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ABSTRAK 
 

Nama  :  Gebbi Bahar 

NIM   :  90300118071 

Jurusan   :  Ilmu Ekonomi 

Judul Skripsi  :  Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar dan 

Ekspor Neto terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suku bunga, inflasi, 

nilai tukar dan ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun 

variabel dalam penelitian ini adalah suku bunga, inflasi, nilai tukar dan ekspor 

neto sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel 

dependen. 

Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik 

pengolahan data menggunakan regresi linear berganda melalui program Eviews 

12. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Data yang 

digunakan adalah data sekunder berupa data time series yaitu dari 2001-2020 

dengan lokasi penelitian di Indonesia.  

Dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS) yang diolah 

menggunakan eviews 12 memperoleh hasil variabel suku bunga berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, variabel 

inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. variabel nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan variabel ekspor neto berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun suku bunga, 

inflasi, nilai tukar, ekspor neto berpengaruh positif dan signifikan secara simultan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nilai koefisien determinasi sebesar 

90%. 

Kata Kunci: Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar, Ekspor Neto, Pertumbuhan 

Ekonomi      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan pada 

perekonomian suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang diproduksi 

oleh masyarakat serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan 

pemerataan dan kestabilan, meningkatnya kemampuan suatu negara dalam 

memproduksi barang dan jasa disebabkan karena faktor-faktor produksi 

mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno, 2004). 

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan 

pendapatan, dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional 

yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Bruto. 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang atau jasa dalam 

suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik masyarakat dan 

warga negara asing yang ada di negara tersebut. Menurut Mankiw (2006), PDB 

diartikan sebagai nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi 

oleh suatu negara dalam periode tertentu. 

Perekonomian di negara Indonesia tidak terlepas dari perekonomian 

global, terbukanya perekonomian mengindikasikan adanya perdagangan antar 

negara yang ditunjukkan dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Ekspor akan 

menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku 

dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi. Sedangkan impor 

berperan untuk mendukung industri dalam negeri untuk memperoleh input barang 
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modal dan faktor produksi yang lebih murah serta untuk memenuhi konsumsi 

domestik akan barang yang tidak dapat di produksi di dalam negeri atau barang 

yang harganya lebih murah dibandingkan apabila diproduksi di dalam negeri. 

Pada tahun 1997 negara-negara Asia Tenggara di hantam krisis ekonomi, 

termasuk Indonesia. Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada 

akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik yang 

mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi. Respon pertama Indonesia terhadap 

masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan 

naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah dan memperketat kebijakan 

moneternya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund 

(IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan 

pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi 

yang dinilai merusak yaitu antara lain: Program Permobilan Nasional dan kasus 

monopoli. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Krisis ekonomi tidak hanya terjadi pada tahun 1997 yang menghantam 

negara-negara Asia tetapi pada akhir tahun 2008 ujian lebih besar terjadi, kali ini 

krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia yang lebih dikenal dengan Krisis Global. 

Krisis di tahun 2008 terjadi akibat tidak seimbangnya sektor keuangan dengan 

sektor produksi karena adanya praktek monopoli sumber daya ekonomi oleh 

korporasi besar dan negara maju terhadap negara miskin. Modal untuk 

pembangunan hanya dimiliki oleh sekelompok korporasi besar dan negara tertentu 

saja, sementara negara miskin harus dengan cara berutang untuk mendapatkan 

dana pembangunan dengan kewajiban menjalankan seluruh persyaratan negara 



3 
 

 
 

maju. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat kehilangan sumber daya 

ekonominya akibat struktur ekonomi yang mengesahkan praktek monopoli. 

Penguasaan ekonomi yang tidak adil menciptakan struktur kemiskinan yang akut, 

yang pada akhirnya menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. Sedangkan 

hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat besar, tentu 

efeknya juga menjadi lebih sangat besar (Susanto, 2018). 

Pada tahun 2020 terjadi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh peristiwa 

yang tidak terduga yaitu pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya 

berdampak pada kesehatan tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian. 

Krisis tersebut mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas 

ekonomi seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan keuntungan perusahaan karena 

adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan penurunan 

daya beli masyarakat.  

Menurut teori pertumbuhan ekonomi John Maynard Keynes, ia 

mengemukakan bahwa perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada 

mekanisme pasar, namun diperlukan peran pemerintah dalam sistem 

perekonomian. Untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah harus 

melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan 

perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi 

masih dapat dipercayakan kepada swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan 

kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian (Putra, 2016). 

Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan sarana utama kearah 

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan perencanaan 
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pembangunan ekonomi suatu negara dapat menentukan serangkaian sasaran 

ekonomi secara kuantitatif dalam periode tertentu. Melalui perencanaan 

pembangunan suatu negara dapat memobilisasi sumber daya yang terbatas untuk 

memperoleh hasil yang optimal dengan lancar, progresif dan seimbang. Ada 

beberapa manfaat bagi negara-negara yang ingin memperbaiki pembangunan 

ekonomi melalui investasi pembangunan manusia. Manfaat utamanya adalah 

memperbaiki kesejahteraan warga negara (Budiyanto & Wibowo, 2021). 

Suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang 

meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. BI rate adalah penetapan 

suku bunga acuan oleh pihak Bank Indonesia melalui rapat bersamaan Dewan 

Gubernur dan dilakukan setiap bulan. Perubahan BI rate mampu mempengaruhi 

suku deposito dan suku bunga kredit perbankan. Ketika perekonomian suatu 

negara sedang bermasalah, maka Bank Sentral dapat mengambil keputusan untuk 

menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif seperti menurunkan tingkat suku 

bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan suku bunga BI rate 

mampu mempengaruhi suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari 

perusahaan dan rumah tangga akan mengalami peningkatan. Dengan adanya 

penurunan suku bunga kredit, maka biaya modal perusahaan dalam melakukan 

investasi juga akan menurun. Sehingga aktivitas konsumsi akan meningkat serta 

keinginan investor untuk menginvestasikan modalnya juga akan meningkat. 

Sebaliknya, apabila inflasi mengalami peningkatan, maka Bank Sentral akan 

merespon dengan menaikkan suku bunga BI rate untuk mengurangi aktivitas 



5 
 

 
 

perekonomian yang terlalu cepat sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi 

(Sitorus, 2019). 

Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita 

tidak pernah menghendaki. Milton Friedman mengatakan inflasi ada di mana saja 

dan selalu merupakan fenomena moneter yang mencerminkan adanya 

pertumbuhan moneter yang berlebihan dan tidak stabil (Dornbusch & Fischer, 

2001). Inflasi terjadi ketika tingkat harga umum naik dan kenaikan harga ini bisa 

berdampak buruk pada kegiatan produksi karena ketika biaya produksi naik 

menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong 

produk nasional, investasi produktif berkurang dan kegiatan ekonomi menurun. 

Investasi lebih cenderung pada pembelian tanah, rumah dan bangunan. Jika 

produksi barang menurun hal tersebut akan berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk pada pertumbuhan 

ekonomi bukan berarti inflasi itu harus diturunkan sampai nol persen. Apabila laju 

inflasi nol persen, ini juga tidak memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi, tetapi 

akan menimbulkan stagnasi. Kebijakan akan sangat berarti bagi kegiatan 

ekonomi, apabila bisa menjaga laju inflasi berada di tingkat yang sangat rendah. 

Idealnya, laju inflasi agar bisa meningkatkan kegiatan ekonomi adalah sekitar di 

bawah 5% (Ardiansyah, 2017).  

Nilai tukar mencerminkan keseimbangan permintaan dan penawaran 

terhadap mata uang dalam negeri maupun mata uang asing ($) US. Merosotnya 

nilai tukar rupiah merefleksikan menurunnya permintaan masyarakat internasional 

terhadap mata uang rupiah karena menurunnya peran perekonomian nasional atau 
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karena meningkatnya permintaan mata uang asing ($) US oleh masyarakat karena 

perannya sebagai alat pembayaran internasional. Kinerja uang khususnya pasar 

luar negeri diukur melalui kurs rupiah, terutama mata uang dolar AS. Semakin 

menguat kurs rupiah sampai batas tertentu berarti menggambarkan kinerja di 

pasar uang semakin menunjukkan perbaikan.  

Melemahnya nilai tukar domestik terhadap mata uang asing (seperti 

Rupiah terhadap US Dolar) memberikan pengaruh yang negatif terhadap pasar 

ekuitas karena pasar ekuitas menjadi tidak punya daya tarik. Pengamatan nilai 

mata uang atau kurs sangat penting dilakukan mengingat nilai tukar mata uang 

sangat berperan dalam pembentukan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu 

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang 

hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu 

daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan 

jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan 

pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, 

maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut 

berkembang dengan baik. 

