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ABSTRAK 

 

 

Bisnis digital atau e-commerce merpakan tren bisnis baru yang muncul 

akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat khususnya 

pada sekor ekonomi yang akhirnya berdampak pada perubahan aktivitas bisnis dan 

perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli 

berbasis internet atau e-commerce menjadi tren yang sedang terjadi di kalangan 

masyarakat yang awalnya banyak dilakukan secara konvensional. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh pertumbuhan bisnis digital 

yang direpresentasikan melalui nilai transaksi e-commerce dan jumlah pengguna 

internet terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan penyerapan tenaga 

kerja sebagai variabel intervening. 

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (Path Analysis) yang merupakan 

pengembangan dari analisis regresi berganda, dengan memakai program E-views 

9.0, dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Squared (OLS) untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen, variabel intervening terhadap variabel 

dependennya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak 

signifikan terhadap pernyarapan tenaga kerja, tenaga kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah pengguna internet 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyarapan tenaga kerja namun tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian. Kemudian 

penyerapan tenaga kerja dapat memediasi nilai transaksi e-commerce dan jumlah 

pengguna internet dengan pertumbuhan ekonomi. 

Kata kunci: Bisnis Digital, E-commerce, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan  

Tenaga Kerja

NAMA : Rhaina Nawang Wulan 

NIM : 90300117084 

JUDUL : Pengaruh Pertumbuhan Bisnis Digital Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dengan Penyerapan 

Tenaga Kerja Sebagai Variabel Intervening 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan signifikan dalam proses 

penciptaan suatu produk. Perubahan ini terletak pada digitalisasi (Abdullah, 2019). 

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan berlakunya ekonomi digital yang berbasis 

Internet of Things (IoT). Kehadiran ekonomi digital sebagai bagian dari revolusi 

industri 4.0 yang telah membuka peluang baru dalam bidang perdagangan dan 

menjembatani kepentingan produsen, konsumen, dan pasar tanpa dibatasi ruang dan 

waktu. 

Teknologi digital terus menyebar secara signifikan ke seluruh penjuru 

dunia, hal itu karena teknologi digital memungkinkan pengoperasian yang mudah 

dan efektif. Aktivitas yang dulunya terpisah menjadi bisa diintegrasikan sehingga 

memberi kemudahan dan penghematan biaya (Teece, 2018). ASEAN telah 

menggunakan teknologi digital di berbagai tingkat dan memanfaatkannya untuk 

kemajuan ekonomi dan sosial. Asia Tenggara sendiri mencatat kenaikan jumlah 

pengguna internet dengan total 400 juta pengguna pada tahun 2020 yang sebelumya 

pada tahun 2019 sebanyak 360 juta pengguna dan 260 juta pengguna di tahun 2015 

(Google, Temasek, 2020). Lebih dari 80% orang menggunakan Internet di 

Singapura, lebih dari 70% di Malaysia dan Brunei, Indonesia di atas 60%, serta 

Laos dan Kamboja yang masih di bawah 20% (Susilo & Rani, 2020). 
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Perkembangan teknologi informasi komunikasi (TIK) telah mendorong 

tumbuhnya bisnis digital. Pemanfaatan teknologi digital pada satu sisi akan 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi melalui otomatisasi produksi, sedangkan 

di sisi lain digital platform juga mampu memperpendek rantai distribusi dan 

memperluas jangkauan pasar. Potensi perkembangan bisnis digital di Indonesia 

sendiri berpeluang sangat besar ditunjukkan dengan jumlah pengguna internet di 

Indonesia yang mencapai 196,71 juta jiwa dari total populasi 266,91 juta jiwa 

penduduk Indonesia berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) di 2019-2020.  

Pemanfaatan ekonomi digital telah membuka ruang usaha baru di dunia 

digital khususnya sektor ekonomi. Masuknya e-commerce di Indonesia telah 

mengubah cara hidup masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis dan konsumsi, 

bahkan hal tersebut mulai mengancam retailer besar. Berkembangnya e-commerce 

di Indonesia menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) untuk memperluas pasar bisnis. Beberapa platform bisnis digital yang 

bergerak di sektor jasa salah satunya yaitu Go-jek, sebagai penyedia layanan jasa 

transportasi ojek online yang berkembang sangat pesat. Selain menyediakan jasa 

transportasi ojek online, adanya beberapa fitur lain di aplikasi tersebut seperti Go-

food dan Go-send menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kegiatan bisnisnya seiring dengan meningkatnya jumlah 

pengguna internet di Indonesia.  

Setiawan (2017) menjelaskan dunia digital tidak hanya menawarkan 

peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis. Namun juga 
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memberikan tantangan terhadap segala bidang kehidupan untuk meningkatkan 

kualitas dan efisiensi dalam kehidupan (Wibowo, 2018). Peningkatan interaksi 

kultural dengan adanya perkembangan media massa terutama televisi, film, musik, 

dan transmisi berita dan olahraga internasional. Sehingga saat ini kita dapat 

mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal 

yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, 

dan makanan dari seluruh penjuru dunia (Setiawan, 2017) 

Gambar 1.1 

PDB Ekonomi Digital (miliar USD) 

 

Menurut laporan e-Conomy SEA 2019 yang dirilis oleh Google, Temasek 

dan Bain & Co, dari tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di atas, 

ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan dari US$ 8 miliar menjadi 

US$ 40 miliar dapat dilihat pada gambar 1.1. Artinya tiap tahun ekonomi digital 

Indonesia tumbuh dengan angka yang fantastis yaitu 49% (Google, Temasek, 

2020).  
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Laporan hasil riset dari Oxford Economics (2016) menyebutkan bahwa 

keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah lapangan kerja 

di Indonesia. Setiap 1% peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan memberi 

sumbangan tambahan terhadap PDB Indonesia. Walaupun angka tersebut tergolong 

masih jauh dibandingkan dengan sektor lain, namun sektor TIK mengalami 

pertumbuhan sekitar 10% dibandingkan dengan sektor. Oleh karenanya tidak 

mengherankan jika pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar untuk 

pertumbuhan ekonomi digital. E-commerce salah satu industri bentukan ekonomi 

digital yang mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia.  Hal ini 

didukung oleh fakta bahwa 8 juta masyarakat Indonesia telah berbelanja secara 

online dan diprediksi akan terus meningkat tiap tahunnya. Bahkan, beberapa di 

antaranya mampu berkembang pesat menjadi bisnis unicorn, yaitu Tokopedia dan 

Go-jek. 

Gambar 1.2 

Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Tahun 2017-2020 

Sumber: Bank Indonesia (BI), 2021 
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Gambar 1.2 menunjukkan nilai transaksi e-commerce Indonesia pada tahun 

2017-2020 yang tiap tahunnya mengalami kenaikan. Menunjukkan bahwa semakin 

banyak masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi digital melalui e-commerce.  

Pada gambar 1.3 di bawah ini, dapat dilihat bahwa produk yang paling 

sering diperjual-belikan dalam e-commerce menurut laporan KOMINFO dan IMT 

Mitra Solusi pada tahun 2015, pembelian terbanyak yaitu pada produk fashion 

sebesar 48%, keperluan ICT 22%, alat kesehatan dan olahraga 11%, keperluan 

rumah dan furniture 7%, alat industri 6%, kerajinan dan mainan anak 8%, properti 

dan bahan bangunan 3%. Selain itu pelayan travel merupakan pelayan paling 

banyak melakukan transaksi pada e-commerce  yaitu 34% dari keseluruhan 

pelayanan dalam transaksi e-commerce. 

Gambar 1.3 

Persentase Pembelian Produk E-ommerce di Indonesia 

Sumber: KOMINFO dan IMT Mitra Solusi, diolah (2021) 

Produk Fashion menjadi produk paling banyak dibeli di e-commerce karena 

produk ini merupakan produk kebutuhan trand masa kini, selain itu beragam harga 
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yang ditawarkan di platform dan kemudahan dalam memilih model menjadi alasan 

produk ini paling banyak dibeli dan dicari masyarakat di platform e-commerce. 

Properti dan bahan bangunan merupakan produk yang persentase pembelian 

produknya paling sedikit dikarenakan beberapa alasan seperti bahan bangunan tidak 

menjadi kebutuhan masyarakat seara umum. Selain itu, karena termasuk dalam 

produk tidak fleksibel sehingga menjadi alasan produk ini kurang dicari dan dibeli 

di platform e-commerce, masyarakat biasanya lebih memilih membeli langsung di 

offline store. 

Adapun persentase pembelian produk pelayanan dapat dilihat pada gambar 

1.4 di bawah ini, dimana travel merupakan produk paling banyak dibeli di e-

commerce yaitu travel dengan nilai sebesar 34%, lalu diikuti 21% dari pelayanan 

ICT, komunikasi, periklanan dan media 19%, bank, keuangan dan asuransi 11%, 

sewa properti 4%, event organizer 5%, kontruksi dan pekerjaan umum 3%.  

Travel menjadi produk pelayanan yang paling banyak dibeli pada platform e-

commerce selain karena minat masyarakat terhadap traveling cukup besar, 

kemudahan dalam mengakses kebutuhan traveling yang ditawarkan juga menjadi 

salah satu alasan produk pelayanan ini banyak dibeli. Selain itu dengan adanya 

pelayanan travel online masyarakat terbantu untuk memperoleh informasi secara 

lengkap terkait pilihan tiket perjalanan baik berupa harga, jadwal, dan ketersediaan 

tiket tanpa harus mengantri, serta banyaknya promo yang ditawarkan melalui 

platform e-commerce menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk membeli 

produk playanan travel secara online. Sedangkan kontruksi dan pekerjaan umum 
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belum begitu diminati masyarakat karena tidak termasuk layanan yang dibutuhkan 

oleh kebanyakan masyarakat. 

Gambar 1.4 

Persentase Pembelian Produk Pelayanan E-commerce di Indonesia 

 Sumber: KOMINFO dan IMT Mitra Solusi, diolah (2021) 

Meroketnya ekonomi digital juga berpengaruh terhadap penarikan investasi 

asing untuk menanamkan modalnya di sektor ini. Peningkatan investasi asing 

terhadap sektor ekonomi digital merubah proporsi investasi di sektor sekunder dan 

primer yang semakin menipis, sedangkan investor asing semakin melirik sektor 

tersier. Sektor tersier sektor yang non-tradable misalnya sektor jasa, sedangkan 

sektor primer dan sekunder merupakan sektor tradable misalnya pada sektor 

agrikultur dan manufaktur. 

Praktis pergeseran tersebut berakibat pada menurunnya serapan tenaga kerja 

di Indonesia yang dimana sektor jasa merupakan industri padat modal sedangkan 

industri padat karya lebih membutuhkan banyak tenaga kerja alias labor intensive. 

Selain itu masih minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi 

kualifikasi di sektor industri digital berbanding terbalik dengan tingginya 
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permintaan SDM ahli untuk mengisi posisi tersebut sehingga perusahaan 

mengambil alternatif lain dengan mengisi posisi-posisi tersebut menggunakan 

tenaga kerja asing.  

Karena e-commerce terus berkembang, dampaknya terhadap lapangan kerja 

dan upah akan menjadi hasil dari kumpulan kekuatan interaktif yang kompleks. 

Perdagangan elektronik diharapkan secara langsung dan tidak langsung 

menciptakan pekerjaan serta menyebabkan hilangnya pekerjaan. Pekerjaan baru 

akan diperoleh dalam barang dan jasa yang berhubungan dengan informasi, 

hiburan, perangkat lunak dan produk digital, misalnya. Penciptaan pekerjaan secara 

tidak langsung akan terjadi melalui peningkatan permintaan dan produktivitas. 

Pekerjaan akan hilang ketika e-commerce menggantikan cara tradisional 

melakukan bisnis. Pekerjaan yang paling mungkin terpengaruh, seperti yang 

ditunjukkan oleh bukti awal, adalah pekerjaan di ritel sektor, kantor pos dan agen 

perjalanan. Namun, efeknya tidak akan seragam di seluruh negara, wilayah 

geografis, industri atau kelompok keterampilan (Terzi, 2011). 

Tabel 1.1 

Ranking Skill Digital ASEAN 

Negara Ranking 
IMD 

Ranking 
WEF 

Singapura 8 1 

Malaysia 21 46 

Indonesia 41 65 

Filiphina 48 54 

Thailand 49 73 

 Sumber: IMD, World Economi Forum, 2020 

Menurut World Digital Competitiveness Report yang dirilis oleh lembaga 

riset global IMD, menunjukkan skill digital Indonesia berada pada peringkat 41 

masih kalah dengan Malaysia dan Singapura, sedangkan peringkat 65 pada 
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laporan Word Economic Forum (WEF) yang berjudul The Network Readiness 

Indeks yang mengukur kemampuan masyarakat dalam menggunakan ICT (Citradi, 

2020). Situasi seperti ini perlu dibaca lebih awal oleh angkatan kerja Indonesia 

dengan meningkatkan wawasan dan kompetensi agar mampu menyesuaikan diri 

dengan kebutuhan pasar tenaga kerja baru yang tercipta dari hasil inovasi teknologi 

yang terus berkembang. Perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan 

peningkatan kualitas SDM sesuai kebutuhan pasar menjadi tantangan sendiri di 

masa sekarang, apalagi saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi. Dari data 

hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 

jumlah persentase penduduk usia produktif atau angkatan kerja (15-64 tahun), 

sebanyak 70,72% dari total populasi Indonesia di tahun 2020 didominasi oleh 

penduduk usia produktif atau angkatan kerja (15-64 tahun). 

Bisnis digital merupakan bisnis yang lahir dari adanya perubahan dan 

perkembangan teknologi diikuti dengan penggunaan jaringan internet secara 

massif. Bisnis digital adalah suatu jenis bisnis yang bergerak dibidang jasa dengan 

memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam penciptaan produk maupun 

pemasarannya. Semua jenis usaha yang menjual produk atau jasanya secara online, 

baik menggunakan world wide web atau aplikasi termasuk dalam ranah bisnis 

digital. E-commerce dan Fintech adalah contoh bisnis digital yang berkembang 

pesat saat ini. Electronic commerce (e-commerce) merupakan konsep yang bisa 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau pertukaran produk, jasa, dan 

informasi dengan internet sebagai medianya (M. Suyanto 2003:11). Sedangkan 

Financial technology (Fintech) menurut Bank Indonesia yaitu penggunaan 
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teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, 

dan/atau model bisnis bar serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas 

sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem 

pembayaran. Seperti penyediaan pembayaran secara online melalui aplikasi, e-

money, dan jasa pelayanan pinjaman online.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Taufikurahman & Ahmad 

Heri Firdaus (2020), dengan judul “Dampak Pemanfaatan Teknologi Digital pada 

Sektor Perdagangan Terhadap produktivitas, Tenaga Kerja, dan Pertumbuhan 

ekonomi”, hasil analisisnya tampak bahwa digitalisasi dalam segmen pertukaran 

meningkatkan jumlah output sebagai efisiensi jangka pendek dan jangka panjang. 

Pengaruh terhadap serrapan tenaga kerja baik di kawasan perkotaan maupun 

pedesaan menurunkan jenis pekerjaan tertentu selama masa penelitian, terutama 

bagi pekerja berketerampilan rendah, dan dampak pada kenaikan PDB asli selama 

masa penelitian. 

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penyerapan tenaga kerja akan 

meningkatkan perekonomian. Pesatnya perkembangan teknologi digital membawa 

perubahan yang signifikan terhadap gaya hidup masyarakat di suatu wilayah. Peran 

individu dan pemerintah setempat dalam merespon perkembangan teknologi dinilai 

perlu agar bisa bersaing dengan negara lain.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pertumbuhan Bisnis Digital Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Sebagai 

Variabel Intervening”. 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah nilai transaksi e-commerce berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia? 

2. Apakah jumlah pengguna internet berpengaruh terhadap penyerapan tenaga 

kerja di Indonesia? 

3. Apakah nilai transaksi e-commerce berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia? 

4. Apakah jumlah pengguna internet berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia ? 

5. Apakah penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia? 

6. Apakah nilai transaksi e-commerce berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja? 

7. Apakah jumlah pengguna internet berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja? 

C. Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara atau awal, suatu tesis sementara 

yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Untuk menganalisis 

bagaimana pengaruh pertumbuhan bisnis digital terhadap pertumbuhan ekonomi
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dengan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga nilai transaksi e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja.  

Transformasi Industri 4.0 menuntut bakat dan kualitas tenaga kerja yang 

lebih tinggi. Biasanya karena kemajuan pesat inovasi data yang dipadukan dengan 

globalisasi, sehingga segala macam pekerjaan akan semakin kompleks. Beberapa 

jenis pekerjaan akan hilang karena komputerisasi berbasis teknologi data, 

bagaimanapun beberapa jenis pekerjaan juga akan bertahan bahkan akan 

berkembang jenis pekerjaan baru, terutama bidang pekerjaan yang berkaitan 

dengan kapasitas dan kealihan individu. Berdasarkan penelitian Muhammad Rizal 

Taufikurahman (2020), digitalisasi sektor perdagangan menunjukkan dampak 

terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan perkotaan dan perdesaan dibeberapa 

jenis pekerjaan terutama terhadap tenaga kerja dengan keterampilan rendah. 

