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ABSTRAK 

Nama : Asyifah Qalbi 

NIM : 60600117015 

Judul : Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dengan Metode 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Pada 

Data Time Series 

   

Penelitian ini membahas tentang perbandingan metode Fuzzy Time Series (FTS) 

dengan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada data 

time series. Kedua metode ini sering kali digunakan dalam meramalkan data di 

masa yang akan datang. Pada penelitian ini digunakan data inflasi Indonesia untuk 

dianalisis dalam membandingkan metode FTS dan ARIMA. Perbandingan metode 

FTS dan ARIMA dilihat pada nilai kesalahan (error) yang dihasilkan oleh kedua 

metode tersebut. Suatu metode dapat dikatakan lebih baik daripada metode lainnya 

jika nilai kesalahan peramalan yang dihasilkan lebih kecil. Pada penelitian ini 

digunakan Mean Squared Error (MSE) dan Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE) untuk melihat besarnya nilai kesalahan kedua metode tersebut. Adapun 

hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu hasil ramalan inflasi Indonesia periode 

Januari sampai Mei 2021 dengan menggunakan metode FTS berturut-turut sebesar 

0.57%, 0.375%, 0.2%, 0.2%, dan 0.1125% sedangkan hasil ramalan dengan 

menggunakan metode ARIMA berturut-turut sebesar 0.3715848%, 0.2362817%, 

0.1508295%, 0.1731906%, dan 0.2432851% serta hasil perhitungan ukuran 

kesalahan dengan menggunakan MSE dan MAPE menunjukkan bahwa metode 

ARIMA dengan model ARIMA(3,0,0) lebih baik dalam meramalkan data inflasi 

Indonesia dengan nilai MSE sebesar 0.008758258 dan MAPE sebesar 64.98655 

dibandingkan metode FTS menghasilkan nilai MSE sebesar 0.04681625 dan 

MAPE sebesar 132.5481. 

 

Kata Kunci: Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Fuzzy Time 

Series, Inflasi, MAPE, MSE 
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ABSTRACT 

Nama : Asyifah Qalbi 

NIM : 60600117015 

Judul : Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dengan Metode 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) Pada 

Data Time Series 

   

This study discusses the comparison of the Fuzzy Time Series (FTS) method with 

the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method on time series 

data. These two methods are often used in forecasting future data. In this study, 

Indonesian inflation data was used to be analyzed in comparing the FTS and 

ARIMA methods. Comparison of the FTS and ARIMA methods is seen in the error 

value generated by the two methods. A method can be said to be better than other 

methods if the value of the resulting forecast error is smaller. In this study, Mean 

Squared Error (MSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE) were used to 

see the magnitude of the error value of the two methods. The results obtained in 

this study are the results of Indonesia's inflation forecast for the period January to 

May 2021 using the FTS method, respectively, at 0.57%, 0.375%, 0.2%, 0.2%, and 

0.1125%, while the forecast results using the ARIMA method, respectively, at 

0.3715848%, 0.2362817%, 0.1508295%, 0.1731906%, and 0.2432851% and the 

results of calculating the size of error using MSE and MAPE indicate that the 

ARIMA method with the model ARIMA(3,0,0) is better at forecasting Indonesian 

inflation data with a value of MSE of 0.008758258 and MAPE of 64.98655 

compared to the FTS method resulted in MSE values of 0.04681625 and MAPE of 

132.5481. 

  

Keywords: Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Fuzzy Time 

Series, Inflation, MAPE, MSE 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari. Berbagai lini dalam kehidupan menggunakan ilmu matematika. Sebagai 

contoh, dalam meramalkan suatu data di masa depan dengan menggunakan 

data-data historis yang ada maka digunakan konsep matematika berupa 

peramalan. Peramalan dapat diartikan sebagai pengolahan angka-angka historis 

dengan menggunakan teknik-teknik statistik untuk memberi gambaran masa 

depan.1 

Peramalan atau dikenal juga dengan analisis data time series digunakan 

untuk menganalisis data berupa deret waktu. Peramalan dapat digunakan untuk 

satu variabel (univariate) dan banyak variabel (multivariate). Beberapa metode 

analisis data time series diantaranya, metode fuzzy time series, metode 

pemulusan (smoothing), metode rata-rata (average), metode rata-rata bergerak 

(moving average), dan lain-lain. 

Fuzzy Time Series atau disingkat dengan FTS adalah metode analisis 

data time series menggunakan prinsip-prinsip fuzzy sebagai dasar 

perhitungannya dengan nilai-nilai yang digunakan berupa himpunan fuzzy dari 

bilangan-bilangan real atau himpunan semesta yang sudah ditentukan. 

Himpunan fuzzy digunakan sebagai pengganti data historis dalam  melakukan 

                                                           
1 Asrori Zainur Ridho, dkk “Peramalan Permintaan Produk pada Permainan Hay Day”, 

Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri, (2019), h. 74 



2 
 

 

 

peramalan. Pada proses perhitungan FTS, panjang intervalnya telah ditentukan 

di awal. Panjang interval yang ditentukan sangat memberikan pengaruh dalam 

membentuk fuzzy relationship yang pastinya akan memberi dampak pada hasil 

perhitungan peramalan. 2 Oleh karena itu, kata fuzzy yang dimaksud pada 

metode FTS adalah proses pada peramalannya yang menggunakan himpunan 

fuzzy atau interval. 

Selain metode di atas, terdapat metode yang juga sering digunakan 

dalam melakukan analisis data time series, yaitu metode Autoregressive 

Integrated Moving Average atau disingkat dengan ARIMA. ARIMA 

merupakan metode analisis data time series yang dikembangkan oleh Box dan 

Jenkins yang memiliki kemampuan peramalan yang cukup memuaskan untuk 

periode peramalan yang panjang. 3 ARIMA telah menjadi metode yang terkenal 

karena keunggulan dari kekuatan dan fleksibilitasnya. 4 ARIMA merupakan 

gabungan dari Autoregressive (AR) dan Moving Average (MA) dengan 

penulisan model berupa ARIMA(p,d,q). Metode ini menghendaki data time 

series harus stasioner sehingga pengubahan data time series yang tidak stasioner 

menjadi stasioner dilakukan dengan cara differencing (pembedaan). Oleh 

                                                           
2 Steven, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dan Holt Double Exponential 

Smoothing Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, Skripsi (Bogor: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 1 
3 Sitti Munawwaroh, “Analisis Model ARIMA Box-Jenkins pada Data Fluktuasi Harga 

Emas”, Skripsi (Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), 

h. 18 
4 Roy CP Chung, WH Ip dan SL Chan, “An ARIMA-Intervention Analysis Model for the 

Financial Crisis in China’s Manufacturing Industry”, International Journal of Engineering 

Bussiness Management, vol 1 no 1, (2009)  hal 16 
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karenanya, dapat juga dikatakan bahwa ARIMA merupakan analisis data time 

series yang telah stasioner atau yang telah di stasionerkan.5  

Banyaknya metode peramalan tesebut membuat orang-orang untuk 

memilih metode apa yang terbaik yang harus digunakan dalam meramalkan 

suatu data di masa depan dengan menggunakan data historis. Hal tersebut hanya 

dapat diketahui dengan ilmu. 

Dalam QS. Al-Ankabut/29: 41-43 Allah Subhanahu wa Ta’ala 

berfirman: 

ذُوْا خَ
َّ

ذِينَْ ات
َّ
 ال

ُ
بَيْتُ  مَثَل

َ
بُيُوْتِ ل

ْ
وْهَنَ ال

َ
ذَتْ بَيْتًاۗ وَاِنَّ ا خَ

َّ
بُوْتِِۚ اِت

َ
عَنْك

ْ
مَثَلِ ال

َ
وْلِيَاۤءَ ك

َ
ِ ا مِنْ دُوْنِ اللّٰه

مُوْنَ 
َ
انُوْا يَعْل

َ
وْ ك

َ
بُوْتِِۘ ل

َ
عَنْك

ْ
عَزِيْزُ ( 41)ال

ْ
مُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءۗ  وَهُوَ ال

َ
َ يَعْل اِنَّ اللّٰه

 َ ح
ْ
عٰلِمُوْنَ  (42)كِيْمُ ال

ْ
ا ال

َّ
هَآ اِل

ُ
اسِِۚ وَمَا يَعْقِل  نَضْرِبُهَا لِلنَّ

ُ
مْثَال

َ
ا
ْ
كَ ال

ْ
 (43)وَتِل

Terjemahnya: “(41) Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung 

selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan 

sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, 

sekiranya mereka mengetahui. (42) Sungguh, Allah mengetahui 

apa saja yang mereka sembah selain Dia. Dan Dia 

Mahaperkasa, Mahabijaksana. (43) Dan perumpamaan-

perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tidak ada yang 

akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.” 6 

 

Berdasarkan ayat dan terjemah QS Al-Ankabut di atas, tafsir Ibnu Katsir 

menjelaskan bahwa “Hal tersebut merupakan permisalan yang dibuat oleh 

Allah untuk memberi gambaran tentang kaum musyrik karena mereka telah 

                                                           
5 Artanti Indrasetianingsih, Ika Damayanti dan Teguh Susanto, “Analisis Arima Box 

Jenkins Untuk Peramalan Jumlah Kunjungan  Wisatawan Mancanegara di Indonesia”, Seminar 

Nasional Matematika dan Aplikasinya, (2017) h. 227 
6 Kementerian Agama RI, al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim 

Publishing & Distributing, 2013), h. 401 
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menduakan Allah dengan mengambil tuhan-tuhan selain Allah dan 

menjadikannya sebagai tempat meminta pertolongan dan rezeki serta mereka 

pegang di saat mereka menderita. Mereka tidak lain semacam orang yang 

berpegangan pada rumah laba-laba yang lemah dan rapuh, maka sesungguhnya 

hal tersebut tidak bisa mendatangkan suatu manfaat apapun kepada mereka. 

Seandainya mereka tahu akan kondisi tersebut, tentulah mereka tidak hendak 

menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolongnya.  

Lain halnya dengan orang muslim lagi beriman hatinya kepada Allah, 

ia melakukan amalan dengan baik sesuai dengan hukum syariat. Maka 

sesungguhnya, ia berpegang teguh kepada tali yang kuat dan kokoh yang tidak 

akan terputus. Allah memberi ancaman kepada orang-orang yang menyembah 

selain Dia dan mempersekutukan-Nya dengan yang lain serta mengetahui 

seluruh apa yang dikerjakannya dan apa yang mereka persekutukan dengan-

Nya berupa berhala-berhala dan tandingan-tandingan. Kelak, Allah akan 

memberi balasan kepada mereka, sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha 

Mengetahui. Tidak ada yang bisa memahami dan merenungkannya kecuali 

hanya orang-orang yang ilmunya mendalam dan memiliki wawasan yang 

luas.”7 

Oleh karena itu, dapat dinyatakan pula bahwasanya hanya dengan 

ilmulah seseorang dapat mengambil suatu manfaat dari apa yang telah 

diketahuinya.  Dengan ilmu, seseorang dapat berbuat sesuai dengan apa yang 

                                                           
7 Al Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, “Tafsir Ibnu Katsir Lengkap”, 

P29_ H. 16 



5 

 

 

 

diketahuinya sehingga apa yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan 

dengan baik yang dengannya dapat terhindar dari perbuatan yang sia-sia karena 

telah berbuat tanpa ilmu.  

Begitupun dalam hal meramalkan. Ketika ingin meramalkan suatu 

kejadian di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika. 

Dengan ilmu pengetahuan itu, seseorang dapat memutuskan suatu perkara yang 

dengannya mendatangkan manfaat dalam kehidupan dan dapat terhindar dari 

suatu kesia-siaan karena telah berbuat tanpa dasar apapun seperti halnya 

ramalan-ramalan yang dilakukan oleh beberapa orang yang menyangkut 

tentang suatu kejadian yang dimana hal tersebut termasuk perkara gaib, hanya 

Allah yang tahu  maka hal tersebut tidaklah dibenarkan oleh syari’at agama 

Islam.  

Hal tersebut selaras dengan penelitian ini yang ingin mengetahui metode 

terbaik dari dua metode peramalan yang akan dibandingkan dengan 

menggunakan ilmu matematika yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 

meramalkan suatu data di masa yang akan datang. Dengan demikian, pihak-

pihak yang bersangkutan dapat membuat suatu perencanaan yang baik untuk 

hasil yang lebih efisien berdasarkan data-data yang ada. 

Beberapa penelitian terdahulu tentang metode peramalan diantaranya 

pada penelitian yang dilakukan oleh Steven diperoleh hasil bahwa metode 

terbaik untuk melakukan peramalan jumlah mahasiswa baru Institut Pertanian 

Bogor adalah metode FTS karena menunjukkan tingkat akurasi ramalan yang 
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lebih baik yang dilihat dari nilai MAPE sebesar 6.41% dibandingkan metode 

pemulusan eksponensial ganda dari Holt yang memberikan nilai MAPE sebesar 

7.75%.8 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maria Elena, dkk diperoleh 

hasil bahwa metode terbaik untuk meramalkan jumlah pengunjung di Bali 

dengan menggunakan metode FTS. 9 Selanjutnya, penelitian yang dilakukan 

oleh Arnita, dkk diperoleh hasil bahwa metode FTS Chen memberikan nilai 

MAPE sebesar 8.002%, metode Markov Chain memberikan nilai MAPE 

sebesar 30.12%, dan metode FTS Cheng memberikan nilai MAPE sebesar 

34.5%. sehingga metode terbaik dalam meramalkan hujan di Medan dengan 

menggunakan Metode FTS Chen. 10 

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat bahwa metode FTS dapat 

menghasilkan suatu nilai peramalan yang baik dibandingkan beberapa metode 

yang dibandingkan. Walaupun demikian, ternyata metode ARIMA sering juga 

digunakan dalam meramalkan suatu data di masa yang akan datang sebab cukup 

memuaskan untuk jangka peramalan yang panjang dengan keunggulan dari 

kekuatan dan fleksibilitasnya. Beberapa penelitian yang menggunakan metode 

ARIMA dalam meramalkan suatu data masa depan diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Djoni Hatidja pada tahun 2011 dengan judul penelitian 

‘Penerapan Model ARIMA untuk Memprediksi Harga Saham Pt. Telkom Tbk’, 

                                                           
8 Steven, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dan Holt Double Exponential 

Smoothing Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, Skripsi (Bogor: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 15 
9 Maria Elena, dkk, ” Fuzzy Time Series and SARIMA Model for Forecasting Tourist 

Arrivals to Bali”, Jurnal Teknologi, 57 (Sciences & Engineering) Suppl 1 (March 2012), h. 79 
10 Arnita, dkk, “A Comparison of The Fuzzy Time Series Methods of Chen, Cheng and 

Markov Chain in Predicting Rainfall in Medan”, Jurnal of Physics, (2020), h. 10  
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Feby Satya Purnomo pada tahun 2015 dengan judul penelitian ‘Penggunaan 

Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) untuk Prakiraan 

Beban Konsumsi Listrik Jangka Pendek (Short Term Forecasting)’, Nashirah 

Abu Bakar dan Sofian Rosbi pada tahun 2017 dengan judul penelitian 

“Autoregessive Integrated Moving Average (ARIMA) Model for Forecasting 

Cryptocurrency Exchange Rate in High Volatility Environment: A New Insight 

of Bitcoin Transaction”, dan lain sebagainya. 

Terdapat banyak data time series yang bisa digunakan untuk 

diramalkan. Seperti data inflasi Indonesia. Inflasi merupakan satu diantara 

indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

perekonomian suatu negara. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum 

yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. 

Jika tingkat inflasi rendah dan stabil maka akan menjadi stimulator 

pertumbuhan ekonomi.11 Nilai inflasi ini dihitung dalam tiap bulan dimana 

nilainya bisa mengalami penurunan dan penaikan dari suatu periode ke periode 

lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini penulis akan melakukan 

perbandingan metode peramalan fuzzy time series dengan metode 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada data inflasi 

Indonesia. Perbandingan kedua metode ini dilihat dari besarnya nilai kesalahan 

yang dihasilkan. Suatu metode dapat dikatakan lebih baik daripada metode 

                                                           
11Fadilla dan Havis Aravik, “Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate Terhadap 

Inflasi”, Jurnal Ecoment Global, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2018), h. 184  
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lainnya jika nilai kesalahan peramalan yang dihasilkan lebih kecil. Pada 

penelitian ini digunakan Mean Squared Error (MSE) dan Mean Absolute 

Percentage Error (MAPE). Oleh karena itu, diharapkan perbandingan kedua 

metode tersebut dapat menunjukkan metode yang lebih baik dalam meramalkan 

inflasi Indonesia. Dengan demikian, judul yang diangkat pada penelitian ini 

yaitu “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dengan Metode Autoregressive 

Integrated Moving Average (ARIMA) Pada Data Time Series”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan metode 

Fuzzy Time Series? 

2. Bagaimana nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan metode 

Autoregressive Integrated Moving Average? 

3. Metode apa yang lebih baik dalam meramalkan inflasi Indonesia dengan 

melihat tingkat ketepatan peramalan kedua metode tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan 

metode Fuzzy Time Series. 

2. Untuk mengetahui nilai peramalan inflasi Indonesia dengan menggunakan 

metode Autoregressive Integrated Moving Average. 
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3. Untuk mengetahui metode yang lebih baik dalam meramalkan inflasi 

Indonesia dengan melihat tingkat ketepatan peramalan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat memperluas dan memperdalam wawasan 

mengenai metode peramalan dalam matematika terkhusus metode Fuzzy 

Time Series dan Autoregressive Integrated Moving Average. 

2. Bagi Pembaca 

Diharapkan pembaca dapat menambah wawasan mengenai metode 

peramalan dalam matematika. 

3. Bagi Prodi 

Diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka atau referensi atau 

rujukan di Prodi Matematika. 

4. Bagi Universitas 

Diharapkan dapat menjadi tambahan pustaka di perpustakaan UIN 

Alauddin Makassar.  

5. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meramalkan inflasi 

Indonesia di masa mendatang sehingga dapat membuat suatu perencanaan 

awal dengan tepat untuk memperoleh hasil yang lebih efisien. 
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E. Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan data inflasi Indonesia (month to 

month/mtm) Periode Januari 2015 sampai Mei 2021 dengan metode yang 

digunakan yaitu Fuzzy Time Series dengan menggunakan metode barbasis rata-

rata (average based) dalam penentuan intervalnya serta menggunakan metode 

Autoregressive Integrated Moving Average. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian ini memuat 6 poin pembahasan diantaranya (i) latar 

belakang, (ii) rumusan masalah, (iii) tujuan penelitian, (iv) manfaat penelitian, 

(v) batasan masalah dan (vi) sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan sebagai rujukan dalam menganalisis masalah yang akan 

diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini memuat 6 poin pembahasan diantaranya (i) jenis 

penelitian, (ii) jenis dan sumber data, (iii) lokasi dan waktu penelitian, (iv) 

variabel dan definisi operasional variabel, (v) prosedur penelitian dan (vi) 

kerangka berpikir. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan penjelasan dari hasil 

penelitian yang telah diperoleh. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini memuat simpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

dan saran untuk pembaca untuk penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peramalan 

Peramalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai kegiatan untuk menduga hal yang akan terjadi. 12  

Definisi lainnya tentang peramalan, yaitu: 

1. Peramalan adalah pengolahan angka-angka historis dengan menggunakan 

teknik statistik dalam memberikan gambaran masa depan. 

2. Peramalan adalah kegiatan mengestimasi atau merencanakan suatu kejadian 

di masa yang akan datang yang tidak pasti. 

Metode peramalan merupakan prosedur yang digunakan dalam 

meramalkan suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan kejadian 

masa lalu yang relevan secara sistematis dan pragmatis. Oleh karenanya, 

diharapkan dapat memberikan ketepatan peramalan yang tinggi. Metode 

peramalan dimungkinkan menggunakan teknik analisis yang lebih maju dengan 

menggunakan cara pengerjaan yang teratur dan terarah. Penggunaan teknik-

teknik analisis tersebut diharapkan dapat menunjukkan tingkat kepercayaan dan 

keyakinan yang lebih tinggi karena penyimpangan atau deviasi yang terjadi 

dapat diuji secara ilmiah. 13   

Tujuan peramalan yaitu untuk memberikan gambaran tentang masa 

yang akan datang sehingga dapat memperoleh hasil yang efisien dengan

                                                           
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Aplikasi) 
13 Sunneng Sandino Berutu, Peramalan Penjualan Dengan Metode Fuzzy Time Series Ruey 

Chyn Tsaur, Thesis (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (2013). 8-9 
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melakukan tindakan yang tepat. 14  Sehingga dapat dikatakan peramalan sangat 

penting karena prediksi kejadian masa depan diperlukan dalam berbagai jenis 

proses perencaanan dan pengambilan keputusan. 15 

Metode peramalan terdiri dari dua diantaranya metode kualitatif dan 

kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih mendasarkan pada 

kemampuan memahami sesuatu tanpa dipelajari dan penilaian seseorang dalam 

melakukan suatu peramalan. Metode kuantitatif adalah metode yang 

menggunakan analisis statistik dengan mengolah data historis yang ada secara 

memadai. 

Terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi ketika melakukan peramalan 

kuantitatif, diantaranya sebagai berikut: 

1. Tersedia informasi tentang keadaan masa lalu. 

2. Informasi itu dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik (angka). 

3. Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek dari pola di masa lalu akan 

berlanjut di masa depan. 

Data merupakan komponen utama dalam melakukan peramalan. Data 

terbagi menjadi dua berdasarkan dimensi waktunya yaitu data time series dan 

data cross sectional. Data time series adalah data yang terkumpul dari satu 

waktu ke waktu secara beruntun selama jangka waktu tertentu. Data cross 

sectional adalah data yang terkumpul pada waktu tertentu tanpa adanya dimensi 

                                                           
14 Steven, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dan Holt Double Exponential 

Smoothing Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, Skripsi (Bogor: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 2 
15 Douglas C. Montgomery, Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, 

(Amerika: Wiley-intersciense, 2007), h. 2 
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waktu yang bervariasi. Data yang lebih relevan digunakan dalam kegiatan 

peramalan dan proyeksi adalah data time series. 

Penentuan jenis pola data historis merupakan hal yang menjadi 

perhatian penting dalam melakukan analisis data time series. Secara umum, 

pola data terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya: 

1. Pola data horizontal, yaitu pola data yang terjadi apabila data berfluktuasi 

di sekitar nilai rata-rata dari data yang konstan. 

2. Pola data musiman adalah pola data yang menunjukkan adanya perubahan 

yang berulang secara berkala dalam data time series. 

3. Pola data siklis adalah pola data yang menunjukkan adanya gerakan naik 

turun dalam jangka panjang dari suatu kurva trend. 

4. Pola data trend adalah pola data yang menunjukkan adanya kenaikan atau 

penurunan jangka panjang dalam data. 16 

Pada dasarnya, peramalan diartikan sebagai suatu kegiatan menduga 

tentang suatu peristiwa atau kejadian di masa depan. Setiap pengambilan 

keputusan mengenai keadaan di masa depan maka ada nilai ramalan yang 

mendasari pengambilan keputusan tersebut. 17 

B. Fuzzy Time Series 

Fuzzy time series merupakan suatu konsep metode peramalan data time 

series yang dapat digunakan untuk memprediksi suatu data di masa depan di 

                                                           
16 Steven, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dan Holt Double Exponential 

Smoothing Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, Skripsi (Bogor: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 2-3 
17 Feby Satya Purnomo, “Penggunaan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) untuk Prakiraan Beban Konsumsi Listrik Jangka Pendek (Short Term Forecasting)”, 

Skipsi (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 7 
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mana data historis dibentuk dalam nilai-nilai lingustik.18 Dalam proses 

peramalannya, metode FTS pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip fuzzy 

dengan nilai-nilai yang digunakan berupa himpunan fuzzy dari bilangan-

bilangan real atau himpunan semesta yang sudah ditentukan. Himpunan fuzzy 

digunakan untuk menjadi pengganti data historis dalam kegiatan peramalan. 

Himpunan fuzzy adalah suatu kelas bilangan dengan batasan yang samar yang 

terbentuk dari proses fuzzifikasi.19 

Song dan Chissom pertama kali mengajukan definisi fuzzy time series 

pada 1993. Konsep fuzzy time series dijelaskan sebagai berikut: 

Misalkan U adalah himpunan semesta, di mana 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛}. 

Suatu himpunan fuzzy 𝐴𝑖 dari U didefinisikan sebagai 

𝐴𝑖 =
𝑓1(𝑢1)

𝑢1
+
𝑓2(𝑢2)

𝑢2
+⋯+

𝑓𝐴(𝑢𝑛)

𝑢𝑛
     (2.1) 

di mana 𝑓𝐴 adalah fungsi keanggotaan dari A, 𝑓𝐴: 𝑈 → [0,1], 𝑢𝑘 adalah elemen 

dari himpunan fuzzy 𝐴𝑖 dan 𝑓𝐴𝑖(𝑢𝑘) adalah derajat keanggotaan 𝑢𝑘 untuk 𝐴𝑖, 

𝑓𝐴𝑖(𝑢𝑘) ∈ [0,1] dan 1 < 𝑘 < 𝑛. 

Definisi 1. 𝑋(𝑡)(𝑡 = ⋯ ,0,1,2,… )  adalah himpunan bagian dari R. Misalkan 

𝑋(𝑡)  menjadi himpunan semesta di mana himpunan fuzzy 𝑓𝑖(𝑡)(𝑖 = 1,2, … ). 

Jika 𝐹(𝑡) terdiri dari 𝑓𝑖(𝑡)(𝑖 = 1,2, … ). Maka, 𝐹(𝑡) didefinisikan sebagai fuzzy 

time series terhadap 𝑋(𝑡)(𝑡 = ⋯ ,0,1,2,… ).  

                                                           
18 Arnita, dkk, “A Comparison of The Fuzzy Time Series Methods of Chen, Cheng and 

Markov Chain in Predicting Rainfall in Medan”,  Journal of Physics, h. 2 
19 Steven, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dan Holt Double Exponential 

Smoothing Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, Skripsi (Bogor: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 8 
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Definisi 2.  Jika ada suatu fuzzy relationship 𝑅(𝑡 − 1, 𝑡), seperti 𝐹(𝑡) = 𝐹(𝑡 −

1) × 𝑅(𝑡 − 1, 𝑡) di mana × merepresentasikan sebuah operator, kemudian 𝐹(𝑡) 

disebabkan oleh 𝐹(𝑡 − 1).  

Misalkan 𝐹(𝑡 − 1) = 𝐴𝑖 dan 𝐹(𝑡) = 𝐴𝑗. Hubungan antara 𝐹(𝑡) dan 𝐹(𝑡 − 1) 

(ditunjukkan sebagai fuzzy logical relationship, FLR) bisa dinotasikan menjadi 

𝐴𝑖 → 𝐴𝑗; di mana 𝐴𝑖 disebut left-hand side (LHS) atau sisi kiri dan 𝐴𝑗 disebut 

right-hand side (RHS) atau sisi kanan dari FLR. 

Definisi 3. Diberikan 2 FLR dengan himpunan fuzzy yang sama pada LHS 𝐴𝑖 →

𝐴𝑗1, 𝐴𝑖 → 𝐴𝑗2. Kedua FLR bisa dikelompokkan kedalam fuzzy logical 

relationship groups (FLRG) 𝐴𝑖 → 𝐴𝑗1, 𝐴𝑗2.20 

Adapun langkah-langkah peramalannya menurut Song dan Chissom 

sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan semesta pembicaraan dan interval 

2. Membagi interval 

3. Mengklasifikasikan himpunan fuzzy 

4. Fuzzifikasi data 

5. Membuat fuzzy Relationships 

6. Defuzzifikasi 

7. Peramalan 

Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

                                                           
20 Sun Xihao dan Li Yimin, “Average-based fuzzy time series models for forecasting 

Shanghai compound index”, World Journal of Modelling and Simulation, Vol. 4 No. 2 (2008), h 105 
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1. Menentukan universe. of discourse (semesta pembicaraan) U data historis 

yaitu: 

𝑈 = [𝑋𝑚𝑖𝑛 − 𝐷1, 𝑋𝑚𝑎𝑥 + 𝐷2]      (2.2) 

Keterangan: 

𝑋𝑚𝑖𝑛 = Data terkecil (minimum). 

𝑋𝑚𝑎𝑥 = Data terbesar (maksimum). 

𝐷1 dan 𝐷2 adalah bilangan positif sembarang yang ditentukan oleh peneliti 

untuk menentukan himpunan semesta dari himpunan data historis. 

2. Membagi interval 

Metode yang secara efektif dapat digunakan dalam menentukan 

panjang interval adalah metode average based (berbasis rata-rata) dengan 

urutan pengerjaan sebagai berikut: 

a. Menghitung rata-rata nilai absolut selisih antara 𝑋𝑡+1 dan 𝑋𝑡 (𝑡 =

1, … , 𝑛 − 1)  dengan menggunakan rumus dibawah ini: 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
∑ |𝑋𝑡+1−𝑋𝑡|
𝑛
𝑡=1

𝑛−1
       (2.3) 

Keterangan: 

Mean = nilai rata-rata. 

n = jumlah data. 

𝑋𝑡 = data pada waktu ke-t. 

b. Menentukan panjang interval dengan cara membagi dua nilai rata-rata 

yang telah didapatkan dari langkah pertama dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

𝑙 =
𝑀𝑒𝑎𝑛

2
          (2.4) 
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Di mana 𝑙 adalah panjang interval. 

c. Menentukan basis dari panjang interval yang telah diperoleh pada 

langkah kedua berdasarkan tabulasi basis pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.1 Tabel Berbasis Interval 

Jangkauan Basis 

0.1-1.0 

1.1-10 

11-100 

101-1000 

0.1 

1 

10 

100 

d. Membulatkan nilai panjang interval yang telah diperoleh berdasarkan 

tabel basis interval. 

e. Menentukan jumlah interval (bilangan fuzzy) dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

𝑘 =
𝑋𝑚𝑎𝑥+𝐷2−𝑋𝑚𝑖𝑛−𝐷1

𝑙
       (2.5) 

Di mana k adalah jumlah kelas (interval). 21 

3. Mendefinisikan himpunan fuzzy 𝐴𝑖 dan melakukan fuzzifikasi pada data 

historis yang diamati 

𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑘 merupakan suatu himpunan-himpunan fuzzy yang 

variabel linguistiknya ditentukan sesuai dengan semesta pembicaraan, di 

mana k adalah banyaknya interval yang diperoleh dari langkah sebelumnya 

lalu melakukan pendefinisian himpunan-himpunan fuzzy berdasarkan 

model berikut ini: 

                                                           
21 Normalita Fauziah, dkk, “Peramalan Mengunakan Fuzzy Time Series Chen (Studi Kasus: 

Curah Hujan Kota Samarinda)”, Statistika, Vol. 4, No. 2 (November 2016), h. 55 
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𝐴𝑘 =

{
 
 

 
 

1

𝑢1
+
0.5

𝑢2
, 𝑘 = 1

0.5

𝑢𝑘−1
+

1

𝑢𝑘
+

0.5

𝑢𝑘+1
,   2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1

0.5

𝑢𝑛−1
+

1

𝑢𝑛
,   𝑘 = 𝑛

     (2.6) 

𝑥

𝑢𝑘
= 𝑥 merupakan derajat keanggotaan 𝑢𝑘 dalam himpunan fuzzy 

𝐴𝑘.22 

4. Fuzzy Logical Relationship (FLR) 

a. Membuat tabel FLR berdasarkan data historis. 

b. Melakukan klasifikasi FLR yang telah didapatkan ke dalam grup-grup 

agar terbentuk Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG) dan 

mengombinasikan himpunan fuzzy yang memiliki hubungan yang sama 

dengan himpunan fuzzy yang lain dengan cara dengan cara 

mengidentifkasi himpunan fuzzy yang memiliki current state sama lalu 

dikelompokkan menjadi satu grup pada next state. 

5. Proses defuzzifikasi 

Proses defuzzifikasi terdiri atas ada dua yaitu pertama, setiap 

interval ditentukan nilai tengahnya berdasarkan persamaan (2.8) dan kedua, 

melakukan perhitungan nilai persamaan berdasarkan tiga ketentuan 

defuzzifikasi diantaranya sebagai berikut: 

a. Apabila ada himpunan fuzzy yang tidak mempunyai relasi logika fuzzy 

seperti fuzzy logical relationship berikut: 

𝐴𝑖 → ∅ 

                                                           
22 Steven, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dan Holt Double Exponential 

Smoothing Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, Skripsi (Bogor: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 5 
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di mana nilai maksimum fungsi keanggotaanya dari 𝐴𝑖 berada pada 

interval 𝑢𝑖 dan nilai tengah 𝑢𝑖 adalah 𝑚𝑖, maka hasil peramalan 𝐹𝑡+1 

adalah 𝑚𝑖. 

b. Apabila hanya ada satu FLR pada FLRG seperti fuzzy logical 

relationship berikut: 

𝐴𝑖 → 𝐴𝑗  

di mana 𝐴𝑖 dan 𝐴𝑗 adalah himpunan fuzzy dan nilai maksimum fungsi 

keanggotaan dari 𝐴𝑗 berada pada interval 𝑢𝑗  dan nilai tengah dari 𝑢𝑗  

adalah 𝑚𝑗, maka hasil peramalan 𝐹𝑡+1 adalah 𝑚𝑗.  

c. Apabila ada beberapa FLR dan FLRG seperti fuzzy logical relationship 

berikut: 

𝐴𝑖 → 𝐴𝑗1, 𝐴𝑗2, … , 𝐴𝑗𝑘   

dimana 𝐴𝑖 , 𝐴𝑗1, 𝐴𝑗2, … , 𝐴𝑗𝑘 adalah himpunan fuzzy dan nilai maksimum 

fungsi keanggotaan dari 𝐴𝑗1, 𝐴𝑗2, … , 𝐴𝑗𝑘 berada pada interval 

𝑢𝑗1, 𝑢𝑗2, … , 𝑢𝑗𝑘 dan 𝑚𝑗1, 𝑚𝑗2, … ,𝑚𝑗𝑘 adalah nilai tengah masing-masing 

𝑢𝑗𝑘, maka hasil peramalan 𝐹𝑡+1 adalah sebagai berikut 

𝐹𝑡+1 =
𝑚𝑗1+𝑚𝑗2+⋯+𝑚𝑗𝑘

𝑘
       (2.7) 

Di mana k adalah banyaknya midpoint (nilai tengah) dan untuk mencari 

nilai tengah (𝑚𝑖) pada interval himpunan fuzzy dapat digunakan 

persamaan berikut: 
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𝑚𝑖 =
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠+𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ

2
     (2.8) 23 

C. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

Autoregressive Integrated Moving Average disingkat ARIMA dikenal 

juga dengan metode Box dan Jenkins sebab metode ini dikembangkan oleh 

George Box dan Gwilym Jenkins. Metode ARIMA diterapkan pada analisis 

data time series, peramalan dan kontrol (pengendalian).24 ARIMA memiliki tiga 

bagian yaitu pertama, bagian autoregressive adalah regresi linear yang 

menghubungkan rangkaian data nilai-nilai masa lalu ke nilai-nilai masa depan. 