Ekspor neto merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Produk 

Domestik Bruto (PDB). Ekspor neto adalah total ekspor dikurangi total impor. 

Ekspor neto merangsang meningkatnya pendapatan dan merangsang pertumbuhan 
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ekonomi apabila jumlah ekspor lebih besar dari pada jumlah impor, sebaliknya 

apabila jumlah ekspor lebih kecil dari impor maka ekspor neto akan menurunkan 

pendapatan nasional. David Ricardo telah menerangkan perlunya perdagangan 

internasional dalam mengembangkan suatu perekonomian, serta mengenai 

keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan antar negara 

(Sukirno, 2008). Bila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor maka saldo ekspor 

neto positif atau posisi neraca perdagangan luar negeri surplus, sehingga PDB 

naik dan berarti pula pertumbuhan ekonomi naik. Sebaliknya, bila nilai ekspor 

lebih kecil dari nilai impor maka saldo ekspor neto negatif atau posisi neraca 

perdagangan luar negeri defisit, sehingga PDB turun dan berarti pula 

pertumbuhan ekonomi akan turun (Aulia, 2013). 

Adapun data perkembangan suku bunga, inflasi, ekspor neto, nilai tukar, 

dan PDB di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Perkembangan suku bunga, inflasi, ekspor neto, nilai tukar, dan 

Pertumbuhan ekonomi (PDB) 

Tahun 
Suku Bunga 

(%) 

Inflasi 

(%) 

Eks.Net 

(Rp) 

Nilai Tukar 

(Rp) 

PDB 

(Rp) 

2016 4.75 3.02 145.1340 13.307.38 9.434.6134 

2017 4.25 3.61 168.82820 13.384.13 9.912.9281 

2018 6.00 3.13 180.01270 13.882.62 10.425.3937 

2019 5.00 2.72 167.49700 14.147.41 10.949.2437 

2020 4.25 1.68 162.36764 14.503.63 10.781.7203 

  Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Berdasarkan tabel 1.1 perkembangan suku bunga, inflasi, ekspor neto, nilai 

tukar dan pertumbuhan ekonomi, suku bunga mengalami fluktuasi yaitu suku 

bunga pada tahun 2016 (4,75%) kemudian naik pada tahun 2017-2018 dan 
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kembali turun pada tahun 2019-2020. Pada inflasi terjadi peningkatan dari tahun 

2016 (3,02 %) ke tahun 2017 (3,61%) kemudian turun pada tahun 2018 (3,6%) 

sampai tahun 2020 (1,68%). Pada tahun 2016 sampai 2018, ekspor neto 

mengalami peningkatan yaitu dari Rp.145.1340 sampai Rp.180.01270 dan 

kembali turun pada tahun 2019 sampai 2020. Pada tahun 2016 sampai 2019, nilai 

tukar mengalami fluktuasi. Sedangkan pada PDB juga mengalami peningkatan 

yakni dari tahun 2016 hingga 2019 yaitu dari Rp.9.434.6134 menjadi 

Rp.10.949.2437 dan kembali turun menjadi Rp.10.782.7203 pada tahun 2020. 

Siwi Nur Indriyani (2016), dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi dan 

Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun (2005-2015)” 

dengan hasil bahwa berdasarkan dari hasil uji kausal menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia Periode 2005-2015. Inflasi sangat mempengaruhi stabilitas 

perekonomian negara tersebut karena tingkat inflasi yang tinggi mempengaruhi 

tingkat produksi dalam negeri, melemahkan produksi barang ekspor. Tingkat 

inflasi yang tinggi menurunkan produksi karena harga menjadi tinggi dan 

permintaan akan barang menurun sehingga produksi menurun. Inflasi 

menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang dan kenaikan harga upah buruh 

maka kalkulasi harga pokok meninggikan harga jual produk lokal. Di lain pihak 

turunnya daya beli masyarakat terutama berpenghasilan tetap akan mengakibatkan 

tidak semua bahan habis terjual. Inflasi menyebabkan naiknya harga jual produksi 

barang ekspor dan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Tingkat suku bunga 

Bank Indonesia (SBI) atau BI rate adalah suku bunga instrumen sinyaling Bank 
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Indonesia (BI) yang merupakan suku bunga kebijakan moneter (policy rate). 

Kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate) akan 

mempengaruhi tingkat suku bunga antar bank dan tingkat suku bunga deposito 

yang berakibat pada perubahan suku bunga kredit. Dengan demikian BI rate 

tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat 

menggerakkan sektor riil untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. 

Ukhfuanni (2010), dengan judul "Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Ekspor, 

Impor Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2000 -

2009" dengan hasil bahwa berdasarkan dari hasil uji kausalitas granger 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu arah antara variabel nilai tukar, 

ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya apresiasi dan 

depresiasi mata uang berdampak pada pendapatan ekspor dan pengeluaran impor 

dalam jangka panjang. Dari sisi ekspor, depresiasi mata uang dapat meningkatkan 

pendapatan ekspor karena harga barang domestik menjadi lebih murah, sedangkan 

harga barang luar negeri menjadi lebih mahal. Kegiatan ekspor di suatu negara 

dipengaruhi oleh permintaan luar negeri terhadap barang-barang domestik. Ekspor 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam kasus negara-negara 

miskin yang sangat membutuhkan devisa guna mengimpor barang modal untuk 

produksi domestik. Semakin tinggi pendapatan domestik mendorong untuk 

meningkatnya permintaan akan semua barang, baik domestik maupun luar negeri. 

Sehingga semakin tinggi pendapatan domestik, maka akan mendorong tingginya 

permintaan akan barang impor. 
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Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam konsep ekonomi 

Islam, uang adalah milik masyarakat (money is goods public). Barang siapa yang 

menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang 

beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian (Rahmawati, 

2009). Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya dan tidak dibelanjakan, sama 

artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses 

pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu penumpukan 

uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik 

seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat 

tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan 

perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, 

memonopoli kekayaan, “al kanzu” sebagaimana telah disebutkan dalam QS: At 

Taubah 34-35 berikut: 

ال  انُاٰسِ بِانْب   ٌ  ا يْى  ٌِ ن ي أكُْهىُْ هْب ا انزُّ ٍ  الْْ حْب ارِ و  ثِيْزًا يِّ ٌٰ ك  ا اِ ُىُْٰٓ ي 
ٍ  اه ٰٓا يُّه ا انذِٰيْ بيِْمِ يه ٍْ س  ٌ  ع  وْ ي صُدُّ اطِمِ و 

 ِ
بِيْمِ اّللّه ُْفِقىَُْ ه ا فيِْ س  لْ  يُ انْفِضٰة  و  ٌ  انذٰه ب  و  ٍ  ي كُْزُِوْ انذِٰيْ ِ ۗو 

ذ ا ا ا نِيْىافَ اّللّه زْهىُْ بِذ  ِِّ ه يْه ا فيِْ  ٤٣ فَف ب  ً ع  هً يىْٰو  يحُْ

َْفسُِكُىْ ف ذُوْقىُْا ي   ُ زْتىُْ لِْ  ا ك  ا ي  ذ  ظهُىُْرُهىُْۗ هه جُُىُْبهُىُْ و  ي بِه ا جِب اههُىُْ و  ه ُىٰ  ف تكُْىه ٌ  َ ارِ ج  ٤٣ا كُُْتىُْ ت كُْزُِوْ  

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-

orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan 

jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di 

jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka 

akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak 

dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan 

punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu 

yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang 

kamu simpan itu”. 
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Di samping itu uang yang disimpan dan tidak dimanfaatkan di sektor 

produktif (idle asset) maka jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya 

kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu uang harus berputar (Money as 

flow consept). Islam sangat menganjurkan bisnis/perdagangan, investasi disektor 

riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran 

dan kesehatan ekonomi masyarakat. Teori konvensional meyakini bahwa uang 

saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (Economic value of time vs 

time value of money). Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang adalah 

sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. 

Dengan memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang 

akibat inflasi (Latifah, 2015). 

Berdasarkan data, penelitian terdahulu dan uraian diatas maka peneliti 

tertarik mengambil judul tersebut untuk mengetahui pengaruh suku bunga, inflasi 

nilai tukar dan ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam 

studi ini, Indonesia dipilih karena perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi 

dalam beberapa tahun terakhir. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu berjenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data 

sekunder, sedangkan perbedaan pada penelitian ini terdapat pada periode waktu 

observasi, penggunaan variabel dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, serta metode analisis yang digunakan, dengan judul utama penelitian 

ini adalah “Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Nilai Tukar dan Ekspor 

Neto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka ada 

beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian dalam 

penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah skripsi ini. 

Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 

3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

4. Apakah ekspor neto berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.  

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi para sarjana, diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah yang 

lebih mendalam tentang pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar dan ekspor 

neto terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

2. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan 

pengetahuan tentang pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar dan ekspor 

neto terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan Produk Domestik Bruto 

dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan 

menggunakan metode tertentu baik secara konstan maupun rill. PDB yang 

digunakan dalam penelitian adalah PDB konstan yaitu PDB yang tidak 

memasukan unsur inflasi di dalamnya. Menurut Boediono (1999), Pertumbuhan 

ekonomi merupakan adanya peningkatan dari pendapatan nasional dari suatu 

negara dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dari 

perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun ke tahun. Produk 

Domestik Bruto (PDB) adalah hasil bersih dari semua kegiatan produksi yang 

dilakukan oleh semua prosedur dalam suatu negara dari berbagai sektor ekonomi 

(Suparmoko, 1999). Sedangkan menurut Apridar (2009), Produk Domestik Bruto 

merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit 

produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik). Selain itu Produk 

Domestik Bruto (PDB) juga dapat diartikan sebagai jumlah nilai dolar konsumsi, 

investasi bruto, pembelanjaan pemerintah atas barang dan jasa dan ekspor yang 

yang dihasilkan di dalam suatu negara selama satu tahun tertentu (Fahmi Salim, 

2017). 

Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas 

perekonomian suatu negara atau daerah dalam menghasilkan tambahan 
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pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Simon Kuznets, 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya yang terwujud dengan 

adanya kenaikan output nasional secara terus menerus yang disertai dengan 

kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi 

yang dibutuhkannya. 

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam 

jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai 

barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan 

atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian yang 

bersifat teknologi institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai 

tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 1994).  

Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan 

ekonomi yang bisa ditemui dihampir semua negara maju yaitu: tingkat 

pertumbuhan output per kapita dan pertambahan penduduk yang tinggi, tingkat 

kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi khususnya produktivitas tenaga 

kerja, tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi, tingkat transformasi 

sosial dan ideologi yang tinggi, adanya kecenderungan negara-negara yang mulai 

atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian 

dunia lainnya sebagai pemasaran dan sumber bahan baku, terbatasnya penyebaran 

pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia. 

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan jangka 

panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak 
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jenis barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai 

dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

diperlukannya. Definisi ini memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan 

barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi 

yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka 

macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas adan 

efisien memerlukan adanya penyesuaian di dalam bidang kelembagaan dan 

ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia 

dapat dimanfaatkan secara tepat. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pertumbuhan 

ekonomi adalah peningkatan perekonomian suatu negara yang berkesinambungan 

setiap tahun dan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat 

bertambah sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang 

semakin lama semakin besar.  

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam analisis makro ekonomi, merupakan 

faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang dicapai 

suatu negara diukur dengan perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai 

oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik 

Bruto (PDB). 

a. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi Modern  

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam 

kehidupan perekonomian. Prof Simon Kuznets menunjukkan enam ciri 
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pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada 

produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan sebangsanya. 

Dari keenam ciri itu, dua diantaranya adalah kuantitatif yang berhubungan dengan 

pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan penduduk, yang dua berhubungan 

dengan peralihan struktural dan dua lagi dengan penyebaran internasional yaitu: 

laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita, peningkatan produktivitas, 

laju perubahan struktural yang tinggi, urbanisasi, Ekspansi negara maju serta Arus 

barang, modal dan orang antar negara. 

b. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

1) Faktor Ekonomi 

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama 

yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau 

bangunnya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor 

produksi tersebut. Sumber alam yaitu: Faktor utama yang mempengaruhi 

perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Tanah 

sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti 

kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral iklim, sumber 

air, sumber lautan dan sebagainya. Akumulasi modal yaitu: faktor ekonomi 

penting yang kedua dalam pertumbuhan ialah akumulasi modal. Modal berarti 

persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok 

modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau 

pembentukan modal. Organisasi yaitu: bagian penting dari proses pertumbuhan. 

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan 
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ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan 

membantu meningkatkan produktivitasnya. Kemajuan teknologi yaitu: perubahan 

teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan 

ekonomi. Pembagian kerja dan skala produksi yaitu: pembagian kerja yang 

menimbulkan peningkatan produktivitas. 