Pesatnya perkembangan teknologi sektor bisnis mendorong masyarakat 

menggunakan platform digital seperti e-commerce untuk melakukan transaksi baik 

menjual produk maupun membeli produk. Luasnya cakupan pasar bisnis online ini 

menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memanfaatkan hal tersebut dengan mulai 

bertransaksi secara massif di platform digital. Sehingga dengan perkembangan 

teknologi di sektor bisnis tersebut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, 

hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Candra Wijaya 

menyoal pengaruh teknologi terhadap penyerapan tenaga kerja yang menunjukkan 
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bahwa teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja.  

2. Diduga jumlah pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja.  

Perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia mengkonfirmasi 

bahwa masyarakat saat ini sudah mulai memanfaatkan internet dalam aktivitasnya. 

Di era serba internet saat ini, hampir semua aktivitas dapat dilakukan melalui 

digital. Kemudahan memperoleh informasi untuk pengembangan kemampuan dan 

pengetahuan menjadi salah satu manfaat dari adanya internet. Dalam bisnis digital 

pengguna internet di satu sisi menjadi konsumen atau pembeli di sisi lain mampu 

menjadi penjual dalam bisnis digital, dengan pengatahuan penggunaan internet 

menjadi salah satu bekal untuk memulai bisnis online. Sehingga dengan jumlah 

pengguna internet yang besar maka semakin banyak tenaga kerja yang akan 

terserap, baik dalam perusahaan maupun sebagai entrepreneur digital. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh I Kadek Candra Wijaya yang menunjukkan 

bahwa teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja. 

3. Diduga nilai transaksi e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Teori yang dikemukakan oleh Scumpeter bahwa inovasi yang dilakukan 

oleh para wirausaha akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Inovasi sektor bisnis 

melalui transaksi di platform e-commerce merupakan salah satu contoh 

pengembangan inovasi dalam perekonomian yang sedang banyak berlangsung di 
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Indonesia. Sehingga nilai transaksi e-commerce berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muchtia 

Hajari Muktar dan Rr. Getha Fety Dianari yang menunjukkan hasil bahwa adanya 

pengaruh positif dan signifikan nilai transaksi e-commerce terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

4. Diduga jumlah pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Jumlah pengguna internet menunjukkan adanya potensi besar terhadap 

pasar e-commerce Indonesia, sehingga jumlah pengguna internet yang dimiliki 

Indonesia berpotensi menjaring kontribusi e-commerce terhadap PDB. 

Pemanfaatan internet ini juga mengiplikasikan kenaikan arus penyebaran informasi 

dan ide sehingga mendorong munculnya inovasi dari pelaku bisnis (entrepreneur), 

sehingga sumber pertumbuhan ekonomi melalui penerapan e-commerce memberi 

peluang bagi pengguna untuk mendapat keuntungan (Dianari, 2018). Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Qu dan Chen yang menguji dampak e-commerce 

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Cina menunjukan bahwa jumlah 

pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Cina. 

5. Diduga penyerapan tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dalam teori Solow menunjukkan bahwa laju pertumbuhan modal manusia 

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh 

modal manusia, bahwa modal manusia merupakan input pokok dalam 

perekonomian. Dengan tingginya stok modal manusia dan ditunjang dengan 
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jenjang pendidikan yang mendukung tentu akan berpengaruh terhadap 

produktivitas suatu negara sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

lebih cepat. Semakin mudah modal manusia dalam menyesuaikan diri dengan 

zaman maka memberi peluang untuk terserap dalam lapangan pekerjaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Sulistiawati dengan judul “Penyerapan 

Tenaga Kerja Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Era Revolusi 

Industri 4.0” yang menunjukkan hasil bahwa penyerapan tenaga kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang mana hubungan 

penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan 

korelasi product moment mempunyai tingkat relasi yang kuat sehingga kasus berarti 

bahwa apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka serapan tenaga 

kerja bertambah. 

6. Diduga nilai transaksi e-commerce berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

Tingginya pertumbuhan nilai transaksi e-commerce secara langsung 

memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, nilai transaksi e-commerce 

yang tiap tahun mengalami peningkatan mengindikasikan bahwa transaksi melalui 

internet semakin bertambah, sehingga kebutuhan akan permintaan stok barang akan 

mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja pula. Permintaan akan tenaga kerja 

berdampak pada bekerjanya tenaga kerja yang awalnya menganggur menjadi 

tenaga kerja yang bekerja, tenaga kerja yang bekerja ini mengindikasikan terjadinya 

pengeluaran berupa konsumsi atas barang atau jasa, sehingga secara tidak langsung 
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melalui penyerapan tenaga kerja nilai transaksi e-commerce berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap produk domestik bruto. 

7. Diduga jumlah pengguna internet berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

Dengan kuantitas pengguna internet yang lebih dari setengah penduduk 

Indonesia menggambarkan bahwa saat ini masyarakat sudah bertinteraksi melalui 

dunia maya, penggunaan internet untuk aktivitas sehari-hari memberi kemudahan 

mulai dari kemudahan transaksi bisnis, kemudahan memperoleh informasi dan 

komunikasi serta kemudahan dalam meningkatkan skill melalui beberapa kanal di 

internet yang menyediakan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan. 

Sehingga dengan jumlah pengguna internet yang besar memungkinkan untuk 

terciptanya masyarakat yang paham akan kebutuhan pasar tenaga kerja, selain itu 

juga dengan adanya inovasi di sektor bisnis digital mendorong masyarakat 

memanfaatkan internet sebagai media untuk memperoleh keuntungan. Maka secara 

tidak langsung pengguna internet mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga 

berdampak pada banyaknya bermunculan entrepreneur baru, yang pada akhirnya 

meningkatkan kegiatan perekonomian. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional dari setiap variabel sebagai berikut:  

1. Bisnis digital atau e-commerce  merupakan rangkaian proses bisnis yang 

dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan 

perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan 

pertukaran/penjualan barang, jasa dan informasi secara elektronik. Parameter 
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yang diukur yaitu perubahan nilai transaksi e-commerce, dan jumlah pengguna 

internet dari tahun 2010 s/d 2020. 

a. Nilai transaksi e-commerce (X1.1) merupakan total nilai dari transaksi bisnis 

online yang berlangsung pada periode tertentu. 

b. Pengguna internet (X1.2) merupakan semua penduduk yang terhubung 

dengan jaringan internet baik yang menggunakan sambungan internet 

melalui perangkat smartphone, laptop atau Personal Computer (PC) baik 

dari rumah atau bukan dari rumah dan baik perangkat milik pribadi atau 

bukan. 

2. Penyerapan tenaga kerja (Z) adalah jumlah tenaga kerja yang terserap oleh 

lapangan kerja di Indonesia, parameter yang diukur yaitu dari jumlah tenaga 

kerja yang bekerja dari tahun 2010 s/d 2020 dalam satuan jiwa. 

3. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang 

dicapai oleh Indonesia, parameter yang diukur yaitu dari nilai PDB harga berlaku 

dari tahun 2010 s/d 2020 dalam satuan rupiah. 

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.2 

Mapping Hasil Penelitian Terdahulu 

Nama Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 2 3 2 

Sixun Liu 

(2013) 

Studi Empiris 

Tentang Efek 

E-commerce 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Metoode pearson 

correlation, 

multiple linear 

regression. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

indikator jumlah 

pengguna internet, jumah 

pelanggan online shop, 

skala pengeluaran iklan 

online, jumlah CN 
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domain nama, jumlah 

website, internasional 

internet band width 

menunjukkan pengaruh 

signifikan dan positif 

terhadap PDB dan 

terdapat hubungan jangka 

panjang antara e-

commerce dengan 

pertumbuhan PDB. 

Lili Qu & Yan 

Chen (2014) 

Dampak E-

commerce  

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tiongkok 

Metoode pearson 

correlation, 

multiple linear 

regression. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

jumlah dari pengguna 

internet, jumlah bisnis e-

commerce, dan jumlah 

pelanggan online shop 

secara signifikan 

berfengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

ekononi di Tiongkok. 

Muhammad 

Rizal 

Taufikurahman, 

Ahmad Heri 

Firdaus (2020) 

Dampak 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Digital pada 

Sektor 

Perdagangan 

Terhadap 

Produktivitas, 

Tenaga Kerja 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Metode analisis 

yang digunakan 

adalah metode 

analisis model 

Computable 

General 

Equilibrium (CGE) 

dinamik. 

Hasil penelitian 

menunjukkan digitalisasi 

di sektor perdagangan 

meningkatkan jumlah 

outputnya sebagai 

produktivitas jangka 

pendek dan panjang. 

Adapun dampak terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

di perkotaan dan pedesaan 

menurunkan jenis 

pekerjaan tertentu pada 

periode analisis terutama 

tenaga kerja terampil 

rendah sebanyak 0,6%. 

Selanjutnya dampak 

terhadap GDP riil 

meningkat pada periode 

analisis. Kontribusi 

terhadap PDB riil sebesar 

0,18% dan tidak 

signifikan. 
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Rr. Getha Fety 

Dianari (2018) 

Pengaruh E-

commerce 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia 

Pendekatan Auto-

Regressive 

Distributed Log 

(ARDL) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

perkembangan e-

commerce yang 

direpresentasikan melalui 

perkembangan nilai 

transaksi e-commerce, 

perkembangan jumlah 

situs bisnis, dan jumlah 

pengguna internet 

berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Pengaruh hanya 

signifikan pada jangka 

panjang dan tidak 

signifikan pada jangka 

pendek kenaikan 1 

perkembangan jumlah 

situs bisnis e-commerce 

cenderung direspon 

kenaikan PDB 

Rp.0,000491 triliun 

dengan tingkat toleransi 

45%. Pada jangka 

panjang signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap PDB pada 

tingkat toleransi 10%, 

kenaikan 1 perkembangan 

jumlah situs bisnis e-

commerce direspon 

dengan kenaikan PDB 

sebesar Rp.0,000769 

triliun. 

Rini 

Sulistiawati 

(2018) 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Sektor Industri 

dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Provinsi Di 

Indonesia Era 

Revolusi 

Industri 4.0 

Metode deskriptif 

dengan 

menggunakan 

analisis data panel 

Hasil penelitian yang 

telah dilakukan 

menunjukkan: 

1. Hubungan penyerapan 

tenaga kerja sektor 

industri dengan 

pertumbuhan ekonomi di 

provinsi di Indonesia 

yang dihitung dengan 

korelasi product moment 

memiliki tingkat 
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hubungan yang kuat dan 

tidak signifikan, Keadaan 

ini mempunyai makna 

bahwa bila pertumbuhan 

ekonomi meningkat maka 

penyerapan tenaga kerja 

juga akan bertambah, 

2. Penyerapan tenaga 

kerja sektor industri 

memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

provinsi di Indonesia 

berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis. 

Pengaruh penyerapan 

tenaga kerja sektor 

industri terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

provinsi di Indonesia 

memperoleh hasil yang 

tidak signifikan dengan 

nilai probabilitas sebesar 

0,7033 lebih besar dari 

nilai yang ditentukan 

yaitu 0,05. Nilai R2 

sebesar 0,544383, yang 

artinya 54% penyerapan 

tenaga kerja sektor 

industri berpengaruh 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Nurul Amalia 

Sari (2019) 

Pengaruh 

Perkembangan 

Ekonomi 

Digital 

Terhadap 

Pendapatan 

Pelaku Usaha 

UMKM di 

Kota 

Makassar 

Metode analisis 

menggunakan 

pendekatan 

deskriptif 

kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh ekonomi digital 

secara parsial yang positif 

dan signifikan terhadap 

pendapatan pelaku usaha 

UMKM di Kota 

Makassar. Hasil 

perhitungan dimana nilai 

signifikan ekonomi digital 

0,000 , dari a 0,05 dan 

diketahui nilai t hitung 

9,546 > dari t table 

1,986., maka ekonomi 
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digital berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pendapatan 

UMKM di Kota 

Makassar. Sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Shinta 

Maharani 

(2019) 

Ekonomi 

Digital: 

Peluang dan 

Tantangan 

Masa Depan 

terhadap 

Ekonomi 

Syariah di 

Indonesia 

Pendekatan 

kuantitatif dengan 

menggunakan data 

primer 

Hasil dari pengujian 

diperoleh nilai 

signifikansi variabel 

sebesar 0,00 < 0,05 serta 

didapat nilai t hitung > t 

tabel yaitu 3.756 > 1,6595 

sehingga, H0 ditolak dan 

H1 diterima. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel ekonomi digital 

berpengaruh secara 

parsial terhadap peluang 

ekonomi syariah guna 

memperlebar dan 

mengepakkan sayapnya, 

berpengaruh secara 

parsial terhadap tantangan 

ekonomi syariah, dan 

ekonomi digital 

berpengaruh secara 

simultan (bersama-sama) 

terhadap tantangan dan 

peluang ekonomi syariah. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai transaksi e-commerce terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengguna internet terhadap penyerapan 

tenaga kerja di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai transaksi e-commerce terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengguna internet terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

6. Untuk mengetahui pengaruh nilai transaksi e-commerce terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

7. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pengguna internet terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini: 

1. Bagi Civitas Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah 

khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang penyerapan tenaga kerja dan 

pertumbuhan ekonomi di sektor bisnis digital, yang nantinya memberikan 

perubahan literasi dalam melakukan perubahan ekonomi yang lebih baik. Selain itu 

melalui penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi penelitian lain 

yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis. 

2. Bagi Instansi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan 

menambah wawasan serta pengetahuan tambahan tentang pengaruh dari 

pertumbuhan bisnis digital terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

3. Bagi Publik 
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Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan sebagai referensi bagi 

pemerintah maupun pihak lain yang berwenang dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan bisnis digital, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan 

ekonomi. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai penambahan 

pengetahuan bagi masyarakat.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Dewasa ini tema sentral dalam kehidupan dihampir semua negara yaitu 

mengenai pertumbuhan ekonomi. Berbagai program pembangunan suatu negara 

dikatakan berhasil dinilai dari tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional 

di negara tersebut. Bahkan bagus tidaknya mutu kebijakan pemerintah dan kualitas 

aparatnya di sektor ekonomi secara menyeluruh bisa diukur dari percepatan 

pertumbuhan output nasional yang dihasilkan (Jhingan, 2013). 

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 

perekonomian yang menyebabkan harga barang dan jasa yang diproduksikan dalam 

masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan 

selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.  

Secara jelasnya, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output 

per kapita dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut terdapat tiga hal yang 

ditekankan, yaitu proses, output per kapita, dan jangka/periode panjang. Adapun 

perhitungan output per kapita yaitu dengan memakai pendekatan PDB total dibagi 

dengan jumlah penduduk. Melalui pendekatan ini dapat diperoleh gambaran tingkat 

taraf hidup per individu suatu negara. 
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Selain itu PDB juga diukur dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, 

antara lain yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan 

pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi 

penawaran agregat, sedangkan pendekatan pengeluaran merupakan penghitungan 

PDB dari sisi permintaan agregat. Menurut pendekatan produksi, PDB merupakan 

jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Sedangkan 

pendekatan melalui pendapatan, PDB merupakan jumlah pendapatan yang diterima 

oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-

masing sektor. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan keadaan perekonomian 

di daerah tersebut. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan 

dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, maka semakin besar 

pula kesempatan berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di 

daerah tersebut. Berikut indikator yang dipakai dalam meninjau perkembangan dan 

potensi ekonomi: 

1) Laju pertumbuhan ekonomi, penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi 

biasanya dengan melihat perkembangan dalam kurun tahun ke tahun. Dasar 

penggunaan indikator ini adalah untuk melihat proses output yang terjadi dalam 

periode waktu setahun. Adapun rumus perhitungannya yaitu sebagai berikut:  

∆PDBt =
PDBt−PDBt−1

PDBt−1
 x 100% 

di mana: 

∆PDBt = Laju pertumbuhan ekonomi 
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PDBt-1 = PDB tahun sebelumnya 

2) PDB per kapita, indikator ini dipergunakan dalam melihat pendapatan yang 

didapatkan dari setiap individu di suatu wilayah. Fungsi indikator ini adalah 

untuk mengukur kemakmuran tiap orang. Dengan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝐷𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
PDB

JPt
 

di mana: 

PDBt = Produk Domestik Bruto tahun t 

JPt = Jumlah penduduk tahun t 

Sejalan dengan Todaro, pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang 

dikemukakan Simon Kuznet yaitu kemampuan suatu bangsa untuk mengadakan 

jenis barang-barang ekonomi yang banyak kepada penduduknya, kemampuan 

tersebut sejalan dengan kemajuan ekonomi, kelembagaan dan filosofis yang 

diperlukan. Definisi tersebut memiliki tiga indikator pengertian: yang pertama, 

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari ekspansi secara terus 

menerus dalam persediaan produk. Kedua, faktor penting dalam pertumbuhan 

ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan dalam persediaan beragam jenis 

barang kepada penduduknya yaitu kemajuan teknologi. Ketiga, pemanfaatan 

teknologi secara meluas dan efisien membutuhkan adanya penyesuaian dengan 

bidang kelembagaan dan filosofis sehingga kemajuan inovasi yang diciptakan oleh 

ilmu pengetahuan manusia dapat dipergunakan dengan baik (Jhingan, 2008). 

