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ABSTRAK 

NAMA  : NUR ARIFAH ZAINAL 

NIM  : 60600116051 

JUDUL : HUBUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)  

  DAN IMPOR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA 

MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI DATA PANEL 

 

Penelitian ini membahas tentang hubungan indeks harga konsumen (IHK) 

dan impor terhadap inflasi di Indonesia dengan menggunakan analisis regresi data 

panel. Data time series Tahun 2019 dan cross section dari 24 Provinsi di 

Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini. Metode untuk menganalisis data 

yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode analisis data panel. Model regresi 

didapat dari estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan pendekatan model 

fixed effect. Variabel dummy digunakan untuk mengetahui perbedaan intersep 

masing-masing Provinsi yang menerangkan efek perbedaan wilayah. Hasil dari 

penelitian yang diperoleh adalah model efek waktu yang terpilih dengan 

menunjukan bahwa variabel IHK (    berpengaruh signifikan terhadap inflasi (Y) 

di Indonesia Tahun 2019. 

Kata Kunci :Indeks Harga Konsumen (IHK), Impor, Inflasi, Regresi Data Panel, 

Fixed Effect Model, Ordinary Least Square, variabel dummy 
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ABSTRACK 

NAMA  : NUR ARIFAH ZAINAL 

NIM  : 60600116051 

JUDUL : HUBUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)  

  DAN IMPOR TERHADAP INFLASI DI INDONESIA 

MENGGUNAKAN ANALISIS REGRESI DATA PANEL 

 

This study discussed the relationship between the consumer price index 

(CPI) and imports to inflation in Indonesia by using panel data regression 

analysis. Time series data in 2019 and cross sections from 24 provinces in 

Indonesia used in this study. The method to analyze the data used in this study is 

the panel data analysis method. The regression model was obtained from the 

estimation of Ordinary Least Square (OLS) with a fixed effect model approach. 

dummy variables are used to determine the differences in the intercepts of each 

province which explains the effects of regional differences. The results of the 

research obtained are the selected time effect model by showing that IHK (   has 

a significant effect on inflation (Y) in Indonesia in 2019. 

Keywords: Consumer Price Index (CPI), Imports, Inflation, Panel Data 

Regression, Fixed Effect Model, Ordinary Least Square, dummy 

variable 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah yang sering dialami disetiap Negara adalah masalah ekonomi. 

Permasalahan ekonomi yang sering terjadi disuatu Negara dapat memperlambat 

laju pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah ekonomi yang sering dialami suatu 

Negara adalah masalah inflasi. Maka sangat penting bagi suatu Negara untuk 

menjaga kestabilan harga dan mengendalikan tingkat inflasi tersebut. Inflasi 

merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlangsung secara terus menerus. 

Dikatakan terjadi inflasi apabila kenaikan harga tersebut dapat mempengaruhi 

harga-harga barang lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi adalah 

penetapan harga komoditas atau biasa dikenal dengan indeks harga konsumen. 

Pada zaman Rasullullah saw.juga pernah mengalami harga komoditas 

perdagangan meningkat, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan 

oleh Imam Abu Dawud sebagai berikut : 

 ََ غَا لَا ا لسِّعْرُ فَسَعِّرْ لنََا . فَقَ لَ رَ اللهِبْنِ مَلِكٍ قاَ لَ : قاَ لَ ا لنَّا سُ : ياَ رَ سُو لَ  نَسِىعَنْ أَ
وَ الْمُسَعِّرُ ا لْقَا بِضُ الْبَا سِظُ الرَّازِقُ وَإنّيِ نأَرْجُو أنْ اللهَ ىُإ نَّ  وَ سَلَّمَ  عَلَيْوِ اللهِ صَلَّى اللهِ  سُو لُ 
 وَليَْسَ أحَدُ مِنْكُمْ يطُاَ لبُِنِيَ بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَا لٍ . )رَوَهُ ابَوُ دَاوُد(اللهِ ألْقَى 

Artinya : 

Dari Anas ibn Malik ra.Berkata : Harga komoditas perdagangan beranjak 

naik pada zaman Rasulullah saw, lalu para sahabat mengadu kepada beliau 

seraya berkata : Ya Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka 

tetapkanlah patokan harga buat kami. Lalu Rasulullah saw menjawab: 

Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga (zat) Yang Menahan dan 

Yang Membagikan rizki, dan sesungguhnya saya berharap agar berjumpa 

dengan Allah swt dalam kondisi tidak seorangpun diantara kalian 
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menuntut saya karena kedzaliman yang menimbulkan  pertumpahan dara 

dan harta (HR. Abu Dawud).
1
 

 

Dilihat dari hadis di atas Rasulullah  saw menolak untuk menetapkan 

harga dengan asumsi Allah lah yang menetapkan harga, namun Ibnul Qayyim 

menjelaskan, tasir (penetapan harga) yang dibolehkan itu seperti penguasa 

melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi 

dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang 

tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan  pedagang menjual 

dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan 

adalah hal yang diperintahkan Allah.
2
 

Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu 

disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual.Bisa jadi penyebabnya 

adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurun jumlah 

impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.
3
 

Arti hadis dan pendapat para ilmuan diatas ada satu kesimpulan yaitu  

pemerintah yang pada zaman Rasulullah saw tidak turun tangan dalam hal 

penetapan harga. Namun jika dilihat pada saat sekarang penetapan harga 

dilakukan oleh pemerintah agar tetap menyeimbangi kesetabilan ekonomi  

Jika harga barang dan jasa dalam suatu Negara meningkat, maka inflasi 

pun akan meningkat. Naiknya harga barang dan jasa tersebut akan mengakibatkan 

nilai mata uang turun. Dengan demikian bisa disimpukan bahwa peningkatan 

                                                           
1 Syamsul Hilal. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam.(Lampung : IAIN Raden Intan, 

2014) Jurnal ASAS Vol.6, No.2, Juli 2014. h.23-24 
2
Qusthoniah.Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh Negara) dalam Koridor Fiqih 

Dengan Mempertimbangkan Realita Ekonomi. Jurnal Syari’ah Vol.II, No.II, Oktober 2014.h.85 
3Hasnah.Penetapan Harga Jual dalam Prespektif Ekonomi Isam. Skripsi (Makassar :UIN 

Alauddin Makassar, 2013). h. 27 
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angka inflasi menjadi pemicu penurunan nilai uang terhadap barang dan jasa 

secara umum atau disebut ekonomi suatu Negara mengalami penurunan. 

Penetapan harga komoditas atau biasa dikenal IHK dapat dijadikan sebagai 

indikator penuntun inflasi, karena harga komoditas mampu merespon secara cepat 

kejadian yang terjadi dalam perekonomian secara umum, seperti peningkatan 

permintaan. IHK juga bisa dijadikan sebagai salah satu instrumen analisis dalam 

menentukan dasar kebijakan makro ekonomi. 

Faktor lain yang juga menyebabkan terjadinya inflasi yaitu pengeksporan 

barang dari luar negeri ke dalam negeri atau biasa disebut dengan istilah impor. 

Kenaikan harga-harga barang impor bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Impor 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau kenaikan permintaan didalam negeri 

dapat ditekan dengan memanfaatkan kebijakan impor. Tetapi jika permintaan 

sudah berada ditingkat output domestik, inflasi akan mulai turun. Biasanya, 

kenaikan impor akan mengakibatkan depresiasi pada nilai tukar. Ini cenderung 

menaikan tekanan inflasi membuat impor  mahal. Selain itu, ketika suatu Negara 

mengimpor  bahan mentah maka depresiasi mata uang lokal atau apresiasi mata 

uang asing dapat membuat impor mahal dan karena kenaikan harga bahan mentah 

membuat biaya produksi untuk barang juga semakin meningkat. Dan secara 

otomatis inflasi juga akan meningkat dan akan berdampak pada perekonomian 

disuatu Negara. 

Terdapat hubungan sebab akibat antara IHK dan Impor terhadap inflasi, 

jika IHK dan impor meningkat maka inflasipun akan mengalami peninggkatan. 

Hubungan sebab akibat ini juga dijelaskan dalam Q.S Thaha : 124 sebagai berikut:  
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Terjemahanya : 

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya 

sugguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan 

menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta".
4
 

 

Hamka menjelaskan bahwa kehidupan yang sempit adalah akibat dari 

sebuah sebab. Disini ada hukum kausalitas atau lebih umum dikenal dengan 

hubungan sebab akibat.“’Kehidupan yang sempit” yang menimpa seseorang 

adalah akibat dari “berpaling dari peringatan Allah”.
5
 

Dilihat dari tafsiran ayat diatas menjelaskan tentang hubungan sebab 

akibat sebagaimana dalam penelitian ini juga membahas tentang hubungan sebab 

akibat antara variabel IHK dan impor terhadap infasi. 

Pada penelitian sebelumnya, faktor IHK dan Impor yang sudah terbukti 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap inflasi. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Vivy Kristinae yaitu menyimpulkan bahwa variabel IHK di kota 

Palangka Raya dan IHK di kota Sampit berpengaruh secara signifikan terhadap 

inflasi di Kalimantan Tengah .
6
 

Peneliti selanjutnya oleh Volkan Ulke dan Ugur Ergun yaitu 

menyimpulkan bahwa terdapat interaksi jangka panjang dan dinamis antara inflasi 

                                                           
4 Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Quran dan terjemahan, h.320. 
5 Hamka, tafsir Al-Azhar (Jakarta: Gema Insani, 2018), h.621 
6Vivy Kristinae. Analisis Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Inflasi (Studi Kasus 

Pada Inflasi Kota Palangka Raya kab.Sampit di Kalimantan Tengah),  (Universitas Palangka Raya 

: STIM Lasharan Jaya, 2018) Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Vol.3, No.1, 

Oktober 2018. 
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dan impor pada ekonomi Turki.
7
 Dan masi banyak peneliti-peneliti lain yang 

membahas tentang pengaruhnya suatu inflasi. Mengingat pentingnya masalah 

inflasi di suatu Negara maka peneliiti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan indeks harga konsumen dan impor terhadap inflasi di Indonesia. 

Untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah disuatu Negara, maka bisa 

memperhatikan efek dan konsekuensi dari faktor penyebab inflasi misalnya 

penetapan harga komoditas atau IHK dan impor. Hasil menurut penelitian ini 

dapat digunakan untuk mempertimbagkan pengaruh variabel tesebut supaya 

pertumbuhan ekonomi bisa tetap stabil. 

Untuk mengetahui hubungan indeks harga konsumen dan impor terhadap 

inflasi di Indonesia dibutuhkan analisis tertentu, maka peneliti menggunakan 

Analisis Regresi Data Panel. Dimana data panel memiliki krakteristik data cross 

section yang menunjukan datanya yang terdiri lebih dari satu individu dan time 

series menunjukan setiap individu memiliki lebih dari satu pengamatan waktu 

atau periode. Maka dalam penelitian ini data cross section yang digunakan adalah 

beberapa provinsi yang ada di Indonesia sedangkan data time series yang 

digunakan dalam penelitian ini dikaji pada periode 2019. Keungulan dari analisis 

regresi data panel salah satunya adalah dapat memberikan penyelesaian yang lebih 

baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section. 

 

B. Rumusan Masalah 

                                                           
7
Volkan Ulke dan Ugur Ergun.Econometric Analysis of Impor and Inflation Relationship in 

Turkey between 1995 and 2010 (International Burch University,Sarajevo,BiH,2011) Journal of 

Ekonomic and Social Studen Vol.1, No.2, July 2011.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK) dan 

impor terhadap inflasi di Indonesia menggunakan Analisis Regresi Data Panel? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Indeks Harga 

Konsumen (IHK) dan impor terhadap inflasi di Indonesia menggunakan Analisis 

Regresi Data Panel. 

D. Batasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasaan dalam penelitian ini difokuskan pada 

hubungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Impor Terhadap Inflasi di 

Indonesia untuk tahun 2019 pada data bulanan menggunakan Analisis Regresi 

Data Panel. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu ekonometrika 

khususnya pada Analisis Regresi Data Panel. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pada bidang ilmu 

ekonometrika khususnya pada Analisis Regresi Data Panel. 

3. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna dalam hal mengetahui 

hubungan indeks harga konsumen (IHK) dan impor terhadap inflasi di Indonesia 
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menggunakan Analisis Regresi Data Panel utuk pemerintah agar dapat dijadikan 

bahan acuan dalam mengantisipasi kenaikan tingkat inflasi di Indonesia. 

4. Bagi Universitas 

Manfaat penelitian bagi universitas adalah dapat menjadi tempat 

pengetahuan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) 

kekalangan yang membutuhkan, termasuk ke mahasiswa  jurusan Matematika 

Fakultas Sains dan Teknologi pada khususnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Analisi RegresiLinear Berganda (Multiple Linear Regression) 

Menggunakan anaisis regresi, kita dapat mengembangkan suatu persamaan 

yang menunjukan bagaimana keterkaitan antara variabel dependen (terikat) ,y,  

dengan beberapa variabel independen (bebas), x1, x2,…, xm. 

1. Model Regresi dan Persamaan Regresi 

Persamaan yang menjelaskan bagaimana keterkaitan antara variabel y 

dengan persamaan x dan suatu model eror disebut model regresi multiple 

sebagaimana sebagai berikut : 

y = β0 + β1x1 + β2 x2 + … + βm xm + ɛ.    (2.1) 

Dimana : 

β0 dan β1, β2, … , βm menyatakan parameter model dan ɛ merupakan variabel 

acak yang menyatakan model error. 

Model error menyatakan jumlah variabilitas dalam  yang tidak  dapat dijelaskan 

oleh efek linear dari m variabel independen.  

Pada bagian …, akan dijelaskan asumsi-asumsi untuk model regresi multiple dan 

ɛ. Salah satu dari asumsi tersebut adalah nilai rata-rata arau ekspektasi dari ɛ sama 

dengan nol. Akibat dari asumsi tersebut adalah nilai rata-rata atau ekspektasi dari 

y, dinyatakan dengan E (y), sama dengan β0 + β1 x1 + β2 x2 + … + βm xm . 

Persamaan yang menjelaskan bagaimana kaitan nilai rata-rata dari y dengan x1, 

x2,…,xm disebut persamaan regresi multiple. 
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2. Persamaan Regresi Multiple 

E (y) = β0 + β1 x1 + β2 x2 + … + βmxm .   (2.2) 

Dimana : 

β0 = merupakan titik potong terhadap sumbu y dari garis regresi 

β1 = merupakan kemiringan garis 

E (y) = merupakan nilai rata-rata atau ekspektasi dari y untuk setiap 

nilai x. 
8
 

B. Data Panel 

1. Pengertian Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) & 

data silang (cross section). Penggunaan data panel pada sebuah observasi 

mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang 

merupakan gabungan data time series dan cross section mampu menyediakan data 

yang lebih banyak sehingga akan lebih banyak menghasilkan derge of freedom 

yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan 

cross section sehingga dapat mengatasi perkara yang muncul ketika ada perkara 

penghilangan variabel. 

