid-19. Turunnya harga produk saat pandemi tersebut mengakibatkan 

permintaan masyarakat mengalami kenaikan, sehingga keuntungan 

perusahaan juga berakibat harga sahamnya naik. Namun, dari perbedaan 

tingkat inflasi dari tahun 2015- 2022 tidak memberikan dampak apapun pada 

indeks saham JII. Lebih lanjut, hasil uji t juga menyatakan Ho diterima dan Ha 

tertolak artinya inflasi tidak mempengaruhi indeks saham JII secara signifikan. 

Pengkajian ini menemukan inflasi tidak mempengaruhi indeks harga saham 

JII. Hal tersebut membuktikan para penanam modal tidak menghiraukan 

tingkat inflasi, akibatnya penanam modal konsisten bertransaksi dalam 

membeli dan menjual saham syariah di BEI. Hasil penilitian ini selaras yang 

ditemukan U. Sulia Sukmawati dkk bahwa inflasi mempunyai hubungan negatif 

terhadap JII. Selain itu Ahmad Riyadh juga menemukan inflasi tidak 

mempengaruhi JII. 

Inflasi hubungannya sangat erat dengan kemampuan penurunan daya 

beli, baik dalam ruang lingkup individu dan perusahaan. Dalam beberapa 

pengertian inflasi yaitu kenaikan harga secara terus menerus dari suatu 

barang dan jasa secara umum. Apabila suatu komoditas atau barang dapat 
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dikatakan mengalami kenaikan, jika harga menjadi lebih tinggi dari harga 

periode sebelumnya. 

108Karya Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi terjadi dan 

tergambarkan karena dua faktor penyebab pertama yaitu natural inflation 

Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak 

mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi 

yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya 

permintaan agregatif (AD). Al-Maqrizi mengambil contoh Pada masa khalifah 

Umar ibn Khattab, kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri 

membeli barang-barang dari luar negeri lebih sedikit nilainya daripada nilai 

barang-barang yang mereka jual, sehingga mereka mendapat keuntungan. 

Keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut dibawa masuk ke Madinah 

sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik (AD↑). Naiknya 

permintaan agregat akan membuat kurva AD bergeser ke kanan dan akan 

mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan (P↑). Kemudian, 

yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab dalam mengatasi masalah tersebut 

adalah beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang 

selama 2 ( dua) hari berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya permintaan 

agregat (AD↓) dan tingkat harga menjadi normal. Akibat dari turunnya tingkat 

produksi (AS↓) karena terjadinya panceklik, perang, ataupun embargo. 

 
108 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), 191. 
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Dahulu kala Pada saat pemerintahan Umar ibn Khattab pernah terjadi 

masa panceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, diibaratkan pada 

grafik sebagai kurva AS yang bergeser ke kiri (AS↓) yang mengakibatkan 

naiknya harga-harga (P↑). Yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab dalam 

mengatasi permasalahn ini, beliau melakukan impor gandum dari Mesir, 

sehingga penawaran agregat (AS) barang di pasar kembali naik (AS↑) yang 

kemudian berdampak pada penurunan harga-harga (P↓).  

109Kedua dari pandangan Al-Maqrizi adalah Human Error Inflation yang 

diakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar 

dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. 110Sebagaimana firman Allah Q.S Ar 

Rum/41: 

مْ  ظَ  هُ يقَ ذِ يُ دِي النَّاسِ لِ يْ تْ أَ بَ سَ اَ كَ رِ بم حْ بَ بَِ  وَالْ ادُ فِي الْ سَ فَ رَ الْ هَ
ونَ  عُ رْجِ مْ يَ  لَّهُ عَ وا لَ لُ مِ ضَ الَّذِي عَ عْ  بَ 

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

 
Prof Quraish Shihab memberikan penafsiran telah terlihat kebakaran, 

kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang 

disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah 

 
109 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), 191 
110 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I,” 2021, 

https://quran.kemenag.go.id/. 
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menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-

perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan.111 

Diskusi yang bisa dipetik adalah telah tampak kerusakan di darat dan 

lautan, seperti rusaknya penghidupan mereka, turunnya musibah, dan 

turunnya penyakit yang menimpa diri mereka, dan lain-lain disebabkan 

perbuatan buruk (maksiat) yang mereka lakukan. Yakni agar mereka 

mengetahui bahwa Allah memberikan balasan terhadap amal, Dia 

menyegerakan sebagiannya sebagai contoh pembalan terhadap amal. 

Maka Mahasuci Allah yang mengaruniakan nikmat dengan musibah dan 

memberikan sebagian hukuman agar manusia kembali sadar, sekiranya Allah 

menimpakan hukuman kepada mereka terhadap semua perbuatan buruk 

mereka, niscaya tidak ada satu pun makhluk yang tinggal di bumi. 

 Tujuan dari jangka panjang pemerintah yaitu dengan menjaga agar 

tingkat inflasi tetap berada pada tingkat yang rendah dan tidak mengalami 

kenaikan. Penyebab utama dari inflasi yaitu dengan adanya suatu perubahan 

terhadap keseluruhan akan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pelaku 

dalam ekonomi. Suatu perubahan dalam investasi, pengeluaran pemerintah 

atau ekspor yang dapat mengubah permintaan material untuk mendorong 

output yang lebih besar. Dalam dunia investasi, inflasi sangat berpengaruh 

dapat dilihat dari setiap terjadi kenaikan atau penurunan angka inflasi akan 

sangat mempengaruhi otoritas moneter dalam pembuatan kebijakan yang 

 
111 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, 
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akan berpengaruh pada investor dalam penempatan dana investasinya. Biaya 

produksi yang kian meninggi bisa ditingkatkan oleh inflasi dari harga bahan 

baku yang meningkat ketimbang harga yang naik atas dasar ketentuan 

perusahaan. Profitabilitas mampu diturunkan oleh hal tersebut melalui 

perkiraan penjualan tertentu bahkan dalam melakukan investasi bisa 

meningkatkan dan menurunkan risiko. Dimana profitabilitas yang menurun 

menjadi berita buruk bagi perusahaan dikarenakan penilaian investor tidak 

menarik terhadap pasar modal yang mempunyai risiko yang lebih tinggi. 

Merosotnya kemauan investor untuk berinvestasi bisa menyebabkan harga 

dan indeks saham perusahaan menurun. Tetapi jika inflasi rendah atau 

menurun mampu membuat profitabilitas jadi naik dimana terjadi 

pengurangan biaya produksi akibat dari bahan baku murah tetapi harga 

penjualannya tetap. Dengan demikian, profitabilitas yang meningkat pada 

suatu perusahaan bisa menaikkan harga saham karena banyak yang mau 

melakukan investasi pada perusahaan tersebut dan indeks saham juga ikut 

meningkat.  

Beberapa penelitian terdahulu, disimpulkan bahwa Inflasi memiliki 

pengaruh yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmatika Istiqamah112 yang menyimpulan bahwa Inflasi berpengaruh 

positif terhadap pergerakan saham. Berdasarkan pengujian ini uji secara 

parsial (Uji t), diperoleh unstandardized coefficient Inflasi sebesar 10,774 

 
112 Rachmat Sugeng et al., “Analisis Pengaruh Bi Rate Dan Inflasi Terhadap Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2017-2020,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 10, no. 1 
(2024): 166. 
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dengan signifikan 0,000. serta t hitung sebesar 4,214 dan t tabel sebesar 2,014. 

Jika nilai thitung Inflasi lebih besar dari nilai ttabel yaitu (4,214 > 2,014) dan 

nilai signifikansi < 0,05 yakni (0,000 < 0,05). Maka Inflasi berpengaruh pada 

harga saham ISSI pada periode 2017-2020. 

5. Efek Kurs Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi efek kurs 

terhadap kapitalisasi saham syariah yaitu -0.155>0,05 dengan koefisien 

regresi -0.28, yang artinya kurs berefek negatif dan tidak signifikan terhadap 

kapitalisasi saham syariah di Indonesia tahun 2000 hingga tahun 2023. Nilai 

Tukar adalah Kenaikan  yang  menyeluruh  dari  jumlah  uang  yang  harus  

dibayarkan  (nilai  unit penghitungan  moneter)  terhadap  barang-

barang/komoditas  dan  jasa  Risiko  nilai tukar  (kurs)  berkaitan  dengan  

fluktuasi  nilai  tukar  mata  uang  domestik  (negara  perusahaan  tersebut) 

dengan  nilai  mata  uang  negara  lain.  Risiko  ini  juga  dikenal  sebagai  risiko  

mata  uang  (currency  risk) atau risiko nilai tukar (exchange rate risk). 

