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ABSTRAK 

Keadaan krisis yang dialami dunia ketika awal tahun 2020 hingga akhir 

2021 yang disebabkan oleh pandemi coronavirus menyebabkan sektor ekonomi 

melemah di seluruh negara. Proses transisi saat ini yang terjadi di dunia dari 

pandemi covid-19 menuju endemi memiliki harapan baru dan semangat optimisme 

bagi negara Indonesia terkhusus dalam bidang perekonomian. Berbagai sektor 

dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian pasca pandemi covid-19 

tidak terkecuali sektor keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menilai pengaruh 

industri keuangan non-bank syariah, saham syariah dan reksadana syariah terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengukur pengaruh pandemi covid-19 

terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan model dummy. 

Penelitian ini diestimasi menggunakan model regresi linier berganda. 

Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan secara parsial bahwa IKNB syariah 

dan reksadana syariah masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia sedangkan variabel saham syariah berpengaruh 

positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel dummy 

pandemi covid-19 berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara simultan variabel independen dalam 

penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

Kata kunci: Pertumbuhan ekonomi, IKNB syariah, saham syariah, reksadana 

syariah, pandemi covid-19 
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ABTRACT 

The crisis that the world experienced from the beginning of 2020 to the end 

of 2021 caused by the coronavirus pandemic caused the economic sector to weaken 

throughout the country. The current transition process that is happening in the world 

from the Covid-19 pandemic to endemic has new hope and a spirit of optimism for 

the Indonesian state, especially in the economic sector. Various sectors can 

contribute to improving the economy after the Covid-19 pandemic, and the Islamic 

finance sector is no exception. This study aims to assess the influence of the Islamic 

non-bank financial industry, Islamic stocks and Islamic mutual funds on Indonesia's 

economic growth and measure the impact of the Covid-19 pandemic on economic 

growth using a dummy model. 

This study was estimated using multiple linear regression models. The 

results of this study partially show that Islamic non-bank financial industry and 

Islamic mutual funds each have a positive and significant effect on Indonesia's 

economic growth while the variable Islamic stocks has a positive but not significant 

effect on economic growth. The dummy variable of the Covid-19 pandemic has a 

negative but not significant effect on Indonesia's economic growth. Simultaneously 

the independent variables in this study have a significant positive effect on 

Indonesia's economic growth. 

Keywords: Economic growth, islamic non-bank financial industry, islamic stocks, 

islamic mutual funds, the covid-19 pandemic 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keadaan Krisis yang dialami dunia ketika awal tahun 2020 hingga akhir 

2021 yang disebabkan oleh pandemi coronavirus menyebabkan sektor ekonomi 

melemah di seluruh negara. Akibat pandemi ini terjadi penghambatan aktivitas 

perdagangan baik tingkat regional maupun internasional, hal tersebut terjadi karena 

terjadi pembatasan sosial atau lockdown dan kemudian menjaring kepada 

Menurunnya pertumbuhan ekonomi (Maulana & Nubatonis, 2020). Proses transisi 

saat ini yang terjadi di dunia dari pandemi covid-19 menuju endemi memiliki 

harapan baru dan semangat optimisme bagi negara Indonesia terkhusus dalam 

bidang perekonomian.  

Berbagai indikator ekonomi secara makro mengindikasikan pemulihan 

ekonomi di berbagai negara tak terkecuali negara Indonesia (Arifin, 2012).  

Kesempatan ini merupakan momentum yang tepat melalui pemulihan ekonomi agar 

Indonesia mencapai tujuan pembangunan ekonomi secara total dengan 

mengandalkan sektor keuangan dan juga Investasi. Sektor keuangan dengan 

diversifikasi yang tepat merupakan langkah yang dapat menciptakan perbaikan 

taraf hidup untuk kesejahteraan rakyat, selain itu juga hal tersebut dapat menjadi 

dampak bagi perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia serta mendukung tujuan 

pembangunan di sektor ekonomi. (Faza & Wibowo, 2019) Investasi  adalah 

instrument yang tepat untuk negara yang berkembang dalam mempercepat 
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pertumbuhan ekonomi. (R. D. S. Putri & Siladjaja, 2021).  Hal ini mengindikasikan 

bahwa investasi memiliki peranan penting untuk mendukung pemulihan ekonomi 

Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi memiliki komponen sebagai indikator yang dapat 

mempresentasikan keberhasilan suatu pembangunan dalam sebuah negara. Setiap 

negara akan berusaha menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang maju dan 

optimal. Pertumbuhan ekonomi negara yang optimal merupakan pencapaian yang 

dilakukan didalam negara tersebut dengan berbagai strategi dan potensi di 

dalamnya. Penilaian tentang cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah 

dibandingkan menggunakan pertumbuhan pada masa kemudian dan pertumbuhan 

yg dicapai oleh suatu negara lain.(Sukirno, 2006). Dengan istilah lain, suatu negara 

bisa atau dapat dikatakan mengalami suatu pertumbuhan yg cepat jika menurut 

tahun ke tahun mengalami suatu kenaikan yg relatif berarti. 