Kedua, bagian yang menunjukkan data harus di differencing (pembedaan) agar 

data dalam keadaan stasioner. Ketiga, bagian moving average yang 

berhubungan dengan masa lalu dalam memperkirakan kesalahan untuk nilai 

masa depan dari data time series.25  Secara umum, model dari metode ARIMA 

di tuliskan dengan bentuk ARIMA (p,d,q), di mana p menyatakan ordo proses 

autoregressive (AR), d menyatakan pembedaan (differencing), dan q 

menyatakan ordo proses dari moving average (MA).26 

Penyelesaian permasalahan suatu data time series dengan menggunakan 

metode ARIMA melalui beberapa tahapan yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1. Identifikasi 

                                                           
23 Normalita Fauziah, dkk, “Peramalan Mengunakan Fuzzy Time Series Chen (Studi Kasus: 

Curah Hujan Kota Samarinda)”, Statistika, Vol. 4, No. 2 (November 2016), h. 55 
24 Aswi dan Sukarna, Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi, (Makassar: Andira 

Publisher, 2017), h.21 
25 Marilena Aura Din, “ARIMA by Box Jenkins Methodology for Estimation and 

Forecasting Models in Higher Education”, Atiner Conference Paper Series No: EMS2015-1846, 

h.5  

26 Aswi dan Sukarna, Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi, (Makassar: Andira 

Publisher, 2017), h.21 
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Tahapan pertama ini dilakukan pengidentifikasian kestasioneran 

suatu data time series dengan membuat plot time series data tersebut. Jika 

data sudah stasioner maka ordo p dan q dari model ARIMA pada suatu data 

time series dapat ditentukan dengan melakukan identifikasi plot 

Auotcorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function 

(PACF) dari data yang sudah stasioner.27 

a. Stasioneritas Time Series 

Ciri-ciri dalam pembentukan model analisis data time series 

adalah dengan mengasumsikan bahwa data dalam keadaan stasioner. 

Data time series dikatakan stasioner jika tidak ada perubahan 

kecenderungan dalam rata-rata dan perubahan variansi atau dapat 

disimpulkan bahwa data time series yang stasioner adalah suatu deret 

waktu yang relatif tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan nilai secara 

tajam pada data (fluktuasi data berada pada sekitar nilai rata-rata yang 

konstan). 

Kondisi stasioner terdiri atas dua hal yaitu stasioner dalam rata-

rata dan stasioner dalam variansi. Box dan Jenkins (1976) menjelaskan 

bahwa pada data time series yang bersifat stasioner kuat, waktu 

pengamatan tidak berpengaruh terhadap rata-rata 𝜇, variansi 𝜎2, dan 

kovariansi 𝛾𝑘. Hal tersebut berarti bahwa series (deret) 𝑍𝑡 akan 

                                                           
27 Mey Lista Tauryawati dan M.Isa.Irawan, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series 

Cheng dan Metode Box-Jenkins untuk Memprediksi IHSG”, Jurnal Sains Dan Seni Pomits  3, No. 

2, (2014), h. 35 
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berfluktuasi di sekitar 𝜇 dan variansi 𝜎2 yang tetap, dan dapat dikatakan 

bahwa deret 𝑍𝑡 stasioner dalam 𝜇 dan 𝜎2. 

Cara untuk memeriksa kestasioneran suatu data dengan 

menggunakan plot time series yaitu diagram pencar antara nilai peubah 

𝑍𝑡 dengan waktu t. Jika plot time series berfluktuasi di sekitar garis yang 

sejajar sumbu waktu (t) maka dikatakan deret stasioner dalam rata-rata. 

Jika kondisi stasioner dalam rata-rata tidak terpenuhi maka diharuskan 

melakukan proses pembedaan (differencing). 

Proses differencing pada orde prtama merupakan selisish antara 

data ke-t dengan data ke t-1, yaitu 

∆𝑍𝑡 = 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1      (2.9) 

Adapun bentuk differencing untuk orde kedua adalah 

∆2𝑍𝑡 = ∆𝑍𝑡 − ∆𝑍𝑡−1 

= 𝑍𝑡 − 𝑍𝑡−1 − (𝑍𝑡−1 − 𝑍𝑡−2) 

= 𝑍𝑡 − 2𝑍𝑡−1 + 𝑍𝑡−2    (2.10) 

Bila kondisi stasioner dalam variansi tidak terpenuhi, Box dan 

Cox (1964) memperkenalkan transformsi pangkat (power 

transformation)  

𝑍𝑡
(𝜆)
=

𝑍𝑡
(𝜆)
−1

𝜆
      (2.11) 

Transformasi ini disebut sebagai Transformasi Box-Cox.28 

                                                           
28 Aswi dan Sukarna, Analisis Deret Waktu, (Makassar: Andira Publisher, 2017), h. 7-8 
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Selain itu, identifikasi juga dapat dilakukan dengan menerapkan 

uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Uji ADF digunakan untuk 

menguji kestasioneran data. Uji ADF dilakukan menggunakan suatu 

model 𝑌𝑡 yang diasumsikan mengikuti proses AR orde ke-p. 

Hipotesis pada uji ADF adalah 

𝐻0: 𝜙 = 0 (𝑌𝑡 tidak stasioner) 

𝐻1: 𝜙 < 0 (𝑌𝑡 stasioner) 

Statistik uji yang digunakan adalah 

𝑡ℎ𝑖𝑡 =
�̂�

𝑆𝐸(�̂�)
       (2.12) 

Keterangan: 

�̂� : penduga kuadrat terkecil bagi 𝜙 

𝑆𝐸(�̂�) : galat baku dari �̂� 

Data deret waktu dikatakan stasioner apabila 𝑡ℎ𝑖𝑡 > 𝑡𝛼
2
;(𝑛−1).

29  

b. Model Autoregressive (AR) 

Proses autoregressive secara harfiah berarti regresi pada dirinya 

sendiri. Proses autoregressive dengan ordo p dari time series {𝑌𝑡}, ditulis 

AR(p) atau ARIMA(p,0,0), persamaannya seperti berikut: 

𝑌𝑡 = 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡  (2.13) 

Diasumsikan 𝜀𝑡 saling bebas dengan 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … . , 𝑌𝑡−𝑝 

Syarat agar stasioner adalah 

                                                           
29 Alief Muhammad Amanu, “Penerapan Model ARIMA dan Fuzzy Time Series Berbasis 

Rerata dalam Peramalan Harga Saham (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham PT. United Tractors 

Tbk)”, Skripsi (Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 

2021) 
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𝜙1 + 𝜙2 +⋯+ 𝜙𝑝 < 1      (2.14) 

Dan |𝜙𝑝| < 1. 

c. Model Moving Average (MA) 

Bentuk umum model moving average dengan ordo q atau MA 

(q) atau ARIMA (0,q,0) dinyatakan sebagai berikut: 

𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − 𝜃2𝜀𝑡−2 −⋯− 𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞  (2.15) 

Isitlah moving average berasal dari fakta bahwa 𝑌𝑡 diperoleh dengan 

menerapkan bobot 1,−𝜃1, −𝜃2, … , −𝜃𝑞 pada peubah 

𝜀𝑡, 𝜀𝑡−1, 𝜀𝑡−2, … , 𝜀𝑡−𝑞 dan menggerakkan bobot dan menerapkannya 

pada 𝜀𝑡+1, 𝜀𝑡, 𝜀𝑡−1, … , 𝜀𝑡−𝑞+1 untuk mendapatkan 𝑌𝑡+1 dan seterusnya. 

d. Model Autoregressive Moving Average (ARMA) 

Bentuk persamaan untuk model ARMA dinyatakan sebagai 

berikut: 

𝑌𝑡 = 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2 +⋯+ 𝜙𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − 𝜃2𝜀𝑡−2 −⋯−

𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑘        (2.16) 

Dalam hal ini {𝑌𝑡} adalah proses rerata bergerak autoregressive moving 

average (ARMA) dengan ordo p dan q. Proses ini dituliskan dengan 

ARMA(p,q). 30 

e. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

                                                           
30 I Wayan Sumarjaya, Modul Analisis Deret Waktu, (Bukit Jimbaran: tp, 2016), h. 36-41 
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Model ARIMA (p,d,q) model peramalan nonstasioner yang 

setelah diambil selisih dari lag tertentu akan dilakukan differencing 

menjadi stasioner yang mempunyai model autoregresif orede p dan  

moving average orde q. Model ARIMA (p,d,q) dengan differencing orde 

d dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :31 

𝜙𝑝(B) (1 − 𝐵)
𝑑𝑌𝑡 =  𝜇 + 𝜃𝑞 (B) 𝜀𝑡   (2.17) 

dimana : 

 Fungsi ordo p untuk operator dari AR yang telah stasioner ialah 

sebagai berikut: 

𝜙𝑝(𝐵) = (1 − 𝜙1𝐵 −⋯− 𝜙𝑝𝐵
𝑝)   (2.18) 

Fungsi ordo q untuk operator MA yang telah stasioner ialah 

sebagai berikut: 

𝜃𝑞(𝐵) = (1 − 𝜃1𝐵 −⋯− 𝜃𝑞𝐵
𝑞)    (2.19) 

Model tersebut dinotasikan dengan ARIMA (p,d,q).Keterangan: 

𝑌𝑡  = data pengamatan ke-t 

𝐵  = operator backshift 

(1 − 𝐵)𝑑  = time series stasioner pada pembedaan ke-d 

𝜀𝑡  = nilai error pada waktu ke-t 

𝑝  = orde AR 

𝑑  = orde differencing (pembedaan) 

                                                           
31Tri Tanami Sukraini, “Peramalan Kunjungan Wisatawan ke Uluwatu dengan 

Menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Average”, Jurnal Matrix, Vol.6 No.1, 

(2016) h. 48-49. 
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𝑞  = orde MA 

f. Proses Diferensiasi 

ARMA memuat teori dasar berupa korelasi dan stasioneritas. Hal 

tersebut berarti bahwa ARMA dapat digunakan ketika data time series 

sudah membentuk grafik stasioneritas ataupun tidak membentuk suatu 

trend naik ataupun turun. Jika data time series tidak stasioner maka 

proses diferensiasi harus dilakukan untuk mengubah data menjadi 

stasioner. Hal tersebut dilakukan agar data dapat dianalisis dengan 

menggunakan ARMA yang kemudian disebut dengan model ARIMA 

yang parameternya berupa (p,d,q) dengan d menunjukkan jumlah proses 

diferensiasi yang dilakukan. Apabila datanya sudah stasioner maka d 

benilai 0, sedangkan apabila datanya tidak stasioner maka d bernilai 

lebih besar dari 0. 

g. Auto Correlation Function (ACF)/ Fungsi Autokorelasi dan Partial 

Auto Correlation Function (PACF)/ Fungsi Autokorelasi Parsial 

Dalam menentukan model ARIMA ordo p dan q diperlukan 

perhitungan dan penggambaran dari hasil fungsi autokorelasi (ACF) dan 

fungsi autokorelasi parsial (PACF). ACF digunakan untuk mengecek 

apakah terdapat ordo q yang mewakili sifat Moving Average (MA) dari 
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suatu data time series. PACF digunakan untuk melakukan identifkasi 

ada atau tidaknya sifat autoregressive (AR) yang diwakili oleh ordo p.32 

Koefisien autokorelasi adalah fungsi yang menunjukkan 

besarnya korelasi antara pengamatan pada waktu ke-t dengan 

pengamatan pada waktu yang sebelumnya. 

Fungsi autokorelasi didefinisikan oleh sebagai berikut 

𝑟𝑘 =
∑ (𝑋𝑡−�̅�)(𝑋𝑡+𝑘−�̅�)
𝑛−𝑘
𝑡=𝑘

∑ (𝑋𝑡−�̅�)2
𝑛
𝑡=1

     (2.20) 

Diagram ACF dapat digunakan untuk melakukan 

pengidentifikasian kestasioneran data. Jika diagram ACF cenderung 

turun lambat atau turun secara linear, maka dapat disimpulkan data 

belum stasioner dalam rata-rata. 

PACF (Partial Auto Correlation Functioni) atau autokorelasi 

parsial digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (association) antara 

Xt dan Xt-k apabila pengaruh dari rentang/jangka waktu (time lag)  1,2,3, 

k-1 dianggap terpisah. PACF adalah fungsi yang menunjukkan besarnya 

korelasi parsial antara pengamatan pada waktu ke-t dengan pengamatan 

pada waktu-waktu sebelumnya.   

Model untuk menentukan fungsi autokorelasi parsial dengan 

menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Durbin (1960) yang 

                                                           

32 Feby Satya Purnomo, “Penggunaan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) untuk Prakiraan Beban Konsumsi Listrik Jangka Pendek (Short Term Forecasting)”. 

Skripsi (Semarang: Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 25-28 
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merupakan pengembangan dari persamaan Yule-Walker yaitu sebagai 

berikut:  

𝜙𝑘𝑘 =
𝜌𝑘−∑ 𝜙𝑘−1,𝑗𝜌𝑘−𝑗

𝑘−1
𝑗=1

1−∑ 𝜙𝑘−1,𝑗𝜌𝑗
𝑘−1
𝑗=1

     (2.21) 

Dengan 𝜙𝑘𝑗 = 𝜙𝑘−1,𝑗 −𝜙𝑘𝑘𝜙𝑘−1,𝑘−𝑗 untuk 𝑗 = 1,2, … , 𝑘 − 1. 

 

Tabel 2.2. Kriteria Penentuan Ordo ARIMA 

Ordo ACF PACF 
Autoregressive 

AR(p) 
Turun secara 

eksponensial menuju 

0 dengan 

bertambahnya k (dies 

down). 

Terpotong setelah lag p 

(lag 1,2,…,p yang 

siginifikan berbeda 

dengan 0) (cut off after 

lag p). 
Moving Average 

MA(q) 
Cut off after lag q. Dies down. 

Campuran AR dan MA 

ARMA(p,q) 
Dies Down. Dies Down. 

 

2. Penaksiran Parameter 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan penaksiran parameter 

setelah diperoleh prediksi awal model ARIMA (p,d,q) sehingga diperoleh 

besaran koefisien model. Pada umumnya, untuk melakukan penaksiran 

parameter model ARIMA dapat digunakan beberapa metode diantaranya 

metode maximum likelihood, metode least square, metode moment, dan 

sebagainya. 

3. Uji Diagnostik 

Uji diagnostik dibagi menjadi 2 bagian yaitu uji kesignifikanan 

parameter dan uji kesesuaian model meliputi uji asumsi white noise dan 

distribusi normal. 
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a. Uji Kesignifikanan Parameter 

Model ARIMA yang baik yang dapat menggambarkan suatu 

kejadian adalah model yang menunjukkan penaksiran paramternya 

signikan berbeda dengan nol. Secara umum, misalkan 𝜃 adalah suatu 

parameter pada model ARIMA dan 𝜃 adalah nilai taksiran dari 

parameter tersebut, serta 𝑆𝐸(𝜃) adalah standar error dari nilai taksiran 

𝜃,  maka uji kesignifikanan parameter dapat dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

𝐻0: 𝜃 = 0 (parameter tidak signifikan) 

𝐻1: 𝜃 ≠ 0 (parameter signifikan) 

2) Statistik Uji 

𝑡 =
�̂�

𝑆𝐸(�̂�)
       (2.22) 

3) Daerah Penolakan 

Tolak 𝐻0 jika |𝑡| > 𝑡𝛼
2
;𝑑𝑓 . 𝑑𝑓 = 𝑛 − 𝑛𝑝, 𝑛𝑝 = banyaknya parameter 

atau dengan menggunakan nilai p-value yakni tolak 𝐻0 jika nilai 𝑝 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼. 

b. Uji Kesesuaian Model 

Uji kesesuaian model diantaranya sebagai berikut: 

1) Uji Sisa White Noise 

Uji sisa white noise dapat dituliskan sebagai berikut: 

a) Hipotesis 
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𝐻0: Model sudah memenuhi syarat cukup (sisa memenuhi syarat 

white noise) 

𝐻1: Model belum memenuhi syarat cukup (sisa memenuhi syarat 

white noise) 

Atau dapat ditulis sebagai berikut 

𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝐾 = 0  

𝐻1: minimal ada satu 𝜌𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 1,2,3, … , 𝐾  

b) Statistik Uji yaitu statistic uji Ljung-Box  atau Box-Pierre 

Modified: 

𝑄∗ = 𝑛(𝑛 + 2)∑
�̂�𝑘
2

𝑛−𝑘

𝐾
𝑘=1      (2.23) 

Di mana �̂�𝑘
2 diperoleh dari: 

�̂�𝑘
2 =

∑ (�̂�𝑡−�̅̂�)(�̂�𝑡+𝑘−�̅̂�)
𝑛−𝑘
𝑡=1

∑ (�̂�𝑡−�̅̂�)2
𝑛
𝑡=1

     (2.24) 

c) Daerah Penolakan 

Tolak 𝐻0 jika 𝑄∗ > 𝜒(𝛼;𝑑𝑓=𝐾−𝑚)
2 . K berarti pada lag ke-K dan m 

adalah jumlah parameter yang ditaksir dalam model. 33 

2) Uji Asumsi Distribusi Normal 

Pengujian kenormalan dapat dihitung dengan menggunakan 

Kolmogorv-Smirnov. 