Suciningtyas mengatakan jika mata uang  mengalami depresiasi,  perusahaan  

yang  memiliki  utang  luar  negeri  dan  yang  perusahaan melakukan  kegiatan  

impor  akan  terkena  dampaknya.  Perusahaan  akan  menanggung  biaya  yang  

lebih tinggi dari semula karena adanya pelemahan mata uang domestik, 

adanya peningkatan biayatentu akan mengurangi  laba  perusahaan.  Sehingga  

harga  saham  perusahaan  akan  mengalami  penurunan,  ketika harga saham 

mengalami penurunan akan mengakibatkan indeks saham JII juga mengalami 

penurunan. 
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Sejalan dengan reina dkk113 dari hasil penelitiannya dapat dilihat 

bahwasannya variabel nilai tukar berpegaruh secara negatif terhadap indeks 

harga Saham JII sebelum covid periode 2018-2019 dan begitupula di Masa 

covid periode 2020-2021 variabel nilai tukar berpegaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap indeks harga saham JII. 

 Nilai tukar dapat mempengaruhi indeks harga saham, terutama bagi 

Perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor yang 

menggunakan mata uang asing seperti USD sebagai mata uang untuk 

melakukan transaksi. Sehingga nilai tukar akan memberikan pengaruh negatif 

pada pergerakan indeks saham. Menurut Suciningtias dan Khoiroh nilai tukar 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia. 

nilai tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham syariah, karena 

memungkinkan ada perbedaan dalam tujuan setiap investor atau perusahaan, 

setengahnya bergantung pada impor dan sebagian besar pada ekspor. 

Sehingga pada saat nilai tukar naik maka indeks harga saham JII akan menurun 

dan pada saat nilai tukar mengalami penurunan maka Indeks harga saham JII 

akan mengalami kenaikan. 

Berbeda dengan penelitian arif efendi114 Hasil pengujian regresi 

menyatakan bahwa Kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Saham JII. Peningkatan nilai tukar mengindikasikan bahwa rupiah 

 
113 Belinda Fortuna, “Hubungan Antara Indeks Harga Saham Dengan Indikator Makro 

Ekonomi: Kajian Teori,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 1, no. 5 (2016): 105–112. 
114 Afendi, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Di Jakarta 

Islamic Indeks (JII) (Periode 2012-2016),” SEGMEN Jurnal Manajemen dan Bisnis 13, no. 2 
(2017): 48–72. 
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mengalami depresiasi. Ketika rupiah terdepresiasi maka investor akan 

berusaha menukarkan mata uang asing ke dalam bentuk rupiah dan 

menginvestasikannya dalam bentuk saham. Oleh karena itu harga saham akan 

mengalami peningkatan dan indek harga saham juga meningkat. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Lubis115 dan Suryanto116 menyatakan 

bahwa secara parsial variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap indek saham. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kurs US dollar 

(rupiah terdepresiasi) akan meningkatkan ekspor asal Indonesia di pasar 

mancanegara. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya permintaan akan 

produk ekspor Indonesia sehingga dampak positif dari melemahnya nilai tukar 

rupiah dirasakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis yang berorientasi ekspor.  

Segmen hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Aisyah 

dan Khoiroh117 yang menyatakan nahwa perubahan nilai tukar IDR/USD akan 

memberikan arti pada pergerakan Indeks Saham JII, yang mana perubahannya 

memiliki arah berlawanan atau negatif. Depresiasi rupiah terhadap dollar 

berarti bahwa nilai rupiah mengalami pelemahan sehingga penukaran mata 

uang dollar akan mendapatkan nilai rupiah yang lebih tinggi. Pelemahan nilai 

tukar rupiah akan berpengaruh secara berbeda terhadap perusahaan dalam 

katagori impor atau ekspor. Bagi perusahaan impor tentu depresiasinya rupiah 

 
115 Lubis, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Harga Saham 

Perbankan Di Bursa Efek Indonesia” (Universitas Terbuka, 2010). 
116 Suryanto, “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI Rate Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Harga Saham Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia.” 
117 Rahmi Wulandari, Yeniwati Yeniwati, and Dewi Zaini Putri, “Analisis Pengaruh 

Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” Jurnal Ecogen 
1, no. 3 (2019): 712. 
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akan merugikan perusahaan sebab menanggung biaya yang lebih besar. Hal 

yang sama juga dialami oleh perusahaan yang memiliki hutang dalam bentuk 

dolar tentu depresiasi rupiah akan merugikan sebab perusahaan akan 

membayar kewajiban yang lebih besar, tentu hal tersebut akan menurunkan 

profitabilitas perusahaan. Ketika profitabilitas perusahaan turun, banyak 

investor yang memilih untuk menjual sahamnya dan memilih beralih pada 

investasi lainnya seperti pada pasar valuta asing. Sikap para investor tersebut 

yang mampu menurunkan harga saham perusahan serta berpengaruh pada 

permintaan saham – saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) termasuk saham 

syariah pada Indeks Saham Syariah sehingga berakibat pada pergerakan 

indeks saham yang menurun.  

Hubungan antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dengan 

harga saham dapat dilihat melalui pendekatan pasar barang (good market 

approach), di mana perubahan pada kurs akan mempengaruhi suatu 

perusahaan, yaitu pada pendapatan perusahaan atau struktur cost of fund-nya, 

yang nantinya akan mempengaruhi pada harga saham suatu perusahaan. Pada 

saat kurs Dollar AS terapresiasi, maka produk yang memiliki kaitan dengan 

kegiatan impor akan mengalami kenaikan harga. Kejadian ini menyebabkan 

biaya produksi meningkat dan laba perusahaan menjadi turun sehingga 

tingkat dividen yang dapat dibagikan dan return yang ditawarkan akan 

menurun pula. Penurunan return akan mengakibatkan permintaan terhadap 

saham tersebut berkurang sehingga indeks harga saham menjadi turun. 
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Pandangan ekonomi syariah tentang nilai tukar Dalam ekonomi 

konvensional penerapan time value of money tidak senaif yang dibayangkan, 

misalnya dengan mengabaikan ketidakpastian return yang akan diterima. Bila 

unsur ketidakpastian return ini dimasukkan, ekonomi konvensional menyebut 

kompensasinya sebagai discount rate. Jadi discount rate lebih bersifat umum 

dibandingkan istilah interest rate. Dalam ekonomi konvensional, 

ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for 

uncertainty. Dalam setiap investasi tentu selalu ada probabilitas untuk 

mendapat positive return, negative return, dan no return. Adanya probabilitas 

inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Probabilitas untuk mendapatkan 

negative return dan no return yang dipertukarkan dengan sesuatu yang pasti 

yaitu premium for uncertainty. Landasan atau keadaan yang digunakan oleh 

ekonomi konvensional inilah yang ditolak dalam ekonomi syariah, yaitu 

keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu risiko (alghunmu bi 

al ghurni) dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya.  

Dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang 

dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan 

waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien namun ia juga harus didasari 

keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. 

Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, 
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berarti keimanan yang tidak diamalkan. Sebagaiman dalam firman Allah QS. Al 

Hasyr ayat 18:118 

وا   دٍ ۖ وَات َّقُ غَ تْ لِ مَ دَّ ا قَ سٌ مَ فْ رْ نَ  ظُ نْ تَ  وا اللَََّّ وَلْ وا ات َّقُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ ي ُّهَ يًَّ أَ
ون  لُ مَ عْ اَ تَ  يٌر بم بِ نَّ اللَََّّ خَ اللَََّّ ۚ إِ

 
Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

119Melalui penafsiran Prof Quraish Shihab beliau menyatakan bahwa 

Wahai orang-orang yang beriman, berlindunglah kalian dari azab Allah dengan 

selalu mematuhi-Nya. Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan 

yang dipersiapkan untuk hari esok. Selalu bertakwalah kepada Allah. Allah 

benar-benar mengetahui dan akan membalas segala sesuatu yang kalian 

kerjakan. 