2) Faktor Non Ekonomi 

Faktor ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi 

kemajuan perekonomian. Dalam kenyataannya faktor ekonomi pada umumnya, 

seperti organisasi sosial, budaya dan politik, mempengaruhi faktor ekonomi yang 

dibicarakan diatas. Oleh karena itu faktor non ekonomi juga memilki arti penting 

di dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Nurske, pembangunan ekonomi 

berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan 

latar belakang historis. Di dalam pertumbuhan ekonomi, faktor soosial, budaya, 

dan psikologis adalah adalah sama pentingnya dengan dengan faktor ekonomi. 

2. Teori Pertumbuhan Neoklasik 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan faktor yang penting bagi 

suatu negara sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. 

Model pertumbuhan neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi 

tergantung perkembangan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat 

dari pendapatan nasional suatu negara. Pendapatan nasional adalah jumlah barang 

yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu.  

Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan 

oleh entrepreneurship. Beliau berpendapat bahwa kalangan pengusaha yang 
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memiliki kemampuan dan keberanian dalam menciptakan dan mengaplikasikan 

inovasi-inovasi baru baik dalam masalah produksi, penyusunan teknik-tahap 

produksi maupun sistem manajemennya. Teori Schumpeter menggaris bawahi 

pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam 

pembangunan ekonomi. Menurut M.L. Jhingan, pembiayaan inflasioner 

merupakan suatu metode tepat yang kini dicoba untuk diterapkan oleh setiap 

negara terbelakang. Analisis relevan dengan negara terbelakang dilihat dari segi 

kenaikan jangka panjang produktivitas dan penyerapan surplus tenaga kerja pada 

lapangan pekerjaan yang menguntungkan sebagai akibat dari inovasi.  

David Romer yang berpendapat bahwa teknologi adalah faktor endogen 

pertumbuhan ekonomi di mana teknologi adalah barang publik yang dapat 

dimiliki dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan tanpa mengeluarkan biaya 

riset atau penelitian. Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi merupakan 

kunci yang ada di lama proses pertumbuhan ekonomi karena akan meningkatkan 

stok barang modal dan output meningkat. Investasi menurut mereka, seperti yang 

dikutip Jhingan, dapat menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas 

produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal. Jhingan menyebutnya 

sebagai dampak dari permintaan dan penawaran investasi. Harrod-Domar 

memberikan teori pertumbuhan ini dengan menggunakan 3 konsep, yaitu: fungsi 

tabungan, investasi autonomus vs induced dan produktivitas modal. 

a. Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi Menurut Rostow 

W.W Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic 

Growth, seperti yang dikutip oleh Jhingan, memakai pendekatan sejarah dalam 
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menjelaskan proses perkembangan ekonomi. Beliau membedakan adanya lima 

tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu: 

1) Masyarakat Tradisional 

W.W Rostow mengartikan masyarakat tradisional ini diartikan sebagai 

suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi 

berdasarkan ilmu dan teknologi pranewton dan sebagai hasil pandangan 

pranewton terhadap dunia fisika. Dalam masyarakat tradisional ini bukan tidak 

terjadi perubahan ekonomi namun pada tahapan ini keinginan untuk 

menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan 

sistematis hanya terbatas pada tingkat output per kapita yang dicapai. Struktur 

masyarakat seperti ini bersifat jenjang di mana hubungan darah dan keluarga 

memainkan peranan yang menentukan seperti pada bidang politik. Sektor 

pertanian sebagai sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan dialihkan 

untuk pembangunan candi atau monumen lain, pesta penguburan dan perkawinan 

dan atau untuk perang. 

2) Prasyarat Untuk Tinggal Landas (Masa Peralihan) 

Tahapan ini adalah masa transisi di mana prasyarat-prasyarat pertumbuhan 

swadaya dibangun dan diciptakan. Prasyarat ini dipicu atau didahului oleh empat 

kekuatan, yaitu renesans (era pencerahan), kerajaan baru, dunia baru dan agama 

baru atau reformasi. Kekuatan ini menempatkan penalaran (reasoning), dan 

ketidakpercayaan (sceptism) sebagai pengganti kepercayaan (faith) dan 

kewenangan (authority), yang mengakhiri feodalisme dan membawa kebangkitan 

kebangsaan bernegara, menanamkan semangat pencarian yang menghasilkan 
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berbagai penemuan baru dan pembaharuan serta timbulnya kaum borjuaso atau 

golongan elit di kota-kota perdagangan baru. Menurut Rostow, hakikat masa 

peralihan dapat digambarkan sebagai investasi ke suatu tingkat yang secara 

teratur, mendasar dan nyata-nyata melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. 