Hipotesis: 

𝐻0: residual berdistribusi normal 

                                                           
33 Aswi dan Sukarna, Analisis Deret Waktu, (Makassar: Andira Publisher, 2017), h. 12-

16, 25-26,  79, dan 124-126 
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𝐻1: residual tidak berdistribusi normal 

Statistik Uji: 

𝐷ℎ𝑖𝑡 = |𝑆(𝑥) − 𝐹0(𝑥)|𝑥
𝑠𝑢𝑝

     (2.25) 

Kriteria pengujian: 

Jika 𝐷ℎ𝑖𝑡 > 𝐷𝛼,𝑛 maka tolak 𝐻0. 

dengan: 

𝐹0(𝑥)  : fungsi yang dihipotesiskan yaitu berdistribusi normal 

𝑆(𝑥)  : fungsi distribusi kumulatif dari data asal 

𝑛  : banyaknya residual 

𝐷(1−𝛼),𝑛  : didapatkan dari Tabel Kolmogorov-Smirnov34 

D. Ukuran Kesalahan 

Menurut Makridakis et al, ukuran kesalahan yang termasuk ukuran 

standar statistik yaitu Mean Absolute Error (nilai rata-rata kesalahan absolut) 

Mean Square Error (nilai rata-rata kesalahan kuadrat) dan Mean Absolute 

Percentage Error (nilai rata-rata kesalahan persentase absolut). Persamaan-

persamaan tersebut sebagai berikut: 35 

1. Mean Absolute Error (MAE) 

𝑀𝐴𝐸 = ∑
|𝑒𝑖|

𝑛

𝑛
𝑖=1         (2.26) 

2. Mean Square Error (MSE) 

                                                           
34 Nofinda Lestari dan Nuri Wahyuningsih, “Peramalan Kunjungan Wisata dengan 

Pendekatan Model SARIMA (Studi Kasus: Kusuma Agrowisata)”, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol 

1 No 1 (September 2012), h. 30 
35 Steven, “Perbandingan Metode Fuzzy Time Series dan Holt Double Exponential 

Smoothing Pada Peramalan Jumlah Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor”, Skripsi (Bogor: 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2013), h. 4 
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𝑀𝑆𝐸 = ∑
𝑒𝑖
2

𝑛

𝑛
𝑖=1        (2.27) 

3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑
|𝑃𝐸𝑖|

𝑛

𝑛
𝑖=1        (2.28) 

Dengan: 

𝑃𝐸𝑖 = (
𝑋𝑖−𝐹𝑖

𝑋𝑖
) (100)        (2.29) 

𝑋𝑖 = nilai aktual pada periode ke-t. 

𝐹𝑖 = nilai ramalan pada periode ke-t. 

n = jumlah periode waktu. 

E. Inflasi 

Menurut BPS, inflasi adalah Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan 

harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga.36 

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu 

perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Menurut Lerner, inflasi 

adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan (excess demand) terhadap 

barang dan jasa secara keseluruhan, sedangkan menurut Sukirno, inflasi 

merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum 

dalam suatu perekonomian. Selain itu, Mankiw memberi pernyataan bahwa 

inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Hampir semua 

negara menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Tugas tersebut merupakan 

tugas bank sentral. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menciptakan 

                                                           
36 Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia,  Inflasi, (online) diambil dari: 

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/indeks.php/indikator/570 (2021) 

https://sirusa.bps.go.id/sirusa/indeks.php/indikator/570
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pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan pekerjaan, dan 

ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Fadilla dan Havis Aravik, “Pandangan Islam dan Pengaruh Kurs, BI Rate Terhadap Inflasi”, 

Jurnal Ecoment Global, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2018), h. 186 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

terapan.  

B. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan data sekunder yaitu data time 

series inflasi Indonesia Januari 2015 sampai Mei 2021 yang bersumber dari 

website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 

C. Tempat Pengambilan Data Penelitian dan Waktu Penelitian 

Tempat pengambilan data penelitian yaitu pada Badan Pusat Statitstik 

Indonesia dengan waktu penelitian mulai dari bulan Juni-Juli 2021. 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel respon yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel 

inflasi (Y) di Indonesia (month to month/mtm). Inflasi adalah persentase tingkat 

kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah 

tangga. 

E. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Melakukan kajian literatur terhadap materi yang terkait dengan penelitian 

yang akan dilakukan, mengenai pemahaman metode Fuzzy Time Series dan 
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metode Autoregressive integrated Moving Average  serta aplikasi kedua 

metode tersebut 

2. Mengumpulkan data inflasi Indonesia Periode Januari 2015 sampai Mei 

2021 yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik Indonesia. 

3. Melakukan peramalan dengan menggunakan metode FTS 

a. Mendefinisikan pembicaraan semesta dan interval 

b. Membagi interval 

c. Mengklasifikasikan himpunan fuzzy 

d. Fuzzifikasi data 

e. Membuat fuzzy relationships 

f. Defuzzifikasi 

g. Peramalan 

4. Melakukan peramalan dengan menggunakan metode ARIMA 

a. Identifikasi model 

b. Pengujian parameter 

c. Uji diagnostik 

d. Peramalan 

5. Melakukan perbandingan hasil dan ketepatan peramalan dari metode Fuzzy 

Time Series dan metode Autoregressive Integrated Moving Average dengan 

melihat nilai error (kesalahan) yang paling kecil. 

6. Kesimpulan. 
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F. Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Data Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan data inflasi Indonesia yang bersumber 

dari www.bps.go.id mulai Januari 2015 sampai Mei 2021 dengan jumlah 

data sebanyak 77 data. 72 data amatan (Januari 2015 sampai Desember 

tahun 2020) digunakan untuk pemodelan metode ARIMA dan 5 data amatan 

(Januari-Mei 2021) digunakan untuk analisis perbandingan metode FTS dan 

ARIMA yang ditunjukkan dengan nilai MSE dan MAPE kedua metode 

tersebut. 

Tabel 4.1 Inflasi Indonesia 

Tahun

/bulan 
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sep Okt Nov Des 

2015 -0.24 -0.36 0.17 0.36 0.50 0.54 0.93 0.39 -0.05 -0.08 0.21 0.96 

2016 0.51 -.0.09 0.19 -0.45 0.24 0.66 0.69 -0.02 0.22 0.14 0.47 0.42 

2017 0.97 0.23 -.0.02 0.09 0.39 0.69 0.22 -0.07 0.13 0.01 0.2 0.71 

2018 0.62 0.17 0.20 0.10 0.21 0.59 0.28 -0.05 -0.18 0.28 0.27 0.62 

2019 0.32 -0.08 0.11 0.44 0.68 0.55 0.31 0.12 -0.27 0.02 0.14 0.34 

2020 0.39 0.28 0.10 0.08 0.07 0.18 -0.10 -0.05 -0.05 0.07 0.28 0.45 

2021 0.26 0.10 0.08 0.13 0.32 

Sumber Data: www.bps.go.id 

Berikut diberikan plot data inflasi Indonesia periode Januari 2015 

sampai Desember 2020:

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/
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Gambar 4.1 Plot Inflasi Indonesia Tahun 2015-2020 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan adanya pergerakan nilai 

inflasi tidak terlalu fluktuatif artinya perubahan nilai inflasi dari satu periode 

ke periode selanjutnya tidak berubah secara tajam.  

2. Statistika Deskriptif 

Analisis statistika deskriptif diperlukan untuk memahami data 

analisis penelitian. Berikut disajikan hasil analisis statistika deskriptif pada 

Tabel 4.2 berikut: 
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Tabel 4.2 Statistika Deksriptif Inflasi Indonesia dari tahun 2015-2020 

Tahun Minimum 
First 

Quartil 
Median Mean 

Third 

Quartil 
Maximum 

2015 -0.3600  - 0.0575 0.2825 0.2775 0.5100  0.9600 

2016 -0.4500 0.1000 0.2300 0.2483 0.4800 0.6900 

2017 -0.0700 0.0700 0.2100 0.2958 0.4650 0.9700 

2018 -0.1800 0.1525 0.2400 0.2592 0.3575 0.6200 

2019 -0.2700 0.0875 0.2250 0.2233 0.3650 0.6800 

2020 -0.1000 0.0400 0.0900 0.1417 0.2800 0.4500 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai inflasi 

yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 0.2958 dan terendah 

pada tahun 2020 yaitu 0.1417. Sedangkan nilai inflasi terendah terdapat 

pada tahun 2016 yaitu sebesar -0.45 dan nilai inflasi tertinggi terdapat pada 

tahun 2017 yaitu sebesar 0.97. 

 

3. Metode Fuzzy Time Series  

Pada metode ini digunakan 77 data dalam melakukan analisis 

peramalan inflasi Indonesia. Untuk mendapatkan nilai peramalan inflasi 

dengan menggunakan metode fuzzy time series, tahapan analisisnya yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menentukan universe of discourse (semesta pembicaraan) data inflasi 

yaitu 

𝑈 = [𝑋𝑚𝑖𝑛 − 𝐷1, 𝑋𝑚𝑎𝑥 + 𝐷2] 

Dimana,  
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𝑋𝑚𝑖𝑛 = −0.45  

𝑋𝑚𝑎𝑥 = 0.97  

𝐷1 =  0.05  

𝐷2 = 0.03  

Sehingga, 𝑈 = [−0.5, 1.00]. 

b. Membagi interval 

Metode yang secara efektif dapat digunakan dalam menentukan 

panjang interval adalah metode average based (berbasis rata-rata) 

dengan urutan pengerjaan sebagai berikut:  

1) Menghitung rata-rata nilai absolut selisih antara 𝑋𝑡+1 dan 𝑋𝑡 (𝑡 =

1, … , 𝑛 − 1)  dengan menggunakan rumus dibawah ini: 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
∑ |𝑋𝑡+1 − 𝑋𝑡|
𝑛
𝑡=1

𝑛 − 1
 

Jumlah nilai selisih ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Selisih Data Historis 

No Bulan data 
Selisih 

(|𝑋𝑡+1 − 𝑋𝑡|) 

1. Januari 2015 -0.24 0.12 

2. Februari 2015 -0.36 0.53 

3. Maret 2015 0.17 0.19 

4. April 2015 0.36 0.14 

5. Mei 2015 0.5 0.04 

6. Juni 2015 0.54 0.39 

7. Juli 2015 0.93 0.54 

8. Agustus 2015 0.39 0.44 

9. September 2015 -0.05 0.03 

10. Oktober 2015 -0.08 0.29 

11. November 2015 0.21 0.75 

12. Desember 2015 0.96 0.45 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
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No Bulan data 
Selisih 

(|𝑋𝑡+1 − 𝑋𝑡|) 

76. April 2021 0.13 0.19 

77. Mei 2021 0.32  

Jumlah 19.7 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh jumlah nilai selisih sebesar 

19.7 sehingga diperoleh nilai mean sebagai berikut: 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =
19.7

76
= 0.25921 

2) Menentukan panjang interval dengan cara membagi dua nilai rata-

rata yang telah didapatkan dari langkah pertama dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

𝑙 =
𝑀𝑒𝑎𝑛

2
=

0.2774

2
= 0.1296   

3) Menentukan basis dari panjang interval yang telah diperoleh pada 

langkah kedua berdasarkan tabulasi basis pada tabel 4.2. Oleh 

karena 𝑙 atau panjang interval sebesar 0.1296 yaitu nilainya berada 

diantara 0.1-1,0 maka basis yang digunakan yaitu 0.1 

4) Membulatkan nilai panjang interval yang telah diperoleh 

berdasarkan tabel basis interval. Oleh karena, basis interval yang 

digunakan satu maka nilai panjang interval yang digunakan yaitu 

0.1. 

5) Menentukan jumlah interval (bilangan fuzzy) dengan menggunakan 

persamaan berikut: 

𝑘 =
𝑋𝑚𝑎𝑥 + 𝐷2 − (𝑋𝑚𝑖𝑛 − 𝐷1)

𝑙
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𝑘 =
0.97 + 0.03 − (−0.045 − 0.05)

0.1
=
1.5

0.1
= 15 

 

Diperoleh interval sebanyak 15 seperti sebagai berikut:

𝑢1 = [−0.5, −0.4]  

𝑢2 = (−0.4,−0.3]  

𝑢3 = (−0.3,−0.2]  

𝑢4 = (−0.2,−0.1]  

𝑢5 = (−0.1, 0.00]  

𝑢6 = (0.00, 0.1]  

𝑢7 = (0.1, 0.2]  

𝑢8 = (0.2, 0.3]  

𝑢9 = (0.3, 0.4]  

𝑢10 = (0.4, 0.5]  

𝑢11 = (0.5, 0.6]  

𝑢12 = (0.6, 0.7]  

𝑢13 = (0.7, 0.8]  

𝑢14 = (0.8, 0.9]  

𝑢15 = (0.9, 1.00]  

c. Mengklasifikasikan himpunan fuzzy 

Himpunan fuzzy 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑘 dapat ditentukan berdasarkan 

interval yang telah terbentuk pada langka sebelumnya dengan 

menyesuaikan model pada persamaan (2.5) seperti di bawah ini 

𝐴𝑘 =

{
  
 

  
 

1

𝑢1
+
0.5

𝑢2
, 𝑘 = 1

0.5

𝑢𝑘−1
+
1

𝑢𝑘
+
0.5

𝑢𝑘+1
,   2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1

0.5

𝑢𝑛−1
+
1

𝑢𝑛
,   𝑘 = 𝑛

 

Diperoleh sebagai berikut: 

𝐴1 =
1

𝑢1
+
0.5

𝑢2
  𝐴2 =

0.5

𝑢1
+

1

𝑢2
+
0.5

𝑢3
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𝐴3 =
0.5

𝑢2
+

1

𝑢3
+
0.5

𝑢4
  

𝐴4 =
0.5

𝑢3
+

1

𝑢4
+
0.5

𝑢5
  

𝐴5 =
0.5

𝑢4
+

1

𝑢5
+
0.5

𝑢6
  

𝐴6 =
0.5

𝑢5
+

1

𝑢6
+
0.5

𝑢7
  

𝐴7 =
0.5

𝑢6
+

1

𝑢7
+
0.5

𝑢8
  

𝐴8 =
0.5

𝑢7
+

1

𝑢8
+
0.5

𝑢9
  

𝐴9 =
0.5

𝑢8
+

1

𝑢9
+

0.5

𝑢10
  

𝐴10 =
0.5

𝑢9
+

1

𝑢10
+

0.5

𝑢11
  

𝐴11 =
0.5

𝑢10
+

1

𝑢11
+

0.5

𝑢12
  

𝐴12 =
0.5

𝑢11
+

1

𝑢12
+

0.5

𝑢13
  

𝐴13 =
0.5

𝑢12
+

1

𝑢13
+

0.5

𝑢14
  

𝐴14 =
0.5

𝑢13
+

1

𝑢14
+

0.5

𝑢15
  

𝐴15 =
0.5

𝑢14
+

1

𝑢15
 

d. Fuzzifikasi Data 

Langkah selanjutnya yaitu membuat fuzzifikasi data setelah 

memperoleh himpunan fuzzy dengan derajat keanggotaan 𝐴1 berada 

pada interval 𝑢1, derajat keanggotaan 𝐴2 berada pada interval 𝑢2, derajat 

keanggotaan 𝐴3 berada pada interval 𝑢3, derajat keanggotaan 𝐴4 berada 

pada interval 𝑢4, derajat keanggotaan 𝐴5 berada pada interval 𝑢5, derajat 

keanggotaan 𝐴6 berada pada interval 𝑢6, derajat keanggotaan 𝐴7 berada 

pada interval 𝑢7, derajat keanggotaan 𝐴8 berada pada interval 𝑢8, derajat 

keanggotaan 𝐴9 berada pada interval 𝑢9, derajat keanggotaan 𝐴10 

berada pada interval 𝑢10, derajat keanggotaan 𝐴11 berada pada interval 

𝑢11, derajat keanggotaan 𝐴12 berada pada interval 𝑢12, derajat 

keanggotaan 𝐴13 berada pada interval 𝑢13, derajat keanggotaan 𝐴14 

berada pada interval 𝑢14, dan derajat keanggotaan 𝐴15 berada pada 
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interval 𝑢15 . Hasil fuzzifikasi data ditunjukkan pada Tabel 4.4 berikut 

ini: 

Tabel 4.4 Fuzzifikasi data 

data fuzzifikasi data fuzzifikasi data fuzzifikasi 

-0.24 𝐴3 -0.02 𝐴5 0.68 𝐴12 

-0.36 𝐴2 0.09 𝐴6 0.55 𝐴11 

0.17 𝐴7 0.39 𝐴9 0.31 𝐴9 

0.36 𝐴9 0.69 𝐴12 0.12 𝐴7 

0.5 𝐴10 0.22 𝐴8 -0.27 𝐴3 

0.54 𝐴11 -0.07 𝐴5 0.02 𝐴6 

0.93 𝐴15 0.13 𝐴7 0.14 𝐴7 

0.39 𝐴9 0.01 𝐴6 0.34 𝐴9 

-0.05 𝐴5 0.2 𝐴7 0.39 𝐴9 

-0.08 𝐴5 0.71 𝐴13 0.28 𝐴8 

0.21 𝐴8 0.62 𝐴12 0.1 𝐴6 

0.96 𝐴15 0.17 𝐴7 0.08 𝐴6 

0.51 𝐴11 0.2 𝐴7 0.07 𝐴6 

-0.09 𝐴5 0.1 𝐴6 0.18 𝐴7 

0.19 𝐴7 0.21 𝐴8 -0.1 𝐴4 

-0.45 𝐴1 0.59 𝐴11 -0.05 𝐴5 

0.24 𝐴8 0.28 𝐴8 -0.05 𝐴5 

0.66 𝐴12 -0.05 𝐴5 0.07 𝐴6 

0.69 𝐴12 -0.18 𝐴4 0.28 𝐴8 

-0.02 𝐴5 0.28 𝐴8 0.45 𝐴10 

0.22 𝐴8 0.27 𝐴8 0.26 𝐴8 

0.14 𝐴7 0.62 𝐴12 0.1 𝐴6 

0.47 𝐴10 0.32 𝐴9 0.08 𝐴6 

0.42 𝐴10 -0.08 𝐴5 0.13 𝐴7 

0.97 𝐴15 0.11 𝐴7 0.32 𝐴9 

0.23 𝐴8 0.44 𝐴10   

 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa data ke-1 yaitu -

0.24 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴3, data ke-2 yaitu -0.36 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴2, data ke-3 yaitu 0.17 termasuk dalam 
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himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-4 yaitu 0.36 termasuk dalam himpunan fuzzy 

𝐴9, data ke-5 yaitu 0.5 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴10, data ke-6 

yaitu 0.54 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴11, data ke-7 yaitu 0.93 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴15, data ke-8 yaitu 0.39 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴9, data ke-9 yaitu -0.05 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴5, data ke-10 yaitu -0.08 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴5, data ke-11 yaitu 0.21 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data 

ke-12 yaitu 0.96 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴15, data ke-13 yaitu 