Pertumbuhan ekonomi adalah satu diantara beberapa indikator yang begitu 

amat krusial untuk memperkirakan penilaian dari kinerja berkembangnya bidang 

ekonomi pada suatu negara atau daerah, terutama untuk melakukan analisis 

mengenai hasil pembangunan suatu ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu 

negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan dapat mengalami pertumbuhan jika 

produksi barang dan jasa semakin tinggi menurut tahun sebelumnya. Dengan 

demikian, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian bisa begitu menghasilkan tambahan dalam pendapatan atau 

kesejahteraan warga dalam periode tertentu. Pengangguran dengan jumlah yang 

lebih sedikit dibandingkan dengan adanya tenaga kerja yang mempuni serta tingkat 
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kemiskinan yang rendah dapat menjadi indikasi dalam menilai pertumbuhan 

ekonomi. (Soleha, 2020)  

Pertumbuhan ekonomi mengartikan perkembangan aktivitas pada 

perekonomian sehingga mengakibatkan barang dan jasa yg diproduksi pada warga 

bertambah dan kemakmuran warga menjadi meningkat. Melihat hal tersebut maka 

untuk dapat memilih taraf pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai perlu adanya 

skema perhitungan pendapatan nasional riil berdasarkan harga permanen yaitu 

dalam harga-harga yang berlaku pada suatu tahun dasar yang dipilih. Oleh karena 

itu prestasi dalam indikator keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui 

pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi memiliki kondisi yang dicerminkan melalui adanya 

pertumbuhan output dari berjalannya waktu perkapita yang kemudian berdampak 

kepada kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat secara data 

pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produk domestik bruto atau 

PDB harga konstan (Kalsum, 2017). PDB merupakan nilai yang diambil dari 

jumlah barang atau jasa dari suatu negara yang dihasilkan dalam perekonomian 

pada suatu jangka waktu kemudian dinyatakan dalam harga pasar. PDB ini menjadi 

indikator yang penting guna mengetahui peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi pada penelitian terdahulu 

banyak yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-

faktor pendapatan asli negara seperti pada penelitian Syahputra (Syahputra, 2017) 
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yang menjelaskan bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 

penerimaan pajak, nilai tukar dan ekspor. Penelitian Yosi Putri, et al (2015) juga 

menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini dipengaruhi oleh 

rasio pajak, investasi dan variabel derajat otonomi fiskal daerah. Sehingga 

diperlukan variabel lain untuk bisa mencapai ekonomi yang stabil dalam upaya 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. 

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik ,2021 

Badan   Pusat Statistik   (BPS)   memberikan laporan   data   pertumbuhan   

ekonomi   kuartal   III   2020. Pertumbuhan ekonomi pada sisi Produk Domestik 

Bruto atau PDB turun signifikan sebesar -2,07 % secara year-on-year  (YoY) atau 

tahunan  di  kuartal  III-2020 akibat pandemi covid-19.  PDB  tersebut  melemah  

dibandingkan  dengan  tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

paling tinggi terjadi pada tahun Kuartal III 2011 sebesar 6,17 % yang menunjukkan 
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kinerja sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan oleh output sebesar 6,17% 

terhadap perekonomian Indonesia. secara linier pertumbuhan ekonomi Indonesia 

sifatnya fluktuatif. Berbagai aspek ekonomi berpengaruh terhadap perekonomian 

Indonesia. hal tersebut memiliki arti turun atau naiknya tingkat pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek ekonomi baik yang 

beraspek syariah maupun konvesional, aspek perekonomian yang bersifat syariah 

diturunkan dalam berbagai sektor di dalam Produk domestik bruto.  