Diskusi yang bisa kita petik adalah Allah Subhaanahu wa Ta'aala 

memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk melakukan kehendak 

dari keimanan dan konsekwensinya yaitu tetap bertakwa kepada Allah 

Subhaanahu wa Ta'aala baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan 

dan dalam setiap keadaan serta memperhatikan perintah Allah baik syariat-

Nya maupun batasan-Nya serta memperhatikan apa yang dapat memberi 

 
118 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I,” 2021, 

https://quran.kemenag.go.id/. 
119 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, 
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mereka manfaat dan membuat mereka celaka serta memperhatikan hasil dari 

amal yang baik dan amal yang buruk pada hari Kiamat. Karena ketika mereka 

menjadikan akhirat di hadapan matanya dan di depan hatinya, maka mereka 

akan bersungguh-sungguh memperbanyak amal yang dapat membuat mereka 

berbahagia di sana, menyingkirkan penghalang yang dapat memberhentikan 

mereka dari melakukan perjalanan atau menghalangi mereka atau bahkan 

memalingkan mereka darnya. Demikian juga, ketika mereka mengetahui 

bahwa Allah Subhaanahu wa Ta'aala Mahateliti terhadap apa yang mereka 

kerjakan, dimana amal mereka tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya dan tidak 

akan sia-sia serta diremehkan-Nya, maka yang demikian dapat membuat 

mereka semakin semangat beramal saleh. 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran 

moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena 

dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai 

akhirat juga seperti kegiatan investasi ini. 

6. Efek Jumlah Uang Beredar Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi efek jumlah uang 

beredar terhadap kapitalisasi saham syariah yaitu 0.00<0,05 dengan koefisien 

regresi 1.375, yang artinya jumlah uang beredar berefek positif dan signifikan 

terhadap kapitalisasi saham syariah di Indonesia tahun 2000 hingga tahun 

2023. Meningkatnya jumlah uang beredar (JUB) dapat mendorong pelaku 

usaha untuk mengambil pembiayaan tambahan, memungkinkan pelaku usaha 

untuk memperluas operasinya, dan memajukan hasil kinerja perusahaan. Para 
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investor akan terpengaruh oleh kinerja perusahaan yang dilihat dari harga 

saham perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dengan profitabilitas perusahaan 

yang terus meningkat secara stabil dan bertahap akan berdampak pada 

permintaan investor di pasar modal yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

kenaikan indeks harga saham. 

Sejalan dengan hasil pengujian Noor Arina dkk120 variabel JUB 

didapatkan probabilitas dengan angka lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

signifikansi 5% (0,002 < 0,05). Besar kecilnya variabel JUB pada t hitung lebih 

besar dari t tabel (3,2126 > 2,0195). Hal ini membuktikan bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima. Sehingga variabel JUB berpengaruh signifikan dalam 

menekan JII70. Berdasarkan hasil olah di atas, variabel JUB menunjukkan 

tingginya peredaran uang kartal yang dipegang oleh masyarakat yang terus 

beredar dalam perekonomian bangsa.  

Banyaknya jumlah uang yang beredar di masyakarat akan 

menimbulkan adanya permintaan produk, baik barang ataupun jasa semakin 

besar yang berakibat pada terjadinya inflasi. Ketika inflasi yang ada pada suatu 

negara tinggi membuat para investor merasa ragu untuk berinvestasi di negara 

tersebut. Selain itu, jumlah uang yang beredar juga menyebabkan harga saham 

mengalami penurunan yang menandakan bahwa peredaran uang di wilayah 

tersebut akan mendorong menurunnya indeks harga saham terlebih pada 

 
120 Noor Arina Mana Sikana, Delbi Rizka Adik Azhari, and Siti Amaroh, “Pengaruh 

Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Indeks Saham 
Syariah JII70,” Studia Economics: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 62–75, 
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica. 
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JII70. Jumlah perputaran uang yang terlalu besar dapat mengakibatkan inflasi 

yang berujung pada profitabilitas perusahaan menurun karena bahan baku 

yang ikut naik, selain itu juga berakibat pada harga saham menurun. 

Kemudian, jumlah peredaran uang di masyarakat juga memberikan efek 

negatif terhadap indeks harga saham karena JUB dapat membuat masyarakat 

enggan untuk melakukan investasi dikarenakan memiliki pandangan bahwa 

uangnya telah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Terbukti dari kuartal tiga 

2011 sampai kuartal dua 2021 jumlah uang yang beredar semakin meningkat 

dan nilai IHSG cenderung fluktuatif dan berujung pada JII70. Dengan adanya 

pernyataan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah uang 

beredar memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap indeks saham 

syariah JII70 dikarenakan JUB terlalu tinggi yang mengakibatkan masyarakat 

enggan untuk berinvestasi.  

Pada penelitian ini jumlah uang beredar berpengaruih positif signifikan 

dalam jangka panjang dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka pendek, hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian Juinaidi121, 

dalam jangka panjang juimlah uang beredar mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan teirhadap ISSI, namun dalam jangka pendek jumlah uang 

beredar mempunyai hubungan yang tidak signifikan terhadap ISSI. Perubahan 

jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan perubahan nilai indeks saham. 

Pertama, perubahan jumlah uang beredar mempengaruhi barang dan jasa. 

 
121 Ahmad Junaidi, Muhammad Ghafur Wibowo, and Hasni, “Pengaruh Variabel 

Ekonomi Makro Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2014-2019,” 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 24, no. 01 (2021): 17–29. 
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Pendapatan perusahaan sangat sensitif terhadap perubahan nilai permintaan 

sehingga berdampak pada perubahan nilai saham perusahaan. Perubahan 

keseimbangan ini menyebabkan inveistor mengalihkan instrumen 

investasinya dari investasi tunai ke investasi lain.122 

Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Fujiono dan Nugraha123 yang menghasilkan kesimpulan 

bahwa IHSG dipengaruhi secara signifikan oleh JUB. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al menyimpulkan 

bahwa JUB berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap 

Saham Syariah Indonesia. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang stabil dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat. Adanya peningkatan Jumlah Uang 

Beredar (JUB) juga dapat mendorong bertambahnya pembiayaan bagi 

perusahaan, sehingga perusahan dapat melebarkan usahanya dan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan akan 

membuat para investor melirik saham perusahaan tersebut, hal tersebut dapat 

berdampak pada peningkatan permintaan saham di pasar modal sehingga 

dapat meningkatkan nilai indeks saham. 

 Namun dalam Pengembangan teori cotengion efek Menurut 

Eichengreen et al. contagion effect dapat disebabkan adanya hubungan saling 

 
122 Fortuna, “Hubungan Antara Indeks Harga Saham Dengan Indikator Makro 

Ekonomi: Kajian Teori.” 
123 Fujiono Fujiono and Rusdi Hidayat Nugroho, “Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar 

Rupiah, Jumlah Uang Beredar Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan Di Bursa Efek Indonesia,” Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 5, 
no. 2 (2022): 745–761. 
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ketergantungan ekonomi seperti kesamaan makro ekonomi dan hubungan 

perdagangan antar negara. Penyebab kedua, lebih menekankan pada perilaku 

investor yang berasal dari adanya asimetri informasi, perilaku secara kolektif 

dan hilangnya kepercayaan tanpa melihat kinerja makro negara yang 

bersangkutan. Hal ini terjadi karena para pelaku pasar modal sebenarnya 

banyak menerima informasi yang sama, sehingga suatu reaksi atas sepotong 

informasi yang baru dapat menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang 

singkat dan menyampaikan pesan pada pelaku pasar modal internasional 

untuk melakukan reaksi yang sama. Presepsi pasar ini, bisa ditafsirkan oleh 

para investor di pasar lainnya sebagai suatu indikasi akan munculnya suatu 

krisis dalam waktu dekat.  