0.51 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴11, data ke-14 yaitu -0.09 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴5, data ke-15 yaitu 0.19 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-16 yaitu -0.45 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴1, data ke-17 yaitu 0.24 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴8, data ke-18 yaitu 0.66 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴12, 

data ke-19 yaitu 0.69 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴12, data ke-20 

yaitu -0.02 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴5, data ke-21 yaitu 0.22 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-22 yaitu 0.14 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-23 yaitu 0.47 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴10, data ke-24 yaitu 0.42 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴10, data ke-25 yaitu 0.97 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴15, 

data ke-26 yaitu 0.23 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-27 

yaitu -0.02 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴5, data ke-28 yaitu 0.09 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data ke-29 yaitu 0.39 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴9, data ke-30 yaitu 0.69 termasuk dalam 
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himpunan fuzzy 𝐴12, data ke-31 yaitu 0.22 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴8, data ke-32 yaitu -0.07 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴5, data 

ke-33 yaitu 0.13 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-34 yaitu -

0.01 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data ke-35 yaitu 0.2 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-36 yaitu 0.71 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴13, data ke-37 yaitu 0.62 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴12, data ke-38 yaitu 0.17 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴7, 

data ke-39 yaitu 0.2 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-40 

yaitu 0.1 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data ke-41 yaitu 0.21 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-42 yaitu 0.59 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴11, data ke-43 yaitu 0.28 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-44 yaitu -0.05 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴5, data ke-45 yaitu -0.18 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴4, data 

ke-46 yaitu 0.28 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-47 yaitu 

0.27 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-48 yaitu 0.62 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴12, data ke-49 yaitu 0.32 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴9, data ke-50 yaitu -0.08 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴5, data ke-51 yaitu 0.11 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data 

ke-52 yaitu 0.44 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴10, data ke-53 yaitu 

0.68 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴12, data ke-54 yaitu 0.55 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴11, data ke-55 yaitu 0.31 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴9, data ke-56 yaitu 0.12 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-57 yaitu -0.27 termasuk dalam himpunan 
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fuzzy 𝐴3, data ke-58 yaitu 0.02 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data 

ke-59 yaitu 0.14 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-60 yaitu 

0.34 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴9, data ke-61 yaitu 0.39 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴9, data ke-62 yaitu 0.28 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-63 yaitu 0.1 termasuk dalam himpunan fuzzy 

𝐴6, data ke-64 yaitu 0.08 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data ke-

65 yaitu 0.07 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data ke-66 yaitu 0.18 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴7, data ke-67 yaitu -0.1 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴4, data ke-68 yaitu -0.05 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴5, data ke-69 yaitu -0.05 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴5, data ke-70 yaitu 0.07 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data 

ke-71 yaitu 0.28 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-72 yaitu 

0.45 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴10, data ke-73 yaitu 0.26 

termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴8, data ke-74 yaitu 0.1 termasuk 

dalam himpunan fuzzy 𝐴6, data ke-75 yaitu 0.08 termasuk dalam 

himpunan fuzzy 𝐴6, data ke-76 yaitu 0.13 termasuk dalam himpunan 

fuzzy 𝐴7, dan data ke-77 yaitu 0.32 termasuk dalam himpunan fuzzy 𝐴9. 

e. Membuat Fuzzy Relationship 

1) Fuzzy Logical Relationship (FLR) 

Fuzzy Logical Relationship (FLR) dibentuk dengan cara 

memperhatikan hubungan fuzzy 𝐴𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 15) dari data 

fuzzifikasi ke-n-1  ke data fuzzifikasi  ke-n. Berikut diberikan FLR 

pada Tabel 4.5: 
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Tabel 4.5 Fuzzy Logical Relationship (FLR) 

FLR FLR FLR 

𝐴3 → 𝐴2 𝐴5 → 𝐴6 𝐴10 → 𝐴12 

𝐴2 → 𝐴7  𝐴6 → 𝐴9 𝐴12 → 𝐴11 

𝐴7 → 𝐴9  𝐴9 → 𝐴12 𝐴11 → 𝐴9 
𝐴9 → 𝐴10 𝐴12 → 𝐴8 𝐴9 → 𝐴7 

𝐴10 → 𝐴11  𝐴8 → 𝐴5 𝐴7 → 𝐴3 

𝐴11 → 𝐴15  𝐴5 → 𝐴7 𝐴3 → 𝐴6 

𝐴15 → 𝐴9 𝐴7 → 𝐴6 𝐴6 → 𝐴7 

𝐴9 → 𝐴5 𝐴6 → 𝐴7 𝐴7 → 𝐴9 

𝐴5 → 𝐴5 𝐴7 → 𝐴13 𝐴9 → 𝐴9 

𝐴5 → 𝐴8 𝐴13 → 𝐴12 𝐴9 → 𝐴8 

𝐴8 → 𝐴15 𝐴12 → 𝐴7 𝐴8 → 𝐴6 

𝐴15  →  𝐴11 𝐴7 → 𝐴7 𝐴6 → 𝐴6 

𝐴11 → 𝐴5 𝐴7 → 𝐴6 𝐴6 → 𝐴6 

𝐴5 → 𝐴7 𝐴6 → 𝐴8 𝐴6 → 𝐴7 

𝐴7 → 𝐴1 𝐴8 → 𝐴11 𝐴7 → 𝐴4 

𝐴1 → 𝐴8 𝐴11 → 𝐴8 𝐴4 → 𝐴5 

𝐴8 → 𝐴12 𝐴8 → 𝐴5 𝐴5 → 𝐴5 

𝐴12 → 𝐴12 𝐴5 → 𝐴4 𝐴5 → 𝐴6 

𝐴12 → 𝐴5 𝐴4 → 𝐴8 𝐴6 → 𝐴8 

𝐴5 → 𝐴8 𝐴8 → 𝐴8 𝐴8 → 𝐴10 

𝐴8 → 𝐴7 𝐴8 → 𝐴12 𝐴10 → 𝐴8 

𝐴7 → 𝐴10 𝐴12 → 𝐴9 𝐴8 → 𝐴6 

𝐴10 → 𝐴10 𝐴9 → 𝐴5 𝐴6 → 𝐴6 

𝐴10 → 𝐴15 𝐴5 → 𝐴7 𝐴6 → 𝐴7 

𝐴15  → 𝐴8 𝐴7 → 𝐴10 𝐴7 → 𝐴9 

𝐴8 → 𝐴5 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh Fuzzy Logical Relationship 

(FLR) yang menyatakan bahwa fuzzifikasi data ke-1 berelasi dengan 

fuzzifikasi data ke-2, fuzzifikasi data ke-2  berelasi dengan 

fuzzifikasi data ke-3, hingga fuzzifikasi data ke-76 berelasi dengan 

fuzzifikasi data ke-77.  

2) Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG) 
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 Penentuan Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG) 

berdasarkan pada Definisi 3 di Bab 2 sehingga diperoleh FLRG pada 

Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Fuzzy Logical Relationship Group (FLRG) 

Grup FLRG 

1 𝐴1 → 𝐴8  

2 𝐴2 → 𝐴7  

3 𝐴3 → 𝐴2, 𝐴6  

4 𝐴4 → 𝐴5, 𝐴8  

5 𝐴5 → 𝐴4, 𝐴5, 𝐴6, 𝐴7, 𝐴8  

6 𝐴6 → 𝐴6,𝐴7,𝐴8,𝐴9   

7 𝐴7 → 𝐴1,𝐴3,𝐴4,𝐴6,𝐴7,𝐴9,𝐴10,𝐴11  

8 𝐴8  → 𝐴5,𝐴6,𝐴7,𝐴8,𝐴10,𝐴11,𝐴12,𝐴15  

9 𝐴9 → 𝐴5,𝐴7,𝐴8,𝐴9,𝐴10,𝐴12  

10 𝐴10 → 𝐴8,𝐴10,𝐴11,𝐴12,𝐴15  

11 𝐴11 → 𝐴5,𝐴8,𝐴9,𝐴15   

12 𝐴12 → 𝐴5,𝐴7,𝐴8,𝐴9,𝐴11,𝐴12  

13 𝐴13  → 𝐴12  

14 𝐴14  →  ∅  

15 𝐴15  → 𝐴8,𝐴9,𝐴11  

 

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh Fuzzy Logical Relationship Group 

(FLRG) dengan Grup 1 (himpunan fuzzy 𝐴1) anggotanya yaitu 𝐴8, 

Grup 2 (himpunan fuzzy 𝐴2) anggotanya yaitu 𝐴7, Grup 3 

(himpunan fuzzy 𝐴3) anggotanya yaitu 𝐴2, 𝐴6, Grup 4 (himpunan 

fuzzy 𝐴4) anggotanya yaitu 𝐴5, 𝐴8, Grup 5 (himpunan fuzzy 𝐴5) 

anggotanya yaitu 𝐴4, 𝐴5, 𝐴6, 𝐴7, 𝐴8, Grup 6 (himpunan fuzzy 𝐴6) 

anggotanya yaitu 𝐴6,𝐴7,𝐴8,𝐴9  , Grup 7 (himpunan fuzzy 𝐴7) 

anggotanya yaitu 𝐴1,𝐴3,𝐴4,𝐴6,𝐴7,𝐴9,𝐴10,𝐴11 , Grup 8 (himpunan 
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fuzzy 𝐴8) anggotanya yaitu 𝐴5,𝐴6,𝐴7,𝐴8,𝐴10,𝐴11,𝐴12,𝐴15, Grup 9 

(himpunan fuzzy 𝐴9) anggotanya yaitu 𝐴5,𝐴7,𝐴8,𝐴9,𝐴10,𝐴12, Grup 

10 (himpunan fuzzy 𝐴10) anggotanya yaitu 𝐴8,𝐴10,𝐴11,𝐴12,𝐴15, 

Grup 11 (himpunan fuzzy 𝐴11) anggotanya yaitu 𝐴5,𝐴8,𝐴9,𝐴15 , 

Grup 12 (himpunan fuzzy 𝐴12) anggotanya yaitu 

𝐴5,𝐴7,𝐴8,𝐴9,𝐴11,𝐴12 , Grup 13 (himpunan fuzzy 𝐴13) anggotanya 

yaitu 𝐴12 , Grup 14 (himpunan fuzzy 𝐴14) anggotanya tidak ada, dan 

Grup 15 (himpunan fuzzy 𝐴15) anggotanya yaitu 𝐴8,𝐴9,𝐴11. 

f. Defuzzifikasi 

Ada dua tahap dalam proses defuzzifikasi yaitu pertama, mencari nilai 

tengah setiap interval berdasarkan persamaan (2.8) dan kedua, 

menghitung nilai peramalan berdasarkan 3 aturan defuzzifikasi.  

Tahap Pertama. 

Mencari nilai tengah setiap interval  

𝑚𝑖 =
𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑎𝑠 + 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ

2
 

𝑢1 = [−0.05,−0.04]  

𝑚1 =
−0.04+(−0.05)

2
= −0.045  

⋮  

𝑢15 = (0.09, 1,00]  

𝑚15 =
1.00+0.09

2
= 0.95  

Nilai tengah setiap interval ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut ini 
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Tabel 4.7 Nilai Tengah Setiap Interval 

Interval Nilai tengah (𝑚𝑖) Interval Nilai tengah (𝑚𝑖) 

𝑢1 -0.45 𝑢9 0.35 

𝑢2 -0.35 𝑢10 0.45 

𝑢3 -0.25 𝑢11 0.55 

𝑢4 -0.15 𝑢12 0.65 

𝑢5 -0.05 𝑢13 0.75 

𝑢6 0.05 𝑢14 0.85 

𝑢7 0.15 𝑢15 0.95 

𝑢8 0.25 

 

Tahap Kedua, menghitung nilai peramalan berdasarkan 3 aturan 

defuzzifikasi. 

1) Untuk grup 1, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴1 → 𝐴8 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴8 

jatuh pada interval 𝑢8 serta nilai tengah dari interval 𝑢8 adalah 0.25 

maka nilai forecasting untuk grup 1 adalah 0.25. 

2) Untuk grup 2, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴2 → 𝐴7 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴7 

jatuh pada interval 𝑢7 serta nilai tengah dari interval 𝑢7 adalah 0.15 

maka nilai forecasting untuk grup 2 adalah 0.15. 

3) Untuk grup 3, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  
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𝐴3 → 𝐴2, 𝐴6 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴2 

jatuh pada interval 𝑢2 dan himpunan fuzzy 𝐴6 jatuh pada interval 𝑢6 

serta nilai tengah dari interval 𝑢2 adalah -0.35 dan 𝑢6 adalah 0.05 

maka nilai forecasting untuk grup 3 berdasarkan pada persamaan 

(2.7) adalah -0.15. 

4) Untuk grup 4, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴4  → 𝐴5, 𝐴8 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴5 

jatuh pada interval 𝑢5 dan himpunan fuzzy 𝐴8 jatuh pada interval 𝑢8 

serta nilai tengah dari interval 𝑢5 adalah -0.05 dan 𝑢8 adalah 0.25 

maka nilai forecasting untuk grup 4 berdasarkan pada persamaan 

(2.7) adalah 0.1. 

5) Untuk grup 5, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴5 → 𝐴4, 𝐴5, 𝐴6, 𝐴7, 𝐴8 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴4 

jatuh pada interval 𝑢4, himpunan fuzzy 𝐴5 jatuh pada interval 𝑢5, 

himpunan fuzzy 𝐴6 jatuh pada sub-interval 𝑢6, himpunan fuzzy 𝐴7 

jatuh pada interval 𝑢7 dan himpunan fuzzy 𝐴8 jatuh pada interval 𝑢8 

serta nilai tengah dari interval 𝑢4 adalah -0.15, 𝑢5 adalah -0.05, 𝑢6 

adalah 0.05, 𝑢7 adalah 0.15 dan 𝑢8 adalah 0.25 maka nilai 
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forecasting untuk grup 5 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 

0.05. 

6) Untuk grup 6, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴6 → 𝐴6, 𝐴7, 𝐴8, 𝐴9 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴6 

jatuh pada interval 𝑢6, himpunan fuzzy 𝐴7 jatuh pada interval 𝑢7, 

himpunan fuzzy 𝐴8 jatuh pada interval 𝑢8, dan himpunan fuzzy 𝐴9 

jatuh pada interval 𝑢9  serta nilai tengah dari interval 𝑢6 adalah 0.05, 

𝑢7 adalah 0.15, 𝑢8 adalah 0.25 dan 𝑢9 adalah 0.35 maka nilai 

forecasting untuk grup 6 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 

0.2. 

7) Untuk grup 7, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴7  → 𝐴1,𝐴3,𝐴4,𝐴6,𝐴7,𝐴9,𝐴10,𝐴11 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴1 

jatuh pada interval 𝑢1, himpunan fuzzy 𝐴3 jatuh pada interval 𝑢3, 

himpunan fuzzy 𝐴4 jatuh pada interval 𝑢4, himpunan fuzzy 𝐴6 jatuh 

pada interval 𝑢6, himpunan fuzzy 𝐴7 jatuh pada interval 𝑢7, 

himpunan fuzzy 𝐴9 jatuh pada interval 𝑢9, himpunan fuzzy 𝐴10 jatuh 

pada interval 𝑢10, dan himpunan fuzzy 𝐴11 jatuh pada interval 𝑢11  

serta nilai tengah dari interval 𝑢1 adalah -0.45, 𝑢3 adalah -0.25, 𝑢4 

adalah -0.15, 𝑢6 adalah 0.05, 𝑢7 adalah 0.15, 𝑢9 adalah 0.35, 𝑢10 
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adalah 0.45, 𝑢11 adalah 0.55 dan maka nilai forecasting untuk grup 

7 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.1125. 

8) Untuk grup 8, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴8  → 𝐴5,𝐴6,𝐴7,𝐴8,𝐴10,𝐴11,𝐴12,𝐴15 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴5 

jatuh pada interval 𝑢5, himpunan fuzzy 𝐴6 jatuh pada interval 𝑢6, 

himpunan fuzzy 𝐴7 jatuh pada interval 𝑢7, himpunan fuzzy 𝐴8 jatuh 

pada interval 𝑢8, himpunan fuzzy 𝐴10 jatuh pada interval 𝑢10, 

himpunan fuzzy 𝐴11 jatuh pada interval 𝑢11, himpunan fuzzy 𝐴12 

jatuh pada interval 𝑢12, dan himpunan fuzzy 𝐴15 jatuh pada interval 

𝑢15  serta nilai tengah dari interval 𝑢5 adalah -0.25, 𝑢6 adalah 0.05, 

𝑢7 adalah 0.15, 𝑢8 adalah 0.25, 𝑢10 adalah 0.45, 𝑢11 adalah 0.55, 

𝑢12 adalah 0.65, dan 𝑢15 adalah 0.95 maka nilai forecasting untuk 

grup 8 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.375. 

9) Untuk grup 9, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴9 → 𝐴5,𝐴7,𝐴8,𝐴9,𝐴10,𝐴12 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴5 

jatuh pada interval 𝑢5, himpunan fuzzy 𝐴7 jatuh pada interval 𝑢7, 

himpunan fuzzy 𝐴8 jatuh pada interval 𝑢8, himpunan fuzzy 𝐴9 jatuh 

pada interval 𝑢9, himpunan fuzzy 𝐴10 jatuh pada interval 𝑢10, dan 

himpunan fuzzy 𝐴12 jatuh pada interval 𝑢12 serta nilai tengah dari 
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interval 𝑢5 adalah -0.25, 𝑢7 adalah 0.15, 𝑢8 adalah 0.25, 𝑢9 adalah 

0.35, 𝑢10 adalah 0.45, dan 𝑢12 adalah 0.65 maka nilai forecasting 

untuk grup 9 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.3. 