Penggunaan panel data pada penelitian ekonomi mempunyai beberapa 

keuntungan primer dibandingkan data jenis cross section juga time series. 

Pertama, bisa memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan 

degree of freedom (derajat kebebasan), data memiiki variabilitas yang besar dan 

mengurangi koliniearitas antara variabel independen, di mana bisa menghasilkan 

                                                           
8Adnan Sauddin, Modul Statistika Ekonomi dan Bisnis.h.2-3   
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perkiraan ekonometri yang efisien. Kedua, panel data mampu memberikan 

informasi lebih banyak yang tidak hanya diberikan saja oleh data cross section 

ataupun time series. Dan ketiga, data panel bisa memberi gambaran penyelesaian 

yang lebih baik dalam simpulan perubahan dinamis dibandingkan data cross 

section. 

Kelebihan dari regresi data panel antara lain sebagai berikut :
9
 

a. Data panel bisa memperhitungkan heterogenitas individu secara jelas dengan 

mengijinkan variabel spesifik individu. 

b. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadiikan data panel 

bisa dipakai buat menguji dan membentuk model perilaku lebih kompleks. 

c. Data panel mendasarkan diri dalam observasi cross section yang berulang-

ulang (time series), sebab akibatnya metode data panel cocok dipakai menjadi 

study of dynamic adjustment. 

d. Tingginya jumlah observasi mempunyai akibat dalam data yang lebih 

informative, lebih variatif, dan kolinearitas (multiko) antara data semakin 

berkurang, dan derajat kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga 

bisa didapat output perkiraan yang lebih efisien. 

e. Data panel bisa dipakai untuk mempelajari model-model perilaku yang 

kompleks. 

f. Data panel bisa dipakai untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan 

oleh kumpulan data individu. 

 

                                                           
9 Agus Tri Basuki & Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam PenelitianEkonomi & Bisnis 

(Dilengkapi Aplikasi  SPSS & EVIEWS)  (Jakarta: PT. Rajawali Pers,2017) h.275-276 
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2. Model Regresi Data Panel 

Model  umum data panel adalah sebagai berikut :
10

 

         ∑               
 
      (2.3) 

Dimana : 

    : Nilai variabel dependen untuk unit individu ke-i dan unit waktu ke-t 

    : Nilai variabel independen untuk unit individu ke-i dan unit waktu ke-t 

  : parameter yang ditaksir 

K : Banyak parameter regresi yang akan ditaksir 

    : eror dengan E(     = 0, E(   
 ) =   , E(       ) = 0 untuk i ≠ j dan t ≠ s 

   : 1,2,3,… , N 

t :           

dalam model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan 

melalui tiga pendekatan, antara lain : 

1) Common Effect Model 

Metode Common Effect Model mengabungkan semua data tanpa 

mempedulikan waktu dan lokasi pengambilan data. Metode Common Effect 

(CEM) adalah pendekatan yang paling sederhana dan mengasumsikan bahwa 

intersep masing-masing variabel adalah sama, begitu pula dengan slope koefisien 

untuk seluruh unit time series dan cross section.
11

 Bentuk umum pendekatan 

Metode Common Effect Model adalah sebagai berikut : 

                                                           
10Saiful Ghozi & Hadi Hermansyah. Analisis regresi Data Panel Probabilitas Bank 

Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia,(Balikpapan : Politeknik Balipapan, 2018) Jurnal 

Matematika Vol.8 No.1, juni 2018. h.3-4 
11Rahmadeni & Eka Yonesta.Analisis Regresi Data Panel pada Pemodelan Produksi 

Panen Kelapa Sawit di Kebun Sawit Plasma Kampung Buatan Baru, (Riau : UIN Sultan Syarif 

Kasim Riau,2016) Jurnal Sains Matematika dan Statistika Vol.2 No.1, Januari 2016.h.3 
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    =    + ∑   
 
    +      +      (2.4) 

dengan, 

    : Nilai variabel dependen individu ke-i  buat periode ke-t, 

i = 1,2,3,… N &t = 1,2,3,…T 

     : Nilai variabel independen ke-k buat individu ke-i tahun 

ke-t 

β : Parameter yang dihitung. 

    : error buat individu ke-i untuk periode ke-t. 

K  : Banyak parameter regresi yang akan dihitung. 

2) Fixed Effect Model 

Estimasi model dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) penaksiran 

parameternya menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Bentuk 

generik model Fixed Effect yaitu sebagaimana berikut :
12

 

    =      ∑   
 
        +      (2.5) 

Dimana : 

    : Nilai variabel dependen individu ke-i  buat periode ke-t, 

i =1,2,3,…,N & t =1,2,3,…T. 

     : Nilai variabel independen ke-k buat individu ke-i tahun ke-t. 

    : Intersep buat individu ke-i tahun ke-t. 

   : Slope bersama untuk semua individu 

    : error parameter regresi yang akan ditaksir 

                                                                                                                                                                
 

12Gede Agus Astapa, dkk. Analisis Data Panel Pada Kinerja Reksadana Saham, 

(Denpasar :Universitas Terbuka, 2018) Jurnal Varian Vol.1 No.2 Maret 2018.h.63 
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  : Banyak parameter regresi yang akan ditaksir. 

Model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda untuk setiap 

subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. 

Model ini mengasusmsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek 

sedagkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan 

subjek lainnya digunakan variabel dummy. Model ini sering disebut dengan model 

Least Square Dummy Variabel (LSDV).
13

 

Adapun teknik estimasi model regresi data panel menggunakan model 

fixed effect dengan pendekatan estimasi Least Square Dummy Variabel (LSDV) 

sebagai berikut ; 

a. Model Efek Individu 

Pada model ini, intersep diperbolehkan berbeda dari individu ke individu,  

sementara parameter slope diasumsikan konstan pada unit individu dan unit 

waktu. Jadi penggunaan variabel dummy hanya berperan dalam penggolongan 

unit individu. 

Persamaan umum data panel model efek individu adalah : 

    = ∑   
 
       + ∑        

 
    +      (2.6) 

dengan 

    = {

         

         
 

bisa ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut : 

                                                           
13Dea Aulia Nanditia, dkk. Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015, (Jurusan Satistika Universitas Islam 

Indonesia,2019). Indonesia Journal of Applied Statistics Volume 2 No.1 May 2019. h.44 

 



14 
 

 

        =     =       
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]  [

 
 
 
 

] 

          (            (      

Dimana    merupakan matriks identitas untuk individu dan    merupakan vektor 

untuk waktu. 

= 

[
 
 
 
    

    

  
  

  
  

 
    ]

 
 
 

 

(      

Jika persamaan (2.6) dijelaskan dalam bentuk matriks, maka bisa dituliskan 

sebagai berikut : 

 [

   

   

 
   

]= 

[
 
 
 
    

    

  
  

  
  

 
    ]

 
 
 

[

  

  

 
  

] +  [

       

       

     

     

  
        

 
     

] [

  

  

 
  

]  [

   

   

 
   

] 

Atau dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut : 

Y =    α + Xβ +      (2.7) 

dengan 

Y  : vektor variabel dependen berukuran (NT x 1) 

X   : vektor variabel independen ukuran (NT x K) 

   : matriks variabel dummy individu ukuran (NT x N)  

α    : vektor koefisien intersep buat keberagaman individu (N x 1)  

β : vektor koefisien slope ukuran (K x 1) 
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  : vektor error berukuran (NT x 1) 

Untuk persamaan (2.7)  bisa dituliskan dalam bentuk berikut : 

Y =        X]*
 
 + +       (2.8) 

Misalkan        X] = k & *
 
 +=   maka persamaan (2.8) bisa ditulis menjadi : 

    Y = k          (2.9) 

Langka selanjutnya mencari estimasi parameter   Setelah diperoleh model dari 

regresi data panel fixed effect. Digunakan metode kuadrat terkecil untuk 

mengestimasi parameter   dengan meminimumkan fungsi total kuadrat eror.  

  ∑   =     

          = (     T (      

= (       ) (      

=                             (2.10) 

Untuk mengoptimakan suatu fungsi maka bisa dilakukan dengan turunan pertama 

dari (     terhadap  , sebagaimana berikut : 

 (   )

  
 = 

 (                         )

 (  
 

= 
 (                        )

 (  
   

=                  

=      k +           (2.11) 

Setelah itu persamaan (2.11) disamakan dengan nol sehingga didapat persamaan 

sebagai berikut: 

    k +       = 0 
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    k =           

  k =       

  Y  =     

Karena        ]    dan *
 
 +   , maka didapat: 

[
     

 

  
]   = [

     
 

  
]        ] [

 ̂
 ̂
] 

[
     

  

   
] = *

     
           

   

          
+ [

 ̂
 ̂
] 

     
 Y =      

       ̂ +      
    ̂      (2.12) 

             ̂ +     ̂        (2.13) 

Bersumber dari persamaan (2.12) susunan estimasi parameter untuk  ̂ yaitu 

sebagai berikut : 

     
  

Y =      
     ̂ +      

    ̂ 

     
        ̂ =      

 Y -      
    ̂ 

 ̂   
     

         
    ̂

     
        

 

 ̂ = (     
          

    ̂)(     
        

-1 

 ̂ = (     
     

-1     
T (    ̂      (2.14) 

a) Estimasi Parameter   

Bentuk estimasi parameter dari  ̂ dapat dihasilkan dengan 

mensubtitusikan persamaan (2.14) ke persamaan (2.13) sebagaimana berikut: 

 T   T       ̂   T  ̂ 

 T   T      ((     
T      -1  

T(    ̂        ̂ 
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 T    T      ((     
T      -1(     

T    ̂     
T        ̂ 

 T    T      ((     
T      -1     

T  (     
T      -

1   ̂     
T        ̂ 

 T    T      (     
T      -

1     
T    ̂        (     

T      -1      
T       ̂ 

(        (     
T      -1     

T   T     ̂  (  

      (     
T      -1     

T  

 ̂  (  T(        (     
T      -1     

T -

1  T (        (     
T      -1     

T     
 (2.15) 

Dengan mendeskripsikan    (        (     
T      -1     

T   maka 

estimator kuadrat terkecil dari   ̂ pada (2.15) dia atas dapat di tulis sebagai 

berikut:  

  ̂= ((           ((       Y) 

  ̂  (                    (2.16) 

Dengan cara mendeskripsikan matrik    adalah matriks idempontent 

maka didapat : 

   =      -       (     
      ) 

-1     
   

  [

  
  

  
  

  
  

 
  

]- 

[
 
 
 
    

    

  
  

  
  

 
    ]
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Akan ditujukan bahwa    adalah matriks idempotent. 
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Sehingga    dapat dituliskan sebagai berikut : 
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Matriks    ini diinterprestasikan sebagai deviasi rata-rata kelompok individu 

(  X)it =     -  t  dan (  Y)it =     -  t  
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Dalam matriks dapat ditulis sebagai berikut: 
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Dengan       [

        

        

     

     

  
        

 
     

] 

b) Estimasi Parameter α 

Untuk mendapatkan estimator α maka dilakukan dengan mensubtitusikan 

persamaan (2.16) ke persamaan (2.14) menjadi berikut: 

     ̂ = (     
               

 (Y - X ̂)  

Dimana    ̂  (              sehingga :  

 ̂ = (     
               

T
 (Y – X((                 (2.17) 

b. Model Efek Waktu 

Pada model ini waktu dianggap  mempunyai pengaruh yang cukup berarti 

terhadap model, sementara individu dianggap tidak penting. Variabel dummy 

disini berperan dalam penggolongan unit waktu. 

Persamaan umum data panel model efek waktu adalah  

    = ∑   
 
       + ∑   

 
        +      (2.18) 

Dengan 

    = {

           

           
 

Persamaan di atas ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut : 
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] +  [
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]  [
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Atau dapat ditulis dalam bentuk persamaan berikut : 

Y =        +       (2.19) 
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Dimana : 

Y  : vektor variabel dependen ukuran (NT x 1) 

X : vektor variabel independen ukuran (NT x K) 

   : matriks variabel dummy individu ukuran (NT x T)  

  : vektor koefisien intersep buat keberagaman waktu  (T x 1)  

β : vektor koefisien slope ukuran (K x 1) 

  : vektor error ukuran (NT x 1) 

Untuk persamaan (2.19)  bisa dituliskan sebagai berikut : 

Y =          X]*
 
 + +      (2.20) 

Misalkan          X] = k serta *
 
 +=   maka persamaan (2.20) bisa ditulis seperti 

berikut : 

    Y = k          (2.21) 

Setelah diperoleh model dari regresi data panel fixed effect maka berikutnya 

mencari estimasi parameter  . Digunakan metode kuadrat terkecil untuk 

mengestimasi parameter   dengan meminimumkan fungsi total kuadrat eror.  

  ∑   =     

          = (     T (      

          =                           (2.22) 

Untuk mengoptimalkan suatu fungsi maka bisa dilakukan dengan turunan pertama 

dari (     terhadap  , sebagai berikut : 

 (   )

  
 = 

 (                         )

 (  
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= 
 (                        )

 (  
   

=                  

=      k +             (2.23) 

Setelah itu persamaan (2.23) disamakan dengan nol sehingga didapat persamaan 

berikut: 

    k +       = 0 

    k =           

  k =       

  Y  =      

Karena          ]    dan *
 
 +   , maka didapat: 

[
       

 

  
]   = [

       
 

  
]          ] [

 ̂
 ̂
] 

[
       

   

   
] = *

       
               

   

            
+ [

 ̂
 ̂
]     

       
T
Y =        

          ̂+        
    ̂     (2.24) 

          ̂ +     ̂        (2.25) 

Berlandaskan persamaan (2.24) bentuk estimasi parameter untuk  ̂ adalah sebagai 

berikut : 

       
T
Y =        

    ̂ +        
    ̂ 

       
         ̂ =        

T
Y -        

    ̂ 

 ̂   
       

           
    ̂

       
        

 

 ̂ = (       
            

    ̂)(       
         

-1 
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 ̂ = (       
         

-1       
T (    ̂    

a) Estimasi Parameter   

Bentuk estimasi parameter dari  ̂ dapat dihasikan dengan mensubtitusikan 

persamaan (2.26) ke persamaan (2.25) seperti berikut: 

               ̂        ̂ 

 T   T        ((        
T        

-1        
T(    ̂        ̂ 

 T    T        ((        
T         

-1(        
T    ̂        

T        ̂ 

 T    T        ((        
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-1       
T  (       

T         
-

1  ̂        
T        ̂ 

 T    T        (        
T         

-

1          
T    ̂         (        

T         
-1        

T      ̂ 

(         (        
T         

-1        
T   T     ̂  (  

        (        
T         

-1        
T  

 ̂  (  T(          (        
T         

-1        
T  -1  T (  

        (        
T         

-1        
T         (2.27) 

Dengan mendeskriptifkan    (          (       
T        

-1       
T   jadi 

estimator kuadrat terkecil untuk   ̂di persamaan (2.27) di atas bisa di tulis sebagai 

berikut : 

  ̂= ((           ((       Y 

  ̂  (                   (2.28) 

Dengan cara mendeskriptifkan matrik    adalah matriks indempontent 

maka dapat dihasilkan sebagai berikut : 
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Akan ditujukan bahwa    adalah matriks indempotent. 
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Sehingga    bisa dituliskan seperti berikut : 
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Matriks    ini diinterprestasikan sebagai deviasi rata-rata kelompok waktu. 