Berbeda dengan hasil pengujian yang sudah dicoba, menunjukan   

bahwa   jumlah   uang   beredar   (X1) menyebutkan nilai probabilitasnya 0.7752 

dan probabilitasnya lebih besar dari 0.05 sehingga jumlah uang  beredar  tidak  

berpengaruh  terhadap  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia. Berdasarkan data-

data diatas maka H2 dari pengamatan ini ditolak. Hal tersebut menunjukan 

bahwa jumlah uang beredar tidak dapat mempengaruhi perubahan dari 

pergerakan Indeks Saham Syariah  Indonesia.  

Dengan demikian, seberapapun besar perubahan yang terjadi pada  

variabel  jumlah  uang  beredar  tidak  akan  menyebabkan  perubahan  

signifikan terhadap  Indeks.  Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI). Tidak 

berpengaruhnya jumlah uang  beredar disebabkan  ketika  jumlah  uang  

beredar  mengalami  peningkatan  dipengaruhi  lebih  kuat  oleh pemerintah 
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bukan masyarakat  seperti  digunakan  sebagai  pembayarankupon  obligasi  

pada  bank ataupun kebutuhan pemerintah yang lain terutama untuk hal 

kewajiban pada perbankan. Jumlah uang beredar yang terus mengalami 

peningkatan sangatlah kecil nilainya yang dipegang oleh masyarakat dan tidak 

akan  mempengaruhi  sama  sekali  terhadap  perubahan  Indeks  Saham  

Syariah  Indonesia (ISSI)  karena  masyarakat  tidak  menerima  tambahan  

dana  ketika  jumlah  uang  beredar  mengalami kenaikan sehingga tidak adanya 

pengaruh dari peningkatan jumlah uang beredar untuk diinvestasikan pada 

saham terkhusus pada saham syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Gloria124dengan judul penelitian “Inflasi, Kurs,  Dan  Jumlah  Uang  

Beredar  terhadap  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI)  Periode  2015-

2020” menyimpulkan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap 

indeks saham syariah. 

7. Efek kapitalisasi saham syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi efek kapitalisasi 

saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu 0,00<0,05 dengan 

koefisien regresi 1.375, yang artinya saham syariah berefek positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000 hingga 

tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi bisa diukur dengan PDB. PDB tumbuh 

cepat menunjukkan adanya peningkatan ekonomi. Perekonomian bagus jika 

PDB nya menunjukkan hasilnya positif. PDB ini bisa diartikan sebagai suatu 

 
124 Sikana, Azhari, and Amaroh, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Dan Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah Terhadap Indeks Saham Syariah JII70.” 
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nilai berupa satuan mata uang atas produk akhir (barang / jasa ) pada suatu 

negara.  

Terjadinya peningkatan menunjukkan bahwa ekonomi negara semakin 

bagus. Salah satu cara untuk mengetahui perekonomian suatu negara baik 

yaitu dengan terjadinya suatu perbaikan pada tingkat kesejahteraan rakyat. Ini 

yang menyebabkan peningkatan pada jumlah konsumsi masyarakat dan 

perusahaan akan lebih banyak memproduksi barang atau jasa karena 

banyaknya jumlah permintaan. Hal ini yang bisa membuat perusahaan 

memperoleh laba maksimal akhirnya deviden investor juga banyak. 

Banyaknya deviden akan menarik minat investasi.  

Riset ini PDB memberikan pengaruh pada indeks harga saham syariah 

JII. Sekarang ini, PDB mampu investor di JII agar investasi di pasar modal. Riset 

ini disukung oleh Elsye dan Astin bahwa PSD berpengaruh pada IHSG. PDB 

yang tumbuh bisa menaikkan pendapatan per seorangan, jadi pola investasi 

bisa terpengaruh pada naiknya PDB. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi karena adanya peranan 

instrumen investasi keuangan yakni saham syariah. Aspek pemicunya yakni 

terjadinya peningkatan probabilitas yang dipengaruhi oleh peningkatan daya 

beli konsumen atas produk tertentu. Juga adanya dukungan dari Daftar Efek 

Syariah (DES) dalam memperbaruhi wujud saham yaitu dengan Shariah Online 
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Trading System (SOTS), yang mana mekanisme perdagangannya sesuai dengan 

prinsip syariah dan terbebas dari riba maupun penerapan margin tranding. 125 

Sehingga penyelesaian transaksi menjadi mudah dan cepat, serta 

mempermudah investor dalam bertransaksi sesuai syariah, tanpa adanya 

prosedur yang sulit. Dengan begitu mendorong minat masyarakat untuk terus 

berinvestasi.  

Teori signalling memberikan sebuah paradigma bahwa informasi yang 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut 

mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

informasi tersebut diterima oleh pasar. Teori sinyal menekan bahwa informasi 

yang di umumkan kepada publik baik yang bersifat negatif maupun positif 

akan memberikan pengaruh terhadap keputusan investor dalam berinvestasi, 

mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal 

tersebut. 

Beberapa hasil pengujian pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dipengaruhi dengan signifikan oleh saham syariah secara parsial positif. Hal 

ini dikarenakan nilai signifikansinya yakni 0,000 tidak melebihi nilai 

probabilitas yang telah ditetapkan yakni senilai 0,050. Selain itu, diperoleh 

nilai t tabel tidak lebih dari t hitung yakni 2,776445 < 4,771 . Pernyataan dalam 

riset ini didukung oleh Sukmayadi & Fahrul Zaman yang menyatakan 

 
125 Maulidah Nur Qisti and Ahmad Budiman, “Pengaruh Reksadana Syariah, Saham 

Syariah, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022,” Journal on 
Education 5, no. 4 (2023): 16927–16940. 
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pertumbuhan perekonomian Indonesia dipengaruhi dengan signifikansi oleh 

saham syariah secara parsial positif. Akan tetapi bertentangan dengan hasil 

riset Amanda dkk yang menemukan adanya pertumbuhan perekonomian 

Indonesia yang dipengaruhi dengan signifikansi oleh saham syariah secara 

parsial negatif.  

126Menganalisis faktor-faktor yang dapat menjelaskan tingkat tabungan 

nasional akan menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan pertimbangan 

dalam rangka meningkatkan tabungan dan investasi. Hal ini diperlukan jika 

terjadi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi untuk dirangsang di 

kerajaan Bahrain, menurut Visi Ekonomi Bahrain 2030. Hasil utama studi ini 

memberikan bukti bahwa tingkat pertumbuhan PDB riil dan tingkat inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan nasional. jangka 

panjang, sedangkan suku bunga nominal mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan secara statistik pada tingkat 1% dalam jangka pendek saja. 

Berbeda penelitian lainnya pengaruh negatif saham syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat krisis ekonomi akibat 

pandemi Covid-19. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang 

dilakukan pemerintah sejak triwulan II tahun 2020 berdampak luas terhadap 

produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya serta mengganggu 

kinerja perekonomian nasional. Meski kapitalisasi Jakarta Islamic Index (JII) 

tumbuh positif, namun tidak dibarengi dengan peningkatan ekspansi. 

 
126 Mohamed Sayed, “Effect of Interest Rate, Inflation Rate and GDP on National 

Income,” Global Journal of Commerce & Management Respective 3, no. 3 (2019): 1–7,  
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Perusahaan bahkan menurunnya output industri akan berdampak negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara panjanng, saham syariah tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

Menurut Al Fathan & Arundina127 jumlah investor pasar modal di 

Indonesia masih tergolong sedikit dan masyarakat Indonesia bersifat 

konsumtif sehingga tingkat investasi lebih rendah dibandingkan konsumsi. 

Sedangkan menurut Radjak dan Kartika hal ini disebabkan karena perusahaan 

yang memiliki kriteria syariah masih relatif lebih sedikit dibandingkan 

konvensional, sehingga pendapatan dari saham syariah hanya berada pada 

lingkup perusahaan saham syariah, sehingga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan perekonomian nasional tidak secara langsung dan menyeluruh. 

Berbagai literatur pengembangan, Allah selalu memberikan kekuatan bahwa  

pertumbuhan ekonomi juga membahas tentang sumber daya alam yang 

terdapat dalam QS/An-Nahl 14:16.128 

 لََْمًا طَريًّا وَتَسْتَخْرجُِوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً  وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا۟ مِنْهُ 
تَ غُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ  ونَ تَ لْبَسُونََاَ وَتَ رَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتَِ ب ْ  

Terjemahnya:  
Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat 
bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari 
karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. 