Banyak pula ahli fikih dan ekonomi yang menaruh perhatian pada 

pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang menerangkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak sebatas kegiatan memproduksi saja. Namun, 
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pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan yang bersifat menyeluruh pada bidang 

produksi yang erat kaitannya dengan pemerataan keadilan. Pertumbuhan tidak 

hanya masalah ekonomi, namun aktivitas manusia yang difokuskan untuk 

pertumbuhan dan kemajuan baik secara subtansial maupun dari segi spiritual.  

Sebagian paham utama yang identik dengan pertumbuhan ekonomi jika 

dilihat dari sudut pandang Islam diantaranya memasukkan batasan terkait 

permasalahan ekonomi itu sendiri, pandangan Islam terhadap permasalahan 

ekonomi tidak sama dengan yang dianut oleh para kapitalis, dimana yang dimaksud 

masalah ekonomi yaitu masalah moneter dan minimnya sumber-sumber daya 

kekayaan. Pandangan Islam menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan kapital 

yang sudah disediakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 

diperuntukkan dalam mengatasi persoalan eksistensi kehidupan manusia (Huda, 

2015).  

Menurut Abdurhaman Yusro, hal tersebut sudah tergambar dalam firman 

Allah SWT QS. Al-Ar’raaf/7: 96. 

نَ السَّمَاۤءِ وَالَْْرْضِ وَلٰكِنْ كَ  ى اٰمَنوُْا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْنَا عَليَْهِمْ بَرَكٰتٍ م ِ ذَّبوُْا فَاخََذنْٰهُمْ بمَِا كَانوُْا وَلوَْ انََّ اهَْلَ الْقرُٰٰٓ

 يكَْسِبوُْنَ 

Terjemahnya: 

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan 

melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata 

mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai 

dengan apa yang telah mereka kerjakan". 

Uraian ayat di atas dapat dipahami, selama kita rajin mengucap istighfar 

(meminta ampun) maka kebahagiaan dan kesejahteraan akan kita peroleh dalam 

hidup. Sebab Allah SWT menjanjikan rezeki yang berlimpah kepada kaumnya, jika 
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kaumnya tersebut bebas dari perbuatan maksiat serta senantiasa berjalan sesuai 

dengan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Namun, tidak akan memperoleh 

ketenangan dan stabilitas dalam hidup apabila kemaksiatan merajalela di 

masyarakat serta tidak adanya ketaatan kepada Tuhan. 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi: 

a) Teori Klasik  

Pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengatakan ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumah penduduk, jumlah stok barang-

barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang 

digunakan (Sukiro, 2016:433). Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap 

bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran 

bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak memiliki arti jika tidak ada sumber 

daya manusia yang pandai mengelolah sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam 

hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber 

daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi 

tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar 

ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif 

merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. 

b) Teori Schumpeter 

Teori Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha di dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini menunjukkan bahwa para 

pengusaha adalah golongan yang akan terus-menerus melakukan pembaharuan atau 

inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut antara lain: promosi barang-
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barang baru, meningkatkan efisiensi cara produksi suatu barang, memperluas 

jangkauan pasar barang, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan 

mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi 

keefisienan kegiatan perusahaan. 

Schumpeter (1939) juga menekankan proses pertumbuhan secara 

fundamental merupakan proses destruktif kreatif (creative destruction). Produk 

baru mulai dikembangkan, membuat barang lama menjadi usang. Teknik produksi 

yang baru telah diperkenalkan, yang membutuhkan keterampilan baru dan 

membuat beberapa keterampilan lama menjadi kurang berguna (Blanchard, 

2017:283). 

Teori pertumbuhan Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan 

perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang namun tidak berlangsung 

lama. Pada waktu keadaan tersebut, segolongan pengusaha yang didorong oleh 

keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan inovasi mereka akan 

meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi tersebut akan 

meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan dan konsumsi 

masyarakat meningkat. Kenaikan tersebut mendorong perusahaan menaikkan 

tingkat produksi barang dan melakukan penanaman modal baru. 

Schumpeter menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemajuan suatu 

ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka 

pertumbuhan ekonomi akan bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan 

mencapai tingkat “keadaan tidak berkembang atau “stationary state” (Sukiro, 

2016:434) 
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c) Teori Neo-Klasik 

Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik melihat dari segi penawaran. 

Menurut teori yang dikembangkan oleh Abramovits-Solow pertumbuhan ekonomi 

tergantung dari perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, 

pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan berikut: 

∆Y = F(∆K, ∆L, ∆T) 

di mana 

∆Y adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. 

∆K adalah tingkat pertumbuhan modal. 

∆L adalah tingkat pertumbuhan penduduk. 

∆T adalah tingkat pertumbuhan teknologi 

Kesimpulan dari persamaan itu menunjukkan bahwa faktor terpenting yang 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan 

pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi 

dan pertambahan kelahiran dan kepakaran tenaga kerja. 

Selain itu pandangan dari Solow-Swan yang didasarkan atas pendapat yang 

mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian sedang berada di 

tingkat pekerjaan penuh (full employment) dan tingkat penggunaan penuh atas 

faktor-faktor produksi. Yang mana teknologi modern juga terlibat dalam 

penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, semua sangat bergantung pada 

ketersediaan sumber daya, akumulasi modal, kenaikan jumlah penduduk dan 

kemajuan teknologi (Prawoto Nano, 2019). 
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Penelitian lain setelah itu yang dilakukan oleh Denison menunjukkan bahwa 

bukan modal, tetapi teknologi dan perkembangan keterampilan yang menjadi faktor 

utama yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukiro, 2016:437) 

d) Teori Endogen 

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan pada pertengahan 1980-an 

sebagai tanggapan atas kritik terhadap model pertumbuhan neoklasik yang terkait 

dengan pertumbuhan eksogen. Teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa 

pertumbuhan ekonomi adalah hasil yang didorong secara internal dari suatu sistem 

ekonomi, bukan hasil dari kekuatan dan faktor yang menimpa dari luar . Tema 

utama teori pertumbuhan endogen adalah bahwa pertumbuhan ekonomi melibatkan 

interaksi dua arah antara teknologi dan kehidupan ekonomi: kemajuan teknologi 

mengubah sistem ekonomi yang menciptakannya. Lucas, Grossman dan Helpman, 

serta Aghion dan Howitt telah memberikan panduan tentang cara endogenisasi 

perubahan teknologi untuk menciptakan penjelasan baru untuk pertumbuhan 

ekonomi, misalnya, bahwa inovasi teknologi didorong oleh motif keuntungan agen 

dalam perekonomian, dan kebijakan pemerintah tentang bagaimana inovasi 

teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang (Ho & Kauffman, 

2007). 

B. Teori Disruptif Inovasi 

Teori distruptif inovasi adalah teori yang pertama kali dicetuskan oleh 

Christensen (1997) melalui bukunya “The Innovator’s Dilemma”. Dalam bukunya 

ia menjelaskan disruptive technology secara komprehensif. Namun seiring 

berjalannya waktu makna disruptif mengalami perluasan makna, tidak hanya 
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mencakup bidang teknologi, tapi mengalami perkembangan menjadi inovasi 

disruptif yang mencakup inovasi produk dan model bisnis (Christensen dan Raynor, 

2003; Christensen, 2006). Christensen dan Raynor (2003) memberi contoh bahwa 

inovasi disruptif mencakup beberapa hal seperti diskon di departmet stores, tiket 

pesawat yang murah, produk pasar massal seperti peralatan salinan (copiers), 

sepeda motor, dan bisnis online seperti penjualan buku, biro perjalanan, dan lain-

lain (Rachma et al., 2018). 

Disruptive innovation yang dikemukakan oleh Christensen (2000) dibagi 

menjadi disruptive innovation yang low-end dan new-market. Antara low-end dan 

new-market serta incremental dan radical bersifat kontinum, artinya tidak ada 

pembatasan yang diskrit antara satu titik ekstrim dengan titik ekstrim lain karena 

perubahan tersebut melalui suatu proses dan sangat bergantung pada implementasi 

dari suatu ide inovasi. 

Christensen dan Raynor (2003) menjelaskan bahwa inovasi disruptif yang 

bersifat new-market adalah inovasi yang memungkinkan lebih banyak orang yang 

sebelumnya tidak memiliki cukup uang atau keterampilan menjadi pembeli baru, 

pengguna suatu produk baru, dan melakukan suatu pekerjaan baru. Sebaliknya, 

inovasi disruptif yang berfiat low-end adalah inovasi yang ditujukan kepada atau 

menyasar konsumen yang paling kecil keuntungannya dan paling banyak dilihat 

atau diketahui oleh perusahaan yang sudah lama beroperasi dalam industrinya. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa disrupsi new-market yang menjadi 

pasar sasaran adalah customer potensial yang bukan konsumen dari produk sejenis 

yang telah dihasilkan oleh perusahaan yang telah beroperasi di pasar. Inovasi 
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disruptif menciptakan jaringan nilai baru yang merupakan pelanggan baru atau 

situasi berbeda di mana sebuah produk digunakan, yang dimungkinkan oleh 

perbaikan dalam penyederhanaan, kemudahan dalam distribusi barang atau mudah 

dibawa kemana-mana, dan biaya yang lebih murah (Christensen dan Raynor). 

Ditambahkan bahwa inovasi disruptif yang new-market selalu harganya lebih 

rendah, walupun belum tentu murah dalam ukuran nilai mutlak (Yu & Hang, 2010). 

C. Bisnis Digital (E-commerce) 

Sejarah bisnis online yang merupakan bagian dari ekonomi digital berawal 

pada tahun 1980-an saat mulai digunakannya surat elektronik (e-mail). E-mail 

digunakan untuk mengirimkan data elektronik (pesan teks, foto, video atau audio) 

yang dikirim melalui perangkat komputer ke komputer atau dari komputer ke 

seluler. Bisnis online pada waktu itu masih sebatas mengandalkan teknologi yang 

bernama e-mail. Bisnis online sendiri mulai terekam di Indonesia pada tahun 1990-

an, namun tidak ada jejak pasti siapa yang memulai. Perkembangan sejarahnya 

lebih tampak dengan semakin banyaknya piranti bernama komputer dan 

penggunanya dari waktu ke waktu, terutama dalam 10 tahun terakhir. Saat ini, 

diperkirakan sepertiga jumlah penduduk Indonesia sudah punya akses terhadap 

internet.  

Istilah e-commerce awal munculnya di tahun 1990-an karena munculnya 

inisiatif untuk merubah prespektif transaksi jual/beli dan pembayaran yang awalnya 

menggunakan cara konvensional menjadi transaksi dalam bentuk digital melalui 

media jaringan internet dan perangkat komputer (Pratama, 2015). Electronic 

commerce, umumnya dikenal sebagai e-commerce, merupakan perdagangan 
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produk atau jasa dengan menggunakan jaringan komputer seperti internet. 

Perdagangan elektronik mengacu pada teknologi seperti: perdagangan seluler, 

transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, 

pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik (EDI), sistem manajemen 

persediaan, dan sistem pengumpulan data otomatis (Shahriari et al., 2015). 

Sedangkan menurut istilah e-commerce berarti transaksi melalui perangkat 

elektronik yang terhubung dengan internet sebagai medianya. Adapun menurut 

terminologi yang dikemukakan oleh pandangan WTO (World Trade Organization), 

e-commerce melibatkan semua kegiatan seperti mulai dari proses produksi, 

pendistribusian, pemasaran/promosi, penjualan, dan pengiriman produk atau jasa 

melalui media elektronik. Sementara itu, Aliansi untuk Bisnis Global 

mendefinisikan e-commerce sebagai semua transaksi nilai yang melibatkan transfer 

informasi, produk, layanan atau pembayaran melalui jaringan elektronik sebagai 

media. Melalui media ini barang dan jasa dengan nilai ekonomi dirancang, 

diproduksi, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan 

(Tanuwidjaja, 2018). 

I Putu Agus Eka Pratama dalam bukunya “E-Commerce, E-Business, & 

Mobile Commerce: Teori & Praktik, menguraikan definisi mengenai e-commerce 

yang dikemukakan oleh para ahli berikut ini: 

1. Kim & Moon (1998) mendefinisikan e-commerce adalah suatu proses untuk 

mengirim informasi, layanan, produk, alur pembayaran, melalui media telepon, 

jaringan internet, dan media digital lainnya. 
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2. Baorakis, Kourgiantakis, dan Migdalas (2002) mendefinisikan e-commerce 

sebagai bentuk perniagaan berupa produk dan informasi dengan akses jaringan 

internet. 

3. Chaffey (2007) memberi definisi e-commerce, dengan pertimbangan bahwa 

pada 2007 kemajuan teknologi komputer dan jaringan internet telah memberi 

perubahan terhadap e-commerce, yang mana munculnya berbagai macam 

teknologi pada keamanan, pembayaran online, alat-alat mobile, banyaknya 

instansi, pengguna internet, dan bermacam teknologi aplikasi berbasis web. 

Pada akhirnya ia mendefinisikan e-commerce  sebagai suatu alur dalam 

pertukaran informasi antar instansi dan stakeholder berbasis media elektronik 

yang terkoneksi dengan jaringan internet. 

Rumus dasar e-business/e-commerce yaitu teknologi informasi + bisnis. 

Definisi e-business/e-commerce sangat bergam. E-commerce atau perdagangan 

elektronik adalah bagian dari e-lifestyle yang memungkinkan transaksi 

perdagangan dilakukan secara online dari segala sudut  (Akbar, 2020). E-commerce 

juga didefinisikan sebagai rangkaian proses bisnis yang dilakukan dengan 

menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan perusahaan, konsumen 

dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan 

barang, jasa dan informasi secara elektronik (Munawar, 2009). 

Maka, dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas 

dapat ditarik arti e-commerce secara garis besar yaitu mengacu  pada jaringan 

internet sebagai media transaksi belanja online.  
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Ada berapa klasifikasi transaksi e-commerce. Salah satunya dengan melihat 

sifat peserta yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan sifat 

penggunanya, e-commerce dibagi menjadi tiga jenis (Pradana, 2015): 

1. Bisnis e-commerce kepada konsumen (B2C) yang melibatkan penjualan produk 

dan layanan ritel kepada pembeli perorangan. 

2. Bisnis ke bisnis (B2B) e-commerce dalam hal ini melibatkan produk dan layanan 

antar perusahaan.  

3. Konsumen ke konsumen e-commerce (C2C) yang melibatkan konsumen yang 

menjual langsung ke konsumen.  

Menurut Hidayah (2008) E-commerce memiliki beberapa komponen 

standar yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis offline, yaitu: 

1. Produk: banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer, 

buku, pakaian, musik, mainan, makanan/minuman, dan lainnya. 

2. Tempat untuk menjual produk: tempat untuk menjual adalah internet yang 

berarti pebisnis harus memiliki domain dan hosting. 

3. Cara menerima dan memesan: email, telepon, sms, sosial media, dan lainnya. 

4. Metode pembayaran: tunai, cek, bank draft, kartu kredit, pembayaran melalui 

aplikasi (Paypal, Ovo, Go-Pay). 

5. Metode pengiriman: pengiriman dapat dilakukan melalui jasa pengiriman paket, 

penjual, atau diunduh jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu 

(misalnya perangkat lunak). 

6. Layanan pelanggan: email, formulir online, FAQ, telepon, obrolan, dan lainnya. 
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Adapun komponen-komponen e-commerce sebagai berikut (Turban. E., 

2015): 

1) Manusia. Dalam hal ini penjual, pembeli, perantara, karyawan, sistem informasi 

dan pakar teknologi. 

2) Kebijakan publik. Masalah hukum, kebijakan dan peraturan dalam hal ini adalah 

perlindungan privasi dan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah 

termasuk kepatuhan dan standar teknis. 

3) Pemasaran  dan periklanan.   

4) Layanan pendukung. Dalam hal ini yang berkaitan dengan pembuatan konten, 

sistem pembayaran dan sistem pengiriman. 

5) Kemitraan bisnis. Usaha patungan, pertukaran, dan kemitraan bisnis dari 

berbagai jenis usaha yang terjadi di e-commerce. 

Bisnis e-commerce bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam 

melakukan transaksi baik penjualan ataupun pembelian suatu produk. Dari 

banyaknya jenis transaksi pembayaran dalam e-commerce, berikut ini beberapa 

jenis pembayaran yang paling umum digunakan (Akbar, 2020): 

1) Pembayaran kartu kredit 

Pembayaran jenis ini merupakan pembayaran yang paling umum digunakan 

karena kemudahan yang ditawarkan. Kartu kredit merupakan sebuah alat 

pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai, alat pembayaran ini 

dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis barang dan jasa di tempat-tempat 

yang telah menyediakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan kartu 

kredit. 
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2) Transfer bank 

Selain menggunakan metode pembayaran kartu kredit, pembayaran transfer 

bank merupakan jenis pembayaran yang paling umum digunakan. Saat ini transfer 

bank sudah bisa dilakukan melalui ATM, internet banking atau mobile banking. 