(  X)it =     -  t  serta (  Y)it =     -  t  

Dalam matriks dapat ditulis sebagai berikut: 
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Dengan      [
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b) Estimasi Parameter   

Agar mendapatkan estimator  ̂ dilakukan dengan mensubtitusikan 

persamaan (2.28) ke persamaan (2.26) seperti berikut: 

 ̂  = (       
          

         
T
 (Y - X ̂)   

Dimana   ̂  (               

 ̂  = (        
          

         
T
 (Y – X((                  (2.29) 

3) Random Effect Model  

Untuk random effect model, perbedaan antara karakteristik individu dan 

waktu diasesuaikan pada error dari model. Komponen individu dan waktu 

mempunyai dedikasi pada pembentukan error. Maka secara acak error Pada 
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random effect juga perlu dideskripsi menjadi error untuk elemen waktu dan error 

gabungan. Model  random effect dituliskan sebagai berikut :
14

 

      =     ∑   
 
        +       (2.30) 

dimana :     =     +     

Dengan, 

    = Nilai variabel dependen individu ke-i buat periode ke-t, 

i =1,2,3,…,N dan t =1,2,3,…T. 

     = Nilai variabel independen ke-k buat individu ke-i tahun ke-t. 

     = Parameter yang akan dihitung 

    = error buat individu ke-i buat periode ke-t. 

  = Banyak parameter regresi yang akan dihitung. 

3. Pemilihan Model 

Untuk memilih model yang paling tepat yang digunakan dalam 

mengelolah data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Uji Chow 

Uji chow digunakan untuk memilih model Common Effect dan model 

Fixed Effect. 

Hipotesis: 

  :    =    = … =   =   ( model Common Effect)  

                                                           
14Wahidah Alwi, dkk. Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. (Makassar : 

Universitas Islam Negeri Makassar, 2018) jurnal MSA Vol.6 No.2 ED. Juli-Des 2018. h.3-4 
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   : sekurang kurangnya ada satu     ≠  , untuk i = 1,2,…,N (model 

Fixed Effect. 

Persamaan statistik uji chow dinyatakan sebagai berikut: 

   
(                    (    

(          (       
    (2.31) 

Dengan  

        = Sum Square Error dari model Common Effect 

   FEM  = Sum Square Error untuk model Fixed Effect. 

   = Banyaknya komponen cross section 

   = Banyaknya komponentime series 

k  = Banyaknya parameter yang akan diestimasi 

Diambil keputusan dengan menolak    untuk tingkat signifikansi sebesar α, jika  

          (             
15 

2) Uji Hausman 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek random didalam data 

panel sekaligus untuk menguji model mana yang lebih baik digunakan antara 

REM atau FEM, dengan hipotesis sebagai berikut : 

  : korelasi (   ,   ) = 0, model yang sesuai REM  

   : korelasi (   ,   ) ≠ 0, model sesuai FEM 

Dengan statistik uji yaitu : 

W =     
(K) =(b- ̂)’ [      –     (  ̂  ]-1

 (b -  ̂   (2.32) 

 

                                                           
15Tias Ayu Prasanti, dkk. Aplikasi Regresi Data Panel untuk Pemodelan Tingkat 

Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, (Diponogoro : Universitas 

Diponogore, 2015) Jurnal Gaussian Vol.4 No 3,Tahun 2015.h.690 
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Dimana : 

b = vektor estimasi parameter REM 

 ̂ = vektor  estimasi parameter FEM 

Pengambilan keputusan    ditolak jika W      atau peluang     yang berarti 

model yang digunakan yaitu FEM. Jika dilakukan Uji Hausman dan diperoleh 

kesimpulan model FEM  maka perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier agar dapat 

melihat apakah ada heterokedastisitas dalam errornya, sedangkan jika yang 

didapatkan adalah model REM yang terbaik maka tidak perlu melakukan uji 

Lagrange Multiplie.
16

 

3) Uji Lagrange Multiplier 

 Uji Lagrange Multipiler (LM) digunakan untuk pengujian random effect 

yang didasarkan pada  nilai residual dari model common effect. 

Hipootesis: 

   :   
  = 0 (efek dari individu tidak mempunyai arti dalam model) 

   :   
  ≠ 0 (efek dari individu mempunyai arti dalam model) 

Nilai statistik LM dihitung berdasarkan persamaan berikut ini : 

LM = 
  

 (    
(
∑  ∑     

 
   ]  

   

∑ ∑     
 
   

  
   

  *2
~     

   
(2.33)

 

                                                           
16Rahmadeni & Eka Yonesta.Analisis Regresi Data Panel pada Pemodelan Produksi 

Panen Kelapa Sawit di Kebun Sawit Plasma Kampung Buatan Baru. h.3-4 
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Dimana n adalah jumlah individu, T merupakan jumlah periode waktu, dan 

     adalah residual model CEM.Apabila LM >     
 , maka model yang terpilih 

adalah REM.
17 

4. Pemeriksaan Persamaan Regresi  

1) Uji Serentak (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model fixed effect untuk data panel 

terdapat signifikan dengan uji hipotesis mengasumsikan bahwa ganguan    

didistribusikan secara normal. 

a. Uji Hipotesis untuk model efek individu  

Hipotesis : 

  :    =    = … =   = 0 

   : tidak seuruh    ≠ 0 (setidaknya, ada satu slope yang ≠ 0) 

Taraf signifikansi α = 0,05. 

Statistik Uji : 

          
(                 (    

(         (       
      (2.34) 

Dimana : 

       = Sum Square Error dari regresi gabungan. 

   DV = Sum Square Error dari model variabel dummy. 

   = Banyaknya elemen individu 

   = Banyaknya Waktu 

                                                           
17Mariska Srihardiyanti, dkk. Metode Regresi Data Panel Untuk Peramalan Konsumsi 

Energi di Indonesia. (Diponogoro : Universitas Diponogoro, 2016) Jurnal Gaussian Vol.5, No 3, 

Tahun 2016.h.477 
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Kriteria uji yaitu apabila nilai           (            maka menolak hipotesis 

nol bahwa pengaruh semua variabel independen secara simultan sama dengan nol. 

Jika nilai           (            maka menerima hipotesis nol bahwa variabel-

variabel independen tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap variabel tak 

bebas. 

b. Uji Hipotesis untuk model efek waktu  

Hipotesis : 

   :    =    = … =    = 0 

   : tidak seluruh    ≠ 0 (setidaknya ada satu slope  yang  ≠ 0) 

Tingkat signifikansi α = 0.05 

Statistik uji : 

          
(                 (    

(         (       
     (2.35) 

Dimana : 

       = Sum Square Error dari regresi gabungan. 

   DV  = Sum Square Error dari model variabel dummy. 

    = Banyaknya elemen individu 

    = Banyaknya Waktu  

Kriteria uji yaitu jika nilai           (            maka menolak hipotesis nol 

bahwasanya pengaruh semua variabel independen  secara simultan sama dengan 

nol. Jika niai          (            maka menerima hipotesis nol bahwasanya 

variabel-variabel independen tidak berpengaruh apapun terhadap variabel tak 

bebas. 
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2) Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji hipotesis bahwa variable bebas    tidak mempunyai 

pengaruhi terhadap variabel dependen Y (dengan catatan variabel independen 

lainnya konstan), berarti       maka rumusannya adalah sebagai berikut : 

    :    = 0 

    :    ≠ 0;  k = 0,1,2,…,K (k merupakan koefisien slope) 

Ststistik uji t dalam pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi parsial 

(    yaitu seperti berikut : 

  t = 
 ̂ 

   ( ̂  
     (2.36) 

nilai t di atas akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Bila ternyata setelah 

dihitung |       |>  
(  ⁄          

)
, maka nilai t berada dalam daerah penolakan, 

sehingga hipotesis nol (   = 0) ditolak pada tingkat kepercayaan (1 – α ) – 100 %. 

Dengan ini bisa dikatakan bahwa   statistikally significance. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) ini menecerminkan seberapa besar variasi 

dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel independen X. variasi 

dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali jika nilai koefisien determinasi 

sama dengan 0 (R
2
= 0). Sedangkan variasi Y secara keseluruhan dapat diterangkan 

oleh X apabila R
2
 = 1, maka semua pengamatan berada tepat pada garis regresi. 

sehingga baik atau burukunya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R
2
-nya 

yang mempunyai nilai antara nol dan satu. 
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Untuk model fixed effect pada regresi data panel,dari kedua uji hipotesis 

(uji F) akan diambil keputusan model mana yang lebih tepat  diterapkan sesuai 

dengan jenis data: 

a. Model koefisien konstan 

Tidak berpengaruh secara signifikan untuk unit indiviu maupun unit waktu. 

b. Model efek individu  

Untuk unit individu mempunyai pengaruh yang signifikan sedagkan unit 

waktu tidak mempunyai pengaruh. 

c. Model efek  waktu 

Untuk  unit waktu mempunyai pengaruh yang signifikan sedagkan untuk unit 

individu tidak mempunyai pengaruh. 

Jika model individu dan waktu berlaku, dan untuk melihat model mana yang lebih 

baik, bisa dilihat pada nilai koefisien determinasi (R
2
) berikut: 

 R
2
 = 1 - 

   

(      (    
     (2.37) 

Model terbaik dapat dilihat dengan kriteria nilai koefisein determinasi (R
2
) yang 

nilainya paling besar.
18

 

5. Uji Asumsi Klasik untuk Data Panel 

Ada beberapa uji asumsi klasik untuk data panel  adalah sebagai berikut : 

1) Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah nilai residual dalam persamaan regresi berdistribusi 

normal atau tidak disebut uji normalitas. Dikatakan nilai residual berdistribusi 

                                                           
18Wahidah Alwi, dkk. Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015.h.4-5 



36 
 

 

normal jika sebagian besar nilai residual tersbut mendekati nilai rata-rata. Nilai 

residual yang berdistribusi normal bila diterangkan dalam bentuk grafik akan 

membentuk gambar lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga. Uji 

normalitas dilakukan terhadap nilai residualnya bukan dilakukan pervariabel.
19

 

Uji asumsi residual secara formal dapat dideteksi dari metode yang 

dikembangkan oleh Jurqe-Bera dengan hipotesis sebagai  berikut: 

H0 : Residual berdistribusi normal 

H1: Residual tidak berdistribusi normal 

Statistik uji Jarque-Bera adalah sebagai  berikut: 

JB = N*
   

 
  

(     

   
+   (2.38) 

Dengan S  adalah skewnes dan K adalah kurtosi. 

Untuk taraf signifikansi sebesar α, maka keputusan menolak H0 bila  JB ≥  (    
  .

20
 

2) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi yaitu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan perode sebelumnya (t-1). Analisis regresi dilakukan untuk 

melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependent, jadi 

tidak boleh ada hubungan antara observasi dengan observasi sebelumnya. Metode 

Durbin-Waston yang sering digunakan untuk mengetahui masalah autokorelasi. 

Metode Durbin-Waston dapat membantu dalam menyelasikan masalah 

autokolerasi. 

Hipotesis: 

                                                           
19Rahmadeni & Eka Yonesta.Analisis Regresi Data Panel pada Pemodelan Produksi 

Panen Kelapa Sawit di Kebun Sawit Plasma Kampung Buatan Baru h.4 
20Tias Ayu Prasanti, dkk. Aplikasi Regresi Data Panel untuk Pemodelan Tingkat 

Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah .h.690 
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H0 :   = 0 (tidak terdapat autokorelasi) 

H1:  ≠ 0 (terdapat autokerelasi) 

Rumus yang digunakan oleh Durbin-Waston adalah sebagai berikut :
21

 

d = 
∑  (        

   
   

∑   
   

   
.    (2.39) 

Untuk menentukan terdapat autokorelasi atau tidak dapat dicermati pada Tabel 

berikut : 

Nilai Statistik d Output 

0 < d <   Menolak H0: ada autokorelasi positif  

    d     Tidak ada  keputusan 

    d   4 -    Menerima H0: tidak ada autokorelasi 

4 -     d   4 -    Tidak ada keputusan  

4 -     d   4 Menolak H0: ada autokorelasi negative 

Apabila terjadi pada daerah tidak ada keputusan, maka digunakan 

perubahan uji Durbin-Watson sebagai berikut : 

a. H0 :   = 0; H1 =  > 0. H0 tidak diterima pada tingkat signifikansi   bila d 

<   . artinya signifikan langsung terhadap autokorelasi positif. 

b. H0 :   = 0; H1 =   < 0. H0 tidak diterima pada tingkat signifikansi   bila (4 - d 

) <   . Artinya signifikan langsung terhadap autokorelasi negatif. 

                                                           
21Rahmadeni & Nindya Wulandari.Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi 

pada Kota Metropolitan di Indonesia Menggunakan Analisis Data Panel , (Riau : UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau,2016) Jurnal Sains Matematika dan Statistika Vol.3 No.2, Juli 2017. h.38 
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c. H0 :   = 0; H1 =    0. H0 tidak diterima pada tingkat signifikansi    bila d 

<     atau (4 - d ) <   . artinya signifikan langsung terhadap autokorelasi 

negatif.
22

 

3) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan 

linear antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. 

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat 

correlation matrix antara variabel bebasnya. Apabila koefisien korelasi antara 

variabel bebas lebih dari atau sama dengan 0.8 maka dapat dikatakan 

terindentifikasi multikolinearitas.
23

 

Setelah itu cara untuk mencari tau adanya multikolinearitas dengan cara 

melihat nilai toleranve dan VIF. VIF merupakan elemen diagonal utama dari 

invers matriks koreasi.VIF digunakan sebagai kriteria untuk mendeteksi 

multikolinearitas pada regresi yang meibatkan lebih dari satu variabel bebas.VIF 

yang lebih besar dari 10 maka multikolinieritas dikatakan ada. VIF dapat dicari 

dengan rumus: 

  VIF    
 

     
     (2.40) 

Dimana: 

j : 1,2,3,…,n 

                                                           
22Tias Ayu Prasanti, dkk.Aplikasi Regresi Data Panel untuk Pemodelan Tingkat 

Pengangguran Terbuka Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah .h.692. 
23Doni Silalahi, dkk. Analisis Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara Dengan 

Metode Regresi  Data Panel, Jurnal Saintia Matematika Vol.02, No.03 (2014, pp.237-251). h.243 
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   : koefisien determinasi antara variabel  independen ke-j.