 
127 Al Fathan, “Finance-Growth Nexus: Islamic Finance Development In Indonesia,” 

International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management 12, no. 5 (2019): 
698–711. 

128 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I.” 
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129Tafsir Prof Quraish Shihab mengatakan ayat ini mengajarkan bahwa 

segala aspek kehidupan yang ada dialah yang menundukkan lautan untuk 

melayani kepentingan kalian. Kalian dapat menangkap ikan-ikan dan 

menyantap dagingnya yang segar. Dari situ kalian juga dapat mengeluarkan 

permata dan merjan sebagai perhiasan yang kalian pakai. Kamu lihat, hai 

orang yang menalar dan merenung, bahtera berlayar mengarungi lautan 

dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah menundukkan 

itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang dikaruniakan-

Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian 

bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani 

kepentingan kalian.  

Diskusi yang bisa kita ambil adalah bahwa Agar dapat dilalui dengan 

perahu dan dapat diselami. Seperti mutiara dan marjan. Seperti dengan 

berdagang. Karena Dia telah memberikan kepada manusia segala maslahat 

dan kebutuhannya, bahkan menambah melebihi kebutuhan mereka, serta 

memberikan semua yang mereka minta. Sungguh kita tidak sanggup 

menjumlahkan pujian untuk-Nya, bahkan Dia sebagaimana pujian-Nya 

terhadap diri-Nya.  

Selain itu banyak bentuk yang Allah telah gambarkan dalam proses 

perjalanan jangka Panjang untuk saham syariah dan pertumbuhan ekonomi 

dan potensinya begitu besar, dalam ayat ini sudah tergambarkan bahwa Allah 

 
129 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, 
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sudah memberikan berbagai kebutuhan dan Impian yang kita inginkan, hanya 

saja bagaimana bentuk dan pencapaiannya berbeda. 

Sementara itu, pada QS. An-Nisa ayat 9 Allah menggambarkan kepada 

kita tentang generasi yang kuat untuk masa depan:130 

مْ   هِ يْ لَ وا عَ افُ ا خَ افً عَ ر يَِّةً ضِ مْ ذُ هِ فِ لْ نْ خَ وا مِ ركَُ وْ تَ  ينَ لَ خْشَ الَّذِ يَ وَلْ
ا  يدً دِ وْلًَ سَ وا قَ  ولُ قُ يَ  وا اللَََّّ وَلْ قُ ت َّ يَ  لْ  فَ 

Terjemahnya:  

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar. 

Dinyatakan bahwa kita harus khawatir meninggalkan generasi yang 

lemah, utamanya lemah secara finansial. Oleh karena itu, siapa pun harus 

berikhtiar untuk menyiapkan generasi yang melek dan kuat secara finansial. 

Ini dapat ditempuh dengan cara menanamkan pola pikir investasi sejak dini. 

Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia jangan sampai 

meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah moril 

utamanya maupun lemah meteril. Ayat ini biasanya sering dikhotbahkan oleh 

para penganjur KB (Keluarga Berencana). Sebenarnya ayat ini secara eksplisit 

menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara 

mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan 

 
130 Kementerian Agama R.I, “Tafsir Qur’an Kementerian Agama R.I,” 2021, 

https://quran.kemenag.go.id/. 
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melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya. Lewat lembaga 

perbankan maupun dengan caranya sendiri, yang dirasa lebih untung dan lebih 

bermanfaat. 

131Melalui penafsiran Prof Quraish Shihab manusia sekali-kali tidak 

boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa 

takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim 

sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah 

dalam menghadapi anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang 

mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun. 

132Studi dilakukan dalam kerangka keuangan Islam terbatas. 

menemukan bukti bahwa dalam jangka panjang, perkembangan keuangan 

Islam memang demikian berkorelasi positif dan signifikan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan permodalan akumulasi. Dalam hal ini, pembiayaan 

dalam negeri disediakan oleh sektor perbankan syariah terbukti berkontribusi 

terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, Perbankan 

Islam telah terbukti efektif sebagai perantara keuangan yang memfasilitasi 

transmisi dana dari rumah tangga surplus ke rumah tangga defisit. Namun, 

berbeda dengan penelitian sebelumnya, hubungan antara pembiayaan syariah 

dan pertumbuhan di Indonesia adalah dua arah yang menunjukkan 

perkembangan perbankan syariah merangsang pertumbuhan dan pada pada 

 
131 Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, 
132 Muhamad Abduh and Mohd Azmi Omar, “Islamic Banking and Economic Growth: 

The Indonesian Experience,” International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and 
Management 5, no. 1 (2012): 35–47. 
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saat yang sama, pertumbuhan mendorong perkembangan perbankan syariah 

di Indonesia. Temuan menarik ini memberikan sejumlah implikasi. Pertama, 

orang Indonesia Pemerintah harus terus mempromosikan perbankan syariah 

karena telah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat ekonomi.  

Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan target rasio aset 

perbankan syariah terhadap total aset perbankan yang harus dicapai pada 

tahun tertentu seperti yang dilakukan di Malaysia. Saat ini rasionya adalah 2,8 

persen dan harus ditetapkan pada persentase yang cukup tinggi agar dapat 

menghasilkan pendapatan Perbankan syariah lebih berdampak terhadap 

perekonomian. Sebagai akibat wajar dari hal ini, pemerintah perlu mendorong 

dan mendorong pendirian lebih banyak bank umum syariah, Islamic window, 

dan BPR syariah sekaligus mendorong keberadaannya Bank syariah akan 

membuka lebih banyak cabang.  

Selain itu, memperbolehkan bank syariah asing untuk beroperasi di 

Indonesia juga dapat membantu menumbuhkan lebih banyak inovasi di bidang 

Islam dalam negeri industri perbankan. Kedua, seiring dengan jumlah bank 

syariah dan keuangan syariah Ketika lembaga-lembaga tersebut semakin 

meningkat, maka terdapat juga kebutuhan untuk memiliki tenaga terampil 

yang cukup untuk mengelolanya lembaga-lembaga ini. Negara ini juga 

membutuhkan personel dan penasihat syariah yang kompeten selain dari 

bankir Islam yang terlatih. Dalam hal ini, lebih banyak universitas dan 

spesialisasi lembaga pelatihan akan diperlukan untuk menghasilkan tenaga 

kerja yang dibutuhkan.  
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Meskipun perbankan syariah di Indonesia dimulai 17 tahun yang lalu, 

peraturan mendukungnya belum menunjukkan pertumbuhan yang sesuai. Ada 

kebutuhan untuk melihat kembali kondisi saat ini peraturan dan pedoman 

agar selaras dengan perkembangan Islam perbankan di seluruh dunia. 

Misalnya, lembaga peradilan harus mempunyai unit khusus yang 

menanganinya Kasus hukum perbankan syariah harus dibawa ke pengadilan 

untuk diadili. Akhirnya, sebagai Jika hubungan ini bersifat dua arah, maka 

perbankan syariah tidak akan mampu memberikan kontribusi sepenuhnya 

terhadap pertumbuhan ekonomi, jika perekonomian tidak tumbuh dengan 

baik, maka perekonomian positif pertumbuhan ini akan membantu memacu 

pertumbuhan perbankan syariah lebih lanjut. 

8. Efek Inflasi Terhadap Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah Melalui 

Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa inflasi terhadap saham 

syariah -0.169 dan tingkat signifikansi 0.085, sedangkan pengaruh tidak 

langsung inflasi melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -0.168, hal ini 

menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh 

langsung. Maka berdasarkan hasil tersebut inflasi negatif dan tidak berefek  

terhadap kapitalisasi saham syariah melalui pertumbuhan ekonomi. 