Transfer merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana 

tertentu sesuai dengan kebutuhan dan jumlah telah ditentukan. 

3) Rekening bersama 

Metode ini berkembang seiring dengan maraknya transaksi di pasar online. 

Pembayaran ini bertujuan untuk melindungi penjual dan pembeli. Rekening 

bersama adalah suatu perantara yang menjembatani pembayaran antara pembeli dan 

penjual yang bersifat netral. Jadi ketika pembeli dan penjual melakukan transaksi, 

maka rekening bersama akan menyimpan pembayaran pembeli untuk sementara 

waktu hingga barang yang dipesan sampai, baru kemudian penjual bisa 

mendapatkan uangnya. 

4) Cash On Delivery (COD) 

Jenis pembayaran ini tak kalah populer dengan jenis pembayaran lainnya. 

COD atau Cash On delivery merupakan salah satu cara pembayaran dalam transaksi 

jual-beli online, dimana pembeli akan membayar produk pesanannya ketika 

pesanannya telah sampai tujuan.  

5) E-payment  

Pembayaran jenis ini merupakan jenis pembayaran yang menggunakan 

akses internet sebagai sarana perantara. Untuk menjamin keamanan transaksi ini, 
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beberapa start up yang menjadi perantara bekerja sama dengan sejumlah lembaga 

perbankan untuk mulai memfasilitasi e-payment secara aman, cepat dan praktis. 

Pada masa pandemi covid-19 Bank Indonesia mencatatkan transaksi e-

commerce mengalami pertumbuhan yang positif, pertumbuhan volume transaksi e-

commerce pada september 2020 mencapai 150,16 juta transaksi, meningkat 79,89 

persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Hasil studi dari Google, Temasec, dan 

Bain & Company tahun 2020 juga menunjukkan bahwa Indonesia negara dengan 

nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di ASEAN yaitu mencapai US$44 miliar 

dan diprediksi mampu mencapai US$124 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut 

didukung oleh kontribusi e-commerce Indonesia yang menembus US$32 miliar 

pada tahun 2020 dan diprediksi senilai US$83 miliar pada tahun 2025. Bisnis online 

kini telah mencatat l40 juta transaksi hingga Agustus 2020 dan akan tumbuh pesat 

karena dukungan 4G jaringan internet serta respon positif dari masyarakat terkait 

dengan teknologi digital.  

Teknologi digital terbukti memainkan peran strategis dalam menyediakan 

barang dan jasa dalam waktu yang nyaman, praktis, lebih murah, lebih cepat, hemat 

dan padat karya. Ketersediaan perbankan/nonproduk dan layanan perbankan yang 

menggunakan teknologi digital sangat tinggi dihargai masyarakat, baik individu 

maupun bisnis aktor, termasuk UMKM. Ekonomi berbasis digital akan menjadi 

salah satu pendorong ekonomi pertumbuhan dan pendapatan per kapita Indonesia 

di tengah-tengah ekonomi global yang lesu karena perang perdagangan dan 

peningkatan harga minyak di pasar internasional, termasuk dalam mewujudkan 
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pendapatan pemerataan, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan keuangan 

akses inklusi dan keuangan.  

Dampak e-commerce terhadap masyarakat dikurangi terutama oleh aspek-

aspek berikut yang bertujuan dampak e-commerce pada proses ekonomi: 

“pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses ke informasi pasar, intensifikasi 

persaingan, alokasi sumber daya yang lebih baik, peningkatan daya saing 

perusahaan dan meningkatkan, atas dasar ini, kemampuan mereka menciptakan 

nilai dan bersaing di pasar yang lebih mengglobal” (Ghibuţiu, 2003). 

Di era disrupsi sekarang ini peluang dan kesempatan bagi berbagai jenis 

usaha khususnya untuk usaha kecil menengah sangat terbuka lebar. Dengan kata 

lain bahwa era ini merupakan era adu kreatifitas atau adu inovasi yang berarti 

bahwa siapa yang unggul maka usaha atau bisnis tersebut akan maju dan 

berkembang dengan syarat mampu bersaing dengan melakukan kreasi dan inovasi, 

sedangkan usaha atau bisnis yang tidak mampu berkembang dan melakukan inovasi 

maka usaha atau bisnisnya akan mengalami ketertinggalan karena tidak mampu 

bersaing (Azis, 2019). 

Dalam QS. An-Nisa’/4: 29, Allah SWT berfirman: 

ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُا۟ لَْ  ٰـ ا۟ أَ  يَ نكُمْ ۚ وَلَْ تقَْتلُوُٰٓ رَةً عَن ترََاضٍ م ِ ٰـ ٰٓ أنَ تكَُونَ تِجَ طِلِ إلَِّْ ٰـ لَكُم بيَْنكَُم بِٱلْبَ ا۟ أمَْوَٰ نفسَُكُمْ ۚ إِنَّ تأَكُْلوُٰٓ

 ٱللَّهَ كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 

di antara kamu.”  
 

Pada ayat tersebut dapat lihat, bahwa prinsip dasar bisnis yaitu berstatus 

halal seperti yang telah dianjurkan dan diajarkan agama Islam. Ajaran Islam juga 

telah menyebutkan rukun jual/beli yaitu: terdapat penjual, pembeli, ijab kabul, dan 
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barang yang akan diakadkan (Fiqhul Islami wa Adillatuhu juA1z-V hal. 3309). Lalu 

untuk syarat sah jual/beli yang disyariatkan yaitu syarat pelaku akad dan syarat 

barang yang diakadkan. Dalam kasus transaksi jual-beli online seorang yang ingin 

membeli barang di situs tertentu akan membeli barang tersebut jika merasa tertarik 

dengan segala macam promosi yang ditawarkan, namun jika tidak sesuai dengan 

keinginan maka tidak ada paksaan dalam membeli barang tersebut. Sehingga dalam 

kasus transaksi jual-beli online dapat dikatakan tidak ada kondisi dimana pembeli 

harus terpaksa membeli barang yang ditawarkan atau tidak ada paksaan dalam 

transaksi jual-beli secara online. 

Syarat pelaku yang disyaratkan yaitu berakal dan memiliki kemampuan 

dalam hal memilih. Oleh karena itu orang kurang waras, orang kehilangan 

kesadaran atau mabuk, dan anak kecil (yang belum tahu membedakan) tidak sah. 

Sedangkan, untuk syarat sahnya barang yang diakadkan yaitu suci (halal lagi baik), 

bermanfaat, kepunyaan pelaku akad, bisa diserahkan oleh pelaku akad, paham akan 

status barang (seperti jenis, kualitas, jumlah), barang bisa diterima pihak yang 

berakad (Fiqih Sunnah juz 3 hal 123). Dalam hal ini transaksi jual-beli online 

dilakukan oleh orang yang mengerti penggunaan internet dan paham dalam 

melakukan transaksi jual-beli online sehingga pembeli merupakan orang yang 

berakal dalam proses transaksi jual-beli online ini. Syarat selanjutnya juga yang 

dipenuhi yaitu dalam hal mengetahui status barang, dalam beberapa situs 

perdagangan online saat ini sudah terdapat penjelasan rinci tentang produk pada 

setiap produk yang diperjualbelikan di situs tersebut, misal di Tokopedia setiap 

barang memiliki keterangan produk. 
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D. Teori Penyerapan Tenaga Kerja 

Menurut UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, definisi dari tenaga kerja 

(manpower) yaitu setiap individu atau penduduk memiliki usia kerja (15 tahun 

keatas) yang bisa mengerjakan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan barang 

dan/atau jasa baik sebagai pemenuhan kebutuhan individu maupun kebutuhan 

orang banyak. Tenaga kerja (manpower) dibagi menjadi angkatan kerja (labor 

force) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang dimaksud yaitu penduduk 

dalam usia kerja atau tenaga kerja, atau yang memiliki pekerjaan tapi sementara 

waktu tidak sedang bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya yang 

bukan tenaga kerja yaitu penduduk dalam usia kerja atau tenaga kerja yang tidak 

bekerja, tidak memiliki pekerjaan dan sedang tidak berusaha cari pekerjaan 

(Rahardja dan Manurung, 2005) 

Permintaan merupakan suatu hubungan antar harga dan kuantitas. 

Sehubungan dengan tenaga kerja maka permintaan kerja adalah hubungan antar 

tingkat upah (harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang diinginkan untuk 

dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja adalah 

banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya 

pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di 

berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja di berbagai sektor 

dan lapangan usaha disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh 

karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga 

kerja (Kuncoro, 2002).  
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Permintaan perusahaan akan tenaga kerja berbeda dengan permintaan 

konsumen terhadap barang dan jasa. Seseorang membeli barang karena barang 

tersebut akan memberikan nikmat (utility) kepada si pembeli tersebut. Sedangkan 

pengusaha mempekerjakan seseorang untuk membantu dalam memproduksi barang 

atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan 

perusahaan atas tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan 

suatu barang yang diproduksinya. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut 

derived demand (Simanjuntak, 1998). 

Kesempatan kerja  adalah banyaknya orang dapat tertampung untuk bekerja 

pada suatu perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja akan menampung semua 

tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia seimbang 

dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. 

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk 

melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya suatu keadaan yang 

menggambarkan tersedianya pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para 

pencari kerja. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di sektor-

sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan bagi penduduk 

yang bersangkutan. Kebijaksanaan yang diarahkan pada perluasan kesempatan 

kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja harus dilihat dalam hubungan 

dengan kebijaksanaan yang menyangkut pemerataan pendapatan dalam 

masyarakat. 

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terpakai dalam 

suatu bagian pada usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja 
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merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada unit usaha tertentu. Dalam 

penyerapan tenaga kerja ini maka dipengaruhi oleh dua faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat 

inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. 

Dalam dunia usaha hal tersebut tidaklah memungkinkan memberi pengaruh 

terhadap kondisi tersebut, oleh karenanya pemerintahlah yang dapat menangani dan 

mempengaruhi faktor eksternal. Jika menelisik keadaan tersebut maka 

pengembangan pada sektor industri kecil bisa diterapkan dengan menggunakan 

faktor internal dari industri yaitu meliputi tingkat pedidikan, modal tingkat upah, 

dan pengeluaran tenaga kerja non upah.  

Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja memiliki peran aktif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Perannya meliputi beberapa bidang, diantaranya 

yaitu  akumulasi modal, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan institusi 

sosial serta politik masyarakat. Sumber daya manusia juga menjadi faktor pokok 

dalam peningkatan pembangunan ekonomi. Allah SWT menciptakan manusia, 

dengan segala kelebihannya dan kekurangannya, Allah SWT memerintahkan 

manusia untuk mencari rezeki yang tersedia di muka bumi ini. 
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Dalam QS. Ali Imran/3: 114, Allah SWT berfirman: 

خِرِ وَيَأمُْرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيسَُارِعُوْنَ فِى ىِٕكَ مِنَ الْخَيْرٰتِِۗ وَ  يؤُْمِنوُْنَ بِاللّٰهِ وَالْيوَْمِ الْْٰ
ۤ
اوُلٰ

لِحِيْنَ   الصّٰ

Terjemahnya: 

"Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, 

dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai 

kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh". 

Uraian ayat tersebut menganjurkan manusia untuk bersungguh-sungguh 

berusaha dan melakukan pekerjaan dengan maksimal agar memperoleh pekerjaan 

layak dan halal bagi keluarganya supaya terhindar pada hal yang munkar dan berada 

pada jalan Allah sehingga apa yang diperolehnya berkah.  

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan 

sebagai salah satu sektor yang mempunyai peranan penting sebab sebagian besar 

jumlah penduduk di Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan 

usaha-usaha kecil baik dengan cara tradisional maupun modern. UKM merupakan 

kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, berpotensi dalam 

penyerapan tenaga kerja, mampu memberikan pelayanan ekonomi yang luas 

kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan 

pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Oleh 

karena itu peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi fokus 

pembangunan ekonomi nasional yang memiliki peran besar dalam penyedia 

lapangan kerja sehingga mempercepat penyerapan tenaga kerja. 
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E. Regulasi Pemerintah 

1) Undang-Undang Informasi Teknologi dan Komunikasi Elektronik (ITE) 

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini 

memungkinankan semua orang untuk mengakses informasi dan bertransaksi tanpa 

batas demografi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjawab persoalan hukum 

yang sering dihadapi dalam melakukan kegiatan seperti penyampaian informasi, 

komunikasi, dan transaksi melalui elektronik, khususnya yang terkait dengan 

perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Hal itu merupakan 

salah satu tahapan awal pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan informasi 

dengan cara online yang menliputi beberapa aspek dan spesifikasi dalam 

menyampaikan informasi. Berdasarkan laporan Menkominfo, Undang-Undang 

Nomor 19.tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 

tentang informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari 45 pasal. 

2) Peraturan Pemerintah Tentang E-commerce 

Dengan pertimbangan untuk pelaksanaan ketentuan pada Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka pada 20 November 2019 

Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).  

Pada pasal 1 ayat (2) berbunyi, “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-

commerce) yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang 

transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”. 

Yang mana dalam PP ini pelaku PMSE (e-commerce) dapat dilakukan oleh pelaku 



 
 

47 

 
 

usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak. 

F. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan nilai transaksi e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap 

penyerapan tenaga kerja 

Pertumbuhan bisnis digital direpresentasikan dengan nilai transaksi e-

commerce dan jumlah penggun internet memberikan peluang terciptanya lapangan 

kerja baru di bidang digital sehingga akan terjadi penyerapan tenaga kerja pada 

sektor tersebut. Di sisi lain, selain menciptakan lapangan kerja baru pertumbuhan 

bisnis digital juga akan menghilangkan beberapa jenis pekerjaan yang tidak bisa 

melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Selain menyediakan 

lapangan kerja baru, pertumbuhan bisnis digital juga akan menciptakan 

pengangguran yang berasal dari tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

pasar tenaga kerja di sektor bisnis digital tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufikurahman yang berjudul 

“Dampak Pemanfaatan Teknologi Pada Sektor Perdagangan Terhadap 

Produktivitas, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi” dengan menggunakan 

metode analisis model Computable General Equilibrium (CGE) dinamik 

menunjukkan bahwa dampak digitalisasi pada serapan tenaga kerja di wilayah 

perkotaan dan pedesaan karena mengurangi beberapa jenis pekerjaan pada periode 

penelitian utamanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan rendah. 

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan 

Laboratorium Data Persada didukung oleh Google dalam laporannya menunjukkan 
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bahwa kontribusi ekonomi digital meningkatkan 5,7 juta lapangan kerja baru atau 

4,5% total tenaga kerja pada tahun 2018. 

2. Hubungan nilai transaksi e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rr. Getha Fety Dianari yang 

berjudul “Pengaruh E-commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” 

dengan model Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL) yang digunakan dalam 

analisis pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 

periode penelitian tahun 1996-2015 ditunjukkan dengan hasil bahwa perkembangan 

e-commerce yang dengan melihat perkembangan nilai transaksi e-commerce, 

pertumbuhn jumlah web bisnis, dan jumlah pengguna internet membuktikan bahwa 

terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, hanya 

berpengaruh signifikan pada jangka panjang tetapi pada jangka pendek tidak 

signifikan. 

Perkembangan jumlah pelaku bisnis e-commerce yang merupakan salah 

satu representasi dari perkembangan e-commerce yang berperan sebagai produsen, 

memiliki kontribusi dalam mendorong peningkatan penawaran produk bisnis 

online. Banyaknya produsen e-commerce, maka makin banyak pula barang dan jasa 

yang diperjual-belikan secara online, maka potensi transaksi yang akan terjadi 

semakin besar. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan 

Laboratorium Data Persada didukung oleh Google dalam laporannya menunjukkan 

bahwa kontribusi total ekonomi digital untuk PDB Indonesia pada tahun 2018 

mencapai 5,5% dari PDB atau setara dengan Rp 814 triliun. 
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3. Hubungan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh tingkat pengangguran yang 

semakin menurun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin 

rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja. 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja secara 

teoritis di antaranya ditunjukkan oleh hukum Okun. Menurut hukum Okun, terdapat 

hubungan negatif antara pengangguran dan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam 

hal ini Okun menyatakan jika terjadi penurunan dalam pengangguran sebesar 1 

persen, maka akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan PDB 

mendekati 2 persen. Dengan kata lain, Hukum Okun menyatakan apabila PDB 

meningkat sebesar 2 persen, maka akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga 

kerja yang kemudian menurunkan angka pengangguran sebesar 1 persen (Mankiw, 

2007). 

Hal tersebut disebabkan penduduk yang bekerja memiliki kontribusi dalam 

menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan 

kontribusi. Okun mengungkapkan makin tinggi tingkat pengangguran, maka makin 

rendah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Blanchard, 2017). 

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pula pertumbuhan 

ekonomi akibat dari terserapnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap akan 

memperoleh upah yang kemudian dengan adanya upah tersebut tenaga kerja akan 

memiliki daya beli. Semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka akan semakin 

tinggi daya beli masyarakat akan suatu barang dan jasa. Hal ini akan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 
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4. Hubungan nilai transaksi e-commerce dan jumlah pengguna internet terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja. 