24
 

4) Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan agar mengetahui apakah struktur variance-covariance 

residual bersifat homokedastik atau heterokedastisitas. Pengujianya dapat dilihat 

sebagai berikut. 

Hipotesis: 

H0 :   
     ( struktur variance-covariance residual homokedastik ) 

H1: sekurangnya terdapat satu   
    , i = 1,2,…,N (struktur variance-

covariance residual heterokedastisitas) 

Statistik uji yang digunakan merupakan uji LM yang mengikuti distribusi chi-

squared yaitu : 

 LM = 
 

 
∑ (

  
 

    ) 
   

2
    (2.41) 

Dimana : 

T = banyaknya data time series 

N = banyaknya data cross section 

  
  = variance residual persamaan ke-i 

   = variance residual persamaan system 

Jika LM >    (    
  atau p-value kurang dari taraf signifikansi maka 

hipotesis awal (H0) di tolak sehingga struktur varianve-covariance residual 

bersifat heterokedastisitas.
25

 

                                                           
24

S.N.Aulele, dkk.Analisis Permintaan Konsumen Terhadap Konsumsi Minyak Tanah 

Rumah Tangga di Desa Pelauw dengan Menggunakan Analisis Regresi Berganda, (Universitas 

Patimura, 2017) Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Vol 11,No 2. h.134  
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C. Inflasi  

Inflasi juga didefenisikan sebagai proses berkelanjutan, tingkat 

berkelanjutan yang terus meningkat dari harga umum, bisa dibilang menjadi 

keprihatian bersama untuk semua pemerintah, karena berfungsi sebagai proksi 

atau wewenang untuk menetukan cara baik ekonominya. Menurut Ibrahim dan 

Agbaje meskipun tingkat inflasi semakin tidak stabil kebijakan ketat dan upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendaikan dan sempurnakan nilainya 

menjadi satu digit stasioner yang memuaskan jumlah. Mereka juga berpendapat 

bahwa faktor-faktor seperti pendapatan, tinggi upah nomina, fluktuasi pendapatan 

dan pembayaran hutang sebagian besar dapat mempengaruhi inflasi dalam suatu 

ekonomi.
26

 

Inflasi merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana terjadinya kenaikan 

suatu harga untuk semua barang yang berlangsung lama pada suatu perekonomian 

tertentu. Perekonomian terancam jika terjadi inflasi yang tinggi. Berdasarkan 

keparahannya inflasi juga dapat dibedakan menjadi : inflasi ringan (kurang dari 

10% / tahun), inflasi sedang (antara 10 % sampai 30 % / tahun), inflasi berat 

(antara 30 % sampai 100 %) dan hiperinflasi (lebih dari 100 % / tahun).  

karakteristik inflasi sebagai berikut : 

a. Lebih banyak jumlah uang beredar dibandingkan dengan jumlah barang 

beredar, yang dilihatkan oleh Agregate Demand (D) lebih besar dari Agregate 

Supply (AS). 

                                                                                                                                                                
25Wahidah Alwi, dkk. Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2015. h.7 
26Charles Kwofie dan Richard Kwame Ansah.A Study of the Effect of Inflation and 

Exchange Rate on Stock Market Returns in Ghan .( Departement of Mathematics and Statistiks : 

University of Energy and Natural Resources,suryani, Ghana.2018). h.1 
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b. Harga cenderung naik secara terus menerus. Dengan begitu, jika harga naik 

hanya sebentar dan kemudian turun kembali atau dengan sebutan lain harga 

naik tidak terus-menerus, maka belum bisa dinyatakan terjadinya inflasi. 

c. Terjadinya penurunan nilai tukar uang. 

1. Faktor Penyebab Inflasi 

Pada dasarnya terdapat dua faktor penting sebagai penyebab inflasi yaitu 

faktor demand dan supply terhadap uang. Inflasi yang dikenal dengan demand 

inflation disebabkan faktor demand, dan sebutan Cost Push Inflationuntuk yang 

bersumber dari faktor supply. Tapi bagi Negara yang menganut system terbuka, 

inflasi juga bisa ditimbulkan dari luar negeri. Sumber atau penyebab inflasi dapat 

dikemukan sebagaimana berikut : 

a. Inflasi Tarikan Permintaan (Demand Inflation) 

Pada masa perekonomian suatu Negara tumbuh secara pesat, di mana 

kesempatan kerja teralokasi secara penuh (full employment), tingkat pendapatan 

masyarakat menjadi bertambah, baik bersumber dari upah/gaji, sewa, bunga 

maupun dividen. Dengan kata lain, bertambahnya daya beli masyarakat. Kenaikan 

daya beli masyarakat akan mendorong pada peningkatan pengeluaran membeli 

barang dan jasa. Bila peningkatan permintaan tidak mampu diikuti oleh 

peningkatan produksi barang dan jasa, maka untuk mengantisipasi besarnya 

kenaikan agregate demand  yang melebihi dari kemampuan menghasilkan barang 

dan jasa yaitu dengan menaikan harga barang dan jasa beredar, maka terjadilah 

inflasi. Inflasi ini sering disebut degan demand inflation. 
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b. Inflasi Desakan biayah (Cost Push Inflation) 

Untuk inflasi ini juga terjadi pada kondisi perekonomian berkembang 

secara pesat, dengan tingkat penganguran tergolong rendah. Dalam pertumbuhan 

ekonomi yang pesat, mendorong buruh atau karyawan untuk menuntut kenaikan 

upah. Selanjutnya pada keadaan perekonomian tumbuh pesat, perusahaan 

berusaha menambah tenaga kerja untuk membantu meningkatan volume produksi. 

Kondisi ini akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji. Naiknya tingkat upah dan 

gaji suda pasti menaikan biayah produksi dan operasi. Kenaikan biayah produksi 

dan operasi mendorong pada kenaikan harga jual produk, sehingga dapat terjadi 

inflasi. 

c. Inflasi bersumber  dari luar negeri 

Inflasi ini terjadi disebabkan kenaikan harga-harga barang impor dari luar 

negeri dan dapat juga karena kenaikan pesat volume ekspor. Inflasi bersumber 

dari kenaikan harga barang impor terutama pada barang-barang sebagai imput 

produksi dalam negeri, seperti kenaikan harga kapital yang diimpor dalam bentuk  

mesin dan suku cadang untuk kelancaran proses produksi, atau karena kenaikan 

bahan baku  atau bahan pembantu, termasuk juga karena kenaikan bahan bakar 

(BBM) yang diimpor. Kenaikan harga faktor imput ini mendorong pada kenaikan 

harga jual barang dan jasa dalam negeri atau terjadi inflasi. Inflasi Karena 

kenaikan harga imput yang diimpor ini juga termasuk ke dalam “Cost Push 

Inflation“ 
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d. Inflasi bersumber dari Defisit APBN  

Bila terjadi defisit APBN dalam jumlah yang besar, maka biasanya 

pemerintah akan mengambil langkah-langkah menutupi defisit anggaran-anggaran 

belanja Negara tersebut dengan pinjaman luar negeri atau mencetak uang kedua. 

Kedua kebijakan ini akan menambah uang beredar di dalam negeri yang tak 

sebanding dengan  jumlah barang dan jasa beredar, maka akan terjadi  inflasi. 

2. Dampak Buruk  dari Inflasi 

Inflasi yang meningkat secara terus-menerus, bukan hanya berdampak 

buruk pada kegiatan ekonomi, namun dapat juga menyengsarakan masyarkat. 

Akibat dari inflasi yang tinggi pada aktivitas  ekonomi, yang utama kenaikan 

biayah yang terus-menerus menaikan biayah produksi dan membatasi aktivitas 

produktif, karena perusahan lebih menahan diri dari berproduksi karena 

peningkatan biayah tidak mampu meraup keuntungan yang diharapkan dari 

peningkatan harga jual beli barang dan jasa. Harga barang dan jasa yang tinggi 

dapat membatasi masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang berdampak 

juga pada kerugian perusahan. Harga barang dan jasa yang tinggi bisa 

melemahkan posisi bersaing perusahan dalam negeri dengan produk luar negeri, 

maka ada kecenderugan barang impor banyak masuk ke dalam negeri jika 

pemerintah tidak melakukan proteksi untuk melindungi posisi perusahan yang 

memburuk. Kenaikan volume impor yang melebihi dari expor akan memperburuk 
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kedudukan neraca pembayaran luar negeri dan mengancam defisit APBN hingga 

menurunkan aktivitas ekonomi.
27

 

D. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Indeks harga konsumen (IHK) merupakan nomor indeks yang mengukur 

harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau 

household. IHK sering dipakai untuk mengukur tingkat inflasi suatu Negara dan 

juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun dan 

kontak lainnya. Perhitungan indeks harga konsumen dilakukan berdasarkan 

Survey Biaya Hidup (SBH) 2007 yang dilaksanakan di 66 kota yang terdiri dari 

33 ibukota Provinsi dan 33 kota/kabupaten.
28

 

Hasil perhitungan IHK adalah sebuah indeks tunggal yang dapat 

mengukur seluruh tingkat harga yang dicatat secara bulanan. Dari indeks tersebut 

kemudian dapat dilakukan perhitungan presentase perubahan  yang dianalisis  

sehingga dapat menghasilkan presentase tingkat inflasi.
29

 

IHK sering dipakai untuk mengukur laju inflasi namun bukan satu-satunya 

indeks yang digunakan, tapi masi ada indeks yang dapat digunakan yaitu Indeks 

Harga Produsen (IHP), yang digunakan untuk mengukur harga sekelompok 

barang yang dibeli perusahaan dalam artian produsen bukan konsumen. 

 

                                                           
27Detri karya & Syamr Syamsuddin.Makro Ekonomi (Pengantar Untuk Manajemen), 

(Jakarta : Rajawali Pers,2017) h.89-92 
28Listyowati &Brodjol Sutijo.Pemodelan Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum 

Berdasarkan IHK Sektor Bahan Makanan Jadi, Minuman/Rokok, (Surabaya: FMIPA, 2013), 

Jurnal sains dan Seni Pomits Vol.2,No.2,(2013) 233-3520 (2301-928Xprint) h.D324-D325 
29Krishnanti Dewi, Dkk. Prediksi Indeks Harga Konsumen (IHK) Kelompok Perumahan, 

air, Listrik,Gas dan Bahan Bakar Menggunakan Metode Support Vektor Regression, (Jurnal 

pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu computer, Vol.2 No.10, Oktober 2018) h. 3857 
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E. Impor  

Impor yaitu proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu Negara ke 

Negara lain. Taraf impor terdorong oleh hambatan peraturan perdagangan. 

Pemerintah mengenakan pajak pada produk impor, pajak tersebut biasanya 

dibayar langsung oleh importif, setelah ituakandibebankan kepada konsumen 

berupa harga lebih tinggi dari produknya, ketika pemerintah asing menerapkan 

pajak, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. 

Pemerintah juga bisa menerapkan kuota pada prodak impor, dengan membatasi 

jumlah produk yang dapat di impor.
30

 

Dampak positif pembatasan impor tersebut secara umum antara lain 

sebagai berikut :
31

 

a. Untuk dapat menumbuhkan rasa cinta produksi di dalam negeri; 

b. Untuk dapat mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri; 

c. Untuk dapat mengurangiketergantungan terhadap barang-barang produksi 

impor; 

d. Untuk dapat memperkuat posisi neraca pembayaran. 

F. Hubungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi 

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah hal yang sering dikaitkan jika 

terjadi suatu inflasi, dimana semakin tinggi IHK maka laju inflasinya juga 

semakin meninggkat. Pemerintah juga menggunakan IHK dan inflasi untuk 

menentukan harga jual produk agar tidak ada lagi masyrakat yang merasah 

                                                           
30Ribka BR Silitonga, dkk. Pengaruh Ekspor, Impor, dan Inflasi terhadap Nilai Tukar 

Rupiah di Indonesia (Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya,2017), Jurnal Ekonomi 

Pembangunan Vol.15(1): 53-59, Juni 2017. h.56 
31Detri Karya & Syamri syamsuddin.Makro Ekonomi (Pengantar Untuk Manajemen). 

(Jakarta : Rajawali Pers, 2017) h. 86 
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dirugikan. Sehingga pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga maksimum 

untuk melindungi sisi konsumen dan harga minimum untuk melindungi sisi 

produsen. 

IHK dan Inflasi mempunyai hubungan yang cukup erat, perubahan IHK 

mencerminkan adanya perubahan-perubahan harga, saat harga-harga barang dan 

jasa pada suatu kumplan komoditi mengalami kenaikan bisa dikatakan telah 

terjadi inflasi pada kumpulan komoditas tersebut, keadaan tersebut selaras dengan 

yang dikatakan Mankiw “Peninggkatan dalam seluruh tingkat harga disebut 

inflasi”.  

IHK bisa dijadikan sebagai ukuran inflasi, yang mana didalamnya 

tercermin perkembangan berbagai harga barang dan jasa. IHK juga merupakan 

indikator stabilitas ekonomi artinya stabilnya perekonomian bisa dilihat dari 

kecepatan inflasi, ketika inflasi tinggi maka stabilitas ekonomi akan tergangu 

karena masyrakat tidak mampu lagi membeli berbagai kebutuhan hidupnya. 

Kadiman menjelaskan “pembangunan yang berkelanjutan selain ditandai oleh 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga ditandai oleh terpeliharanya 

stabilitas ekonomi. Indikator pokok dari stabilitas ekonomi yaitu kecepatan inflasi 

yang diukur oleh perkembangan IHK”.
32

 

G. Hubungan Impor dan Inflasi  

Pada perekonomi terbuka inflasi juga terdorong oleh situasi perdagangan 

internasional yaitu impor.penyediaan impor dapat mempengaruhi inflasi dalam 

                                                           
32Imam Hidayat. Analisis Pengaruh Harga Bahan Bakar Minyak Eceran dan Industri 

Terhadap Indeks Harga Kelompok Komoditi Pembentuk Indeks Harga konsumen di Indonesia, 

Tesis (Jakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2010) 
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negeri secara langsung melalui harga impor. Dan secara tidak langsung melewati 

persaingan dengan barang dan jasa dalam negeri.
33

 

Inflasi juga dapat disebabkan karena kenaikan harga barang-barang impor. 

Inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga yang 

memiliki peran penting dalam kegiatan pengeluaran suatu perusahaan. Inflasi dari 

impor ini juga dapat menimbulkan stagflasi seperti terjadinya pasca krisis 

ekonomi. Dimana stagflasi menggambarkan pertumbuhan ekonomi terus menurun 

kemudian diikuti jumlah pengangguran semakin tinggi dalam waktu bersamaan 

proses kenaikan harga-harga juga semakin meningkat.  

                                                           
33M. Ali Nasrun, dkk. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Ekspor dan Impor Terhadap 

Inflasi (Studi Empiris Pada Perekonomian Indonesia), (Pontianak : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Tanjungpura, 2018) Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.7, No.3,186-201. 

h.189 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Berlandaskan penelitian yang dilakukan, bahwa penelitian ini merupakan 

penelitian terapan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah terhitung 

dari bulan Oktober 2020 sampai November 2021.Adapun tempat penelitian adalah 

di Provinsi Suawesi Selatan. 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data bulanan dari 24 

provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2019. 

D. Variabel dan Defenisi Opresional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Berdasarkan indikator pada Indeks Harga Konsumen (IHK), impor dan 

inflasi maka variabel-variabel yang digunakan yaitu variabel yang menjadi kriteria 

atau variabel yang memenuhi untuk menjadi indikator variabel dalam Indeks 

Harga Konsumsi (IHK), impor dan inflasi dibadan pusat statistika dan badan pusat 

statistika dibeberapa Provinsi di Indonesia. Adapun variabel-variabel yang akan 

digunakan yaitu : 
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a. Inflasi (Y) 

b. Indeks Harga Konsumen (IHK) (X1) 

c. Impor (X2) 

2. Defenisi Oprasional Variabel 

a. Inflasi (Y), adalah presentase kenaikan harga untuk setiap barang yang 

berlaku pada perekonomian tertentu di Indonesia pada tahun 2019 (%). 

b. Indeks Harga Konsumen (IHK) (X1), dinyatakan sebagai angka presentasi 

yang mengambarkan perubahan harga rata-rata barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh masyarakat Indonesiapada tahun 2019 (%). 

c. Impor (X2), dinyatakan sebagai nilai impor yang masuk di Indonesia pada 

tahun 2019 (Juta US$).  

E. Analisis Data 

Setelah  mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPS 24 

Provinsi diIndonesia, langkah selanjutnya yaitu melakukan Analisis Regresi Data 

Panel dengan bantuan R-Programming. Adapun langkah-langkah dalam 

melakukan analisis dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menentukan variabel penelitian dalam hal ini inflasi sebagai variabel terikat 

sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah Indeks Harga Konsumen 

(IHK) dan impor. 

2. Melakukan analisis deskriptif pada variabel penelitian. 

3. Menentukan model efek tetap (fixed effect model)  
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pada data hubungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan impor terhadap 

inflasi di Indonesia dengan pendekatan estimasi Least Square Dummy Variabel 

(LSDV). 

a. Model Efek Individu 

Untuk menentukan model efek individu ada langkah-langkah yang harus 

lakukan sebagai berikut : 

1) Menentukan model regresi umum 

2) Menentukan nilai estimasi parameter α 

3) Menentukan model regresi untuk efek individu berdasarkan nilai estimasi 

parameter α 

b. Model efek waktu 

Untuk menentukan model efek waktu ada beberapa langka yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan  model regresi umum 

2) Menentukan nilai estimasi parameter   

3) Menentukan model regresi untuk efek individu berdasarkan nilai estimasi 

parameter   

4. Menguji asumsi regresi data panel 

5. Memeriksa persamaan regresi data panel meliputi uji signifikansi parameter 

dan koefisien determinasi (R
2
). 

6. Menarik kesimpulan dari model regresi data panel untuk hubungan Indeks 

Harga Konsumen (IHK) dan impor terhadap inflasi di Indonesia dari output 

yang diperoleh dari analisis regresi data panel.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Menentukan variabel penelitian 

Pada penelitian ini inflasi sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya 

ialah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Impor. 

2. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui secara generik krakteristik 

untuk masing-masing indikator atau variabel yang dipakai. Karakteristik 

berdasarkan variabel inflasi diberitahukan lewat deskriptif statistik pada Gambar 

4.1 berikut dan pengujian bisa dicermati pada lampiran 2: 

Gambar 4.1 Deskriptif statistik inflasi (Y) di Indonesia Tahun 2019 

 
Berdasarkan Gambar 4.1 grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi 

kecenderungan peningkatan presentase inflasi (Y) di Indonesia. Pada bulan 

Januari presentase inflasi sebesar 0.43 % mengalami penurunan pada bulan 

Februari dan Maret yaitu sebesar -0.22 % dan -0.58 %. Kemudian meningkat pada 
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bulan April dan Mei dari bulan sebelumnya yaitu sebesar  0.37 % dan 0.85 %. 

Setelah itu pada bulan Juni sampai September mengalami penurunan dari bulan 

sebelumnya sebesar 0.72 %, 0.11 %, -0.18 % dan -0.29 %. Kemudian mengalami 

peningkatan dari bulan Oktober sampai Desember yaitu sebesar 0.01 %, 0.33 % 

dan 0.33 %. Presntase provinsi yang memiliki presentase tertinggi yaitu terdapat 

di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juni sebesar 3.60 %. Sedangkan presentase 

terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara di bulan Desember sebesar -1.88 %. 

Selanjutnya karakteristik variabel Indek Harga Konsumen (IHK) 

diberitahukan lewat deskriptif statistik yang ditampilkan pada Gambar 4.2 sebagai 

berikut dan pengujian bisa dilihat pada lampiran 2: 

 

Gambar 4.2 Deskriptif statistik Indek Harga Konsumen (IHK) (X1) di 

Indonesia Tahun 2019 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik di atas terlihat bahwa terjadi 

kecenderungan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia. Pada 

bulan Januari presentase IHK sebesar 3.13 %. Mengalami penurunan pada bulan 
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Februari dan Maret yaitu sebesar 3.01 % dan 2.60 %. Kemudian meningkat pada 

bulan Apri dan Mei yaitu sebesar 3.09 % dan 3.29 %. Setelah itu menurun pada 

bulan Juni dan Juli  dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 3.13 % dan 2.90 %  dan 

kembali meningkat pada bulan Agustus sebesar 2.98 %. Kemudian menurun dari 

bulan September sampai Desember yaitu sebesar 2.97 %, 2.76 %, 2.75 % dan 2.22 

%. Presentase provinsi yang memiiki presentase tertinggi yaitu terdapat di 

Provinsi Sulawesi Tengarah pada bulan april sebesar 11.02 %. Sedangkan 

presentase terendah terdapat di Provinsi Sumatra Barat pada bulan Januari sebesar 

-0.15 %. 

Selanjutnya untuk karakteristik variabel Impor diberitahukan lewat 

deskriptif statistik yang ditampilkan pada Gambar 4.3 sebagai berikut dan 

pengujian bisa dilihat pada lampiran  2:  

Gambar 4.3 Deskriptif statistik Impor  (X2) di Indonesia Tahun 2019 

 

Berdasarkan Gambar 4.3 grafik di atas terlihat bahwa terjadi 

kecenderungan penurunan nilai impor (X2) di Indonesia.Pada bulan Januari nilai 
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impor sebesar 0.13. Mengalami penurunan pada bulan Februari dan Maret yaitu 

sebesar -0.13 dan -0.12. Kemudian meningkat pada bulan Apri sebesar 0.32. 

kemudian menurun pada bulan Mei dan Juni sebesar 0.21 dan -0.82. dan kembali 

meningkat pada bulan Juli sebesar 0.38. setelah itu menurun pada bulan Agustus 

dan September sebesar -0.06 dan -0.29. kemudian meningkat pada bulan Oktober 

dan November sebesar 0.01 dan 0.13. dan kembali menurun pada bulan Desember 

sebesar 0.07. Provinsi yang memiliki nilai tertinggi terdapat pada Provinsi 

Sulawesi Utara di bulan Agustus sebesar 3.05.sedangkan nilai terendah terdapat di 

Provinsi Papua di buan Agustus sebesar -3.98. 

3. Menentukan Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) dengan Pendekatan 

Estimasi Least Square Dummy Variabel (LSDV) 

a. Model Efek Individu 

Untuk model efek individu yang dihitung merupakan interaksi cross-

section dari 24 Provinsi di Indonesia terhadap Inflasi menggunakan 24 variabel 

dummy yang mewakili 24 Provinsi. 

Dari persamaan (2.16) maka diperoleh hasi  ̂ berdasarkan output software R pada 

Lampiran  2 : 

 ̂   *
         
         

+ 

Dari output estimasi parameter   di atas, maka didapat model regresi 

umum untuk efek individu seperti berikut : 

 ̂                                
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Berlandaskan persamaan (2.17)  maka nilai estimasi parameter α untuk 

masing-masing Provinsi bisa dicermati pada Tabel 4.1 seperti berikut berdasarkan 

hasil aplikasi R pada lampiran 2: 

Tabel 4.1 Nilai Estimasi parameter α 

Parameter Nilai  Parameter Nilai 

 ̂1,t -0.0735940  ̂13,t -0.0770180 

 ̂2,t -0.0434220  ̂14,t -0.1457500 

 ̂3,t -0.1332491  ̂15,t -0.1446005 

 ̂4,t -0.1027900  ̂16,t -0.0441111 

 ̂5,t -0.0509504  ̂17,t -0.1094861 

 ̂6,t -0.0379332  ̂18,t -0.2492852 

 ̂7,t -0.0212389  ̂19,t -0.0734529 

 ̂8,t -0.0853487  ̂20,t -0.3051484 

 ̂9,t -0.0678768  ̂21,t -0.0814393 

 ̂10,t 0.0399413  ̂22,t -0.1474458 

 ̂11,t -0.0586803  ̂23,t -0.2039980 

 ̂12,t -0.0929637  ̂24,t -0.1600379 

Berlandaskan persamaan (2.6) maka, didapat model regresi efek individu 

untuk 24 Provinsi di Indonesia dengan output estimasi parameter   dapat 

dicermati pada Tabel 4.1 diatas sebagai berikut : 
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Berdasarkan model yang diperoleh, nilai variabel indeks harga konsumen 

mempunyai arah hubungan yang positif dan berdampak signifikan terhadap 

inflasi, sebagai akibatnya setiap kenaikan presentase indek harga konsumen 

sebanyak 1% akan meningkatkan inflasi sebanyak          % dengan perkiraan 

variabel independen lainnya bernilai konstan. Penetapan Indeks harga konsumen 

yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya inflasi sehingga berdampak terhadap 

perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Sedangkan impor mempunyai arah hubungan yang positif dan berdampak 

signifikan terhadap inflasi, sebagai akibatnya setiap kenaikan presentase impor 

sebanyak 1 %  akan meningkatkan inflasi sebanyak          % dengan perkiraan 

variabel independen lainnya bernilai konstan. Kenaikan impor yang terus 

meninggkat bisa berdampak pada perekonomian di Indonesia dan tidak dapat 

menekan peningkatan inflasi. 

Kemudian    merupakan variabel dummy agar mengetahui disparitas 

intersep masing-masing Provinsi di Indonesia yang mengungkapkan efek 

disparitas daerah pada pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia. 

b. Model Efek Waktu 

Untuk model efek waktu, yang  akan dihitung yaitu pengaruh time series 

untuk hal ini pengaruh tentang waktu selama 2019 terhadap inflasi. 

Dari persamaan (2.28), maka akan didapat   ̂ berdasarkan output software R pada 

Lampiran 2: 

  ̂= *
        

         
+ 
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Dari output perkiraan parameter   di atas, maka didapat model regresi 

umum untuk efek waktu sebagai berikut: 

 ̂                           

Berlandaskan persamaan (2.29), maka nilai perkiraan   untuk masing-

masing unit time series dapat dicermati dalam Tabel 4.2 sebagai berikut 

berdasarkan output software R pada Lampiran  2: 

   Tabel 4.2 Nilai Estimasi Parameter   

Parameter Nilai 

 ̂i,1 0.229262 

 ̂i,2 -0.420517 

 ̂i,3 -0.229265 

 ̂i,4 0.170973 

 ̂i,5 0.632606 

 ̂i,6 0.511999 

 ̂i,7 -0.079626 

 ̂i,8 -0.379566 

 ̂i,9 -0.484813 

 ̂i,10 -0.167073 

 ̂i,11 0.118540 

 ̂i,12 0.185616 

Berlandaskan persamaan (2.18) maka didapat model regresi efek waktu 

untuk waktu 2019 dengan outpu perkiraan parameter   pada Tabel 4.2 di atas 

sebagai berikut : 



58 
 

 

                                                

                                 

                                  

                                      

            

Berdasarkan model yang diperoleh, nilai variabel indeks harga konsumen 

mempunyai arah hubungan yang positif dan berdampak signifikan terhadap 

inflasi, sebagai akibatnya setiap kenaikan presentase indek harga konsumen 

sebanyak 1% akan meningkatkan inflasi sebanyak         % dengan perkiraan 

variabel independen lainnya bernilai konstan. Penetapan Indeks harga konsumen 

yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya inflasi sehingga berdampak terhadap 

perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Sedangkan impor mempunyai arah hubungan positif dan berdampak 

signifikan terhadap inflasi, sehingga setiap penurunan presentase impor sebanyak 

1% akan menurunkan inflasi sebanyak         % dengan perkiraan variabel 

independen lainnya bernilai konstan. kestabilan impor yang tetap dikontrol dapat 

menekan peningkatan inflasi sehingga berdampak baik pada perekonomian di 

Indonesia.    

Kemudian    merupakan variabel dummy agar mengetahui disparitas 

intersep masing-masing Provinsi di Indonesia yang mengungkapkan efek 

disparitas wilayah atau daerah pada pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia. 
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4. Menguji Asumsi Regresi Data Panel 

a. Uji Normalitas 

Untuk pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan uji Jarque-Bera. 

Hipotesis: 

     Error berdistribusi normal 

     Error tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan persamaan (2.35), tingkat signifikansi   sebesar 0.05, dan 

wilayah penolakan jika nilai Jarque-Bera   (       
  dan P-value   , maka 

keputusan menerima    .di dapat output pengujian normaitas residual yang dapat 

dicermati pada Tabel 4.3 berdasarkan hasil aplikasi R pada lampiran 2: 

Tabel 4.3 Output Pengujian Normalitas Residual 

Nilai Jarque-Bera P-value  (       
  

461.34 2.2e-16 5.9915 

 

Berlandaskan Tabel 4.3kita ketahui nilai Jarque-Bera = 461.34 dan  

nilai  (        
 = 5.9915 dan P-value = 2.2e-16. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

Jarque-Bera   (       
  dan P-value   , sehingga keputusan menolak    yang 

artinya data model regresi data panel terpilih berdistribusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu: 

    tidak terdapat multikolinearitas 

    terdapat multikolinearitas 

Melalui pengujian kriteria sebagai berikut : 

Jika nilai koefisien korelasi > 0.8 maka     ditolak, artinya terdapat 

multikolinearitas. 
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Jika nilai koefisien korelasi < 0.8 maka    diterima, artinya tidak terdapat 

multikolinearitas. 