Produk domestik bruto atau PDB memiliki berbagai sektor yang dikaitkan 

untuk dapat mengukur pertumbuhan ekonomi, salah satu sektor tersebut yakni 

sektor keuangan. Sektor keuangan memiliki peranan penting dalam melakukan 

pembiayaan atau permodalan pada berbagai sektor ekonomi. Sektor keuangan 

terdiri dari industri keuangan perbankan dan industri keuangan non bank. Sektor 

keuangan melalui industri perbankan menjadi yang mendominasi dalam sektor 

keuangan tersebut. Hampir 75% aset keuangan Indonesia didominasi oleh sektor 

perbankan. Industri keuangan Non-Bank (IKNB) menjadi pengisi dedominasi pada 

aset keuangan negara yang tidak dipenuhi oleh sektor perbankan, selain hal tersebut 

sektor IKNB diharapkan pula dapat menjadi instrumen yang menggerakkan  

perekonomian secara luas dalam jangka waktu yang panjang. Industri keuangan 

Non-Bank atau IKNB merupakan industri yang bergerak dalam kelembagaan dalam 

sektor penyediaan jasa keuangan tanpa memiliki lisensi atau perizinan operasioanal 

perbankan, hal tersebut berarti lembaga ini tidak dapat melakukan kegiatan khusus 

seperti bank yakni menarik deposito dari seorang nasabah. IKNB menjadi sisi 
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alternatif untuk melengkapi industri keuangan yang dibutuhkan dalam masyarakat 

yang tidak ada pada sektor perbankan. 

 

 

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Iknb Syariah 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022 

Berdasarkan grafik perkembangan industri keuangan non-bank syariah 

diatas, kinerja IKNB syariah selalu mengalami peningkatan dari setiap periodenya, 

fluktuasi kearah positif tersebut dapat menggambarkan kinerja IKNB syariah yang 

terus berkembang.  Industri keuangan di Indonesia memang masih di dominasi oleh 

industri keuangan konvensional sehingga IKNB konvensional masih mencatatkan 

aset yang dominan dibandingkan dengan IKNB syariah, meski demikian IKNB 

syariah terus mencatatkan Pertumbuhannya dari tahun ke tahun ke arah yang 

positif. Secara umum IKNB syariah tidak jauh berbeda dengan IKNB konvesional 
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namun IKNB syariah memiliki ciri khas yang berbeda yakni adanya mekanisme 

serta produk yang berlandaskan pada prinsip syariah. 

Produk syariah yang didapatkan dalam IKNB syariah memiliki peranan 

penting dalam mewujudkan kemajuan dalam industri keuangan syariah di 

Indonesia. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia tentu saja harus bisa 

mengimplementasikan produk syariah dalam segala aspek keuangan, begitu juga 

dalam hal permodalan, saham syariah menjadi hal penting guna mewujudkan 

permodalan syariah di Indonesia. Kinerja pasar modal syariah di Indonesia salah 

satunya dapat diukur dan dilihat melalui Jakarta Islamic Indeks (JII). Jakarta islamic 

indeks merupakan salah satu tolak ukur yang berisi 30 saham syariah terlikuid yang 

berdasarkan dengan prinsip syariah. Pengimplementasian pasar modal yang 

berdasarkan prinsip syariah semakin berkembang dengan adanya Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). ISSI merupakan indikator yang penting untuk mengukur 

saham syariah di Indonesia, ISSI mencakup seluruh saham yang tercatat di dalam 

Bursa Efek Indonesia yang kemudian tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES) 

(Rusena, 2015). Perkembangan Indeks saham syariah Indonesia yang signifikan 

tiap periode waktu memberi harapan bahwa hal tersebut menjadi perkembangan 

positif pada sektor keuangan nasional yang kemudian menjadi penggerak 

perekonomian Indonesia. 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak sedunia, hal tersebut 

menjadi suatu kepastian bahwa berbagai instrumen syariah memiliki pangsa pasar 

yang laris di dalam pasar modal Indonesia dalam hal ini juga termasuk permodalan 

syariah. Selain hal tersebut permodalan syariah dapat menarik investor dari timur 
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tengah yang secara umum lebih memilih menanamkan modalnya dengan prinsip 

permodalan syariah (Sunarsih, 2008). Sektor permodalan menjadi sangat berguna 

apabila pembiayaan tersebut berdampak langsung terhadap pembangunan nasional 

yang secara nyata berdampak terhadap berbagai industri di Indonesia, salah satu 

implementasi hal tersebut yakni pada pasar modal yang di kelola oleh reksadana. 