Inflasi adalah suatu kejadian yang disebabkan karena ketidak 

seimbangan jumlah uang beredar dengan jumlah komoditas yang tersedia.133 

 
133 Hastin and Siswadhi, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tingkat Inflasi 

Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi.” 
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Inflasi merupakan kenaikan harga barang serta jasa secara terus menerus atau 

penurunan daya beli maupun nilai mata uang. Jika terjadi kenaikan harga pada 

satu komoditas sedangkan pada komoditas lainnya tidak mengalami kenaikan 

maka hal ini belum dapat dikatakan inflasi, namun ketika kenaikan harga 

terjadi pada sebagian besar komoditas secara serentak maka pada saat 

tersebut akan diikuti oleh penurunan nilai mata uang terhadap daya beli 

komoditas dan terjadilah inflasi.134 Inflasi yang terjadi akan memberikan 

dampak yang sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi yang disebabkan 

karena menurunnya minat masyarakat untuk melakukan investasi serta 

menurunnya minat konsumsi karena tingginya harga komoditas untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan perlambatan roda 

perputaran ekonomi dan akhirnya mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. 

PDB  atas  dasar  harga  berlaku  menggambarkan  nilai  tambah  barang 

dan  jasa  yang  dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku  pada  setiap 

tahun,  sedangkan  PDB  atas  dasar  harga  konstan  menunjukkan  nilai tambah  

barang  dan  jasa  tersebut  yang  dihitung  menggunakan  harga  yang berlaku 

pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB menurut harga berlaku  

digunakan  untuk  mengetahui  pergeseran  dan  struktur  ekonomi suatu  

negara.  Sementara  itu,  PDB  konstan  digunakan  untuk  mengetahui 

kemampuan sumber daya dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi secara 

 
134 Hawiwika, “Determinasi Indeks Harga Saham Gabungan: Analisis Pengaruh Bi 

Rate, Kurs Rupiah Dan Tingkat Inflasi (Literature Review Manajemen Keuangan).” 
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riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi 

oleh faktor harga.  

Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk salah satu faktor yang 

mempengaruhi  perubahan  harga  saham.  Hubungan  antara  PDB dengan  

harga  saham  adalah  positif.  Estimasi  PDB  akan menentukan perkembangan  

perekonomian.  PDB  berasal  dari  jumlah  barang  konsumsi yang  bukan  

termasuk  barang  modal.   

Apabila meningkatnya jumlah barang konsumsi menyebabkan   

perekonomian   bertumbuh,  dan   meningkatkan  skala   omset   penjualan   

perusahaan,  karena  masyarakat  yang bersifat konsumtif. Dengan 

meningkatnya omset penjualan maka keuntungan yang akan didapatkan    

perusahaan    juga    akan    meningkat.    Peningkatan keuntungan   akan   

menyebabkan   harga   saham   perusahaan   meningkat sehingga akan 

meningkatkan laba yang akan diterima oleh investor.135 

Dengan demikian hasil penelitian ini searah dengan teori dari 

Tandelilin yang memaparkan bahwa membaiknya pertumbuhan ekonomi 

sama artinya dengan meningkatnya penjualan perusahaan sekaligus membuka 

kesempatan perusahaan akibat dari meningkatnya daya beli masyarakat. 

Bertambahnya pendapatan perusahaan juga akan menaikkan profitabilitas 

perusahaan, dan akan menguatkan harga saham karena harga saham 

perusahaan meningkat. 

 
135  Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: 
Jurnal Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198.. 
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9. Efek Kurs Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah Melalui Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kurs terhadap kapitalisasi 

saham syariah -0.028 dan tingkat signifikansi -0.155, sedangkan pengaruh 

tidak langsung kurs melalui pertumbuhan ekonomi sebesar -0.366, hal ini 

menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh 

langsung. Maka berdasarkan hasil tersebut nilai kurs berefek negatif terhadap 

kapitalisasi saham syariah melalui pertumbuhan ekonomi. 

Nilai Tukar Rupiah atau kurs (exchange rate) menurut Miskhin dalam 

Sigit dan Nila merupakan harga dari satu mata uang dalam mata uang lain. 

Menurut   Sunariyah   dalam   Ratna Sari   penurunan   nilai   tukar   rupiah 

terhadap  mata  uang  asing  memiliki  dampak  negatif  terhadap  ekonomi  dan 

pasar  modal.  Perusahaan  yang  menggunakan  bahan  baku  impor  akan 

menanggung  biaya  yang  lebih  tinggi  dari  awal  karena  adanya  pelemahan 

mata   uang   yang   mana dengan   tingginya   biaya   akan   mengurangi 

profitabilitas  perusahaan  yang  berakibat  pada  penurunan  dividen  yang 

akan  diterima  investor  dan  mengakibatkan  turunnya  harga  saham.  Serta 

penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vitra  dan  Saparila  bahwa  pada  saat  nilai 

tukar terhadap  USD  mengalami  kenaikan  melihatkan  nilai  rupiah  sedang 

melemah begitu sebaliknya.Pendapat tersebut diperkuat dari penelitian Siti 

Aisyah  dan  Rizki  khoiroh  dalam  Reza  Fahmi  Novindra  bahwa  nilai  tukar 

rupiah  (kurs)  mempunyai  pengaruh  yang  negative  terhadap  ISSI  yang 
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artinya   semakin   tinggi   nilai   tukar   (kurs)   maka   akan   mengakibatkan 

menurunnya ISSI ataupun sebaliknya.136 

Kurs US pada mata uang Indonesia dari 2015-2022 terjadi kenaikan. 

Naiknya nilai tukar ini akan berakibat pada harga produk dan saham yang 

dijual, bila diperumpamakan harga kedua mata uang tersebut dapat menerima 

perubahan. Berdasarkan hasil uji t dalam riset ini menyatakan nilai tukar tidak 

signifikan mempengaruhi indeks harga saham JII. Hasil tersebut diartikan 

makin naik US dollar pada nilai rupiah maka bisa mendorong penanam modal 

di BEI akan bisa menetapkan guna pembelian saham yang berakibat pada 

saham syariah yang permintaannya turun dan menjadikan indeks harga JII 

menurun.  

Turunnya rupiah pada US dollar menunjukkan nilai rupiah terjadi 

kelemahan yang berdampak penukaran US dollar akan mendapat rupiah 

berjumlah besar. Nilai tukar akan memiliki pengaruh dalam aktivitas ekspor-

impor137. Saat perusahaan melakukan impor itu menurunkan nilai rupiah yang 

berdampak rugi karena perusahaan akan mengalami beban tinggi. Hal sejenis 

juga dirasakan perusahaan yang berutang dollar AS yang tentunya nilai rupiah 

melemah yang berakibat pada kerugian perusahaan karena perusahaan akan 

berkewajiban membayarnya yang lebih tinggi dan akan berimplikasi profit 

perusahaan rendah. Ketika laba perusahaan menurun, maka dapat menambah 

 
136 Yoga Ardiansyah and Rika Widianita, “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Tingkat Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Perpekstif Islam,” CEMERLANG: 
Jurnal Manajemen dan … 3, no. 1 (2023): 184–198.. 

137 Afendi, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Saham Di Jakarta 
Islamic Indeks (JII) (Periode 2012-2016).” 
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risiko bagi penanam modal jika akan menanamkan modalnya di BEI138. 

Penanam modal tentunya akan meminimalisir kerugian dan mereka lebih 

melakukan penjualan dan memiliki opsi untuk berpindah investasi yang lain 

pada pasar valuta asing serta menunggu pemulihan ekonomi. Sikap para 

penanam modal tersebut berakibat pada harga saham turun serta 

mempengaruhi permintaan saham-saham di BEI termasuk pada saham JII. 

Pengkajian ini menemukan nilai tukar secara signifikan tidak memberikan 

pengaruh pada indeks harga saham JII.  

Penemuan riset ini selaras yang ditemukan oleh Aulia & Sri Hartiyah    

menemukan kurs mempengaruhi negatif pada indeks harga saham gabungan. 

Selain itu Dewa Bagas Nugraha, dkk139 juga menyatakan nilai tukar rupiah 

tidak mempengaruhi harga saham. 

10. Efek Jumlah Uang Beredar Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Melalui Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa efek langsung jumlah uang 

beredar terhadap kapitalisasi saham syariah 1.375 dan tingkat signifikansi 

0.000, sedangkan pengaruh tidak langsung jumlah uang beredar melalui 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0.121 hal ini menunjukkan nilai pengaruh 

tidak langsung lebih besar dari nilai pengaruh langsung. Maka berdasarkan 

 
138 Utami, “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Jakarta Islamic Index 

(JII) Periode Januari 2010 Hingga November 2015,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 
3, no. 1 (2017). 