Untuk mengetahui adanya multikolinearitas pada model regresi maka bisa 

dilihat menurut matriks korelasi antar variabel independen dalam Tabel 4.4 dan 

pengujian bisa ditinjau dalam Lampiran 2: 

Tabel 4.4 Korelasi Antar Variabel Dependen 

Variabel Y       

Y 1 0.17048805 -0.004207484 

   0.17048805 1 -0.02981076 

   -0.004207484 -0.02981076 1 

 

Dari Tabel 4.4 diatas bisa disimpulkan bahwa hubungan antar variabel 

independen tidak terdapat multikolinearitas lantaran koefisien hubungan antar 

variabel independen lebih kecil dari 0.8 sehingga model regresi yang didapat 

terbebas dari adanya multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokoreasi pada model regresi maka dapat 

digunakan uji statistik yaitu uji Durbin-Watson (DW) dengan hipotesis sebagai 

berikut : 

         (tidak terdapat autokorelasi) 

         

Berdasarkan persamaan (2.39), didapat output pengujian autokorelasi nilai 

Durbin-Watson yaitu 1.6034 dengan pengujian R dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Pada tabel  Durbin-Watson didapat n = 24 dan k = 2, nilai Durbin-Watson berada 

pada daerah          , maka dapat disimpukan bahwa menerima     yang 
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berarti bahwa data model regresi data panel yang dipilih tidak terdapat adanya 

autokorelasi pada residual. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi terdapat struktur variance-residual bersifat 

homokedastisitas maka bisa menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) dengan 

hipotesis: 

      
2
 =    (struktur variance-covariance residual homokedastik) 

    Minimal ada satu   
2   ,          (struktur variance-covariance 

residual heterokedastisitas) 

Berdasarkan persamaan (2.41), maka didapat output pengujian 

heterokedastisitas yang ditunjukan pada Tabel 4.5 serta pengujiannya bisa 

dicermati pada Lampiran 2: 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

Nilai Lagrange Multiplier P-value  (         
  

526.28 2.2e-16 37.652484 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan bahwa nilai Lagrange Multiplier 

>  (         
  atau P-value <   sehingga kesimpulan menolak    yang artinya 

variansi residual pada model regresi data panel yang dipilih yaitu tidak konstan 

(terdapat homokedastisitas) 

5. Memeriksa Persmaan Regresi Data Panel Meliputi Uji Signifikansi 

Parameter dan Koefisien Determinasi (R
2
). 

1) Uji Serentak (Uji F) 

 Mengetahui model fixed effect yang dipakai untuk data panel signifikan 

maka dapat melakukan uji hipotesis yaitu uji serentak (uji F). 
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a. Model Efek Individu 

Hipotesis : 

                    

   : tidak seluruh       (paling tidak, terdapat satu slope yang 

   ) 

Berdasarkan persamaan (2.34) maka tingkat signifikansi   sebesar 0.05 & 

wilayah penolakan    bila           (            dan P-value <  , output 

pengujian serentak bisa dicermati dalam Tabel 4.6 dan pengujian ditunjukan dari 

hasil pada lampiran  2: 

 Tabel 4.6 Hasil Pengujian Serentak Efek Individu 

                       

0.15404 1 1.570607 

Tabel 4.7di atas diketahui nilai        =0.15404 dan        = 1.570607  

atau P-value = 1. hal ini menunjukan bahwa            (            atau P-

value >   maka diambil keputusan menerima    yang artinya model efek individu 

tidak signifikan. 

 

b. Model Efek Waktu 

Hipotesis : 

                   

  : tidak seluruh       (paling tidak, terdapat satu slope yang   ) 

Berdasarkan Persamaan (2.35), maka tingkat signifikansi   sebesar 0.05 

dan wilayah penolakan    bila          (            atau P-value <  , output 

pengujian serentak efek waktu bisa dilihat pada Tabel 4.7 & pengujian ditunjukan 

dari output pada lampiran 2: 
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Tabel 4.7 Output Pengujian Serentak Efek Waktu 

                       

13.316 2.2e-16 1.823697 

 

Dari Tabel 4.7di atas dilihat nilai         = 13.316 dan nilai 

       =1.823697 atau P-valuenya sebesar 2.2e-16. Hal ini menunjukan bahwa 

          (             atau P-value <    maka diambil keputusan tidak 

menerima    berarti model efek waktu signifikan. 

2) Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui interaksi indeks harga konsumen & impor terhadap 

inflasi di Indonesia maka bisa dicermati menggunakan uji signifikansi 

berdasarkan masing-masing variabel dengan menggunakan uji parsial (Uji t). 

a. Model efek individu 

Hipotesis: 

   :      

   :        j= 0,1,2,…,k (k merupakan koefisien slope) 

berlandaskan persamaan (2.36), tingkat signifikansi   =0.05 dan wilayah 

penolakan    bila|       |   
(
 

 
       )

 atau             pengujian parsial 

ditunjukan dalam Tabel 4.8 berdasarkan hasil aplikasi R pada Lampiran 2. 

Tabel 4.8 Output Pengujian Parsial Efek Individu 

Variabel         P-value        

   2.9776 0.003178 1.96906 

    0.0161 0. 987157 1.96906 
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Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui nilai        variabel indek harga 

konsumen (  ) = 2.9776 dan P-value = 0.003178. maka                atau P-

value <   sehingga diambil keputusan variabel indeks harga konsumen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Nilai         variabel impor (  ) = 0.0161 dan P-value = 0.987157. 

maka               atau P-value >   sehingga diambil keputusan variabel impor 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Model efek waktu 

Hipotesis : 

   :      

  :      ;  j= 0,1,2,…,k (k merupakan koefisien slope) 

berlandaskan persamaan (2.36), tingkat signifikansi  = 0.05 dan wilayah 

penolakan     bila|       |   
(
 

 
       )

 atau             pengujian parsial 

ditunjukan dalam Tabel 4.9 berdasarkan hasil aplikasi R lampiran 2. 

Tabel 4.9 Output Pengujian Parsial Efek Waktu 

Variabel         P-value        

   2.8197 0.005157 1.96906 

   -0.1206 0. 904132 1.96906 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui nilai         variabel indek harga 

konsumen (  ) = 2.8197 dan P-value = 0.005157. maka                atauP-

value <   sehingga diambil keputusan bahwa variabel indeks harga konsumen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  
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Nilai         variabel impor (  ) = -0.1206 dengan P-value = 0.904132. 

maka                atau P-value >   sehingga diambil keputusan variabel 

impor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3) Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinasi (  ) diakukan untuk mengetahui model mana yang 

lebih baik dalam data panel fixed effect. 

a. Model efek individu 

Berlandaskan persamaan (2.37) output koefisien determinasi untuk model 

efek individu ditunjukan dalam tabel 4.10 dari hasil aplikasi R dalam Lampiran  2. 

  Tabel 4.10 Koefisien Determinasi Mode Efek Individu 

Koefisien Determinasi  Nilai Koefisien   

   0.1377 

 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi R yang ditunjukan pada 

Tabel 4.10 nilai koefisien determinasi    yang didapat sebesar 0.1378. hal 

tersebut menunjukan bahwa variasi menurut varabel indek harga konsumen & 

impor bisa menjelaskan variasi dari variabel inflasi sebesar 13.77 %. 

b. Model efek waktu 

berlandaskan persamaan (2.37) output koefisien determinasi untuk model 

efek waktu ditunjukan dalam tabel 4.11dari hasil aplikasi R pada lampiran  2. 

  Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Mode Efek Waktu 

Koefisien Determinasi  Nilai Koefisien   

   0.4305 
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Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi R yang ditunjukan pada 

Tabel 4.11 diatas nilai koefisien determinasi    yang didapat sebesar 0.4305. hal 

tersebut menunjukan variasi dari varabel indek harga konsumen dan impor dapat 

menjelaskan variasi dari variabel inflasi sebesar 43.05 %. 

B. Pembahasan 

Berlandaskan hasil penelitian model yang didapat diperlukan bisa 

menjealskan variabel independen terhadap inflasi. Suatu model dikatakan baik 

ketika mempunyai nilai    yang lebih besar, sebab variabilitas variabel 

independen yang dipakai sanggup mejelaskan variabel respon dengan baik. Untuk 

mengetahui dampak variabel independen dilakukan pemodelan terhadap inflasi di 

Indonesia menggunakan estimasi model regresi data panel dengan pendekatan 

fixed effect model pada efek individu dan efek waktu. Dari kedua pendekatan 

tersebut, model terbaik diambil dari nilai    yang tertinggi. 

Dalam penelitian ini, model terbaik yang dipilih untuk menyebutkan 

dampak variabel independen terhadap inflasi yaitu model efek waktu dengan 

persamaan regresi data panel sebagaimana berikut: 
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Dari model tersebut terihat bahwa setiap kenaikan presentase indek harga 

konsumen sebanyak 1% akan meningkatkan inflasi sebanyak         % dengan 

perkiraan variabel independen lainnya bernilai konstan. Penetapan Indeks harga 

konsumen yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya inflasi sehingga 

berdampak terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. 

Sedangkan setiap penurunan presentase impor sebanyak 1% akan 

menurunkan inflasi sebanyak         % dengan perkiraan variabel independen 

lainnya bernilai konstan. kestabilan impor yang tetap dikontrol dapat menekan 

peningkatan inflasi sehingga berdampak baik pada perekonomian di Indonesia.    

Untuk pengujian signifikansi model secara simultan diperoleh 

nilai        = 13.316 >        = 1.823697 yang secara statistik indek harga 

konsumen (  ) dan impor (  ) memberikan pengaruh terhadap inflasi (Y) secara 

signifikan.  

Untuk pengujian hubungan indeks harga konsumen dan impor terhadap 

inflasi di Indonesia dengan uji parsial diperoleh nilai          variabel indek harga 

konsumen (  ) = 2.8219 dan P-value = 0.005157. maka                atau P-

value <   sehingga diambil keputusan variabel indeks harga konsumen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

Nilai         variabel impor (  ) = -0.1206 dan P-value = 0.904132. 

maka                atau P-value >   sehingga dapat diambil keputusan variabel 

impor tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Sedangkan nilai    sebesar 43.05 % yang lebih tinggi dari model efek 

individu yang berarti variabilitas dari variabel indek harga konsumen (  ) dan 
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impor (  ) serta 24 variabel dummy yang mewakili 24 Provinsi di Indonesia 

mampu menjelaskan inflasi sebesar 43.05 %. Nilai R square dalam teori statistik 

yang diperoleh tidak mencapai yang diinginkan secara teoritis, sehingga ada dua 

kemungkinan yang terjadi pada penelitian ini yaitu penggunaan metode 

pendekatan yang kurang tepat dan data yang digunakan ini merupakan data 

sekunder sehinga tidak diketahui bagaimana pengumpulan data setiap provinsi 

dan sebagainya 

Untuk pengujian asumsi klasik menunjukan model regresi pada peeneitian 

ini bebas dari masalah autokorelasi dan multikolenearitas. Sedangkan 

heterokedastisitas terdapat homokedastisitas dan data tidak berdistribusi normal . 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasaan yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan yang dapat diambil dari hubungan indek harga konsumen dan impor 

terhadap inflasi di Indonesia menggunakan regresi data panel adalah dari model 

yang didapat maka diperoleh variabel indek harga konsumen (    dan variabel 

inflasi (Y) di Indonesia tahun 2019 mempunyai pengaruh yang signifikan. 

Sedagkan untuk variabel impor (     dan variabel inflasi (Y) di Indonesia tahun 

2019 tidak mempunyai  pengaruh yang signifikan. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan kesimpulan yang sudah 

diperoleh, maka saran yang bisa dikemukakan yaitu sebagai berikut : 

1. Pada peneitian ini nilai R square dalam teori statistik yang diperoleh tidak 

mencapai yang diinginkan secara teoritis, shingga ada kemungkinan 

penggunaan metode pendekatan yang kurang tepat. jadi untuk peneliti 

selanjutnya jika menggunakan data yang sama maka bisa memilih 

pendekatan yang lain untuk analisis regresi data panel 

2. pemerintah dapat memperhatikan penetapan indeks harga konsumen dan 

impor di Indonesia agar inflasi di Indonesia tetap stabil. Jika kenaikan inflasi 

terus dikontrol dengan menekan kenaikan impor dan penetapan indeks harga 

konsumen maka akan berdampak baik terhadap perkembangan ekonomi di 

Indonesia.   
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Lampiran 1 : Data 

 

Tabel 1 : Inflasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019 (persen) 

 

 

Povinsi 

Inflasi (Umum) 

2019 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

Aceh 0.49 -0.64 -0.16 0.39 1.22 0.66 

Sumatra Utara 0.16 -0.43 0.27 0.96 0.73 1.65 

Sumatra Barat -0.07 -0.46 0.22 0.47 0.82 1.17 

Riau 0.08 -0.4 0.18 0.64 0.96 0.99 

Sumatra 
Selatan 

0.2 -0.32 0.05 0.45 0.63 0.52 

Kota Bengkulu 
0.88 -0.28 -0.23 0.54 1.11 0.76 

Lampung 0.19 -0.18 0.25 0.6 0.65 0.55 

DKI Jakarta 0.24 0.26 0.14 0.4 0.59 0.47 

Jawa Barat 0.32 -0.12 0.14 0.37 0.65 0.5 

Jawa Tengah 
0.26 -0.27 0.25 0.4 0.32 0.6 

Jawa Timur 
0.29 -0.18 0.09 0.35 0.45 0.14 

Banten 0.43 -0.06 0.17 0.49 0.53 0.48 

NTT 0.06 -0.09 -0.42 0.27 0.35 0.15 

Kalimantan 
Barat 

 

0.87 
 

0.51 
 

-0.39 
 

0.22 
 

0.73 
 

0.36 

kalimantan 
tengah 

 

0.4 
 

-0.28 
 

-0.02 
 

0.49 
 

0.79 
 

0.14 

Kalimantan 
Selatan 

 

0.78 
 

-0.37 
 

0.17 
 

0.72 
 

0.94 
 

0.09 

Kalimantan 
Timur 

 