10) Untuk grup 10, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴10 → 𝐴8,𝐴10,𝐴11,𝐴12,𝐴15 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴8 

jatuh pada interval 𝑢8, himpunan fuzzy 𝐴10 jatuh pada interval 𝑢10, 

himpunan fuzzy 𝐴11 jatuh pada interval 𝑢11, dan himpunan fuzzy 𝐴12 

jatuh pada interval 𝑢12 dan himpunan fuzzy 𝐴15 jatuh pada interval 

𝑢15 serta nilai tengah dari interval 𝑢8 adalah 0.25, 𝑢9 adalah 0.35, 

𝑢10 adalah 0.45, 𝑢11 adalah 0.55, 𝑢12 adalah 0.65, dan 𝑢15 adalah 

0.95 maka nilai forecasting untuk grup 10 berdasarkan pada 

persamaan (2.7) adalah 0.57. 

11) Untuk grup 9, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴11 → 𝐴5,𝐴8,𝐴9,𝐴15  

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴5 

jatuh pada interval 𝑢5, himpunan fuzzy 𝐴8 jatuh pada interval 𝑢8, 

himpunan fuzzy 𝐴9 jatuh pada interval 𝑢9, dan himpunan fuzzy 𝐴15 

jatuh pada interval 𝑢15 serta nilai tengah dari interval 𝑢5 adalah -

0.25, 𝑢8 adalah 0.25, 𝑢9 adalah 0.35, dan 𝑢15 adalah 0.95 maka nilai 
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forecasting untuk grup 11 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 

0.375. 

12) Untuk grup 12, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴9 → 𝐴5,𝐴7,𝐴8,𝐴9,𝐴11,𝐴12 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴5 

jatuh pada interval 𝑢5, himpunan fuzzy 𝐴7 jatuh pada interval 𝑢7, 

himpunan fuzzy 𝐴8 jatuh pada interval 𝑢8, himpunan fuzzy 𝐴9 jatuh 

pada interval 𝑢9, himpunan fuzzy 𝐴11 jatuh pada interval 𝑢11, dan 

himpunan fuzzy 𝐴12 jatuh pada interval 𝑢12 serta nilai tengah dari 

interval 𝑢5 adalah -0.25, 𝑢7 adalah 0.15, 𝑢8 adalah 0.25, 𝑢9 adalah 

0.35, 𝑢11 adalah 0.55, dan 𝑢12 adalah 0.65 maka nilai forecasting 

untuk grup 12 berdasarkan pada persamaan (2.7) adalah 0.316667. 

13) Untuk grup 13, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴13 → 𝐴12 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴12 

jatuh pada interval 𝑢12 serta nilai tengah dari interval 𝑢12 adalah 

0.65 maka nilai forecasting untuk grup 13 adalah 0.65. 

14) Untuk grup 14, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴14 → ∅ 
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Oleh karena Grup 14 tidak memiliki anggota maka nilai 

keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴14 jatuh pada 

interval 𝑢14 serta nilai tengah dari interval 𝑢14 adalah 0.85 maka 

nilai forecasting untuk grup 14 adalah 0.85. 

15) Untuk grup 15, dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa terdapat FLRG 

sebagai berikut  

𝐴9 → 𝐴8,𝐴9,𝐴11 

Di mana nilai keanggotaan maksimum untuk himpunan fuzzy 𝐴8 

jatuh pada interval 𝑢8, himpunan fuzzy 𝐴9 jatuh pada interval 𝑢9, 

dan himpunan fuzzy 𝐴11 jatuh pada interval 𝑢11 serta nilai tengah 

dari interval 𝑢8 adalah 0.25, 𝑢9 adalah 0.35, dan 𝑢11 adalah 0.55 

maka nilai forecasting untuk grup 15 berdasarkan pada persamaan 

(2.7) adalah 0.383333. 

Hasil defuzzifikasi ditampilkan pada Tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Defuzzifikasi FLRG 

Grup Nilai defuzzifikasi FLRG 

1 
𝐴1 → 0.25 

2 
𝐴2 → 0.15 

3 
𝐴3 → −0.15  

4 
𝐴4 → 0.1 

5 
𝐴5 → 0.05 

6 
 𝐴6 → 0.2 

7 
𝐴7 → 0.1125 

8 
𝐴8 → 0.375 

9 
𝐴9 → 0.3 
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Grup Nilai defuzzifikasi FLRG 

10 
𝐴10 → 0.57  

11 
𝐴11 → 0.375  

12 
𝐴12 → 0.316667  

13 
𝐴13 → 0.65  

14 
𝐴14 → 0.85  

15 
𝐴15 → 0.383333  

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh nilai hasil defuzzifikasi yaitu 

himpunan fuzzy 𝐴1 sebesar 0.25, 𝐴2 sebesar 0.15, 𝐴3 sebesar -0.15, 𝐴4 

sebesar 0.1, 𝐴5 sebesar 0.05, 𝐴6 sebesar 0.2, 𝐴7 sebesar 0.1125, 𝐴8 

sebesar 0.375, 𝐴9 sebesar 0.3, 𝐴10 sebesar 0.57, 𝐴11 sebesar 0.375, 𝐴12 

sebesar 0.316667, 𝐴13 sebesar 0.65, 𝐴14 sebesar 0.85 dan 𝐴15 sebesar 

0.383333. 

g. Peramalan 

Setelah nilai defuzzifikasi diperoleh, berikut pada Tabel 4.9 

ditampilkan nilai peramalan data inflasi Indonesia:  

Tabel 4.9 Data Inflasi Indonesia dan Nilai Peramalan 

Periode Data Fuzzifikasi Nilai Peramalan 

Januari 2015 -0.24 𝐴3 NA 

Februari 2015 -0.36 𝐴2 -0.15 

Maret 2015 0.17 𝐴7 0.15 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
Januari 2021 0.26 𝐴8 0.57 

Februari 2021 0.1 𝐴6 0.375 

Maret 2021 0.08 𝐴6 0.2 

April 2021 0.13 𝐴7 0.2 

Mei 2021 0.32 𝐴9 0.1125 
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Berdasarkan pada tabel 4.9 diperoleh hasil peramalan yaitu pada 

periode pertama tidak diperoleh hasil peramalan karena pada metode 

Fuzzy Time Series nilai hanya dapat diramalkan pada periode 

selanjutnya atau n+1. Pada periode kedua diperoleh nilai ramalan -0.15 

karena pada data sebelumnya yaitu periode pertama himpunan 

fuzzifikasinya berupa 𝐴3 dengan nilai peramalan atau hasil 

defuzzifikasinya sebesar -0.15. Pada periode ketiga diperoleh nilai 

ramalan 0.15 karena pada data sebelumnya yaitu periode kedua 

himpunan fuzzifikasinya berupa 𝐴2 dengan nilai peramalan atau hasil 

defuzzifikasinya sebesar 0.15. Dan seterusnya hingga periode ke-n nilai 

permalannya dilihat pada himpunan fuzzifikasi dengan hasil 

defuzzifikasinya pada periode n-1. Pada Periode Januari sampai Mei 

2021 diperoleh nilai ramalan inflasi Indonesia berturut-turut sebesar 

0.57%, 0.375%, 0.2%, 0.2%, dan 0.1125%. Nilai peramalan secara 

keseluruhan ditampilkan pada Lampiran 1. 

4. Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

Pada metode ini digunakan sebanyak 72 yaitu data pada tahun 2015-

2020 untuk pembentukan model dan 5 data untuk mengukur nilai MSE dan 

MAPE hasil peramalan. 

a. Identifikasi Model 

Untuk mendapatkan nilai peramalan inflasi dengan 

menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA), tahapan analisisnya yaitu sebagai berikut: 
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1) Melakukan plot time series, ACF dan PACF 

Langkah awal yang dilakukan dalam menentukan model 

data time series pada tahapan identifikasi yaitu memeriksa 

kestasioneran data melalui plot time series. Plot time series inflasi 

Indonesia tahun 2015-2020 ditunjukkan pada Gambar 4.1 terlihat 

bahwa pola data bergerak tidak terlalu fluktuatif artinya data tidak 

mengalami penurunan dan kenaikan secara tajam dimana data 

bergerak di sekitar rata-rata yang bernilai sebesar 0.2410 sehingga 

dapat dikatakan data telah stasioner dalam rata-rata serta terlihat 

pula bahwa fluktuasi atau range data yang tidak terlalu jauh 

menunjukkan data sudah stasioner dalam varians. Selain itu, untuk 

mengecek data telah stasioner atau belum, dapat dilihat dengan 

menggunakan tes ADF (Augmented Dickey-Fuller).  Berikut 

diberikan nilai hasil uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) pada Tabel 

4.10. 

Tabel 4.10 Hasil Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller) 

Dickey-Fuller p-value Alternative Hypotesis 

-5.5479 0.01 Stationary 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai p-value lebih kecil 

dari 𝛼 yaitu 0.01 < 0.05 yang mengartikan bahwa data sudah 

bersifat stasioner. 

2) Menganalisis Plot ACF (Autocorrelation Function) dan PACF 

(Partial Autocorrelation Function) 
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Setelah syarat stasioneritas telah terpenuhi selanjutnya 

menentukan nilai taksiran ACF dan PACF seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 berikut: 

 

Gambar 4.2 Plot ACF (Autocorrelation Function) Inflasi Indonesia 

Tahun 2015-2020 

 

Untuk menentukan nilai taksiran ACF (Autocorrelation 

Function) digunakan persamaan (2.20). Nilai taksiran ACF 

(Autocorrelation Function) dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Gambar 4.3 Plot PACF (Partial Autocorrelatin Function) Inflasi 

Indonesia Tahun 2015-2020 

 

Untuk menentukan nilai taksiran PACF (Autocorrelation 

Function) digunakan persamaan (2.21). Nilai taksiran PACF 

(Partial Autocorrelation Function) dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa plot ACF dies down 

(turun secara eksponensial menuju 0 dengan bertambahnya k) dan 

pada Gambar 4.3 terlihat bahwa plot PACF cut off after lag 3 (lag 

1,2 dan 3 yang signifikan berbeda dengan 0) sehingga didapatkan 

model awal yang terbentuk adalah AR(3) atau  dapat dituliskan 

dengan model ARIMA(3,0,0) dimana data tidak mengalami 

differencing sehingga d bernilai nol. 

b. Penaksiran Parameter  

Setelah diperoleh model pada tahap identifikasi, maka 

selanjutnya dilakukan penaksiran parameter untuk model 
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ARIMA(3,0,0). Berikut nilai taksiran parameter model 

ARIMA(3,0,0) pada Tabel 4.11: 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Model ARIMA(3,0,0) 

Tipe Coefficient Standard Error AIC 

Intercept 0.2461 0.0254 

11.39 
AR(1) 0.3981 0.1125 

AR(2) -0.2438 0.1196 

AR(3) -0.2983 0.1143 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai penaksiran parameter 

yaitu untuk intercept atau konstanta 𝜇 bernilai sebesar 0.2461, 

parameter AR(1) atau �̂�1 sebesar 0.3981, parameter AR(2) atau �̂�2 

sebesar -0.2438, dan parameter AR(3) atau �̂�3 sebesar 0.1143.  

c. Pemeriksaaan Diagnostik 

Selanjutnya, tahap pemeriksaan diagnostik model 

ARIMA(3,0,0) dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Uji Kesignifikanan Parameter 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh nilai koefisien 

masing-masing tipe adalah 𝐴𝑅(1) = 0.3981 dengan nilai 

standard error sebesar 0.1125, 𝐴𝑅(2) = −0.2438 dengan nilai 

standard error sebesar 0.1196 dan 𝐴𝑅(3) = −0.2983 dengan 

nilai standard error sebesar 0.1143. 

Untuk parameter AR(1) yang disimbolkan dengan 𝜙1 

dan standard error akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜙1 = 0 (parameter tidak signifikan) 

𝐻1: 𝜙1 ≠ 0 (parameter signifikan) 
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Statistik uji: 

|𝑡| = |
(�̂�1)

𝑆𝐸(�̂�1)
| 

Daerah penolakan: 

Tolak 𝐻0 jika |𝑡| > 𝑡𝛼
2
;𝑑𝑓=𝑛−𝑛𝑝

;  𝑛𝑝 adalah banyaknya 

parameter. 

Keputusan: 

Dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 0.05 maka diperoleh hasil 

|𝑡| = |
0.3981

0.1125
| = |3.53866| = 3.53866 

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t tabel (𝑑𝑓 = 𝑛 − 𝑛𝑝 = 72 −

1 = 71; 
𝛼

2
= 0.025) = 1.99394.  Oleh karena |𝑡| > 𝑡𝛼

2
;𝑑𝑓=𝑛−𝑛𝑝

 

maka 𝐻0 ditolak artinya parameter 𝜙1 signifikan. 

Untuk parameter AR(2) yang disimbolkan dengan 𝜙2 

dan standard error akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜙2 = 0 (parameter tidak signifikan) 

𝐻1: 𝜙2 ≠ 0 (parameter signifikan) 

Statistik uji: 

|𝑡| = |
(�̂�2)

𝑆𝐸(�̂�2)
| 

Daerah penolakan: 
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Tolak 𝐻0 jika |𝑡| > 𝑡𝛼
2
;𝑑𝑓=𝑛−𝑛𝑝

;  𝑛𝑝 adalah banyaknya 

parameter. 

Keputusan: 

Dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 0.05 maka diperoleh hasil 

|𝑡| = |
−0.2438

0.1196
| = |−2.03846| = 2.03846 

Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t tabel (𝑑𝑓 = 𝑛 − 𝑛𝑝 = 72 −

1 = 71; 
𝛼

2
= 0.025) = 1.99394.  Oleh karena |𝑡| > 𝑡𝛼

2
;𝑑𝑓=𝑛−𝑛𝑝

 

maka 𝐻0 ditolak artinya parameter 𝜙2 signifikan. 

Untuk parameter AR(3) yang disimbolkan dengan 𝜙3 

dan standard error akan dilakukan uji hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜙3 = 0 (parameter tidak signifikan) 

𝐻1: 𝜙3 ≠ 0 (parameter signifikan) 

Statistik uji: 

|𝑡| = |
(�̂�3)

𝑆𝐸(�̂�3)
| 

Daerah penolakan: 

Tolak 𝐻0 jika |𝑡| > 𝑡𝛼
2
;𝑑𝑓=𝑛−𝑛𝑝

;  𝑛𝑝 adalah banyaknya 

parameter. 

Keputusan: 

Dengan tingkat signifikansi 𝛼 = 0.05 maka diperoleh hasil 

|𝑡| = |
−0.2983

0.1143
| = |−2.60979| = 2.60979 
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Berdasarkan tabel t diperoleh nilai t tabel (𝑑𝑓 = 𝑛 − 𝑛𝑝 = 72 −

1 = 71; 
𝛼

2
= 0.025) = 1.99394.  Oleh karena |𝑡| > 𝑡𝛼

2
;𝑑𝑓=𝑛−𝑛𝑝

 

maka 𝐻0 ditolak artinya parameter 𝜙3 signifikan. 

Berikut ditampilkan hasil pengujian kesignifikanan 

parameter model ARIMA(3,0,0) pada Tabel 4.12: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Kesignifikanan Parameter Model 

ARIMA(3,0,0) 

 

Model Parameter 
Nilai 

Parameter 

Nilai 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 
Nilai 

𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 
Signifikansi 

ARIMA 

(3,0,0) 
𝜙1 0.3981 3.53866 1.99394 Signifikan 

𝜙2 -0.2438 2.03846 1.99394 Signifikan 

𝜙3 -0.2983 2.60979 1.99394 Signifikan 

Berdasarkan Tabel 4.12 semua parameter pada model 

ARIMA(3,0,0) sudah signifikan.  

2) Uji Kesesuaian Model 

Uji kesesuaian model meliputi uji residual white noise 

dan uji asumsi residual distribusi normal. Berikut ditampilkan 

hasil uji Ljung-Box nilai residual model ARIMA(3,0,0) pada 

Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Ljung-Box Nilai Residual Model 

ARIMA(3,0,0) 

X-Squared p-value 

0.021042 0.8847 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh hasil nilai p-value lebih besar 

dari taraf signifikan yang sudah ditentukan yaitu sebesar 5% atau 

0.05. 
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Rumusan hipotesisnya yaitu: 

𝐻0: residual bersifat white noise 

𝐻1: residual tidak bersifat white noise 

Oleh karena, nilai p-value lebih besar dari 0.05 maka 𝐻0 diterima 

artinya residual bersifat white noise. Selanjutnya dilakukan uji 

distribusi normal residual. Hasil uji distrinusi normal residual 

ditampilkan pada Tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

D p-value 

0.05314 0.8834 

 

Hasil uji distribusi normal residual ditunjukkan pada 

Tabel 4.14 dengan menggunakan uji Kolgomorov Smirnov. 

Rumusan hipotesisnya yaitu: 

𝐻0: residual berdistribusi normal 

𝐻1: residual tidak berdistribusi normal 

Kriteria Uji: 

Tolak 𝐻0 jika p-value < 0.05.   