139 Rahmat Dewa Bagas Nugraha and H M Nursito, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, 
Inflasi Dan Nilai Kurs Terhadap Harga Saham Perusahaan Perhotelan Yang Terdaftar Di Bursa 
Efek Indonesia Per Triwulannya Periode 2016-2018 the Effect of Interest Rate, Inflation and 
Exchange Value on Share Prices of Hotel Companies Registered in Indonesia Stock Exchange 
for the Quarterly Period 2016-2018,” Business and Accounting 4, no. 2 (2021): 871–877. 
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hasil tersebut jumlah uang beredar berefek terhadap kapitalisasi saham 

syariah melalui pertumbuhan ekonomi. 

Apabila Jumlah uang beredar mengalami kenaikan maka akan 

menyebabkan daya beli masyarakat naik juga. Sehingga memicu terjadinya 

kenaikan harga secara terus menerus jika tidak dilakukan tindakan lebih 

lanjut. Kenaikan harga yang terjadi dapat menyebabkan peningkatan biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Sehingga 

memicu penurunan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

profitabilitas140. Naiknya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan 

menyebabkan turunya minat investor untuk berinvestasi di pasar modal, 

sehingga akan memicu anjloknya harga saham yang berdampak pada turunya 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan141. Pernyataan tersebut 

didukung oleh hasil penelitian Saputri dan Rosyid bahwa jumlah uang beredar 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan memberikan efek terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 
140 Zakiyah, “Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Makro Terhadap Return Saham 

Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankkan Peraih 
Indonesia Banking Award (IBA) Tahun 2018.” 

141 Jamaludin Iskak, “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Uang 
Beredar Terhadap Harga Saham Perusahaan.” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai efek inflasi, kurs, jumlah uang beredar terhadap saham syariah 

melalui pertumbuhan ekonomi maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi berefek negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

2. Hasil analisis menujukkan bahwa kurs berefek porsitif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berefek positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi berefek negatif terhadap saham 

syariah. 

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurs berefek negatif terhadap saham 

syariah. 

6. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berefek positif 

terhadap saham syariah. 

7. Hasil analisis menunjukkan bahwa saham syariah berefek positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

8. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi terhadap saham syariah berefek 

negatif melalui pertumbuhan ekonomi 
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9. Hasil analisis menunjukkan bahwa kurs terhadap saham syariah berefek 

negatif melalui pertumbuhan ekonomi. 

10. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah uang beredar terhadap saham 

syariah berefek positif melalui pertumbuhan ekonomi. 

B. Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data 

sekunder Penelitian sekunder jarang memberikan semua jawaban yang di 

butuhkan. Tujuan dan metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder mungkin tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. 

Mengingat bahwa ini dirancang untuk menemukan jawaban atas masalah 

yang berbeda dari masalah yang diteliti, kemungkinan besar akan 

menemukan kesenjangan dalam jawaban atas masalah yang diteliti. Selain 

itu, metode pengumpulan data yang digunakan mungkin tidak 

menyediakan tipe data yang diperlukan untuk mendukung keputusan yang 

harus diambil (misalnya, metode penelitian kualitatif tidak sesuai untuk 

keputusan yang boleh/tidak boleh dijalankan). 

2. Teknik pengumpulan data berupa data sekunder juga mengalami 

keterbatasan kesepakatan antar sumber data.  

C. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun 

implikasi dari penelitian yang dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk 
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saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar bisa mendapatkan 

hasil yang lebih baik, yaitu:  

1. Bagi Kantor Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat menyesuaikan 

pengeluaran dan pembeda yang jelas terhadap laporan kinerja dan 

pencapaian saham syariah baik melalui Jakarta Islamic index maupun 

index saham syariah Indonesia terkait sisi apa yang membedakan 

keduanya. 

2. Bagi Pemerintah, Penguatan UUD segera direalisasikan agara penerapan 

dan bentuk kepercayaan investor terhadap saham syariah juga semakin 

kuat. 

3. Bagi nvestor, penelitian ini dapat memberi masukan untuk terus bisa 

melakukan ivenstasinya karena trust yang sangat penting maka perlu 

memberikan ruang diskusi untuk mengetahui berbabagai perkembangan 

kondisi makroekonomi bersama stakeholder terkait. 

4. Bagi masyarakat sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya partisipasi dalam mempelajari saham syariah dan bisa 

saja kedepannya menjadi bagian peluang untuk menjadi investor di tahun-

tahun berikutnya. 

5. Bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin menilti terkait saham syariah dan 

makroekonomi perlu dikuatkan dan memastikan variabel makroekonomi 

yang lain untuk sebagai rujukan adalah ekspor, impor, harga emas, harga 

minyak. 
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Data Variabel Makroekonomi Akses Badan Pusat Statistik  

 
 

 

Tahun Inflasi X1 Kurs X2 Jumlah Uang Beredar X3 Pertumbuhan 
Ekonomi Y1 

2000 4,69 9,595 747,028 4,92 

2001 12,55 10,400 844,053 3.29 

2002 10,03 8,940 883,908 4,34 

2003 5,06 8,465 944,366 4,55 

2004 6,40 9,290 1,033,877 4,26 

2005 17,11 9,830 1,202,762 5,37 

2006 6,60 9,166 1,382,493 5,19 

2007 6,59 9,136 1,649,662 5,67 

2008 11,06 9,679 1,895,839 5,74 

2009 2,78 10,398 2, 141,383 4,77 

2010 6,96 9,084 2,471,205 6,14 

2011 3,79 8,779 2,877,219 6,49 

2012 4,30 9,380 3,304,644 6,26 

2013 8,38 10.451 3,730,197 5,73 

2014 8,36 11,878 4,173,328 5,06 

2015 3,35 13,391 4,548,800 4,71 

2016 3,02 13,307 5,004,976 5,03 

2017 3,61 13,384 5,419,165 5,07 

2018 3,13 13,882 5,760,046 5,17 

2019 2,72 14,147 6,136,552 5,02 

2020 1,68 14,503 6,900,049 (3,02) 

2021 1,87 14,269 7,870,452 3,69 

2022 5,51 15,371 8,528,022 5,31 

2023 2,61 15,416 8,826,531 5,05 
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Data Kapitalisasi Saham Syariah Akses Otoritas Jasa 
Keuangan 
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Hasil Olah Data Eviews 

 

A. Uji Asumsi Klasik Y2 

Normaitas 

 

 

 

Multi 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

-1.0 -0.5 0.0 0.5

Series: Residuals

Sample 1 24

Observations 24

Mean       1.44e-15

Median   0.054178

Maximum  0.741433

Minimum -1.228045

Std. Dev.   0.485624

Skewness  -0.552437

Kurtosis   2.798038

Jarque-Bera  1.261535

Probability  0.532183 

INFLASI_X1 KURS_X2 JUMLAH_UANG_BEREDAR_X3

INFLAS... 1 -0.205272922930133 -0.5928753864692614

KURS_X2 -0.205272922930133 1 0.045414522003808

JUMLA... -0.5928753864692614 0.045414522003808 1
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Heteroditas 

Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 0.966404     Prob. F(3,20) 0.4280

Obs*R-squared 3.038581     Prob. Chi-Square(3) 0.3857

Scaled explained SS 2.268198     Prob. Chi-Square(3) 0.5186

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.323649     Prob. F(2,18) 0.2909

Obs*R-squared 3.077166     Prob. Chi-Square(2) 0.2147
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B. Uji Asumsi Klasik Y1 

Normalitas 

 

Multi 

 

Hetero 

Autokorelasi 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 0.396882     Prob. F(3,20) 0.7567