0.55 
 

0.01 
 

-0.19 
 

0.16 
 

0.58 
 

0.55 

Kalimantan 
utara 

0.96 -0.03 -0.63 0.6 0.77 0.53 

Sulawesi Utara 1.09 -0.54 -0.69 -1.27 2.6 3.6 

Sulawesi 
Tengah 

0.21 -0.29 -0.45 0.72 0.97 0.96 
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Sulawesi 

Selatan 
 

0.54 
 

-0.37 
 

0.08 
 

0.34 
 

0.85 
 

0.54 

Sulawesi 
Tengara 

 

0.63 
 

-0.3 
 

-0.17 
 

0.37 
 

0.97 
 

1.51 

Papua Barat 0.73 -0.44 -0.34 -0.21 1.81 0.29 

Papua 0.12 -0.07 0.28 0.47 0.32 0.07 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

 

 

 

 
 

 
 

Povinsi 

Inflasi (Umum) 

2019 

Juli Agustus September Oktobe 

r 

November Desember 

Aceh 0.06 -0.09 -0.02 0.26 -0.19 0.29 

Sumatra 
Utara 

 

0.79 
 

-0.12 
 

-0.49 
 

-0.08 
 

-0.35 
 

0.11 

Sumatra 
Barat 

 

0.67 
 

0.07 
 

-1.02 
 

-0.16 
 

-0.22 
 

0.03 

Riau 0.54 -0.07 -0.43 -0.19 -0.17 -0.05 

Sumatra 
Selatan 

0.42 -0.11 -0.23 -0.03 0.17 0.32 

Kota 

Bengkulu 0.56 -0.86 0.64 -0.56 -0.27 0.59 

Lampung 0.56 0.26 -0.24 -0.09 0.21 0.43 

DKI Jakarta 
0.25 0.17 -0.04 0.21 0.19 0.3 

Jawa Barat 0.27 0.28 -0.29 -0.03 0.2 0.36 

Jawa 

Tengah 
 

0.44 
 

0.3 
 

-0.28 
 

0.06 
 

0.2 
 

0.41 

Jawa Timur 0.17 0.11 -0.14 0.08 0.25 0.42 

Banten 0.44 0.26 -0.24 0.04 0.35 0.33 

NTT 0.03 -0.18 -0.38 0.19 0.44 0.73 

Kalimantan 
Barat 

 

0.01 
 

-0.31 
 

0.07 
 

-0.16 
 

-0.25 
 

0.19 
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kalimantan 
tengah 

 

-0.25 
 

-0.26 
 

-0.1 
 

0.42 
 

0.36 
 

0.66 

Kalimantan 
Selatan 

 

0.04 
 

-0.32 
 

-0.27 
 

0.45 
 

0.57 
 

0.31 

Kalimantan 
Timur 

 

0.25 
 

-0.22 
 

-0.24 
 

-0.4 
 

0.2 
 

0.43 

Kalimantan 
utara 

-0.64 -0.92 -0.57 -0.3 0.63 1.09 

Sulawesi 
Utara 

-1.21 -1.5 -1.03 1.22 3.3 -1.88 

Sulawesi 
Tengah 

-0.68 0.31 -0.35 -0.2 0.27 0.83 

Sulawesi 

Selatan 
 

-0.16 
 

0.28 
 

-0.2 
 

-0.02 
 

0.27 
 

0.03 

Sulawesi 
Tengara 

 

0.47 
 

-1.83 
 

0.18 
 

-0.38 
 

0.25 
 

0.59 

Papua Barat 0.03 0.5 -0.14 0.24 -0.28 0.67 

Papua -0.45 -0.16 -1.12 -0.24 1.03 0.76 
 
 

Tabel 2 : Indek Harga Konsumen (IHK) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 

2019 (Persen) 

 

 

Povinsi 

IHK (Umum)  

2019  

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

Aceh 2.19 1.87 1.46 2.51 3.08 3.04 2.72 

Sumatra Utara 1.5 1.72 1.51 2.33 3.47 4.98 4.58 

Sumatra Barat -0.16 1.79 1.71 2.12 2.91 3.81 4.13 

Riau 1.86 1.75 1.26 1.74 2.6 3.35 3.74 

Sumatra 
Selatan 

 

2.04 
 

1.76 
 

1.46 
 

1.63 
 

2.15 
 

2.26 
 

2.55 

Kota 

Bengkulu 
 

2.24 
 

2.26 
 

1.65 
 

1.93 
 

2.74 
 

2.69 
 

2.37 

Lampung 1.51 1.19 1.3 1.97 2.83 2.64 3.27 

DKI Jakarta 3.08 2.96 3.01 3.37 3.5 3.49 3.48 
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Jawa Barat 
2.62 2.13 2.14 2.56 3.02 2.97 2.94 

Jawa Tengah 2.17 1.58 1.91 2.31 2.58 2.44 1.53 

Jawa Timur 2.33 1.95 2.01 2.21 2.52 2.07 2.19 

Banten 3.31 3.02 2.93 3.26 3.59 3.57 3.55 

NTT 2.06 1.84 1.52 1.99 1.92 1.5 1.51 

Kalimantan 
Barat 

 

3.67 
 

4.01 
 

3.18 
 

3.27 
 

3.71 
 

2.85 
 

2.21 

kalimantan 
tengah 

 

4.74 
 

4.36 
 

3.97 
 

4.01 
 

4.32 
 

2.93 
 

2.69 

Kalimantan 
Selatan 

 

3.06 
 

2.85 
 

2.43 
 

2.81 
 

3.51 
 

2.94 
 

2.57 

Kalimantan 
Timur 

 

3.47 
 

3.27 
 

2.99 
 

2.84 
 

3.07 
 

2.74 
 

2.05 

Kalimantan 
utara 

 

5.49 
 

5.38 
 

4.74 
 

5.06 
 

5.33 
 

3.1 
 

3.89 

Sulawesi 
Utara 

 

4.45 
 

3.31 
 

2.46 
 

0.07 
 

2.11 
 

5.1 
 

4.53 

Sulawesi 
Tengah 

 

5.96 
 

5.98 
 

5.59 
 

5.55 
 

6.29 
 

5.32 
 

4.4 

Sulawesi 

Selatan 
 

2.99 
 

2.27 
 

2.52 
 

2.71 
 

3.12 
 

2.66 
 

1.75 

Sulawesi 
Tengara 

 

2.72 
 

2.29 
 

2.75 
 

11.02 
 

3.09 
 

2.61 
 

2.14 

Papua Barat 5.51 8.68 4.65 3.86 4.92 4.15 3.12 

Papua 6.31 4.18 3.33 3.16 2.67 1.91 1.63 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

 

 

 

 
 

 
 

Povinsi 

IHK (Umum) 

2019 

Agustus September Oktober November Desember 

Aceh 2.45 3.14 3.18 2.54 2.3 

Sumatra Utara 5.25 3.59 2.56 2.31 2.17 
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Sumatra Barat 4.48 3.56 2.51 1.77 1.52 

Riau 3.9 3.87 3.36 2.52 2.08 

Sumatra Selatan 2.49 2.6 2.48 2.42 2.08 

Kota Bengkulu 
3.35 3.4 3.59 3.11 2.91 

Lampung 3.42 3.37 3.14 5.41 3.25 

DKI Jakarta 
3.62 3.72 3.65 3.53 3.23 

Jawa Barat 3.33 3.25 2.96 2.86 2.71 

Jawa Tengah 1.75 1.46 1.29 1.23 1.12 

Jawa Timur 2.36 2.34 2.22 2.16 2.07 

Banten 3.78 3.62 3.65 4.33 3.3 

NTT 1.66 1.56 1.79 1.56 1.14 

Kalimantan Barat 2.22 2.44 2.78 2.56 1.89 

kalimantan tengah 2.35 2.28 2.52 2.97 2.35 

Kalimantan 
Selatan 

 

2.74 
 

2.64 
 

2.94 
 

3.54 
 

3.15 

Kalimantan Timur 1.69 1.75 1.57 1.82 1.68 

Kalimantan utara 2.3 2.46 2.12 1.98 1.47 

Sulawesi Utara 3.88 3.63 4.81 6.32 3.52 

Sulawesi Tengah 4.79 5.71 3.16 2.58 2.3 

Sulawesi Selatan 
2.15 2.76 2.71 2.74 2.14 

Sulawesi Tengara 2.21 3.17 2.54 2.45 2.26 

Papua Barat 3.31 3.83 3.63 2.79 2.86 

Papua 2.2 1.31 1.12 0.56 -0.03 
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Tabel 3 : Nilai Impor Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2019 

 

 

Povinsi 

Impor (Umum) 

2019 

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli 

Aceh -0.37 -0.44 -0.47 -0.39 -0.41 1.21 2.81 

Sumatra Utara 1.37 -1.37 0.11 0.68 0.58 -2.06 1.02 

Sumatra Barat 0.22 -0.45 0.45 0.58 0.57 0.97 0.58 

Riau 0.55 -0.34 -0.79 0.46 2.56 -0.66 0.85 

Sumatra 
Selatan 

 

-0.76 
 

-0.6 
 

1.23 
 

-0.61 
 

-0.16 
 

0.73 
 

0.83 

Kota Bengkulu  
1.68 

 
2.33 

 
0.25 

 
0.28 

 
-0.59 

 
-0.6 

 
-0.62 

Lampung 0.69 -0.76 -0.85 0.81 2.57 -0.73 -0.45 

DKI Jakarta 0.59 -1.37 -0.75 1.06 -1.21 -1.62 0.13 

Jawa Barat 1.46 -1.97 -0.5 1.34 -0.01 -1.48 0.97 

Jawa Tengah -0.61 -0.38 1.39 0.88 0.4 -2.22 0.47 

Jawa Timur 0.6 -1.1 -0.98 1.42 0.67 -2.17 0.28 

Banten 1.35 0.09 0.25 1.66 0.79 -1.75 -0.23 

NTT 0.1 -1.4 1.22 1.22 -0.51 -1.33 0.35 

Kalimantan 

Barat 

 

-0.27 
 

-0.69 
 

-0.8 
 

0.74 
 

-0.28 
 

-0.84 
 

2.21 

kalimantan 

tengah 

 

0.58 
 

1.41 
 

0 
 

-0.44 
 

-1.09 
 

-0.07 
 

-1.13 

Kalimantan 

Selatan 

 

-0.23 
 

2.58 
 

-1.15 
 

0.79 
 

-0.53 
 

0.31 
 

-0.31 

Kalimantan 
Timur 

 

0.9 
 

-0.93 
 

0.45 
 

-0.29 
 

-0.76 
 

-0.74 
 

0.56 

Kalimantan 
utara 

 

-0.82 
 

0.23 
 

0.55 
 

-0.84 
 

2.81 
 

0.45 
 

-0.09 

Sulawesi Utara -0.47 -0.65 -0.37 -0.59 0.1 -0.54 -0.35 

Sulawesi 

Tengah 

 

-0.89 
 

1.87 
 

-0.76 
 

0.51 
 

0.17 
 

-1.65 
 

0.04 

Sulawesi 

Selatan 
 

-0.66 
 

0.46 
 

-0.77 
 

-0.16 
 

-0.85 
 

-1.59 
 

-0.62 
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Sulawesi 
Tengara 

 

-0.84 
 

-0.63 
 

-0.86 
 

-0.61 
 

-0.25 
 

-0.72 
 

-0.35 

Papua Barat -0.72 -0.87 0.21 -0.27 -0.22 -0.87 2.5 

Papua -0.22 1.98 0.06 -0.45 0.78 -1.81 -0.42 

Sumber : Badan Pusat Statistik 24 Provinsi di Indonesia 

 

 

 
 

Povinsi 

Impor (Umum) 

2019 

Agustus September Oktober November Desember 

Aceh -0.44 -0.44 -0.39 -0.34 -0.34 

Sumatra Utara -0.58 0.37 -0.68 0.47 0.08 

Sumatra Barat 1.42 -1.35 -1.09 -0.02 -1.88 

Riau -1.04 0.03 -0.62 -0.65 -0.35 

Sumatra Selatan -1.19 -0.71 -0.07 -0.79 2.1 

Kota Bengkulu 
-0.56 -0.48 -0.54 -0.6 -0.56 

Lampung 0.4 -0.67 -0.02 -0.76 -0.22 

DKI Jakarta 1.21 0.03 0.49 1.06 0.39 

Jawa Barat -0.13 -0.5 0.6 -0.13 0.36 

Jawa Tengah -0.77 -0.59 0.53 1.12 -0.23 

Jawa Timur -0.62 -0.08 0.2 1.2 0.58 

Banten -1.57 -0.22 -0.23 -0.19 0.06 

NTT 0.78 -0.26 0.35 1.03 -1.45 

Kalimantan Barat 1.68 -0.36 -0.58 -0.41 -0.4 

kalimantan 
tengah 

 

-0.51 
 

0.38 
 

2.14 
 

-0.32 
 

-0.96 

Kalimantan 
Selatan 

 

-0.22 
 

-0.64 
 

-1.02 
 

-0.19 
 

0.59 
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Kalimantan 
Timur 

 

0.14 
 

-0.97 
 

-0.9 
 

0.15 
 

2.41 

Kalimantan utara -0.55 -0.54 -0.49 -0.12 -0.59 

Sulawesi Utara 3.05 -0.13 -0.1 -0.21 0.28 

Sulawesi Tengah -0.8 -0.33 0.58 -0.16 1.42 

Sulawesi Selatan 0.81 0.16 0.65 0.36 2.21 

Sulawesi Tengara 0.66 1.11 0.89 2.27 -0.67 

Papua Barat 1.36 -0.57 0.16 -0.57 -0.15 

Papua -3.98 -0.24 0.38 0.85 -0.91 
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Lampiran 2 : Program dan Output 

 

> library(readxl) 

> dataku<-read.delim("clipboard") 

> View(dataku) 

> summary(dataku) 
Provinsi  Bulan  Y 

Length:288 Length:288 Min.  :-1.8800 
Class :character Class :character 1st Qu.:-0.1625 
Mode :character Mode :character Median : 0.2050 

Mean : 0.1977 
3rd Qu.: 0.4925 
Max. : 3.6000 

X1 X2 
Min. :-0.160 Min. :-3.98000 
1st Qu.: 2.140 1st Qu.:-0.62000 
Median : 2.715 Median :-0.22000 
Mean : 2.906 Mean :-0.01347 
3rd Qu.: 3.470 3rd Qu.: 0.57250 
Max. :11.020 Max. : 3.05000 

 
> #Deskriptif Statistik of Y 

> aggregate(Y~Bulan, data = dataku, mean) Bulan Y 
1 Agustus -0.18375000 
2 April 0.37250000 
3 Desember 0.33125000 
4 Februari -0.22250000 
5 Januari 0.43375000 
6 Juli 0.10875000 
7 Juni 0.72000000 
8 Maret -0.05833333 
9 Mei 0.84750000 
10 November 0.29833333 
11 Oktober 0.01375000 
12 September -0.28875000 