Bisnis digital yang direpresentasikan melalui nilai transaksi e-commerce 

yang merupakan hasil dari transaksi bisnis dgital dan jumlah pengguna internet 

sebagai konsumen pasar bisnis digital mendorong terjadinya perubahan akan 

kebutuhan tenaga kerja dengan skill baru untuk mengisi jenis pekerjaan baru yang 

tercipta dari adanya distruptif inovasi, kebutuhan akan tenaga kerja dengan skill 

baru mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak tenaga kerja yang 

paham akan kebutuhan pasar tenaga kerja dan tantangan di era ekonomi digital 

maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Begitu pula semakin banyak 

masyarakat yang paham akan penggunaan internet dan transaksi bisnis digital maka 

akan berdampak pada massifnya transaksi bisnis digital dan kebutuhan akan produk 

dan jasa digital. Hal tersebut mendorong perekonomian menjadi lebih aktif karena 

tidak adanya batas ruang dan waktu,  sehingga kegiatan bisnis digital mampu 

mempengaruhi perekonomian. 

G. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian merupakan gambaran hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lain yang digambarkan dengan menggunakan 

diagram atau panel. Kerangka pikir penelitian disusun sesuai landasan teori dan 

studi empiris yang dilakukan diberbagai lokasi secara umum. Kerangka pikir pada 

penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram pada gambar berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

Keterangan: 

Variabel Bebas : Nilai Transaksi E-commerce (X1.1) dan Pengguna 

Internet (X1.2) 

Variabel Intervening  : Penyerapan Tenaga Kerja (Z) 

Variabel Terikat : Pertumbuhan Ekonomi (Y) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menjelaskan 

pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:8), yaitu: “Metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan bisnis digital, variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi, dan 

variabel intervening yaitu penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis jalur (path analysis). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan objek dimana kegiatan penelitian tersebut 

akan dilakukan. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Indonesia. Lokasi ini 

dipilih karena Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang 

memiliki jumlah pengguna internet yang besar sehingga berpeluang dalam 

mendukung pertumbuhan bisnis digital. 
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B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Peneliti menggunakan jenis data yaitu data sekunder time series pada 

periode 2010-2020. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan 

mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel 

ilmiah yang terkait dengan penelitian ini (Arikunto, 1993). Sumber data diperoleh 

dari data yang telah disurvei oleh lembaga-lembaga pengumpul data yang 

kemudian dipublikasikan secara umum. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

Bank Indonesia (BI), Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), 

dan sumber data lain yang dapat menunjang penelitian ini misalnya sumber dari 

internet dan studi kepustakaan. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 

sekunder. Maka metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan), yaitu suatu metode pengumpulan 

data dengan informasi dengan jalan membaca atau peralatan dasar yang 

berkaitan dengan penelitian. Seperti majalah, buletin-buletin, jurnal serta bahan 

bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti khususnya masalah-

masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Metode dokumentasi (documentary study) adalah pengumpulan berbagai data 

dan informasi yang diperoleh dari hasil publikasi suatu lembaga, dinas dan 
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instansi terkait. Misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil penelitian 

terdahulu. Kemudian diolah dan dipublikasikan kepada masyarakat luas dengan 

melihat catatan tertulis atau dokumen dari situs website instansi tersebut.  

D. Metode Analisis 

Metode analisis data dalam penelitian adalah analisis kuantitatif dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian 

ini diolah memakai program pengolah data statistik yaitu Eviews. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis regresi linier dengan analisis jalur, uji asumsi klasik 

(uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), 

dan uji hipotesis. 

E. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji 

asumsi klasik pada umumnya mencakup empat uji, yaitu uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berikut penjelasan 

masing-masing uji asumsi klasik yaitu: 

1) Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Model regresi dikatakan baik apabila model tersebut 

memiliki data residualnya terdistribusi normal. Adapun cara pengujian apakah data 

tersebut dapat dikatakan terdistribusi secara normal ataupun tidak, yaitu dengan 
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menggunakan uji Jarque-Berra dengan dasar pengambilan keputusan yaitu apabila 

nilai probabilitas > 0,005 maka  data terdistribusi normal, dan sebaliknya apabila 

nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.  

2) Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah korelasi linear di antara variabel-variabel bebas 

dalam model regresi yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yanag 

baik apabila nilai hasil perhitungan VIF < 10 dan apabila nilai hasil VIF > 10 artinya 

terjadi multikolinearitas serius di dalam model regresi (Digdowiseiso, 2017).  Atau 

dengan kata lain jika nilai tolerance mendekati 1 dengan batas nilai VIF adalah 10, 

jika VIF dibawah 10, artinya tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas dan 

apabila nilai tolerance lebih kecil dari 1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka 

artinya ditemukan adanya gejala multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini memiliki tujuan dalam pengujian apakah pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 

regresi dikatakan baik apabila homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk melihat ada ata tidak heteroskedastisitas pada penelitian 

ini yaitu diuji menggunakan Uji Glejser. Pada pengujian ini apabila nilai 

probabilitas Obs*R-Squared > dari 0,05 maka tidak ada masalah 

heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai probabilitas < 0,05 maka terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 
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4) Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model uji Bruesch 

Godfrey atau sering dinamakan dengan uji Langrange Multiplier (LM test). Apabila 

nilai probabilitasnya > dari 0,05 artinya tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya 

apabila nilai probabilitasnya < dari 0,05 artinya terdapat masalah autokorelasi. 

Olehnya model regresi yang baik yaitu model regresi yang tidak ada masalah 

autokorelasi. 

F. Analisis Jalur (Path analysis) 

Pengujian dalam penelitian ini juga memakai uji regresi linier dengan 

analisis jalur untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel dalam penelitian ini. 

Analisis jalur (Path Analysis) adalah perluasan dari analisis regresi linear berganda, 

atau analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi bertujuan 

memperkirakan hubungan kausalitas antar variabel (model kausal) yang sdah 

ditetapkan sebelumnya berdasar pada teori (Ghozali, 2013:249). Analisis jalur 

bertujuan untuk menerangkan akibat langsung dan tak langsung seperangkat 

variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap seperangkat variabel lainnya yang 

merupakan variabel akibat. Di dalam analisis regresi upaya mempelajari hubungan 

antar variabel tidak pernah mempermasalahkan mengapa hubungan tersebut ada 

atau tidak. Selain itu tidak pernah dipermasalahkan apakah hubungan yang ada 

antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) disebabkan oleh variabel X-nya 

sendiri atau ada variabel lain di antara kedua variabel tersebut sehingga tidak secara 
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langsung mempengaruhi variabel Y tetapi ada variabel lain sebagai variabel 

perantara (intervening). Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Z = f(X1.1,X1.2) ...................................................................................................... (1) 

Y = f(X1.1,X1.2,Z) .................................................................................................. (2) 

Dimana: 

X1.1 = Nilai transaksi e-commerce 

X1.2 = Pengguna internet 

Z = Penyerapan tenaga kerja 

Y = Pertumbuhan ekonomi 

Model analisis jalur dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural, 

yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan, 

(Ghozali, 2010) sebagai berikut: 

Z = α0 + β1X1.1 + β2X1.2 + ɛ1  ................................................................................ (3) 

Y = α0 + β1X1.2 + β2X1.2 + β3Z + ɛ2  ..................................................................... (4) 

Dimana: 

Z = Penyerapan tenaga kerja 

Y = Pertumbuhan ekonomi 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien jalur 

ɛ  = Batas error 

X1.1  = Nilai transaksi e-commerce 

X1.2  = Pengguna internet 
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a. Analisis pengaruh pertumbuhan bisnis digital terhadap penyerapan tenaga 

kerja secara simultan dan parsial 

Uji hipotesis yang pertama dilihat dengan melakukan uji regresi berganda 

(sederhana) dengan eviews sebagai alat analisisnya. Secara simultan hipotesis diuji 

dengan uji F dan secara parsial hipotesis diuji dengan uji t, dengan melihat nilai 

probabilitas harus lebih kecil dari 0,05. Dengan persamaan sebagai berikut: 

Z = α0 + β1X1 + β2X2 + ɛ1 ......................................................................... (5) 

Kemudian dibuatkan diagram jalur, lalu dipecah menjadi sub-struktur dan 

struktur analisis jalurnya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Sub-model I 

Gambar 3.1 

Sub-Model I Analisis Jalur untuk Persamaan Struktral 

 

 

 

Melalui gambar sub-struktur 1 di atas kemudian dibuat persamaan jalur berikut: 

Z = βZX1.1 + βZX1.2 + ɛ1 

Dimana: 

Z = Variabel intervening 

X1.1 = Nilai transaksi e-commerce 

X1.2 = Pengguna internet 

β = Koefisien jalur 

ɛ1 = error term  

Nilai transaksi e-

commrce (X1.1) 

e1 

Penyerapan Tenaga 

Kerja (Z) 

βZX1.1 

Pengguna internet (X1.2) 

 
βZX1.2 
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b. Analisis pengaruh pertumbuhan bisnis digital dan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Pengujian hipotesis kedua ini dilakukan dengan melihat apa ditemkan 

pengaruh langsung positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan sub-struktur di bawah ini: 

Y = α0 + β1X1.1 + β2X1.2 + β3Z + ɛ2 ................................................. (6) 

Kemudian dibuatkan diagram jalur, lalu dipecah menjadi sub-struktur 

hingga struktur analisis jalur dapat tergambarkan sebagai berikut: 

Sub-model I 

Gambar 3.2 

Sub-Model II Analisis Jalur untuk Persamaan Struktural 

  

 

 

 

 

        

Dari gambar sub-struktur 1 di atas dapat dibuat persamaan jalur sebagai 

berikut: 

Y = βYX1.1 + βYX1.2 + βYZ + ɛ2 .........................................................  (7) 

Dimana: 

Y = Variabel pertumbuhan ekonomi 

X1.1   = Nilai transaksi e-commerce 

X1.2 = Pengguna internet 

Nilai transaksi e-

commerce (X1.1) Pertumbuhan 

ekonomi (Y) 
Penyerapan tenaga 

kerja (Z) 

ɛ2 

βYX1.1 

Pengguna internet 

(X1.2) 
βYX1.2 

βYZ 
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β = Koefisien jalur 

ɛ1 = error term 

c. Analisis pengaruh pertumbuhan bisnis digital terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening 

Pengujian hipotesis yang dipakai peneliti adalah dengan memakai 

pendekatan analisis jalur. Pengujian tersebut sejalan dengan tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui variabel eksogen (penyebab) terhadap seperangkat variabel 

lainnya yang merupakan variabel endogen (akibat) melalui variabel perantara, 

digambarkan dengan diagram jalur seperti pada Gambar berikut:  

Gambar 3.3  

Model Analisis Jalur (Path Analysis Model) 

 

 

 

 

 

 

Hasil dari nilai diagram jalur tersebut menjelaskan seberapa besar pengaruh 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinamakan 

dengan koefisien jalur. Koefisien jalur merupakan suatu koefisien regresi 

terstandarisasi yang menunjukkan efek langsung satu variabel yang dipakai sebagai 

variabel penyebab terhadap satu variabel yang dipakai sebagai akibat dari model 

jalur (Riduan, 2006). 
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Penentuan pengaruh satu variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), 

baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut: 

1. Untuk variabel independen nilai transaksi e-commerce (X1.1) 

a. Pengaruh langsung X1.1 terhadap Z 

X1.1       Z = βZX1.1 

b. Pengaruh langsung X1.1 terhadap Y 

X1.1       Y = βYX1.1 

2. Untuk variabel independen pengguna internet (X1.2) 

a. Pengaruh langsung X1.1 terhadap Z 

X1.2       Z = βZX1.2 

b. Pengaruh langsung X1.2 terhadap Y 

X1.2       Y = βYX1.2 

3. Untuk variabel intervening penyerapan tenaga kerja (Z) 

Pengaruh langsung Z terhadap Y 

Z      Y = βYZ 

4. Pengaruh tidak langsung X1.1 terhadap Y melalui Z 

X1.1        Z       Y = (βZX1.1 . βYZ) 

5. Pengaruh tidak langsung X1.2 terhadap Y melalui Z 

X1.2        Z       Y = (βZX1.2 . βYZ) 

6. Pengaruh total (Total Effect) X1.1 terhadap Y 

X1.1        Z       Y = ((βYX1.1 + (βZX1.1 . βYZ)) 

7. Pengaruh toal (Total Effect) X1.2 terhadap Y 

X1.2        Z       Y = ((βYX1.2 + (βZX1.2 . βYZ)) 
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G. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas rumusan 

masalah penelitian yang dinyatakan dengan bentuk berupa kalimat pertanyaan. 

Peneliti dalam pengujian hipotesis menetapkan dengan menggunakan uji 

signifikan, dengan penetapan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (H1). 

Hipotesis nol (H0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen, 

sedangkan hipotesis alternatif (H1) adalah hipotesis yang menyatakan adanya 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Pengujian tersebut dilakukan secara parsial (uji t). 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat kita lihat dari taraf sig penelitian dan dibandingkan dengan 

taraf α1%, α5%, α10%, dengan kriteria berikut: 

1) Apabila α < α1%, α5%, α10%, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, ini 

bermakna terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

2) Apabila α > α1%, α5%, α10%, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak, ini 

bermakna tidak terdapat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan 

variabel terikat. Sehingga minimal terdapat satu variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat. 
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2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F statistik dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-

sama dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis yaitu: 

1) Apabila α < α1%, α5%, α10%, maka H0 ditolak dan H1 diterima, ini bermakna 

bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. 

2) Apabila α > α1%, α5%, α10%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, ini bermakna 

bahwa tidak terdapat pengaruh secara simltan antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Sehingga minimal terdapat satu variabel independen atau variabel bebas 

yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. 

3. Uji Koefisien Determinan (R2)  

Koefisien Determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya 

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. 

Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana 

variabel-variabel independen penelitian dalam menerangkan variabel dependen. 

Nilai koefisien adalah antara nol sampai satu. Apabila nilainya mendekati satu itu 

berarti variabel-variabel independen menunjukkan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen penelitian.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis dan Administrasi 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi 

geografis yang sangat strategis. Jumlah pulau di Indonesia secara resmi tercatat 

memiliki 16.056 pulau. Kepastian angka ini ditentukan dalam forum United Nations 

Conferences on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan 

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) yang 

berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat. 

Posisi Indonesia adalah pada koordinat 6°LU-11°08'LS dan 95°'W-

141°45'BT dan terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Dalam posisi 

geografis Dengan demikian, Indonesia menjadi negara dengan tanah yang subur 

dan kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia berupa minyak 

bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, batu bara, emas dan perak menurut 

pembagiannya lahan terdiri dari lahan pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 

7%, padang rumput sebesar 7%, hutan dan kawasan berhutan sebesar 62%, dan 14% 

lainnya dengan luas lahan irigasi 45.970 km. Garis pantai Indonesia adalah 99.093 

km2. Luas tanah mencapai sekitar 2.012 juta km2 dan laut sekitar 5,8 juta km2 

(75,7%), 2,7 juta kilometer persegi yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE). Luas laut Indonesia 2,5 kali luas daratan tentunya memiliki potensi yang 

sangat besar, baik dari segi kekayaan alam dan jasa lingkungan yang dapat 
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digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi di tingkat lokal, regional dan 

nasional. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan pantai yang 

komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang 

udara (air space). Dua pertiga dari total Wilayah Indonesia berupa lautan. Indonesia 

juga bisa disebut sebagai negara kepulauan, dengan bukti 16.056 pulau. Kurang 

lebih 6 juta km2 wilayah Indonesia berupa lautan yang sangat luas mempengaruhi 

iklim dan cuaca di seluruh wilayah. Dari sudut pandang alam, lingkungan laut 

Indonesia merupakan ciri yang tidak terpisahkan antara unsur laut (udara) dan 

daratan (tanah). Secara ekologis, inilah dasarnya ilmu pengetahuan dan alam serta 

konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis yang menjadi 

dasar politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. 

Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera. Dalam hal ini Indonesia 

berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa negara di sekitarnya, 

termasuk perbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, 

Timor Leste, Thailand, Vietnam. Menurut Hall mengatakan bahwa ada lima zona 

komersial di Asia Tenggara pada abad XIV dan awal XV. Pertama, zona Teluk 

Benggala yang meliputi India Selatan, Ceylon, Burma dan Pantai Utara Sumatera. 