Dari uji Kolgomorov-Smirnov diperoleh nilai p-value > 0.05 

sehingga terima 𝐻0 artinya residual memenuhi asumsi distribusi 

normal. Oleh karena semua parameter model signifikan, asumsi 

sisa white noise terpenuhi, dan residual berdistribusi normal 

maka model ARIMA(3,0,0) bisa digunakan untuk peramalan 

periode mendatang. 
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Oleh karena itu, persamaan dari model ARIMA(3,0,0) 

atau AR(3) yaitu sebagai berikut: 

𝜙𝑝(𝐵)(1 − 𝐵)
𝑑𝑌𝑡 =  𝜇 + 𝜃𝑞(𝐵) 𝜀𝑡  

𝜙3(𝐵)(1 − 𝐵)
0𝑌𝑡 =  𝜇 + 𝜀𝑡  

(1 − 𝜙1𝐵 − 𝜙2𝐵
2 − 𝜙3𝐵

3)𝑌𝑡 = 𝜇 +  𝜀𝑡   

𝑌𝑡 − 𝜙1𝐵𝑌𝑡 − 𝜙2𝐵
2𝑌𝑡 − 𝜙3𝐵

3𝑌𝑡 = 𝜇 +  𝜀𝑡   

𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜙1𝐵𝑌𝑡 + 𝜙2𝐵
2𝑌𝑡 + 𝜙3𝐵

3𝑌𝑡 + 𝜀𝑡  

𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2 + 𝜙2𝑌𝑡−3 + 𝜀𝑡  

𝑌𝑡 = 0.2461 + 0.3981𝑌𝑡−1 − 0.2438𝑌𝑡−2 − 0.2983𝑌𝑡−3 + 𝜀𝑡  

d. Peramalan 

Setelah didapatkan model peramalan metode ARIMA yaitu 

ARIMA(3,0,0), selanjutnya dilakukan peramalan Inflasi Indonesia 

5 periode kedepan yaitu periode Januari-Mei 2021 diperoleh hasil 

pada Tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Hasil Peramalan ARIMA(3,0,0) 

Periode 2021 Hasil Ramalan ARIMA(3,0,0) 

Januari 0.3715848 

Februari 0.2362817 

Maret 0.1508295 

April 0.1731906 

Mei 0.2432851 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.15 diperoleh hasil ramalan 

ARIMA(3,0,0) pada nilai Inflasi Indonesia periode Januari sampai 

Mei 2021 berturut-turut sebesar 0.3715848%, 0.2362817%, 

0.1508295%, 0.1731906%, dan 0.2432851%. 
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5. Perbandingan Nilai Ramalan Metode FTS dan ARIMA 

Setelah didapatkan hasil ramalan inflasi Indonesia Periode Januari-

Mei 2021 dengan menggunakan metode FTS dan ARIMA, selanjutnya 

menghitung nilai MAPE masing-masing metode untuk memperlihatkan 

metode yang terbaik dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa 

mendatang. Berikut ditampilkan hasil nilai ramalan data inflasi Indonesia 

dengan menggunakan metode FTS dan metode ARIMA pada Tabel 4.16 

Tabel 4.16 Hasil Ramalan Inflasi Indonesia Periode Januari-Mei 2021 

dengan Menggunakan Metode FTS dan ARIMA 

Periode 2021 Inflasi (𝑿𝒊)   
Hasil Ramalan 

FTS (𝑭𝒊 𝑭𝑻𝑺) 

Hasil Ramalan 

ARIMA(3,0,0) 

(𝑭𝒊 𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨) 

Januari 0.26 0.57 0.3715848 

Februari 0.1 0.375 0.2362817 

Maret 0.08 0.2 0.1508295 

April 0.13 0.2 0.1731906 

Mei 0.32 0.1125 0.2432851 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa peramalan nilai 

inflasi Indonesia dengan menggunakan metode FTS lebih tinggi 

dibandingkan metode ARIMA. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ukuran 

kesalahan kedua metode tersebut untuk memperlihatkan metode terbaik 

dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang 

Berikut perhitungan nilai MSE (Mean Squared Error) dan MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error) dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut: 

𝑀𝑆𝐸 =∑
𝑒𝑖
2

𝑛

𝑛

𝑖=1
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𝑀𝐴𝑃𝐸 =∑
|𝑃𝐸𝑖|

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Dengan, 𝑃𝐸𝑖 = (
𝑋𝑖−𝐹𝑖

𝑋𝑖
) (100)   

Hasil perhitungan nilai MSE dan MAPE ditampilkan pada Tabel 

4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 Nilai MSE dan MAPE Metode FTS dan ARIMA 

Ukuran Kesalahan FTS ARIMA(3,0,0) 

MSE 0.04681625 0.008758258 

MAPE 132.5841 64.98655 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 ditunjukkan bahwa untuk metode FTS 

diperoleh nilai MSE sebesar 0.04681625 dan nilai MAPE sebesar 132.5481 

sedangkan metode ARIMA(3,0,0) diperoleh nilai MSE sebesar 

0.008758258 dan nilai MAPE sebesar 64.98655. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa metode ARIMA(3,0,0) lebih layak digunakan untuk meramalkan 

inflasi Indonesia di masa mendatang dibandingkan metode FTS. Nilai 

peramalan inflasi Indonesia 5 periode kedepan yaitu ditunjukkan pada tabel 

4.18 berikut ini: 

Tabel 4.18 Nilai Peramalan Inflasi Indonesia Periode Juni-Oktober 2021 

Periode 2021 Nilai Peramalan   

Juni 0.2912259 

Juli 0.2865507 

Agustus 0.2520930 

September 0.2252158 

Oktober 0.2243121 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Fuzzy Time 

Series (FTS) dan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Metode Fuzzy Time Series (FTS) 

Tahapan-tahapan analisis metode FTS yaitu dimulai dengan 

mendefinisikan himpunan semesta U. Dari data inflasi Indonesia diketahui 

nilai minimum sebesar -0.45 dan nilai maksimum sebesar 0.97 serta dipilih 

nilai 𝐷1 =  0.05 dan 𝐷2 =  0.03 sehingga diperoleh himpunan 

semesta 𝑈 = [−0.05, 1.00]. Selanjutnya, himpunan semesta yang sudah 

dibentuk dibagi menjadi beberapa interval yang sama panjang. Dalam 

metode FTS berbasis rerata, panjang setiap interval yang terbentuk 

ditentukan dengan menggunakan langkah-langkah interval berbasis rerata. 

Panjang interval yang didapatkan berdasarkan interval berbasis rerata 

adalah 0.1 sehingga diperoleh interval sebanyak 15 yang selanjutnya 

kemudian disebut sebagai himpunan fuzzy. 

Himpunan fuzzy yang sudah terbentuk kemudian dijadikan acuan 

untuk melakukan proses fuzzifikasi data pada inflasi Indonesia. Data inflasi 

Indonesia dipetakan ke dalam bentuk himpunan fuzzy yang sesuai dengan 

rentang di mana nilai tersebut berada. Hasil fuzzifikasi inflasi Indonesia 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. Setelah dilakukan fuzzifikasi, selanjutnya 

dibentuk Fuzzy Logical Relationship (FLR) seperti pada tabel 4.5. Fuzzy 

Logical Relationship Group (FLRG) dibentuk dengan cara 
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mengidentifikasi himpunan fuzzy yang memiliki current state sama lalu 

dikelompokkan menjadi satu grup pada next state, FLRG dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. Hasil dari FLRG ini yang kemudian dijadikan acuan untuk 

proses defuzzifikasi sehingga didapatkan nilai peramalan inflasi Indonesia 

periode Januari-Mei 2021. 

2. Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 

Tahapan-tahapan analisis metode ARIMA yaitu diawali dengan 

membuat plot data time series inflasi Indonesia Januari 2015 sampai 

Desember 2020 untuk mengetahui kestasioneran data dengan melakukan 

pemeriksaan data dalam nilai rata-rata. Berdasarkan plot data time series 

pada Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa data inflasi Indonesia Periode 

Januari 2015 sampai Desember 2020 telah stasioner dimana data bergerak 

di sekitar rata-rata yang bernilai sebesar 0.2410. Dari hasil tes ADF 

(Augmented Dickey-Fuller) seperti pada tabel 4.10 juga menunjukkan 

bahwa nilai p-value lebih kecil dari 𝛼 yaitu 0.01 < 0.05 artinya data sudah 

bersifat stasioner. Oleh karena itu, data inflasi Indonesia tidak perlu 

dilakukan differencing dan sudah memenuhi syarat sationeritas.  

Setelah syarat stasioneritas terpenuhi, selanjutnya membuat plot 

ACF dan PACF untuk mengidentifikasi model ARIMA. Berdasarkan plot 

ACF dan PACF diperoleh model sementara ARIMA(3,0,0). Dengan 

melakukan penaksiran dan pengujian parameter menunjukkan bahwa 

seluruh parameter dari model ARIMA(3,0,0) signifikan yang selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan diagnostik untuk mengecek keseuaian model. Pada 
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pemeriksaan diagnostik dilakukan uji asumsi white noise dan uji asumsi 

distribusi normal. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa residual white 

noise sudah terpenuhi dan residual berdisitribusi normal sehingga model 

ARIMA(3,0,0) sesuai untuk ditetapkan dalam meramalkan inflasi 

Indonesia di masa mendatang. Diperoleh nilai ramalan inflasi Indonesia 

Periode Januari-Mei 2021 pada Tabel 4.15. 

Setelah dilakukan analisis peramalan inflasi Indonesia periode Januari-

Mei 2021 dengan menggunakan metode FTS dan ARIMA, selanjutnya 

dilakukan perbandingan metode yang lebih baik dalam meramalkan inflasi 

Indonesia dengan melihat nilai MSE dan MAPE kedua metode tersebut. Pada 

4.17 menunjukkan bahwa nilai MSE dan MAPE yang dihasilkan oleh metode 

FTS lebih besar dibandingkan nilai MSE dan MAPE yang dihasilkan oleh 

metode ARIMA. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode ARIMA 

lebih baik dalam meramalkan inflasi Indonesia di masa mendatang. Nilai 

peramalan untuk periode Juni-Oktober 2021 yaitu berturut-turut sebesar 

0.2898781%, 0.2940377%, 0.2964495%, 0.2964525%, dan 0.2978723%. 

Beberapa penelitian yang menunjukkan metode ARIMA lebih baik dari 

metode peramalan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riza 

Rahmadayanti, dkk pada tahun 2015 dengan judul “Perbandingan Keakuratan 

Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Exponential 

Smoothing  Pada Peramalan Penjualan Semen di PT. Sinar Abadi” diperoleh 

hasil bahwa metode ARIMA lebih akurat dalam meramalkan penjualan semen 

di PT. Sinar Abadi karena memiliki nilai MSE lebih kecil dari metode 
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Exponential Smoothing. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Izza 

Hasanul Muna dan Riza Arifuddin pada tahun 2014 dengan judul 

“Perbandingan Metode ARIMA Box-Jenkins dengan Metode Double 

Exponential Smoothing dari Brown dalam Memprediksi Jumlah Pengunjung 

Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah” diperoleh hasil bahwa peramalan 

menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins lebih akurat daripada peramalan 

menggunakan metode Double Exponential Smoothing dari Brown. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai peramalan inflasi menggunakan metode Fuzzy Time Series yaitu 

sebagai berikut: 

Periode 2021 
Hasil Ramalan 

FTS 

Januari 0.57 

Februari 0.375 

Maret 0.2 

April 0.2 

Mei 0.1125 

 

2. Nilai peramalan inflasi menggunakan metode Autoregressive Ingtegrated 

Moving Average (ARIMA) yaitu sebagai berikut: 

Periode 2021 
Hasil Ramalan 

ARIMA(3,0,0) 

Januari 0.3715848 

Februari 0.2362817 

Maret 0.1508295 

April 0.1731906 

Mei 0.2432851 

 

3. Metode terbaik dalam meramalkan nilai inflasi Indonesia yaitu dengan 

menggunakan metode ARIMA karena menghasilkan nilai MSE dan MAPE 

yang lebih kecil yaitu masing-masing  bernilai sebesar 0.008758258 dan 

64.98655 dibandingkan metode FTS yang menghasilkan nilai MSE dan 

MAPE masing-masing bernilai sebesar 0.04681625 dan 132.5841.
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B. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini yaitu diharapkan peneliti selanjutnya 

membandingkan metode terbaik yang dihasilkan dengan metode peramalan 

Exponential Smoothing dan tetap menggunakan data inflasi Indonesia. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Data Inflasi Indonesia dan Nilai Peramalan 

Periode Data Fuzzifikasi Nilai Peramalan 

Januari 2015 -0.24 𝐴3 NA 

Februari 2015 -0.36 𝐴2 -0.15 

Maret 2015 0.17 𝐴7 0.15 

April 2015 0.36 𝐴9 0.1125 

Mei 2015 0.5 𝐴10 0.3 

Juni 2015 0.54 𝐴11 0.57 

Juli 2015 0.93 𝐴15 0.375 

Agustus 2015 0.39 𝐴9 0.38333 

September 2015 -0.05 𝐴5 0.3 

Oktober 2015 -0.08 𝐴5 0.05 

November 2015 0.21 𝐴8 0.05 

Desember 2015 0.96 𝐴15 0.375 

Januari 2016 0.51 𝐴11 0.38333 

Februari 2016 -0.09 𝐴5 0.375 

Maret 2016 0.19 𝐴7 0.05 

April 2016 -0.45 𝐴1 0.1125 

Mei 2016 0.24 𝐴8 0.25 

Juni 2016 0.66 𝐴12 0.375 

Juli 2016 0.69 𝐴12 0.31667 

Agustus 2016 -0.02 𝐴5 0.31667 

September 2016 0.22 𝐴8 0.05 

Oktober 2016 0.14 𝐴7 0.375 

November 2016 0.47 𝐴10 0.1125 

Desember 2016 0.42 𝐴10 0.57 

Januari 2017 0.97 𝐴15 0.57 

Februari 2017 0.23 𝐴8 0.38333 

Maret 2017 -0.02 𝐴5 0.375 

April 2017 0.09 𝐴6 0.05 

Mei 2017 0.39 𝐴9 0.2 

Juni 2017 0.69 𝐴12 0.3 

Juli 2017 0.22 𝐴8 0.31667 

Agustus 2017 -0.07 𝐴5 0.375 

September 2017 0.13 𝐴7 0.05 

Oktober 2017 0.01 𝐴6 0.1125 

November 2017 0.2 𝐴7 0.2 

Desember 2017 0.71 𝐴13 0.1125 
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Periode Data Fuzzifikasi Nilai Peramalan 

Januari 2018 0.62 𝐴12 0.65 

Februari 2018 0.17 𝐴7 0.31667 

Maret 2018 0.2 𝐴7 0.1125 

April 2018 0.1 𝐴6 0.1125 

Mei 2018 0.21 𝐴8 0.2 

Juni 2018 0.59 𝐴11 0.375 

Juli 2018 0.28 𝐴8 0.375 

Agustus 2018 -0.05 𝐴5 0.375 

September 2018 -0.18 𝐴4 0.05 

Oktober 2018 0.28 𝐴8 0.1 

November 2018 0.27 𝐴8 0.375 

Desember 2018 0.62 𝐴12 0.375 

Januari 2019 0.32 𝐴9 0.31667 

Februari 2019 -0.08 𝐴5 0.3 

Maret 2019 0.11 𝐴7 0.05 

April 2019 0.44 𝐴10 0.1125 

Mei 2019 0.68 𝐴12 0.57 

Juni 2019 0.55 𝐴11 0.31667 

Juli 2019 0.31 𝐴9 0.375 

Agustus 2019 0.12 𝐴7 0.3 

September 2019 -0.27 𝐴3 0.1125 

Oktober 2019 0.02 𝐴6 -0.15 

November 2019 0.14 𝐴7 0.2 

Desember 2019 0.34 𝐴9 0.1125 

Januari 2020 0.39 𝐴9 0.3 

Februari 2020 0.28 𝐴8 0.3 

Maret 2020 0.1 𝐴6 0.375 

April 2020 0.08 𝐴6 0.2 

Mei 2020 0.07 𝐴6 0.2 

Juni 2020 0.18 𝐴7 0.2 

Juli 2020 -0.1 𝐴4 0.1125 

Agustus 2020 -0.05 𝐴5 0.1 

September 2020 -0.05 𝐴5 0.05 

Oktober 2020 0.07 𝐴6 0.05 

November 2020 0.28 𝐴8 0.2 

Desember 2020 0.45 𝐴10 0.375 

Januari 2021 0.26 𝐴8 0.57 

Februari 2021 0.1 𝐴6 0.375 
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Periode Data Fuzzifikasi Nilai Peramalan 

Maret 2021 0.08 𝐴6 0.2 

April 2021 0.13 𝐴7 0.2 

Mei 2021 0.32 𝐴9 0.1125 
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Lampiran 2 Nilai Taksiran ACF (Autocorrelation Function) 

Lag ACF (Autocorrelation Function) 

0 1.000 

1 0.367 

2 -0.194 

3 -0.436 

4 -0.259 

5 0.084 

6 0.371 

7 0.195 

8 -0.174 

9 -0.416 

10 -0.179 

11 0.157 

12 0.392 

13 0.178 

14 -0.133 

15 -0.261 

16 -0.142 

17 0.159 

18 0.393 

19 0.098 

20 -0.248 

21 -0.285 

22 -0.124 

23 0.155 

24 0.244 

25 0.097 

26 -0.167 

27 -0.226 

28 -0.106 

29 0.167 

30 0.259 

31 0.062 

32 -0.188 

33 -0.157 

34 -0.031 

35 0.118 

36 0.142 
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Lampiran 3 Nilai Taksiran PACF (Partial Autocorrelation Function) 

 

Lag 
PACF (Partial Autocorrelation 

Function) 

1 0.367 

2 -0.380 

3 -0.268 

4 -0.047 

5 0.063 

6 0.201 

7 -0.096 

8 -0.151 

9 -0.182 

10 0.096 

11 0.043 

12 0.124 

13 -0.098 

14 -0.008 

15 0.080 

16 -0.017 

17 0.107 

18 0.148 

19 -0.168 

20 -0.060 

21 0.115 

22 -0.067 

23 0.056 

24 -0.100 

25 0.004 

26 0.012 

27 0.038 

28 -0.113 

29 0.064 

30 -0.006 

31 0.053 

32 0.011 

33 0.047 

34 0.034 

35 -0.074 

36 -0.065 
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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 

 
 

A. Data 
 
 

Tahun 

 

/bulan 

 

Jan 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mei 

 

Juni 

 

Juli 

 

Agu 

 

Sep 

 

Okt 

 

Nov 

 

Des 

2015 -0.24 -0.36 0.17 0.36 0.50 0.54 0.93 0.39 -0.05 -0.08 0.21 0.96 

2016 0.51 -.0.09 0.19 -0.45 0.24 0.66 0.69 -0.02 0.22 0.14 0.47 0.42 

2017 0.97 0.23 -.0.02 0.09 0.39 0.69 0.22 -0.07 0.13 0.01 0.2 0.71 

2018 0.62 0.17 0.20 0.10 0.21 0.59 0.28 -0.05 -0.18 0.28 0.27 0.62 

2019 0.32 -0.08 0.11 0.44 0.68 0.55 0.31 0.12 -0.27 0.02 0.14 0.34 

2020 0.39 0.28 0.10 0.08 0.07 0.18 -0.10 -0.05 -0.05 0.07 0.28 0.45 

2021 0.26 0.10 0.08 0.13 0.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

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 

 