> aggregate(Y~ Bulan, data = dataku, max) Bulan Y 
1 Agustus 0.50 
2 April 0.96 
3 Desember 1.09 
4 Februari 0.51 
5 Januari 1.09 
6 Juli 0.79 
7 Juni 3.60 
8 Maret 0.28 



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI 

MATEMATIKA 

Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400 

 

 

 

 
9 Mei 2.60 
10 November 3.30 
11 Oktober 1.22 
12 September 0.64 

> aggregate(Y~ Bulan, data = dataku, min) Bulan Y 
1 Agustus -1.83 
2 April -1.27 
3 Desember -1.88 
4 Februari -0.64 
5 Januari -0.07 
6 Juli -1.21 
7 Juni 0.07 
8 Maret -0.69 
9 Mei 0.32 
10 November -0.35 
11 Oktober -0.56 
12 September -1.12 

> #Deskriptif Statistik of X1 

> aggregate(X1~ Bulan, data = dataku, mean) Bulan X1 
1 Agustus 2.986667 
2 April 3.095417 
3 Desember 2.227917 
4 Februari 3.016667 
5 Januari 3.130000 
6 Juli 2.897500 
7 Juni 3.130000 
8 Maret 2.603333 
9 Mei 3.293333 
10 November 2.752500 
11  Oktober 2.761667 
12 September 2.977500 

> aggregate(X1~ Bulan, data = dataku, max) Bulan X1 
1 Agustus 5.25 
2 April 11.02 
3 Desember 3.52 
4 Februari 8.68 
5 Januari 6.31 
6 Juli 4.58 
7 Juni 5.32 
8 Maret 5.59 
9 Mei 6.29 
10 November 6.32 
11 Oktober 4.81 
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12 September 5.71 

> aggregate(X1~ Bulan, data = dataku, min) Bulan X1 
1 Agustus 1.66 
2 April 0.07 
3 Desember -0.03 
4 Februari 1.19 
5 Januari -0.16 
6 Juli 1.51 
7 Juni 1.50 
8 Maret 1.26 
9 Mei 1.92 
10 November 0.56 
11 Oktober 1.12 
12 September 1.31 

> #Deskriptif Statistik of X2 

> aggregate(X2~ Bulan, data = dataku, mean) Bulan X2 
1 Agustus -0.06041667 
2 April 0.32458333 
3 Desember 0.07375000 
4 Februari -0.12500000 
5 Januari 0.13458333 
6 Juli 0.37625000 
7 Juni -0.82416667 
8 Maret -0.12041667 
9 Mei 0.21375000 
10 November 0.12708333 
11 Oktober 0.01000000 
12 September -0.29166667 

> aggregate(X2~ Bulan, data = dataku, max) Bulan X2 
1 Agustus 3.05 
2 April 1.66 
3 Desember 2.41 
4 Februari 2.58 
5 Januari 1.68 
6 Juli 2.81 
7 Juni 1.21 
8 Maret 1.39 
9 Mei 2.81 
10 November 2.27 
11 Oktober 2.14 
12 September 1.11 

> aggregate(X2~ Bulan, data = dataku, min) Bulan X2 
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1 Agustus -3.98 
2 April -0.84 
3 Desember -1.88 
4 Februari -1.97 
5 Januari -0.89 
6 Juli -1.13 
7 Juni -2.22 
8 Maret -1.15 
9 Mei -1.21 
10 November -0.79 
11 Oktober -1.09 
12 September -1.35 

> ###Estimasi Ordinary Least Square 

> library(foreign) 

> common<-lm(Y~X1+X2, data = dataku) 

> summary(common) 

 
Call: 
lm(formula = Y ~ X1 + X2, data = dataku) 

 
Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 
-2.1272 -0.3383 0.0163 0.3112 3.2262 

 

Coefficients: 
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

(Intercept) -0.0359297 0.0871818 -0.412 0.68056 
X1 0.0803998 0.0275334 2.920 0.00378 ** 
X2 0.0005264 0.0351020 0.015 0.98805 

--- 

Signif. codes: 
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Residual standard error: 0.588 on 285 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.02907, Adjusted R-squared: 0.02225 
F-statistic: 4.266 on 2 and 285 DF, p-value: 0.01494 

 
> ###Fixed Effect Model (Estimasi Least Square Dummy Variabel) 

> ###Efek Individu 

> library(foreign) 

> fixed.cross<-lm(Y~X1+X2+factor(Provinsi)-1,data = dataku) 

> summary(fixed.cross) 

 
Call: 
lm(formula = Y ~ X1 + X2 + factor(Provinsi) - 1, data = dataku) 
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Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 
-2.17085 -0.32439 0.00674 0.30284 3.14618 

 
Coefficients: 

 

 
Estimate 

 

 
Std. Error 

X1 0.1034493 0.0347429 
X2 0.0005875 0.0364653 
factor(Provinsi)aceh -0.0735940 0.1967553 
factor(Provinsi)Banten -0.0929637 0.2136562 
factor(Provinsi)DKI Jakarta -0.0853487 0.2115896 
factor(Provinsi)Jawa Barat -0.0678768 0.2008163 
factor(Provinsi)Jawa Tengah 0.0399413 0.1864223 
factor(Provinsi)Jawa Timur -0.0586803 0.1917834 
factor(Provinsi)Kalimantan Barat -0.1457500 0.2026598 
factor(Provinsi)Kalimantan Selatan -0.0441111 0.2032220 
factor(Provinsi)kalimantan Tengah -0.1446005 0.2097549 
factor(Provinsi)Kalimantan Timur -0.1094861 0.1947981 
factor(Provinsi)Kalimantan Utara -0.2492852 0.2160000 
factor(Provinsi)Kota Bengkulu -0.0379332 0.1990928 
factor(Provinsi)Lampung -0.0212389 0.2005513 
factor(Provinsi)NTT -0.0770180 0.1851938 
factor(Provinsi)Papua -0.1600379 0.1942220 
factor(Provinsi)Papua Barat -0.2039980 0.2302032 
factor(Provinsi)Riau -0.1027900 0.1988091 
factor(Provinsi)Sulawesi Selatan -0.0814393 0.1968079 
factor(Provinsi)Sulawesi Tengah -0.3051484 0.2424153 
factor(Provinsi)Sulawesi Tengarah -0.1474458 0.2093620 
factor(Provinsi)Sulawesi Utara -0.0734529 0.2174738 
factor(Provinsi)Sumatra Barat -0.1332491 0.1963287 
factor(Provinsi)Sumatra Selatan -0.0509504 0.1911990 
factor(Provinsi)sumatra Utara -0.0434220 0.2043786 

 
X1 

 t value 
2.978 

Pr(>|t|) 
0.00318 

 
** 

X2   0.016 0.98716  

factor(Provinsi)aceh   -0.374 0.70868  

factor(Provinsi)Banten   -0.435 0.66384  

factor(Provinsi)DKI Jakarta   -0.403 0.68701  

factor(Provinsi)Jawa Barat   -0.338 0.73563  

factor(Provinsi)Jawa Tengah   0.214 0.83052  

factor(Provinsi)Jawa Timur   -0.306 0.75987  

factor(Provinsi)Kalimantan Barat  -0.719 0.47267  

factor(Provinsi)Kalimantan Selatan  -0.217 0.82833  

factor(Provinsi)kalimantan Tengah  -0.689 0.49120  

factor(Provinsi)Kalimantan Timur  -0.562 0.57456  
factor(Provinsi)Kalimantan Utara  -1.154 0.24951  
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factor(Provinsi)Kota Bengkulu -0.191 0.84904 
factor(Provinsi)Lampung -0.106 0.91574 
factor(Provinsi)NTT -0.416 0.67784 
factor(Provinsi)Papua -0.824 0.41069 
factor(Provinsi)Papua Barat -0.886 0.37634 
factor(Provinsi)Riau -0.517 0.60557 
factor(Provinsi)Sulawesi Selatan -0.414 0.67936 
factor(Provinsi)Sulawesi Tengah -1.259 0.20923 
factor(Provinsi)Sulawesi Tengarah -0.704 0.48189 
factor(Provinsi)Sulawesi Utara -0.338 0.73582 
factor(Provinsi)Sumatra Barat -0.679 0.49792 
factor(Provinsi)Sumatra Selatan -0.266 0.79008 
factor(Provinsi)sumatra Utara -0.212 0.83191 
---   

Signif. codes:   

0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 

Residual standard error: 0.6092 on 262 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.1377, Adjusted R-squared: 0.05209 
F-statistic: 1.609 on 26 and 262 DF, p-value: 0.03445 

 
> ###Testing individual-fixed 

> library(plm) 

> fixed.cross<-plm(Y~X1+X2, data = dataku,model = "within", effect = "individual") 

> summary(fixed.cross) 
Oneway (individual) effect Within Model 

 
Call: 
plm(formula = Y ~ X1 + X2, data = dataku, effect = "individual", 

model = "within") 

Balanced Panel: n = 24, T = 12, N = 288 

Residuals: 
Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. 

-2.1708530 -0.3243880 0.0067446 0.3028374 3.1461789 

 
Coefficients: 

Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
X1 0.10344927 0.03474287 2.9776 0.003178 ** 
X2 0.00058754 0.03646533 0.0161 0.987157 

--- 

Signif. codes: 
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Total Sum of Squares: 100.52 
Residual Sum of Squares: 97.229 
R-Squared: 0.032777 
Adj. R-Squared: -0.059515 
F-statistic: 4.43935 on 2 and 262 DF, p-value: 0.012705 

> pFtest(fixed.cross, common) 

F test for individual effects 

data: Y ~ X1 + X2 
F = 0.15404, df1 = 23, df2 = 262, p-value = 1 
alternative hypothesis: significant effects 

 
> ###Efek waktu 

> library(foreign) 

> fixed.time<-lm(Y~X1+X2+factor(Bulan)-1, data = dataku) 

> summary(fixed.time) 

 
Call: 
lm(formula = Y ~ X1 + X2 + factor(Bulan) - 1, data = dataku) 

 
Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 
-2.29511 -0.19745 -0.00369 0.20916 2.76680 

 
Coefficients:  

Estimate 
 
Std. Error 

 
t 
 
value 

X1 0.065489 0.023225  2.820 
X2 -0.003665 0.030398  -0.121 
factor(Bulan)Agustus -0.379566 0.120721  -3.144 
factor(Bulan)April 0.170973 0.122750  1.393 
factor(Bulan)Desember 0.185616 0.111595  1.663 
factor(Bulan)Februari -0.420517 0.121139  -3.471 
factor(Bulan)Januari 0.229262 0.122808  1.867 
factor(Bulan)Juli -0.079626 0.120268  -0.662 
factor(Bulan)Juni 0.511999 0.124833  4.101 
factor(Bulan)Maret -0.229265 0.115857  -1.979 
factor(Bulan)Mei 0.632606 0.125234  5.051 
factor(Bulan)November 0.118540 0.117811  1.006 
factor(Bulan)Oktober -0.167073 0.117814  -1.418 
factor(Bulan)September -0.484813 0.120806  -4.013 

 Pr(>|t|)    

X1 0.005157 ** 
X2 0.904132 
factor(Bulan)Agustus 0.001849 ** 
factor(Bulan)April 0.164791 
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factor(Bulan)Desember 0.097397 . 
factor(Bulan)Februari 0.000601 *** 
factor(Bulan)Januari 0.062992 . 
factor(Bulan)Juli 0.508480 
factor(Bulan)Juni 5.42e-05 *** 
factor(Bulan)Maret 0.048833 * 
factor(Bulan)Mei 8.02e-07 *** 
factor(Bulan)November 0.315213 
factor(Bulan)Oktober 0.157297 
factor(Bulan)September 7.74e-05 *** 

--- 

Signif. codes: 
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Residual standard error: 0.4841 on 274 degrees of freedom 
Multiple R-squared: 0.4305, Adjusted R-squared: 0.4014 
F-statistic: 14.79 on 14 and 274 DF, p-value: < 2.2e-16 

 
> ###Testing time-fixed 

> library(plm) 

> fixed.time<-plm(Y~X1+X2, data = dataku,model = "within", effect = "time") 

> summary(fixed.time) 
Oneway (time) effect Within Model 

 
Call: 
plm(formula = Y ~ X1 + X2, data = dataku, effect = "time", 

model = "within") 

Balanced Panel: n = 24, T = 12, N = 288 

Residuals: 
Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max. 

-2.2951116 -0.1974454 -0.0036857 0.2091629 2.7667988 

 
Coefficients: 

Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|) 
X1 0.0654892 0.0232252 2.8197 0.005157 ** 
X2 -0.0036647 0.0303983 -0.1206 0.904132 

--- 

Signif. codes: 
0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Total Sum of Squares: 66.087 
Residual Sum of Squares: 64.215 
R-Squared: 0.028329 
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Adj. R-Squared: -0.017772 
F-statistic: 3.99418 on 2 and 274 DF, p-value: 0.019505 

> pFtest(fixed.time, common) 

F test for time effects 

data: Y ~ X1 + X2 
F = 13.316, df1 = 11, df2 = 274, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: significant effects 

 
> plmtest(fixed.time, c('time'), type = ("bp")) 

 
Lagrange Multiplier Test - time effects 
(Breusch-Pagan) for balanced panels 

 
data: Y ~ X1 + X2 
chisq = 336.97, df = 1, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: significant effects 

 
> ###Uji Asumsi Klasik 

> ###Uji Normalitas 

> library(stats) 

> library(car) 

> residual=resid(common) 

> qqPlot(residual) 
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> library(tseries) 

> jarque.bera.test(residual) 

Jarque Bera Test 

data: residual 
X-squared = 461.34, df = 2, p-value < 2.2e-16 

 
> ###Uji Multikolinearitas 

> library(car) 

> cor(dataku [c("Y","X1","X2")], use ="complete.obs") 
 Y X1 X2 
Y 1.000000000 0.17048805 -0.004207484 
X1 0.170488046 1.00000000 -0.029810758 
X2 -0.004207484 -0.02981076 1.000000000 

 
> ###Uji Autokorelasi 

> library(lmtest) 

> dwtest(common) 

Durbin-Watson test 

data: common 
DW = 1.5972, p-value = 0.0002649 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 

 
> ###Uji Heterokedastisitas 

> library(lmtest) 

> plot(resid(common)~fitted(common)) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

> bptest(Y~X1+X2+factor(Provinsi), data = dataku,studentize = F) studentized 

Breusch-Pagan test 

data: Y ~ X1 + X2 + 
factor(Provinsi) BP = 526.28, 
df = 25, p-value < 2.2e-16 
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