Kedua, daerah Malaka. Ketiga, wilayah Laut Cina Selatan yang meliputi pantai 

timur Semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam Selatan. Keempat, Wilayah 

Sulu yang meliputi Pantai Barat, Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pantai 

utara Kalimantan. Kelima, 
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wilayah Laut Jawa. Wilayah Laut Jawa ini terbentuk karena adanya perdagangan 

rempah-rempah, kayu gaharu, padi, dan sebagainya antara barat dan timur 

melibatkan Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara. 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi yang 

terletak di lima pulau besar dan empat kepulauan, dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut: 

Tabel 4.1 

Nama Pulau, Kepulauan dan Provinsi di Indonesia 

Pulau dan Kepulauan Provinsi 

Pulau Sumatera Aceh, Sumatera Utara, Sumetera Barat, riau, 

Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan 

Lampung 

Kepulauan Riau Kepulauan Riau 

Kepulauan Bangka 

Belitung 

Kepulauan Bangka Belitung 

Pulau Jawa DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, 

DI Yogyakarta, dan Jawa Timur 

Kepulauan Nusa 

Tenggara (Sunda Kecil) 

Bali, Nusa Tenggara barat, dan Nusa Tenggara 

Timur 

Pulau Kalimantan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan 

Kalimantan Utara 

Pulau Sulawesi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan 

Kalimantan Utara 

Kepulauan Maluku Maluku dan Maluku Utara 

Pulau Papua Papua dan Papua Barat 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 

2. Jumlah Penduduk di Indonesia  

Badan Pusat Statistik (2020), menyebutkan bahwa pada tahun 2015 hingga 

tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan. tercatat di 

tahun 2015 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 255,5 juta jiwa dan pada tahun 
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2020 mengalami peningkatan sebesar 270,2 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 1,25% dari tahun 2015-2020. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2015-2020 (Ribu Jiwa) 

Tahun Jumlah 

2015 255,587,9 

2016 258,496,5 

2017 261,255,5 

2018 264,161,6 

2019 266,911,9 

2020 270,203,9 

         Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2021) 

Pada tahun 2020 jumlah penduduk menjacapai 270,2 juta jiwa yang mana 

sebesar 28% didominasi oleh Gen Z penduduk yag lahir pada tahun 1997-2012, 

26% oleh milenial penduduk yang lahir tahun 1981-1996 dan 70,7% didominasi 

oleh penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. 

B. Deskriptif Variabel 

Gambaran tentang perkembangan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian yaitu variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen, tenaga 

kerja sebagai variabel intervening, sedangkan pertumbuhan bisnis digital sebagai 

variabel independen. 

1. Perkembangan variabel pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur penting dalam 

menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi 

menggambarkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dipegang. 

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan proses perbaikan produksi barang dan 

jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.  
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Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun fluktuatif dimana 

untuk periode yang sama, tahun 1995-2020 rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tercatat 4,5 per tahun. Sebelum itu terjadi krisis, pada tahun 1995 dan 

1996 pertumbuhan ekonomi adalah 4,70 dan 7,84. Namun untuk tahun 1997-1998 

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu: sebesar 

8,22 hingga -13,33%. Ini karena krisis ekonomi tahun itu. Krisis ini disebut krisis 

moneter karena awal mula krisis berasal dari indikator ekonomi, seperti: Salah 

satunya adalah penurunan nilai tukar rupiah, kondisi arus kas bank menurun dan 

pinjaman publik melonjak drastis. Di 1999 pertumbuhan ekonomi masih rendah 

yaitu 0,79 tetapi ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan disebabkan oleh 

pengaruh krisis ekonomi yang terjadi di Asia dan mengakibatkan terhadap 

perekonomian Indonesia. Namun pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi mulai 

membaik pada 4,98. Jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan perekonomian 

secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2013 

sebesar 6,78% (Badan Pusat Statistik, 2014). Efek pertumbuhan faktor ekonomi 

yang paling signifikan adalah inflasi, seperti pada contoh pada Indonesia di tahun 

1998 yaitu krisis ekonomi, perekonomian Indonesia lumpuh disebabkan oleh inflasi 

yang sangat tinggi. 

Tahun 2000–2010 ditandai dengan krisis keuangan global dipicu oleh 

runtuhnya subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007. Sentimen 

negatif dan kepanikan apa yang terjadi di Wall Street sebagai akibat dari krisis 

Subprime mortgage ini dengan cepat menyebar ke seluruh seluruh dunia, termasuk 

Indonesia. Ini diilustrasikan dari kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
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mengalami pasang surut yaitu dari 61,7 persen di 2000, mencapai kontribusi puncak 

pada tahun 2003 yaitu 66,5 persen kemudian menurun dari tahun ke tahun 2008 

hingga 2010. 

Periode 2010 hingga 2014 merupakan periode yang menandai pulihnya 

perekonomian Indonesia dari dampak krisis subprime mortgage meskipun tidak 

lama kemudian setelah itu, krisis berskala global kembali terjadi, yaitu di Eropa. 

Dampak krisis Eropa juga dapat dirasakan di Indonesia apalagi dengan 

melemahnya permintaan ekspor dari Indonesia oleh negara-negara Eropa. 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, kontribusinya tetap terjaga pada kisaran 55 

hingga 57 persen. 

Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2010-2020 

Tahun 
PDB 

(Milyar) 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Persen) 

2010   6,864,133.10 6,22 

2011   7,831,726.00 6,17 

2012   8,615,704.50 6,03 

2013   9,546,134.00 5,56 

2014 10,569,705.30 5,01 

2015 11,526,332.80 4,88 

2016 12,401,728.50 5,03 

2017 13,589,825.70 5,07 

2018 14,838,756.00 5,17 

2019 15,832,535.40 5,02 

2020 15,434,151.80 -2,07 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2021) 

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -

2,07% akibat dari tingginya kasus Covid-19 hingga akhir tahun 2020 yang masih 

sulit diturunkan. Dimana penurunan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan 

oleh Indonesia namun dirasakan banyak negara di dunia seperti Korea Selatan, 
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Jerman dan Jepang yang telah terlebih dahulu berhasil mengendalikan penyebaran 

Covid-19 di negaranya. Berbagai kebijakan yang diterapkan di Indonesia dalam 

menghadapi pandemi Covid-19 di sisi lain menjadi solusi dalam mengendalikan 

penyebaran virus namun di sisi lain mengakibatkan perlambatan ekonomi akibat 

dari pembatasan kegiatan baik bagi warga negara sendiri maupun warga negara 

asing, sehingga salah satu sektor penyumbang pendapatan negera yaitu parawisata 

berdampak paling besar dari adanya pandemi Covid-19 ini. 

2. Perkembangan variabel tenaga kerja 

Variabel penyerapan tenaga kerja pada penelitian ini diambil dari 

keseluruhan tenaga kerja yang telah bekerja. Dimana data tersebut diambil dari 

jumlah angkatan kerja dikurang dengan jumlah pengangguran pada periode 

tertentu. Tenaga kerja dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang mampu 

untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya seperti pengolahan tanah 

dan pemanfaatan modal, sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai 

suatu investasi dengan memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai 

wujud investasi tesebut. Berikut adalah statistik perkembangan tenaga kerja di 

Indonesia. 
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Tabel 4.4 

Jumlah dan Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010-2020 

Tahun 
Jumlah Tenaga Kerja  

(Juta Jiwa) 

Pertumbuhan Tenaga 

Kerja (Persen) 

2010 112,045,880 93,04 

2011 114,061,098 93,64 

2012 115,929,610 94,12 

2013 118,169,922 94,30 

2014 120,849,821 94,19 

2015 120,647,697 94,50 

2016 124,538,899 94,67 

2017 129,479,540 94,90 

2018 131,692,590 95,02 

2019 133,292,870 95,06 

2020 128,454,184 92,93 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah (2021) 

Jumlah tenaga kerja di Indonesia menunjukkan kenaikan tiap tahunnya 

walaupun tidak terlalu begitu signifikan, yang mana pada tahun 2020 terjadi 

penurunan tenaga kerja yang awalnya pada tahun 2019 sebanyak 133,29 juta tenaga 

kerja turun sekitar 2,2 juta tenaga kerja menjadi 128,45 juta tenaga kerja di tahun 

2020. Dengan persentase pertumbuhan tenaga kerja di tahun 2019 sebesar 95,06% 

turun menjadi 92,93% yang berarti terjadi penurunan persentase pertumbuhan 

tenaga kerja sebesar 2% dari tahun 2019-2020. Hal tersebut tentu dikaitakan dengan 

pandemi Covid-19 yang berlangsug hingga sekarang, yang menyebabkan 

banyaknya karyawan atau tenaga kerja yang di PHK akibat dari kebijakan-

kebijakan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang memaksa perusahaan 

mengurangi penggunaan tenaga kerja.  Dimana jenis pekerjaan yang paling benayak 

melakukan PHK berasal dari pekerjaan yang mengharuskan bekerja langsung 

seperti pekerjaan buruh pabrik dan sebagainya. 
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3. Perkembangan variabel pertumbuhan bisnis digital 

Era ekonomi digital sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1980-an, 

menggunakan personal komputer (PC) dan internet sebagai teknologi utama yang 

digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet juga 

menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. 

Bersam. Dengan perkembangan teknologi, era ekonomi digital lama akhirnya 

masuk era ekonomi digital baru, ditandai dengan adanya teknologi mobile, akses ke 

internet unlimited, serta hadirnya teknologi cloud yang digunakan dalam proses 

ekonomi digital. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki 

potensi besar untuk pengembangan ekonomi digital. Google dan TEMASEK 

(2018) dalam hasil penelitian, menyatakan bahwa salah satu hal yang mendukung 

perkembangan ekonomi internet di Indonesia adalah banyaknya pengguna internet 

di Indonesia. 

Menurut Dalle (2016) sejarah perekonomian dunia telah melewati empat era 

dalam kehidupan manusia, yaitu era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi 

industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme perusahaan multinasional. 

Empat gelombang ekonomi sebelumnya bersifat eksklusif dan hanya dapat 

dijangkau oleh kelompok elit tertentu. Gelombang ekonomi digital hadir dengan 

topografi yang landai,   inklusif, dan memberikan kesempatan yang sama. 

Karakteristik ini memiliki konsep kompetitif yang menjadi semangat industri yang 

mudah diangkat oleh para pelaku startup yang mengutamakan kerjasama dan 

sinergi. Oleh karena itu, ekonomi digital juga merupakan “sharing economy” yang 

mendorong banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki dunia bisnis. 
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Kelahiran e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya IndoNet. Saat 

itu, IndoNet merupakan Internet Service Provider (ISP) di Indonesia. Kemunculan 

IndoNet menjadi cikal bakal penggunaan teknologi di segala bidang. Tidak ada 

dalam bisnis online. Kemudian, pada tahun 1996, muncul Dyviacom Intrabumi atau 

D-Net yang dianggap sebagai pelopor perdagangan online. Hadirnya media 

transaksi ini tentunya menjadi kabar gembira tidak hanya bagi pemilik usaha tetapi 

juga konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih 

mudah. Menurut laporan SIRCLO 95% masyarakat Indonesia telah menggunakan 

ponsel pintar atau smartphone. Sebanyak 99% masyarakat Indonesia telah 

melakukan transaksi belanja di marketplaces, 51% via website dan 44% via sosial 

media. 

Indikator lain pertumbuhan bisnis digital atau e-commerce yaitu jumlah 

pengguna internet. Jumlah pengguna intenet di Indonesia dapat dikatakan 

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan meningkatnya pengguna internet di 

Indonesia menjadi peluang bagi pengembangan bisnis digital atau e-commerce. 

Pada tahun 2010 jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 42 juta jiwa 

hingga pada tahun 2020 pengguna internet Indonesia mencapai lebih dari setengah 

jumlah penduduk yaitu 202.6 juta jiwa pengguna internet dari total 263 juta jiwa 

penduduk Indonesia. Dimana kenaikan pengguna internet terbesar yaitu pada tahun 

2018 sebesar 171.17 juta jiwa pengguna internet dari sebelumnya pada tahun 2017 

sebesar 143.26 juta jiwa pengguna internet atau naik sebesar 27,9 juta jiwa. Adapun 

jumlah dan penetrasi pengguna internet di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.5 di 

bawah ini. 
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Tabel 4.5 

Jumlah dan Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2010-2020 

Tahun Jumlah Pengguna 

Internet 

(Juta Jiwa) 

Penetrasi Pengguna 

Internet 

(Persen) 

2010 42 17,6 

2011 55 22,7 

2012 63 25,7 

2013 82 26,6 

2014   88,10 34,9 

2015 110,20 48,2 

2016 132,70 51,8 

2017 143,26 54,7 

2018 171,17 64,8 

2019 196,71 73,7 

2020 202,60 76,8 

 Sumber: Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Indonesia (APJII), diolah  

Menurut laporan survei internet Asosiasi Penyedia Jaringan Internet 

Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet merupakan rasio pengguna internet 

berbanding dengan jumlah penduduk tiap tahun atau biasa diartikan juga dengan 

persentase pengguna internet terhadap populasi diwilayah tertentu. Pada tahun 2010 

penatrasi pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 17,6% hingga pada tahun 

2020 penetrasi mencapai 76,8% dari total jumlah penduduk Indonesia atau lebih 

dari setengah penduduk Indonesia sudah menggunakan internet saat ini. Yang mana 

pertumbuhan penetrasi pengguna internet terbesar yaitu terjadi pada tahun 2015 

sebesar 48,2% pengguna internet dari sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 34,9% 

pengguna internet atau naik sebesar 13,3% dari total penduduk. 

Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor pendukung yaitu, infrastruktur internet cepat atau broadband di Indonesia 

yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia karena adanya Palapa Ring yang 



 
 

75 
 

 
 

merupakan proyek pembangunan infrastruktur jaringan serat optik nasional di 34 

provinsi. Selain itu peningkatan jumlah pengguna internet pada tahun 2020 juga 

disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga transformasi digital masif 

digunakan berkat kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus 

Covid-19 salah satunya kebijakan belajar dan bekerja dari rumah yang saat ini 

banyak menggunakan internet sebagai jaringan penghubung proses tersebut. 

Tabel 4.6 

Persentase Pertumbuhan dan Nilai Transaksi E-commerce Indonesia 2010-2020 

Tahun Nilai Transaksi E-commerce 

(Triliun) 

Pertumbuhan 

(Persen) 

2010     9,6             17 

2011   11,2 16,6 

2012   13 16 

2013   15,2 16,9 

2014   25,1 65,1 

2015   42,5 69,3 

2016   69,8 64,2 

2017 108,6 55,5 

2018 144,1 32,6 

2019 205,5 42,6 

2020 266,3 29,6 

Sumber: Bank Indonesia (BI), diolah (2021) 

Data kenaikan nilai transaksi e-commerce tersebut bisa dilihat pada tabel 

4.6. Selain kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia, dari segi nilai transaksi 

e-commerce tiap tahun juga mengalami kenaikan. Pada 5 tahun terkahir terjadi 

kenaikan yang cukup besar, salah satunya kenaikan nilai transaksi e-commerce pada 

tahun 2020. Pertumbuhan nilai transaksi e-commerce paling tinggi terjadi pada 

tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 69,3%. Namun dari  segi jumlah 

kenikan nilai transaaksi e-commerce paling besar terjadi di tahun 2020 dengan nilai 
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transaksi e-commerce sebesar 266,3 triliun rupiah yang sebelumya di tahun 2019 

sebesar 205,5 triliun rupiah atau naik sebesar 60,8 triliun rupiah.  

Pesatnya perkembangan transaksi e-commerce dipicu oleh beragam tawaran 

produk maupun jasa yang menarik, inovatif, mudah diakses, dan tepat guna. Selain 

itu, bencana pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia dari awal tahun 2020 

menyebabkan beberapa kebijakan yang mengharuskan untuk mengurangi mobilitas 

masyarakat sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan jaringan internet 

untuk memenuhi beberapa kebutuhan mereka salah satunya dengan melakukan 

transaksi dibeberapa platform e-commerce yang memberi kemudahan masyarakat 

untuk tetap melakukan transaksi di tengah pandemi Covid-19.  

C. Analisis Data 

Bagian ini akan menjelaskan hasil estimasi penelitian yang dilakukan 

dengan menggunakan metode Least Squares. Adapun tahapan-tahapan dalam 

penelitian ini terdiri dari Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Jalur, dan Uji Hipotesis. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengatahui apakah variabel terdistribusi 

normal dari error terms. Pada uji normalitas yang dilakukakan dengan 

menggunakan model uji statistik Jarque-berra hasilnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 
 

Jarque-Berra 
 

Probability 

0,953304 0,620859 

 Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas 

sebesar 0,620859 > α 5% dan uji statistik Jarque-Berra sebesar 0,953304 > dari 

nilai α pada tingkat 5% sehingga error terms terdistribusi normal. 

b) Uji Multikolinearitas 

Adapun tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas yaitu untuk 

mengatahui 

adanya hubungan linear antara variabel independen di dala regresi. Hasil 

pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 
    
    

Variable 
Coefficient Uncentered Centered 

Variance VIF VIF 

    
    Nilai Transaksi E-commerce  7,834398  5,844654  2,974999 

Pengguna Internet  1,54E+10  53,11696  5,828745 

Tenaga Kerja  3,15E+13  581115.2  8,779085 

    
     Sumber: Eviews 9.0 

Dari hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai centered VIF 

variabel independen lebih kecil dari 10, maka ini menandakan bahwa dalam 

penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas pada variabel independen 

yang digunakan. 

c) Uji Autokorelasi 
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Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota 

serangkaian observasi, adapun dalam penelitian ini pedekatan autokorelasi 

menggunakan model Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0,442598     Prob. F(2,5) 0,6653 

Obs*R-squared 1,654518     Prob. Chi-Square(2) 0,4372 

     
      Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil nilai probabilitas Prob. Chi-

Square sebesar 0,4372 lebih besar dari α 5%. Hal ini berarti bahwa penelitian ini 

terbebas dari masalah autokorelasi. 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mengatahui terjadi atau 

tidaknya masalah heteroskedastisitas yang mengakibatkan penafsiran menjadi bias. 