B. Program dan Output 

 

inflasi_fts <- read_excel("D:/Asyifah Punya/KULIAH/Penyelesaian stud 
i/Tugas Akhir/Data Fix/inflasi_fts.xlsx") 
View(inflasi_fts) 
inflasi_fts 
# A tibble: 77 

x 1 data 

<dbl> 

1 -0.24 
2 -0.36 
3 0.17 
4 0.36 
5 0.5 
6 0.54 
7 0.93 
8 0.39 
9 -0.05 
10 -0.08 
# ... with 67 more rows 

 

inflasi_arima <- read_excel("D:/Asyifah Punya/KULIAH/Penyelesaian st 
udi/Tugas Akhir/Data Fix/inflasi_arima.xlsx") 
View(inflasi_arima)  
inflasi_arima 
# A tibble: 72 

x 1 data 

<dbl> 

1 -0.24 
2 -0.36 
3 0.17 
4 0.36 
5 0.5 
6 0.54 
7 0.93 
8 0.39 
9 -0.05 
10 -0.08 
# ... with 62 more rows 
 
summary(inflasi_arima) 
      data         
 Min.   :-0.4500   
 1st Qu.: 0.0575   
 Median : 0.2100   
 Mean   : 0.2410   
 3rd Qu.: 0.4250   
 Max.   : 0.9700  
sd(inflasi_arima$data) 
[1] 0.299592 
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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 

 
summary(inflasi_arima[1:12,]) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
-0.3600 -0.0575  0.2850  0.2775  0.5100  0.9600 
summary(inflasi_arima[13:24,]) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
-0.4500  0.1000  0.2300  0.2483  0.4800  0.6900  
summary(inflasi_arima[25:36,]) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
-0.0700  0.0700  0.2100  0.2958  0.4650  0.9700  
summary(inflasi_arima[37:48,]) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
-0.1800  0.1525  0.2400  0.2592  0.3575  0.6200  
summary(inflasi_arima[49:60,]) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
-0.2700  0.0875  0.2250  0.2233  0.3650  0.6800  
summary(inflasi_arima[61:72,]) 
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.  
-0.1000  0.0400  0.0900  0.1417  0.2800  0.4500 

 

data_syifa=ts(inflasi_arima, frequency = 12, start = 2015) 
plot(data_syifa, xlab= "Periode", ylab= "Inflasi", main="Inflasi Ind 
onesia Januari 2015-Desember 2020") 
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#FTS 
library(AnalyzeTS) 
minimal=min(inflasi_fts$data) 
minimal 

[1] -0.45 
maksimal=max(inflasi_fts$data) 
maksimal 
[1] 0.97 
min.ts=minimal-D1 

 min.ts 
[1] -0.5 
max.ts=maksimal+D2  

max.ts 
[1] 1 
D1=0.05 
D2=0.03 
n=15 #Banyak Interval 

 
data.ts=ts(datafuzzy$data, start=c(2015,1), frequency=12)  
data.ts 

       Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   
Dec 
2015 -0.24 -0.36  0.17  0.36  0.50  0.54  0.93  0.39 -0.05 -0.08  0.21  
0.96 
2016  0.51 -0.09  0.19 -0.45  0.24  0.66  0.69 -0.02  0.22  0.14  0.47  
0.42 
2017  0.97  0.23 -0.02  0.09  0.39  0.69  0.22 -0.07  0.13  0.01  0.20  
0.71 
2018  0.62  0.17  0.20  0.10  0.21  0.59  0.28 -0.05 -0.18  0.28  0.27  
0.62 
2019  0.32 -0.08  0.11  0.44  0.68  0.55  0.31  0.12 -0.27  0.02  0.14  
0.34 
2020  0.39  0.28  0.10  0.08  0.07  0.18 -0.10 -0.05 -0.05  0.07  0.28  
0.45 
2021  0.26  0.10  0.08  0.13  0.32  
 
nilaifuzzyfikasi=fuzzy.ts1(data.ts, n=15, D1=D1, D2=D2, type="Chen", 
bin=NULL, trace=TRUE, plot=TRUE) 
nilaifuzzyfikasi 
$type 
[1] "Chen" 

 
$table1 

set dow up mid num 1
 A1 -0.5 -0.4 -0.45 1 
2 A2 -0.4 -0.3 -0.35 1 
3 A3 -0.3 -0.2 -0.25 2 
4 A4 -0.2 -0.1 -0.15 2 
5 A5 -0.1 0.0 -0.05 10 
6 A6 0.0 0.1 0.05 10 
7 A7 0.1 0.2 0.15 12 
8 A8 0.2 0.3 0.25 12 
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9 A9 0.3 0.4 0.35 8 
10 A10 0.4 0.5 0.45 5 
11 A11 0.5 0.6 0.55 4 
12 A12 0.6 0.7 0.65 6 
13 A13 0.7 0.8 0.75 1 
14 A14 0.8 0.9 0.85 0 
15 A15 0.9 1.0 0.95 3 

 
$table2 

point actual relative forecasted 1
 2015 Jan -0.24  A3-x-NA NA 
2 2015 Feb -0.36 A2<--A3 -0.1500000 
3 2015 Mar 0.17 A7<--A2 0.1500000 
4 2015 Apr 0.36 A9<--A7 0.1125000 
5 2015 May 0.50 A10<--A9 0.3000000 
6 2015 Jun 0.54 A11<--A10 0.5700000 
7 2015 Jul 0.93 A15<--A11 0.3750000 
8 2015 Aug 0.39 A9<--A15 0.3833333 
9 2015 Sep -0.05 A5<--A9 0.3000000 
10 2015 Oct -0.08 A5<--A5 0.0500000 
11 2015 Nov 0.21 A8<--A5 0.0500000 
12 2015 Dec 0.96 A15<--A8 0.3750000 
13 2016 Jan 0.51 A11<--A15 0.3833333 
14 2016 Feb -0.09 A5<--A11 0.3750000 
15 2016 Mar 0.19 A7<--A5 0.0500000 
16 2016 Apr -0.45 A1<--A7 0.1125000 
17 2016 May 0.24 A8<--A1 0.2500000 
18 2016 Jun 0.66 A12<--A8 0.3750000 
19 2016 Jul 0.69 A12<--A12 0.3166667 
20 2016 Aug -0.02 A5<--A12 0.3166667 
21 2016 Sep 0.22 A8<--A5 0.0500000 
22 2016 Oct 0.14 A7<--A8 0.3750000 
23 2016 Nov 0.47 A10<--A7 0.1125000 
24 2016 Dec 0.42 A10<--A10 0.5700000 
25 2017 Jan 0.97 A15<--A10 0.5700000 
26 2017 Feb 0.23 A8<--A15 0.3833333 
27 2017 Mar -0.02 A5<--A8 0.3750000 
28 2017 Apr 0.09 A6<--A5 0.0500000 
29 2017 May 0.39 A9<--A6 0.2000000 
30 2017 Jun 0.69 A12<--A9 0.3000000 
31 2017 Jul 0.22 A8<--A12 0.3166667 
32 2017 Aug -0.07 A5<--A8 0.3750000 
33 2017 Sep 0.13 A7<--A5 0.0500000 
34 2017 Oct 0.01 A6<--A7 0.1125000 
35 2017 Nov 0.20 A7<--A6 0.2000000 
36 2017 Dec 0.71 A13<--A7 0.1125000 
37 2018 Jan 0.62 A12<--A13 0.6500000 
38 2018 Feb 0.17 A7<--A12 0.3166667 
39 2018 Mar 0.20 A7<--A7 0.1125000 
40 2018 Apr 0.10 A6<--A7 0.1125000 
41 2018 May 0.21 A8<--A6 0.2000000 
42 2018 Jun 0.59 A11<--A8 0.3750000 
43 2018 Jul 0.28 A8<--A11 0.3750000 
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44 2018 Aug -0.05 A5<--A8 0.3750000 
45 2018 Sep -0.18 A4<--A5 0.0500000 
46 2018 Oct 0.28 A8<--A4 0.1000000 
47 2018 Nov 0.27 A8<--A8 0.3750000 
48 2018 Dec 0.62 A12<--A8 0.3750000 
49 2019 Jan 0.32 A9<--A12 0.3166667 
50 2019 Feb -0.08 A5<--A9 0.3000000 
51 2019 Mar 0.11 A7<--A5 0.0500000 
52 2019 Apr 0.44 A10<--A7 0.1125000 
53 2019 May 0.68 A12<--A10 0.5700000 
54 2019 Jun 0.55 A11<--A12 0.3166667 
55 2019 Jul 0.31 A9<--A11 0.3750000 
56 2019 Aug 0.12 A7<--A9 0.3000000 
57 2019 Sep -0.27 A3<--A7 0.1125000 
58 2019 Oct 0.02 A6<--A3 -0.1500000 
59 2019 Nov 0.14 A7<--A6 0.2000000 
60 2019 Dec 0.34 A9<--A7 0.1125000 
61 2020 Jan 0.39 A9<--A9 0.3000000 
62 2020 Feb 0.28 A8<--A9 0.3000000 
63 2020 Mar 0.10 A6<--A8 0.3750000 
64 2020 Apr 0.08 A6<--A6 0.2000000 
65 2020 May 0.07 A6<--A6 0.2000000 
66 2020 Jun 0.18 A7<--A6 0.2000000 
67 2020 Jul -0.10 A4<--A7 0.1125000 
68 2020 Aug -0.05 A5<--A4 0.1000000 
69 2020 Sep -0.05 A5<--A5 0.0500000 
70 2020 Oct 0.07 A6<--A5 0.0500000 
71 2020 Nov 0.28 A8<--A6 0.2000000 
72 2020 Dec 0.45 A10<--A8 0.3750000 
73 2021 Jan 0.26 A8<--A10 0.5700000 
74 2021 Feb 0.10 A6<--A8 0.3750000 
75 2021 Mar 0.08 A6<--A6 0.2000000 
76 2021 Apr 0.13 A7<--A6 0.2000000 
77 2021 May 0.32 A9<--A7 0.1125000 

 
$relative.groups 
[1] "A1->A8" "A2->A7" 

 
[3] "A3->A2,A6" "A4->A5,A8" 

 
 

[5] "A5->A4,A5,A6,A7,A8" "A6->A6,A7,A8,A9" 

[7] "A7->A1,A3,A4,A6,A7,A9,A10,A13" "A8->A5,A6,A7,A8,A10,A11,A12, 
A15" 
[9] 

 
"A9->A5,A7,A8,A9,A10,A12" 

 
"A10->A8,A10,A11,A12,A15" 

[11] "A11->A5,A8,A9,A15" "A12->A5,A7,A8,A9,A11,A12" 

[13] "A13->A12" "A14->NA," 

[15] "A15->A8,A9,A11"  
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$accuracy 
ME MAE MPE MAPE MSE RMSE U 

Chen -0.004 0.195 100.764 -36.006 0.061 0.247 0.7682196 
 
 

#Identifikasi 
adf.test(data_syifa) #Pengecekan stasioneritas 

Augmented Dickey-Fuller Test 

data: data_syifa 
Dickey-Fuller = -5.5479, Lag order = 4, p-value = 
0.01 alternative hypothesis: stationary 

 
Warning message: 
In adf.test(data_syifa) : p-value smaller than printed p-value 

 
 

grafikACF=acf(data_syifa, lag=36) 
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grafikACF 
Autocorrelations of series ‘inflasi_arima$data’, by lag 
 
     0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     
10     11     12     13  
 1.000  0.367 -0.194 -0.436 -0.259  0.084  0.371  0.195 -0.174 -0.416 -0
.179  0.157  0.392  0.178  
    14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     
24     25     26     27  
-0.133 -0.261 -0.142  0.159  0.393  0.098 -0.248 -0.285 -0.124  0.155  0
.244  0.097 -0.167 -0.226  
    28     29     30     31     32     33     34     35     36  
-0.106  0.167  0.259  0.062 -0.188 -0.157 -0.031  0.118  0.142 

 

grafikPACF=pacf(data_syifa, lag=36) 
 

 
grafikPACF 

 
Partial autocorrelations of series ‘inflasi_arima$data’, by lag 
 
     1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     
11     12     13     14  
 0.367 -0.380 -0.268 -0.047  0.063  0.201 -0.096 -0.151 -0.182  0.096  0
.043  0.124 -0.098 -0.008  
    15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     
25     26     27     28  
 0.080 -0.017  0.107  0.148 -0.168 -0.060  0.115 -0.067  0.056 -0.100  0
.004  0.012  0.038 -0.113  
    29     30     31     32     33     34     35     36  
 0.064 -0.006 -0.053  0.011  0.047  0.034 -0.074 -0.065  
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#nilai ttabel=1.99394  
model=arima(data_syifa, order=c(3,0,0)) 
model 

 
Call: 
arima(x = data_syifa, order = c(3, 0, 0)) 

 
Coefficients: 

ar1  ar2  ar3 intercept 
0.3981 -0.2438 -0.2983 0.2461 

s.e. 0.1125 0.1196 0.1143 0.0254 

sigma^2 estimated as 0.05906: log likelihood = -0.7, aic = 11.39 

 
#Residual Model(3,0,0) 
residual=resid(model) 
residual 

Jan Feb Mar Apr Ma 
y Jun 
2015 -0.395533998 -0.373400055 0.041650357 -0.148627352 0.00916057 
6 0.197844334     

2016 -0.126416071 -0.277920642 0.354930094 -0.677046150 0.15702043 
5 0.229827446     

2017 0.677561097 -0.195139787 -0.031379466 0.161781178 0.13630833 
7 0.269130940     

2018 0.107512122 -0.125644345 0.213675974 -0.034825556 -0.01193206 
4 0.308846788     

2019 -0.059056641 -0.257282370 0.123208480 0.190564044 0.22620580 
0 0.137796982     

2020 0.013156861 -0.032191395 -0.096554720 -0.056804452 -0.13553964 
3 -0.080126538 

Jul Aug Sep Oct No 
v Dec     

2015 0.662728513 0.018988962 -0.099030488 0.030801345 0.06439388 
3 0.560389850     

2016 0.069956725 -0.343768986 0.311463727 -0.028230529 0.18034637 
2 0.051063509     

2017 -0.214339932 -0.154613288 0.135726984 -0.274788171 -0.07475996 
0 0.390004895     

2018 -0.155434190 -0.236570502 -0.197434865 0.141390562 -0.18185661 
6 0.245498321     

2019 0.106495928 0.051929398 -0.359726033 -0.032386227 -0.17958926 
9 -0.072986712 
2020 -0.412319353 -0.227020474 -0.282379103 -0.233708954 -0.05656446 
1 0.059095211 
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#Uji Sisa White Noise 
Box.test(residual, type = "Ljung-Box") 

Box-Ljung 

test data:

 residual 
X-squared = 0.021042, df = 1, p-value = 0.8847 

 

#Uji Asumsi Berdistribusi Normal 
nortest::lillie.test(residual) 

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality 

test data: residual 
D = 0.05314, p-value = 0.8834 

 
 

#Hasil peramalan  
peramalan=predict(model,n.ahead = 10) 
peramalan 

$pred 

           Jan       Feb       Mar       Apr       May       Jun       J
ul       Aug       Sep 

2021 0.3715848 0.2362817 0.1508295 0.1731906 0.2432851 0.2912259 0.28655
07 0.2520930 0.2252158 

           Oct 

2021 0.2243121 

$se 

           Jan       Feb       Mar       Apr       May       Jun       J
ul       Aug       Sep 

2021 0.2430148 0.2615622 0.2623831 0.2823642 0.2898237 0.2898781 0.29403
77 0.2964495 0.2964525 

           Oct 

2021 0.2973723 
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#MSE dan MAPE FTS 
m=5 
nilai_aktual_FTS=c(0.26, 0.10, 0.08, 0.13, 0.32) 
nilai_ramalan_FTS=c(0.5700000, 0.3750000, 0.2000000, 0.2000000, 0.11 
25000) 
SE_FTS=array(NA, dim=c(m)) 
for(i in 1:m){ 
+ SE_FTS[i]=((nilai_aktual_FTS[i]-
nilai_ramalan_FTS[i])^2)} MSE_FTS=mean(SE_FTS) 
MSE_FTS 
[1] 0.04681625 

 

PE=array(NA, dim=c(m)) 
for(i in 1:m){ 
+ PE[i]=abs(((nilai_aktual_FTS[i]-nilai_ramalan_FTS[i])/nilai_aktu 
al[i])*100)} 
MAPE_fts=mean(PE,na.rm=TRUE) 
MAPE_fts 
[1] 132.5841 

 
 
 

#MSE dan MAPE ARIMA 
n=5 
SE_ARIMA=array(NA, dim=c(n)) 
nilai_aktual_ARIMA=c(0.26, 0.10, 0.08, 0.13, 0.32) 
nilai_ramalan_ARIMA=c(0.3715848, 0.2362817, 0.1508295, 0.1731906, 0. 
2432851) 
for(i in 1:n){ 
+ SE_ARIMA[i]=(((nilai_aktual_ARIMA[i]-nilai_ramalan_ARIMA[i])^2)) 
} 
MSE_ARIMA=mean(SE_ARIMA) 
MSE_ARIMA 
[1] 0.008758258 

 

PE=array(NA, dim=c(n)) 
for(i in 1:n){ 
+ PE[i]=abs(((nilai_aktual_ARIMA[i]-nilai_ramalan_ARIMA[i])/nilai_ 
aktual_ARIMA[i])*100)} 
MAPE_ARIMA=mean(PE,na.rm=TRUE) 
MAPE_ARIMA 
[1] 64.986
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