Reksadana adalah suatu perusahaan yang mengelola berbagai bentuk investasi 

dalam bentuk portofolio, dimana investasi tersebut dalam bentuk surat berharga 

seperti obligasi, saham dan instrument pasar uang lain yang 

pertangggungjawabannya berada pada manajer investasi dalam perusahaan tersebut 

(Rapini et al., 2021). Reksadana termasuk kedalam instrument derivatif yang 

merupakan sarana penghimpunan dana dari masyarakat yang berinvestasi sebagai 

pemodal yang kemudian dimasukan kedalam portofolio efek (Adhi et al., 2021).  

Produk reksadana dalam perkembangannya memiliki kategori yang terdiri 

dari reksadana syariah dan reksadana konvensional. Reksadana konvensional 

merupakan reksadana yang produk investasi didalamnya tidak dilakukan 

penyesuaian dengan prinsip syariah namun penyesuaian dilakukan berdasarkan 

aturan investasi berdasarkan prinsip negara yang telah diatur dalam undang-undang 

serta aturan masing-masing perusahaan reksadana. Sedangkan Reksadana Syariah 

merupakan reksadana yang produk investasi didalamnya beroperasi sesuai 

ketentuan dan prinsip syariah, begitu juga dengan akad antara Manajer investasi 

dengan investor ataupun emiten yang disesuaikan dengan prinsip islam. (Adhi et 

al., 2021). Reksadana syariah memiliki peran terhadap perekonomian Indonesia 

karena reksadana syariah dapat menciptakan peningkatan investasti berbasis 
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syariah yang hadir sebagai wujud nyata bagi para pemilik modal atau investor yang 

ingin berinvestasi namun memiliki hambatan pengetahuan dan waktu yang terbatas. 

(Sukmayadi & Fahrul Zaman, 2020). Hal tersebut akan meningkatkan permodalan 

dalam suatu produksi dalam berbagai bidang industri sehingga meningkatkan roda 

perekonomian nasional. 

Melemahnya sektor keuangan dari sisi pendapatan masyarakat  akibat 

pandemi covid-19 yang kemudian berdampak pada transaksi yang menurun yang 

terjadi pada lembaga keuangan syariah. Pada lembaga IKNB syariah terjadi dampak 

pada sisi pemenuhan kewajiban yang tidak maksimal karena banyak dari pengguna 

jasa IKNB syariah dan pengguna jasa keuangan syariah terkena dampak pandemi 

covid-19 (Trimulato, 2022). Pada Indeks saham syariah Indonesia (ISSI), secara 

year to date terjadi penurunan indeks pada ISSI sebesar 3,12%, tetapi dibandingkan 

dengan pada bulan Maret 2020 dimana pada saat itu merupakan awal pandemi 

Covid-19, Indeks ISSI memiliki keadaan lebih baik yaitu terjadi penguatan sebesar 

48,30% (IDX, 2021). fluktuasi kearah positif ini pada saham syariah di masa 

pandemi covid-19 mengindikasikan potensi pembiayaan pada saham syariah 

berpengaruh baik pad.a perekonomian nasional. Reksadana syariah dari tahun ke 

tahun terjadi perkembangan yang baik, hal tersebut terbukti dengan adanya 

peningkatan nilai aktiva bersih yang cukup signifikan dan hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap perekonomian nasional, beberapa produk reksadana syariah 

pada berbagai perusahaan reksadana memiliki kinerja yang positif pada masa 

pandemi covid-19 (Nuryati et al., 2022). Hal tersebut dapat menjadi alternatif bagi 

pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia pasca 
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pandemi covid-19 melalui produk keuangan syariah berupa Industri Keuangan 

Non-Bank (IKNB) Syariah serta melalui indikator dan produk Investasi syariah 

berupa Saham Syariah dan Reksadana Syariah serta dari indikator lain yang perlu 

dilakukan model dummy yaitu pandemi covid-19 untuk mengetahui dampaknya 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut yakni “Pengaruh 

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, Saham Syariah dan 

Reksadana Syariah serta Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia 2015-2022” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015-2022? 

2. Bagaimana Pengaruh Saham Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia 2015-2022? 

3. Bagaimana pengaruh Reksadana Syariah terhadap pertumbuhan 

perekonomian Indonesia 2015-2022? 

4. Bagaimana Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia 2015-2022? 

5. Bagaimana pengaruh Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, Saham 

Syariah, Reksadana Syariah dan pandemi covid-19 terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia 2015-2022 ? 
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C. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi bagi 

mahasiswa maupun pembaca guna menambah wawasan dan memperluas 

pemahaman dan pengetahuan dalam bidang ekonomi tentang pengaruh IKNB 

syariah, Saham Syariah dan Reksadana Syariah serta Pandemi Covid-19 terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada 

pemangku kebijakan untuk menjadi pertimbangan menciptakan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia lebih baik melalui variabel independen dalam penelitian ini .  