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah model Uji Glejser sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2,449356     Prob. F(3,7) 0,1484 

Obs*R-squared 5,633424     Prob. Chi-Square(3) 0,1309 

     
      Sumber: Eviews 9.0 

Berdassarkan tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square dari 

Obs* R-squared sebesar 0,1309 lebih besar dari α 5%. Hal ini berarti bahwa 

penelitian ini terbebas dari masalah hetesoskedastisitas. 
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2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur bertujuan untuk menerangkan akibat langsung dan tak 

langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap seperangkat 

variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Berdasarkan model analisis 

regresi maka diperoleh hubungan antara setiap variabel.  

1) Analisis regresi linear berganda model I 

Diperoleh hasil  regresi antara variabel nilai transaksi e-commerce (X1.1) dan 

jumlah pengguna internet (X1.2) terhadap penyerapan tenaga kerja (Z) sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Berganda Model I 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 18,42738 0,028580 644,7626 0,0000 

Nilai Transaksi E-commerce  0,000297 0,000142 2,098736 0,0691 

Pengguna Internet 0,018137 0,004492 4,037797 0,0037 

     
     Sumber: E-views 9.0 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas maka dapat dibuat persamaan 

sebagai berikut: 

Model I: 

Z = α0 + β1X1.1 + β2X1.2 + ɛ1 ........................................................... (4.1) 

Z = α0 + β1X1.1 + β2LogX1.2 + ɛ2 ..................................................... (4.2) 

Z = 18,42738 + 0,000297X1.1 + 0,018137X1.2 ................................ (4.3) 

Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien konstanta memiliki 

pengaruh positif terhadap Z, dapat dilihat dari nilai probabilitas tersebut signifikan 

pada tingkat 0,0000 < α 5%. Sedangkan variabel nilai transaksi e-commerce 
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menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0691 > α 5% berarti variabel ini secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. 

 Selanjutnya variabel pengguna internet memiliki pengaruh positif terhadap 

tenaga kerja dengan koefisien sebesar 0,0181 dan nilai probabilitas 0,0037 < α 5% 

berarti variabel ini secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel tenaga kerja. Yang mana setiap kenaikan variabel pengguna internet  

sebesar 1%  akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,0181 juta jiwa. 

2) Analisis regresi linear berganda model II 

Adapun hasil dari regresi ini yang menunjukkan hubungan antara variabel 

nilai transaksi e-commerce (X1.1) dan pengguna internet (X1.2) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) melalui penyerapan tenaga kerja (Z) sebagai variabel 

intervening dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Berganda Model II 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -4,51E+08 1.03E+08 -4,364204 0,0033 

Nilai Transaksi E-commerce 11,69461 27,98999 4,178140 0,0041 

Pengguna Internet 13,51318 12,42479 1,087598 0,3128 

Tenaga Kerja 247,88034 56,10866 4,417863 0,0031 

z 

 

    
     Sumber: E-views 9.0 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas maka dapat dibuat pe rsamaan 

sebagai berikut: 

Model II:  

Y = α0 + β1X1.1 + β2X1.2 + β3Z + ɛ3 ................................................ (4.4) 

Y = α0 + β1X1.1 + β2LogX1.2 + β3LogZ + ɛ3 ................................... (4.5) 

Y = -40.5100+ 11,6946X1.1 + 13,5131X1.2 + 247,8803Z ................ (4.6) 
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Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien konstanta memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Y, dapat dilihat dari nilai probabilitas tersebut 

signifikan pada tingkat 0,0033 < α 5%. Pada variabel nilai transaksi e-commerce 

memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien 

sebesar 247,8803 dan nilai probabilitas 0,0041 < α 5% berarti variabel ini juga 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan 

ekonomi. Yang mana setiap kenaikan variabel nilai transaksi e-commerce sebesar 

1% akan meningkatkan PDB sebesar 11,6946 milyar rupiah. 

Pada variabel pengguna internet menunjukkan nilai koefisien sebesar 

13,5131 dan nilai probabilitas sebesar 0,3128 > α 5% hal ini berarti bahwa variabel 

ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Selanjutnya variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 247,8803 dan nilai 

probabilitas 0,0031 < α 5% berarti variabel ini juga secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Yang mana 

setiap kenaikan variabel tenaga kerja  sebesar 1%  akan meningkatkan PDB sebesar 

247,8803 milyar rupiah. 

3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa 

model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisis jalur. Langkah 

selanjutnya ialah melakukan uji hipotesis untuk menganalisis pengaruh variabel 

independen terhadap variabel intervening secara simultan dan parsial dapat dilihat 

pada penafsiran persamaan model I. Untuk pengujian analisis pengaruh variabel 
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independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening yang dapat 

dilihat pada penafsiran persamaan model II. Untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial, maka dilakukan uji t, sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan, maka dilakukan uji F. 

1) Persamaan Model I, Z = α0 + β1X1.1 + β2X1.2 + ɛ1 

Hasil dari analisis pengaruh nilai transaksi e-commerce, pengguna internet 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dapat diuji dengan  uji simultan (uji 

F) dan uji signifikansi parameter individual (uji t). Dan untuk melihat seberapa 

besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya maka terlebih dahulu 

dilakukan uji koefisien determinasi (R2). 

a. Koefisien Determinasi (R-squared) 

Koefisien determinasi atau R-squared digunakan untuk mengukur seberapa 

besar variabel independen mampu menjelasakan variabel-variabel dependennya. 

Apabila nilai R-squared (R2) semakin mendekati angka 1 maka semakin baik garis 

regresi mampu menjelaskan data aktualnya dan sebaliknya apabila semakin 

mendekati angka nol maka semakin kurang baik. Hasil R-squared pada penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model I 

R-squared 0,8860 

  Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan pada hasil pengujian model I pada tabel di atas menunjukkan 

nilai R-squared sebesar 0,8860 atau 0,8860 > 1, ini berarti bahwa 88% variasi 

variabel penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Dimana nilai R-squared tergolong tinggi sehingga mengindikasikan bahwa hanya 
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12% variasi dari variabel pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh variabel lain 

di luar dari variabel yang dianalisis. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis yaitu apabila α < α 5%, maka H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat secara simultan dan apabila α > α 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Simultan (uji F) Model I 

F-statistic Prob(F-statistic) 

31,1163 0,0001 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil dari pengujian model I pada tabel di atas nilai F-statistic 

sebesar 31,1163 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,0001. Maka dapat 

disimpulkann bahwa variabel transaksi e-commerce dan pengguna internet 

berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap tenaga kerja. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel 

independen dan variabel intervening secara parsial terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai probabilitas < α 5%, maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel intervening. Sebaliknya jika nilai probabilitas > α 5%, 



 
 

84 
 

 
 

maka  variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

intervening.  

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji t Model I 

Variabel Cofficient t-Statistic Prob. Arah Keputusan 

Nilai 

Transaksi E-

commerce 

0,0002 2,0987 0,0691 + Terima H0 

Pengguna 

Internet 

0,0181 4,0377 0,0037 + Tolak H0 

C 18,4273 644,7626 0,0000 + Tolak H0 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel nilai transaksi 

e-commerce menerima H0 ini berarti pada model ini nilai transaksi e-commerce 

berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap variabel tenaga kerja, sedangkan 

variabel pengguna internet menolak H0 artinya varibel pengguna internet 

berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. 

2) Persamaan Model II, Y = α0 + β1X1.1 + β2X1.2 + β3Z + ɛ2 

a. Koefisien Determinasi (R-squared) 

Adapun hasil dari pengujian koefisien determinasi pada model II dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.16 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) Model II 

R-squared 0,9853 

  Sumber: Eviews 9.0 

Pada pengujian koefisen determinasi model II diperoleh hasil R-squared 

sebesar 0,9853, dimana nilai ini menandakan bahwa 98% variasi variabel 

pertmbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel 
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intervening. Nilai R-squared tersebut mengindikasikan bahwa hanya 2% variasi 

dari variabel pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari 

variabel analisis.  

b. Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Simultan (uji F) Model II 

F-statistic Prob(F-statistic) 

157,1025 0,000001 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil dari pengujian model I pada tabel di atas nilai F-statistic 

sebesar 157,1025 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000001. Maka dapat 

disimpulkann bahwa nilai probilitasnya yang kurang dari α 5% atau memiliki 

pengaruh signifikan, dengan kata lain variabel transaksi e-commerce, pengguna 

internet dan tenaga kerja berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Tabel 4.18 

Hasil Uji t Model II 

Variabel Cofficient t-Statistic Prob. Arah Keputusan 

Nilai 

Transaksi E-

commerce 

1,1694 4,1781 0,0041 + Tolak H0 

Pengguna 

Internet 

1,3513 1,0875 0,3128 + Terima H0 

Tenaga Kerja 2,4788 4,4178 0,0031 + Tolak H0 

C -4,51E+ -4,3642 0,0033 - Tolak H0 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel nilai transaksi 

e-commerce dan tenaga kerja menolak H0 yang berarti variabel secara statistik 
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berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel 

pengguna internet tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi sehingga H0 diterima. 

Berikut ini merupakan tabel hasil dari regresi analisis jalur untuk melihat 

hubungan langsung dan hubungan tidak langsung antara variabel independen 

dengan variabel dependen. 

Tabel 4.19 

Hasil Analisis Jalur Terhadap Variabel  Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh 

Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikansi 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Melalui Z 

Total 

Pengaruh 

X1.1  Z  0,0002 0,0691 - 0,0693 

X1.2  Z   0,0181 0,0037 - 0,0218 

X1.1  Y 11,6946 0,0041 0,0495 0,0497 

X1.2  Y 13,5131 0,3128 4,4866 4,5047 

Z       Y     247,8803 0,0031 -    247,8803 

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah) 

Untuk mengatahui nilai pengaruh tidak langsung variabel X melalui Z maka 

dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

a. Pengaruh tidak langsung/indirect effect X1.1 ke Y melalui Z = (βZX1.1)(βZY)  

= (0,0002)(247,8803)  

= 0,0495 

Total pengaruh X1.1 ke Y melali Z = DEZX1.1 + IEYZX1.1 

= 0,0002 + 0,0495 

= 0,0497 

b. Pengaruh tidak langsung X1.2 ke Y melali Z = (βZX1.2)(βZY) 

= (0,0181)(247,8803)  
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= 4,4866 

Total pengaruh X1.1 ke Y melali Z = DEZX1.2 + IEYZX1.2 

= 0,0181 + 4,4866 

= 4,5047 

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui pengaruh langsung X1.1 ke Z 

sebesar 11,6946 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,0495 berarti bahwa nilai 

pengaruh tidak langsung lebih kecil dari nilai pengaruh langsung sehingga hasil ini 

menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1.1 melalui Z tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Y. Begitupula pada hasil perhitungan X1.2 melalui Z terhadap 

Y diketahui nilai pengaruh langsung X1.2 ke Z sebesar 13,5131 dan pengaruh tidak 

langsung sebesar 4,4866 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih 

kecil dari nilai pengaruh langsung hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak 

langsung X1.2 melalui Z ridak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y.  

Adapun pengaruh dari satu variabel independen (X) ke variabel dependen (Y), 

baik secara langsung tidak langsng maupun hasil uji efek mediasi variabel intervening 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk variabel independen nilai transaksi e-commerce (X1.1) 

c. Analisis pengaruh nilai transaksi e-commerce (X1.1) terhadap penyerapan 

tenaga kerja (Z) sebesar 0,0691 > α 5% berpengaruh positif tapi tidak 

signifikan 

d. Analisis pengaruh nilai transaksi e-commerce (X1.1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) sebesar 0,0041 < α 5% berpengaruh positif dan signifikan serta 

memiliki pengaruh langsung sebesar 11,6946 

2. Analisis pengaruh variabel independen pengguna internet (X1.2) 
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a. Analisis pengaruh pengguna internet (X1.2) terhadap penyerapan tenaga 

kerja (Z) sebesar 0,0037 < α 5% berpengaruh positif dan signifikan 

b. Analisis pengaruh pengguna internet (X1.1) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y) sebesar 0,3128 > α 5% berpengaruh positif tapi tidak signifikan dan 

memiliki pengaruh langsung sebesar 13,5131 

3. Analisis pengaruh variabel intervening penyerapan tenaga kerja (Z) 

Analisis pengaruh penyerapan tenaga kerja (Z) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y) sebesar 0,0031 < α 5% berpengaruh positif dan signifikan serta memiliki 

pengaruh langsung sebesar 247,8803 

4. Pengaruh tidak langsung nilai transaksi e-commerce (X1.1) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) melalui penyerapan tenaga kerja (Z) sebesar 0,0495 

5. Pengaruh tidak langsung pengguna internet (X1.2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) melalui penyerapan tenaga kerja sebesar 4,4866 

6. Pengaruh total (total effect) nilai transaksi e-commerce (X1.1) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,0497 

7. Pengaruh total (total effect) pengguna internet (X1.2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) sebesar 4,5047 

Untuk pengujian penyerapan tenaga kerja sebagai variabel intervening nilai 

e-commerce, pengguna internet dan pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai VAF 

variabel pemediasi. Pengujian efek mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode Variance Accounted For (VAF) yang dikemukakan oleh Preacher dan 

Hayes di tahun 2007. Apabila nilai VAF di atas 80%, maka berarti peran variabel 

intervening sebagai pemediasi adalah penuh (full mediation). Apabila nilai VAF 
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berkisar antara 20% sampai dengan 80%, maka dikategorikan sebagai pemediasi 

parsial dan jika nilai VAF kurang dari 20%, dapat disimpulkan bahwa hampir tidak 

ada efek mediasi. Rumus perhitungan VAF adalah sebagai berikut. 

VAF = Pengaruh Tidak Langsung 

Pengaruh Total 

8. Uji efek mediasi tenaga kerja pada hubungan nilai transaksi e-commerce dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

VAF = 0,0495 / 0,0497 = 0,99 

Hasil perhitungan VAF tenaga kerja sebagai pemediasi hubungan antara 

nilai transaksi e-commerce dan pertumbuhan ekonomi yaitu 0,99 atau 99%, hal ini 

menunjukkan bahwa tenaga kerja memediasi nilai transaksi e-commerce terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

9. Uji efek mediasi tenaga kerja pada hubungan pengguna internet dan 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

VAF = 4,4866 / 4,5047 = 0,99 

Hasil perhitungan VAF tenaga kerja sebagai pemediasi hubungan antara 

pengguna internet dan pertumbuhan ekonomi yaitu 0,99 atau 99%, hal ini 

menunjukkan bahwa tenaga kerja memediasi pengguna internet terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh nilai transaksi e-commerce terhadap penyerapan tenaga kerja 

Pada tabel hasil regresi model I diperoleh hasil bahwa variabel nilai 

transaksi e-commerce tidak berkorelasi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

ditunjukkan dengan nilai probabilitas 0,0691 > dari α 5%  dan nilai koefisien 

menunjukkan nilai 0,0002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai 

transaksi e-commerce secara parsial berpengaruh positif dan tapi tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun secara simultan variabel nilai transaksi 

e-commerce berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa kenaikan nilai transaksi e-

commerce pada periode penelitian memiliki pengaruh positif namun belum 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2013) 

menyoal pengaruh teknologi terhadap penyerapan tenaga kerja yang menunjukkan 

bahwa teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja, dan penelitian Paul dan Siegel (2012) menunjukkan bahwa perubahan 

teknologi memiliki dampak terbesar pada perubahan komposisi tenaga kerja. 

Namun, dampak tidak langsung perdagangan pada pergeseran pekerjaan menambah 

dampak langsungnya karena perdagangan merangsang komputerisasi, yang 

selanjutnya memperburuk perubahan teknologi yang bias keterampilan. 

Teori disruptif inovasi yang dikemukakan oleh Bower dan Christensen 

(1995) dalam artikel mereka bahwa sebuah inovasi disruptif dalam bisnis mampu 

menciptakan sebuah tren baru dan jejaring industri baru yang pada akhirnya akan 
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mengganggu pasar dan nilai yang sudah lama ada kemudian digantikan dengan nilai 

baru. Perubahan ini menjadikan bisnis yang awalnya dilakukan dengan cara 

konvensional menjadi lebih praktis akibat adanya inovasi berupa teknologi. 

Kehadiran platform e-commerce menjadi salah satu bukti adanya perubahan binis 

akibat disruptif inovasi sektor bisnis. 