Obs*R-squared 1.348495     Prob. Chi-Square(3) 0.7177

Scaled explained SS 1.154329     Prob. Chi-Square(3) 0.7640

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 16 lags

F-statistic 2.343126     Prob. F(16,4) 0.2128

Obs*R-squared 21.68619     Prob. Chi-Square(16) 0.1536

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Residuals

Sample 1 24

Observations 24

Mean       3.57e-16

Median   0.001105

Maximum  0.140628

Minimum -0.182349

Std. Dev.   0.096253

Skewness  -0.461175

Kurtosis   2.413544

Jarque-Bera  1.194659

Probability  0.550279 

INFLASI_X1 KURS_X2 JUMLAH_UANG_BEREDAR_X3

INFLASI_X1 1 -0.205272922930133 -0.5928753864692614

KURS_X2 -0.205272922930133 1 0.045414522003808

JUMLAH_UANG_BEREDAR_X3 -0.5928753864692614 0.045414522003808 1
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Pengaruh Langsung Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh Langsung Kurs Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI_Y1

Method: Least Squares

Date: 01/17/24   Time: 15:36

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 16.43048 0.268314 61.23607 0.0000

INFLASI_X1 -0.129143 0.038397 -3.363359 0.0028

R-squared 0.339581     Mean dependent var 15.66552

Adjusted R-squared 0.309562     S.D. dependent var 0.839275

S.E. of regression 0.697376     Akaike info criterion 2.196670

Sum squared resid 10.69932     Schwarz criterion 2.294842

Log likelihood -24.36005     Hannan-Quinn criter. 2.222715

F-statistic 11.31218     Durbin-Watson stat 0.830693

Prob(F-statistic) 0.002806

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI_Y1

Method: Least Squares

Date: 01/17/24   Time: 15:39

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 15.51976 1.136580 13.65479 0.0000

KURS_X2 0.016147 0.124401 0.129795 0.8979

R-squared 0.000765     Mean dependent var 15.66552

Adjusted R-squared -0.044655     S.D. dependent var 0.839275

S.E. of regression 0.857809     Akaike info criterion 2.610786

Sum squared resid 16.18841     Schwarz criterion 2.708957

Log likelihood -29.32943     Hannan-Quinn criter. 2.636831

F-statistic 0.016847     Durbin-Watson stat 0.024497

Prob(F-statistic) 0.897908
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Pengaruh Langsung Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pengaruh Langsung Inflasi Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

 

 

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI_Y1

Method: Least Squares

Date: 01/17/24   Time: 15:45

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.450217 0.379634 1.185925 0.2483

JUMLAH_UANG_BEREDAR_X3 1.025938 0.025561 40.13651 0.0000

R-squared 0.986527     Mean dependent var 15.66552

Adjusted R-squared 0.985915     S.D. dependent var 0.839275

S.E. of regression 0.099606     Akaike info criterion -1.695543

Sum squared resid 0.218268     Schwarz criterion -1.597372

Log likelihood 22.34652     Hannan-Quinn criter. -1.669498

F-statistic 1610.939     Durbin-Watson stat 0.378940

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: SAHAM_SYARIAH_Y2

Method: Least Squares

Date: 01/17/24   Time: 15:46

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 14.56228 0.409431 35.56707 0.0000

INFLASI_X1 -0.169252 0.058592 -2.888662 0.0085

R-squared 0.274989     Mean dependent var 13.55974

Adjusted R-squared 0.242034     S.D. dependent var 1.222307

S.E. of regression 1.064156     Akaike info criterion 3.041895

Sum squared resid 24.91339     Schwarz criterion 3.140067

Log likelihood -34.50275     Hannan-Quinn criter. 3.067940

F-statistic 8.344366     Durbin-Watson stat 0.825561

Prob(F-statistic) 0.008524
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Pengaruh Langsung Kurs Terhadap Kapitalisasi Saham Syariah 

Pengaruh Langsung Jumlah Uang Beredar Terhadap Kapitalisasi 

Saham Syariah 

 

 

 

Dependent Variable: SAHAM_SYARIAH_Y2

Method: Least Squares

Date: 01/17/24   Time: 16:05

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 13.81461 1.655016 8.347115 0.0000

KURS_X2 -0.028233 0.181146 -0.155860 0.8776

R-squared 0.001103     Mean dependent var 13.55974

Adjusted R-squared -0.044301     S.D. dependent var 1.222307

S.E. of regression 1.249088     Akaike info criterion 3.362360

Sum squared resid 34.32488     Schwarz criterion 3.460531

Log likelihood -38.34832     Hannan-Quinn criter. 3.388405

F-statistic 0.024292     Durbin-Watson stat 0.196822

Prob(F-statistic) 0.877565

Dependent Variable: SAHAM_SYARIAH_Y2

Method: Least Squares

Date: 01/17/24   Time: 16:08

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.845415 1.925956 -3.554295 0.0018

JUMLAH_UANG_BEREDAR_X3 1.375879 0.129677 10.61005 0.0000

R-squared 0.836520     Mean dependent var 13.55974

Adjusted R-squared 0.829089     S.D. dependent var 1.222307

S.E. of regression 0.505318     Akaike info criterion 1.552398

Sum squared resid 5.617623     Schwarz criterion 1.650570

Log likelihood -16.62878     Hannan-Quinn criter. 1.578443

F-statistic 112.5731     Durbin-Watson stat 1.125023

Prob(F-statistic) 0.000000
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Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Kapitalisasi Saham Syariah 

Pengaruh Tidak Langsung Inflasi Terhadap Saham Syariah 

Melalui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 

 

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI_Y1

Method: Least Squares

Date: 02/19/24   Time: 20:47

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

SAHAM_SYARIAH_Y2 0.643612 0.051002 12.61929 0.0000

C 6.938301 0.694265 9.993737 0.0000

R-squared 0.878618     Mean dependent var 15.66552

Adjusted R-squared 0.873101     S.D. dependent var 0.839275

S.E. of regression 0.298974     Akaike info criterion 0.502736

Sum squared resid 1.966481     Schwarz criterion 0.600907

Log likelihood -4.032829     Hannan-Quinn criter. 0.528781

F-statistic 159.2465     Durbin-Watson stat 1.251638

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI_Y1

Method: Least Squares

Date: 01/17/24   Time: 16:11

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.717564 0.856909 9.006284 0.0000

INFLASI_X1 -0.027876 0.018829 -1.480467 0.1536

SAHAM_SYARIAH_Y2 0.598321 0.058339 10.25587 0.0000

R-squared 0.890090     Mean dependent var 15.66552

Adjusted R-squared 0.879622     S.D. dependent var 0.839275

S.E. of regression 0.291191     Akaike info criterion 0.486793

Sum squared resid 1.780635     Schwarz criterion 0.634050

Log likelihood -2.841521     Hannan-Quinn criter. 0.525861

F-statistic 85.03249     Durbin-Watson stat 1.458898

Prob(F-statistic) 0.000000
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Pengaruh Tidak Langsung Kurs Terhadap Saham Syariah 

Melalui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Tidak Langsung Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Saham Syariah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Indoenesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI_Y1

Method: Least Squares

Date: 01/18/24   Time: 08:13

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 6.609960 0.815787 8.102560 0.0000

KURS_X2 0.034356 0.043765 0.785004 0.4412

SAHAM_SYARIAH_Y2 0.644955 0.051481 12.52791 0.0000

R-squared 0.882079     Mean dependent var 15.66552

Adjusted R-squared 0.870848     S.D. dependent var 0.839275

S.E. of regression 0.301616     Akaike info criterion 0.557147

Sum squared resid 1.910421     Schwarz criterion 0.704404

Log likelihood -3.685764     Hannan-Quinn criter. 0.596214

F-statistic 78.54241     Durbin-Watson stat 1.376056

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI_Y1

Method: Least Squares

Date: 01/18/24   Time: 08:15

Sample: 1 24

Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.281528 0.384014 3.337194 0.0031

JUMLAH_UANG_BEREDAR_X3 0.858850 0.050968 16.85077 0.0000

SAHAM_SYARIAH_Y2 0.121441 0.033881 3.584335 0.0017

R-squared 0.991641     Mean dependent var 15.66552

Adjusted R-squared 0.990845     S.D. dependent var 0.839275

S.E. of regression 0.080303     Akaike info criterion -2.089551

Sum squared resid 0.135420     Schwarz criterion -1.942295

Log likelihood 28.07462     Hannan-Quinn criter. -2.050484

F-statistic 1245.656     Durbin-Watson stat 0.936717

Prob(F-statistic) 0.000000
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TURNITIN 
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