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaruh IKNB Syariah, Saham Syariah dan Reksadana Syariah serta 

Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta penelitian ini 

diharapkan menjadi salah satu sumber dalam melatih berfikir secara ilmiah dan 

menjadikan implementasi yang nyata mengenai materi yang didapat dalam 

perkuliahan. 

4. Bagi Penelitian Yang Akan Datang  

Penyusunan penelitian ini diharapkan berguna dalam penambahan wawasan 

serta ilmu pengetahun yang bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang 

akan datang. Karena keterbatasan peneliti dalam menentukan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel lainnya yang 

lebih kompleks menyelesaikan permasalahan ekonomi.  

D. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, terdapat sistematika yang dibagi menjadi lima bagian di 

antaranya: 

1. Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Dalam bab 

I akan menjelaskan mengenai faktor serta alasan yang melatar belakangi penelitian 

ini. Gambaran tersebut akan didukung dengan data, teori, serta penelitian 

sebelumnya. 

2. Bab II Landasan Teori yang berisi tentang landasan teori, telaah pustaka, 

kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis. 

3. Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, populasi 

dan sampel, metode pengumpulan data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis 

instrument penelitian, serta metode analisis data.  

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

hasil penelitian dan pembahasan terhadap pengaruh IKNB syariah, Saham Syariah 

dan Reksadana Syariah serta Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia. Bab ini juga yang menjadi jawaban mengenai pertanyaan dalam rumusan 

masalah yang telah dicantumkan pada BAB I. 

5.  Bab V Penutup, bab ini berisi mengenai simpulan berdasarkan hasil dari 

hal yang telah dibahas serta jawaban dari dugaan yang telah peneliti narasikan. 

Dalam bab ini juga berisi tentang saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan 
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dengan penelitian ini. Peneliti juga akan menyampaikan kekurangan dalam 

melalukan penelitian ini sebagai bahan analisis di masa mendatang.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian 

pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada periode 

kuartal I tahun 2015 sampai kuartal II tahun 2022, industri keuangan non-bank 

syariah memiliki pengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi, saham 

syariah berpengaruh positif tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, reksadana 

syariah berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan pandemi 

covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Secara simultan variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh positif 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada uraian diatas, adapun saran yang 

dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat memperkuat penjelasan dalam laporan 

perkembangan keuangan syariah Indonesia 2021 yang menjelaskan bahwa 

keuangan syariah mampu menunjukan peningkatannya yang terindikasi 

pada aset industri keuangan syariah yang tumbuh sebesar 13,82% ditahun 

2021 dan mampu bertahan dalam melewati masa pandemi covid-19 melalui 

pemanfaatan pemulihan ekonomi nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) 

sehingga pada penelitian ini dimana IKNB syariah, saham syariah dan 

reksadana syariah sebagai instrumen keuangan syariah, Pertumbuhannya 
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dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu 

peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan 

perhatian kepada keuangan syariah guna menciptakan pertumbuhan yang 

optimal.  

2.  Berdasarkan pada hasil penelitian, terdapat saran yang ingin disampaikan 

yaitu: 

A. Bagi pemerintah, diharapkan dapat terus memberikan dorongan dan 

dukungan serta mengkampanyekan mengenai keuangan syariah dan 

permodalan syariah dengan memberikan kebijakan yang dapat 

menciptakan penguatan pada sektor tersebut guna meningkatkan 

perekonomian Indonesia pasca pandemi covid-19 

B. Bagi Institusi terkait, diharapkan dapat menciptakan pangsa pasar 

keuangan syariah yang maksimal dengan kerja sama dengan pelaku 

usaha baik berskala besar maupun kecil melalui realisasi penggunaan 

permodalan syariah dan menggunakan sistem keuangan syariah yang 

telah tersedia. Mewujudkan peningkatan keuangan syariah dengan 

melakukan permodalan serta praktek keuangan melalui industri 

keuangan syariah. 

C. Bagi peneliti yang akan datang, pengembangan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan menggunakan beberapa model lain baik dari segi model 

perhitungan, estimasi maupun jenis penelitian yang lain yang terkait 

dengan permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi dan permodalan 

syariah serta keuangan. 
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