Di era teknologi saat ini e-commerce paling efektif dalam menyerap tenaga 

kerja, sebab e-commerce menciptakan entrepreneur baru. Salah satu contoh 

perusahaan e-commerce yang berkembang pesat dan mendorong terciptanya 

lapangan kerja baru yaitu Bukalapak, tidak hanya itu dengan berkembangnya 

perusahaan e-commerce di Indonesia telah banyak membantu UKM dalam 

meningkatkan usaha dan jangkauan pasar, yang mana UKM merupakan salah satu 

sektor yang dikenal sangat banyak menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain 

dengan adanya perkembangan teknologi beberapa jenis pekerjaan digeser oleh 

keberadaan teknologi sehingga sumber daya manusia yang awalnya digunakan 

sebagai tenaga kerja disuatu unit pekerjaan tergantikan oleh teknologi seperti 

penggunaan robot dan mesin berteknologi canggih. 

2. Pengaruh jumlah pengguna internet terhadap penyerapan tenaga kerja 

Pada tabel hasil regresi model I diperoleh hasil bahwa variabel pengguna 

internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap tenaga kerja. Hal ini dapat 

dilihat dari koefisien sebesar 0,0181 dan nilai probabilitas sebesar 0,0037 < α 5%. 

Maka dalam hal ini variabel pengguna internet secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain bahwa apabila 
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jumlah pengguna internet naik 1% maka akan menaikkan pula penyerapan tenaga 

kerja sebesar 0,0181. 

Dengan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia maka peluang 

pasar digital semakin besar sehingga jumlah pengguna internet yang merupakan 

indikator permintaan mampu memberi kontribusi pada peningkatan intensitas 

kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah pengguna internet juga mengindikasikan 

semakin banyak pula masyarakat yang mulai paham penggunaan internet, sehingga 

peningkatan pengguna internet mendorong peningkatan konsumen dalam pasar 

digital. Hal ini juga oleh Christensen dan Raynor (2003) tentang teori inovasi 

disruptif, dimana inovasi disruptif menciptakan jaringan nilai baru yang merupakan 

pelanggan baru atau situasi berbeda di mana sebuah produk digunakan, yang 

dimungkinkan oleh perbaikan dalam penyederhanaan, kemudahan dalam distribusi 

barang atau mudah dibawa kemana-mana, dan biaya yang lebih murah. 

Hasil ini juga setidaknya didukung dari penelitian yang dilakukan 

Acemoglu, Daron, dan Restrepo (2019) yang menunjukkan bahwa otomatisasi yang 

diimbangi dengan penciptaan pekerjaan baru di mana tenaga kerja memiliki 

keunggulan komparatif meningkatkan pangsa tenaga kerja dan permintaan tenaga 

kerja namun efek otomatisasi selalu mengurangi pangsa tenaga kerja dalam nilai 

tambah dan dapat mengurangi permintaan tenaga kerja bahkan ketika 

meningkatkan produktivitas, selain itu juga terjadi pertumbuhan lapangan kerja 

yang lebih lambat selama tiga dekade terakhir disebabkan oleh percepatan dalam 

efek otomatisai teknologi, terutama di bidang manufaktur. 

3. Pengaruh nilai transaksi e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi 
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Pada tabel hasil regresi model II menunjukkan bahwa variabel nilai 

transaksi e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 11,6946 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,0041 < dari α 5%. Maka dalam hal ini nilai transaksi e-

commerce secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dimana ini diartikan bahwa kenaikan 1% atas nilai transaksi e-commerce 

akan meningkatkan PDB sebesar 11,6946 milyar rupiah yang mana pada penelitian 

ini PDB merupakan representasi dari pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Scumpeter (1939) bahwa inovasi yang dilakukan oleh para wirausaha akan 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Inovasi sektor bisnis melalui transaksi di e-

commerce merupakan salah satu contoh pengembangan inovasi dalam 

perekonomian yang sedang banyak berlangsung di Indonesia. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muktar (2019) dan Dianari 

(2019) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan nilai 

transaksi e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aula (2019) dimana nilai transaksi e-commerce 

dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB). 

Tingginya nilai transaksi bisnis digital mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui kontribusi terhadap PDB. Melihat hal tersebut, menunjukkan bahwa e-

commerce bisa menjadi salah satu sektor ekonomi baru yang berpeluang besar 

meningkatkan perekonomian salah satunya dari kontribusi transaksi bisnis digital 
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atau e-commerce. Pada bisnis skala besar, e-commerce memungkinkan terciptanya 

pertumbuhan ekonomi melalui tingkat penjualan yang cepat dan berkurangnya 

proses transaksi yang diperlukan. Banyaknya pilihan produk dan layanan di e-

commerce dengan penawaran harga, kualitas dan kuantitas serta metode 

pembayaran yang juga bermacam-macam menjadi daya tarik tersendiri pada bisnis 

ini. Hal tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat saat ini lebih gemar berbelaja 

online, sehingga dengan daya tarik yang diciptakan tersebut mampu meningkatkan 

konsumsi masyarakat. 

Peningkatan nilai transaksi e-commerce juga menandakan bahwa 

masyarakat mulai beradaptasi dengan perkembangan dan peluang yang diberikan 

dengan masuknya teknologi di sektor bisnis. Kemudahan yang ditawarkan melalui 

transaksi e-commerce tidak hanya diperoleh oleh para konsumen saja melainkan 

produsen juga mendapatkan kemudahan salah satunya dalam memasarkan produksi 

sehingga jangkauan pasar lebih luas dan akan meningkatkan permintaan akan 

barang yang diproduksinya. Namun demikian hal tersebut juga menjadi perhatian 

bagi para pengusaha atau wirausahawan untuk tetap melakukan inovasi pada 

bisnisnya di tengah perkembangan teknologi sebab selain memberi dampak positif 

masuknya teknologi pada sektor bisnis akan memberi dampak negatif terhadap 

bisnis-bisnis yang tidak mampu melakukan inovasi dan beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi sehingga bisnisnya mengalami ketertinggalan. 

4. Pengaruh jumlah pengguna internet terhadap pertumbuhan ekonomi 

Berdasarkan hasil regresi model II diperoleh bahwa jumlah pengguna 

internet tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat 
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dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,3128 > dari α 5%. Dengan hasil tersebut 

maka secara parsial jumlah pengguna internet tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian. Namun berpengaruh signifikan 

seccara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini (2020) 

yang menunjukkan bahwa pengguna internet tidak berpengaruh signifikan terhadap 

PDB dan hasil penelitian Diniari (2019) yang menunjukkan jumlah pengguna 

internet dalam jangka panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Qu dan Chen (2014) yang 

hasilnya menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. 

Hasil penelitian ini juga mengartikan bahhwa kenaikan jumlah pengguna 

internet pada periode penelitian belum memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah pengguna internet yang merupakan 

indikator permintaan dalam sektor bisnis e-commerce belum sepenuhnya 

dimanfaatkan oleh pasar dengan baik, masih banyaknya kasus-kasus penipuan 

berkedok digital yang terjadi dalam transaksi e-commerce menjadi salah satu 

pemicu sebagian masyarakat memilih tidak melakukan transaksi secara online. 

Tentu ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku jabatan untuk menangani hal 

tersebut dengan berbagai kebijakan, sebab dengan jumlah pengguna internet yang 

terus naik memberikan peluang bagi perkembangan dan jangkauan pasar ekonomi 

digital di Indonesia sehingga sektor ini mampu menjadi sektor penunjang 

pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. 
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5. Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 

Dalam hasil regresi pada model II diperoleh hasil bahwa penyerapan tenaga 

kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal 

tersebut dilihat dari hasil nilai probabilitas sebesar 0,0031 < dari α 5% dengan nilai 

koefisien sebesar 247,8803 Sehingga secara parsial variabel penyerapan tenaga 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana 

ketika 1% kenaikan tenaga kerja maka akan menaikan sebesar 247,8803 nilai PDB 

yang merupakan representasi pertumbuhan ekonomi. 

Sejalan degan teori Solow (1987) yang mengatakan bahwa laju 

pertumbuhan modal manusia memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang disebabkan oleh modal manusia, bahwa modal manusia merupakan 

input pokok dalam perekonomian. Dengan tingginya stok modal manusia dan 

ditunjang dengan jenjang pendidikan yang mendukung tentu akan berpengaruh 

terhadap produktivitas suatu negara sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi lebih cepat. Semakin mudah modal manusia dalam menyesuaikan diri 

dengan zaman maka memberi peluang untuk terserap dalam lapangan pekerjaan.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nizar (2013) dan Sulistiawati (2018) yang menunjukkan hasil bahwa penyerapan 

tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengaruh signifikan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi 

disebabkan karena posisi tenaga kerja yang berperan sebagai faktor produksi di sisi 

lain berperan sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak yang dibebankan 

dan tenaga kerja juga merupakan konsumen pasar bisnis digital. Namun berbeda 



 
 

97 
 

 
 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawuno (2015) yang menunjukkan 

bahwa tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

6. Pengaruh nilai transaksi e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui penyerapan tenaga kerja 

Besarnya pengaruh tidak langsung nilai transaksi e-commerce terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 0,0495 dan 

pengaruh langsung sebesar 13,5131 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih 

kecil dari pada nilai pengaruh langsung sehingga secara tidak langsung nilai 

transaksi e-commerce melalui penyerapan tenaga kerja tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai transaksi e-

commerce internet terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh 

signifikan baik secara parsial maupun secara simultan, namun pada pengaruhnya 

terhadap penyerapan tenaga kerja tidak signifikan walau demikian tetap 

berpengaruh secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai transaksi e-

commerce melalui penyerapan tenaga kerja belum berkontribusi banyak terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena beberapa alasan salah satunya bahwa pesatnya 

pertumbuhan teknologi pada sektor ekonomi memberi dampak pada beberapa jenis 

pekerjaan yang hilang dan membutuhkan peningkatan skill yang lebih untuk bisa 

bersaing di era tersebut. Namun jika dilihat pengaruh langsungnya pada 

pertumbuhan ekonomi nilai e-commerce sudah berkontribusi terhadap 
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pertumbuhan ekonomi melalui PDB, ini didukung oleh penelitian dari Muktar 

(2019) dan Dianari (2019). 

Adapun hasil analisis jalur, dimana variabel tenaga kerja sebagai variabel 

intervening dapat dibuktikan dari hasil uji Variance Account For (VAF). Hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja dapat memediasi variabel nilai transaksi 

e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 99%. 

7. Pengaruh jumlah pengguna internet terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui pernyerapan tenaga kerja 

Besarnya pengaruh tidak langsung jumlah pengguna internet terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 4.4866 dan 

pengaruh langsung sebesar 13,5131 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih 

kecil dari nilai pengaruh langsung sehingga secara tidak langsung pengguna 

internet melalui penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

Dari hasil regresi yang telah dilakukan diperoleh bahwa jumlah pengguna 

internet terhadap pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan 

namun berpengaruh secara simultan, sedangkan pada pengaruhnya terhadap 

penyerapan tenaga kerja jumlah pengguna internet memiliki pengaruh signifikan 

walau Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet melalui penyerapan 

tenaga kerja belum berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi karena 

beberapa alasan bahwa dampak dari teknologi yang memudahkan pengguna 

internet untuk melakukan pilihan dalam melakukan transaksi e-commerce baik 

dalam memilih kualitas produk, harga, negara produksi, dan kemudahan atas 
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produk atau jasa yang mereka inginkan menjadikan produk domestik atau lokal 

semakin dituntut bersaing di era ini, apalagi platfrom seperti Shoppe yang saat ini 

digemari masyarakat e-commerce diisi oleh banyak penjual baik lokal hingga 

mancan negara. Namun jika dilihat pengaruhnya pada penyerapan tenaga kerja 

pengguna internet berpengaruh signifikan ini didukung Acemoglu, Daron, dan 

Restrepo (2019) dan Aini (2020). 

Adapun hasil analisis jalur, dimana variabel tenaga kerja sebagai variabel 

intervening dapat dibuktikan dari hasil uji Variance Account For (VAF). Hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja memediasi variabel nilai transaksi e-

commerce terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 99%.
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel nilai transaksi e-commerce berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada periode penelitian. 

2. Variabel pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada periode penelitian. 

3. Variabel nilai transaksi e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode penelitian. 

4. Variabel pengguna internet berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode penelitian  

5. Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi  di Indonesia pada periode penelitian. 

6. Variabel nilai transaksi e-commerce berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia 

pada periode penelitian. 

7. Variabel jumlah pengguna internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada 

periode penelitian. 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan hasil penelitian yang 

telah diuraikan sebelumnya, yaitu: 

1. Kepada penulis untuk selanjutnya, mampu terus meneliti terkait topik 

penelitian ini dengan mencoba menggali variabel-variabel independen baru 

yang masih relevan dan mampu mempertimbangkan penelitian ini sebagai 

salah satu bahan rujukan. 

2. Kepada masyarakat umum, dari hasil penelitian ini mampu dijadikan 

sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan potensi penggunaan e-

commerce, potensi pemanfaatan internet, dimana setiap lapisan masyarakat 

memiliki peran dalam pengembangan ekonomi digital dalam mendorong 

perekonomian Indonesia di era serba digital saat ini. 

3. Kepada pemerintah, melalui hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu 

rujukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pemanfaatan 

platform e-commerce dalam mendorong perkembangan usaha-usaha 

terutama untuk mengembangkan UMKM digital yang dalam hal ini sangat 

memiliki potensi berkembang di era bisnis digital ini yang tentu ditopang 

melalui bantuan dan kebijakan pemerintah. 
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Lampiran I 

DATA VARIABEL PENELITIAN 

(data time series tahunan) 

Tahun 

Nilai Transaksi 

E-commerce  

(Triliun Rupiah) 

Jumlah Pengguna 

Internet  

(Juta Jiwa) 

PDB  

(Milyar Rupiah) 

Tenaga Kerja  

(Juta Jiwa) 

2010 9,6 42 6,864,133.10 112,045,880 

2011 11,2 55 7,831,726.00 114,061,098 

2012 13,0 63 8,615,704.50 115,929,610 

2013 15,2 82 9,546,134.00 118,169,922 

2014 25,1 88,10 10,569,705.30 120,849,821 

2015 42,5 110,20 11,526,332.80 120,647,697 

2016 69,8 132,70 12,401,728.50 124,538,899 

2017 108,6 143,26 13,589,825.70 129,479,540 

2018 144,1 171,17 14,838,756.00 131,692,590 

2019 205,5 196,71 15,832,535.40 133,292,870 

2020 266,3 202,60 15,434,151.80 128,454,184 
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Lampiran II 

UJI ASUMSI KLASIK 

a. Uji Normalitas 

 

0

1

2

3

4

-499998 3 500003

Series: Residuals
Sample 2010 2020
Observations 11

Mean       2.71e-08
Median   134095.9
Maximum  520304.1
Minimum -603912.2
Std. Dev.   379674.5
Skewness  -0.230304
Kurtosis   1.633334

Jarque-Bera  0.953304
Probability  0.620859

 
 

 

b. Uji Multikolinearitas 

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    NTE  7834398.  5.844654  2.974999 

PI  1.54E+10  53.11696  5.828745 

TK  3.15E+13  581115.2  8.779085 

C  1.07E+16  571035.5  NA 

    
    

 

c. Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.442598     Prob. F(2,5) 0.6653 

Obs*R-squared 1.654518     Prob. Chi-Square(2) 0.4372 
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2.449356     Prob. F(3,7) 0.1484 

Obs*R-squared 5.633424     Prob. Chi-Square(3) 0.1309 

Scaled explained SS 1.466134     Prob. Chi-Square(3) 0.6901 
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Lampiran III 

ANALISIS JALUR (Path Analysis) 

 

a. Uji Persamaan Model I 

Dependent Variable: Tenaga Kerja   

Method: Least Squares   

Date: 08/26/21   Time: 16:50   

Sample: 2010 2020   

Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     NTE 0.000297 0.000142 2.098736 0.0691 

PI 0.018137 0.004492 4.037797 0.0037 

C 18.42738 0.028580 644.7626 0.0000 

     
     R-squared 0.886093     Mean dependent var 18.58934 

Adjusted R-squared 0.857616     S.D. dependent var 0.075780 

S.E. of regression 0.028595     Akaike info criterion -4.044181 

Sum squared resid 0.006541     Schwarz criterion -3.935664 

Log likelihood 25.24300     Hannan-Quinn criter. -4.112586 

F-statistic 31.11634     Durbin-Watson stat 1.246476 

Prob(F-statistic) 0.000168    

     
          

b. Uji Persamaan Model II 

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi   

Method: Least Squares   

Date: 08/26/21   Time: 16:47   

Sample: 2010 2020   

Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     NTE 11.69461 2798.999 4.178140 0.0041 

PI 13.51318 124247.9 1.087598 0.3128 

TK 247.88034 5610866. 4.417863 0.0031 

C -4.51E+08 1.03E+08 -4.364204 0.0033 

     
     R-squared 0.985365     Mean dependent var 11550067 

Adjusted R-squared 0.979093     S.D. dependent var 3138455. 

S.E. of regression 453797.8     Akaike info criterion 29.16398 

Sum squared resid 1.44E+12     Schwarz criterion 29.30867 

Log likelihood -156.4019     Hannan-Quinn criter. 29.07277 

F-statistic 157.1025     Durbin-Watson stat 1.540400 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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