3) Tinggal Landas 

Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang 

bertalian secara langsung dengan perubahan radikal di dalam metode produksi 

yang dalam jangka waktu relative singkat menimbulkan konsekuensi yang 

menentukan. Adapun tiga kondisi penting yang saling berkaitan yang menjadi 

persyaratan tahap tinggal landas menurut Rostow, yaitu: Pertama, kenaikan laju 

investasi produktif, misalnya dari 5 persen atau kurang lebih ke 10 persen dari 

pendapatan nasional atau produk nasional neto. Kedua, perkembangan salah satu 

atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang tinggi. 

Ketiga, hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial dan organisasi yang 

menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya 

dorong pada pertumbuhan. 

4) Dewasa (Maturity) 

Rostow mendefinisikan tahap dewasa ini sebagai tahap ketika masyarakat 

telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap 

keseluruhan sumber daya mereka. Ada tiga bahan penting yang terjadi pada 

tahapan ini, yaitu: Sifat tenaga kerja berubah. (Tenaga kerja pada tahapan ini 

berubah menjadi tenaga kerja yang terdidik. Masyarakat lebih suka tinggal atau 

hidup di kota daripada di desa. Upah nyata pun mulai meningkat dan para pekerja 
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mengorganisasi diri untuk mendapat jaminan sosial dan ekonomi yang lebih 

besar). Watak para pengusaha berubah (di sini para pekerja keras dan kasar 

berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan). Kejenuhan masyarakat 

terhadap industrialisasi (masyarakat merasa bosan pada keajaiban industrialisasi 

dan menginginkan sesuatu yang baru menuju perubahan yang lebih jauh). 

5) Masa Konsumsi Massal 

Tahap konsumsi massal ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, 

pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah 

tangga yang tahan lama. Lalu pada tahapan ini, menurut Rostow, keseimbangan 

perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan 

produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas. Ada 3 

kekuatan yang nampak cenderung meningkatkan kesejahteraan di dalam tahap 

purna-dewasa ini, yaitu: a) Penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan 

kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional b) Ingin memiliki satu 

negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil 

melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi 

para pekerja. c) Keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor 

penting seperti mobil, rumah murah, dan berbagai peralatan rumah tangga yang 

menggunakan listrik dan sebagainya. 

3. Alat ukur pertumbuhan ekonomi 

Seperti yang telah dibahas diatas tentang pertumbuhan ekonomi salah satu 

yang menjadi alat ukurnya adalah pendapatan domestik bruto. Menurut Sir 

Willian Petty, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan 
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penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapatan 

tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut 

pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam 

perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka alat utama yang digunakan 

sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Domestik Bruto. 

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi 

perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional ini adalah mendapatkan 

gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang yang 

diproduksi dan yang lainnya. Selain itu data pendapatan nasional yang telah 

dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara 

tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku 

bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk 

merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara 

dimasa mendatang. 

a. Pendekatan Pendapatan Nasional 

Definisi pendapatan nasional dapat ditinjau dari tiga pendekatan, meliputi 

pendekatan/metode produksi (Produk Domestik Bruto/PDB), Pendekatan/metode 

pengeluaran (Produk Nasional Bruto/PNB), Pendekatan/metode pendapatan 

(Pendapatan Nasional/PN). 

b. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan makro 

ekonomi. Di samping ada tujuan-tujuan lain, seperti mengurangi pengangguran, 

stabilisasi inflasi, dan stabilisasi moneter. Namun, harus di pahami bahwa 
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pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan 

jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan merupakan masalah perekonomian 

suatu negara dalam jangka panjang. 

Namun harus dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 

merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Dengan 

demikian, pertumbuhan ekonomi bagaikan mesin yang dapat meningkatkan 

kualitas perekonomian suatu negara, sehingga dapat mengukur prestasi suatu 

negara dari sisi ekonomi, dan perkembangannya dapat diketahui dari waktu ke 

waktu. 

Kondisi perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia dapat 

dikatakan mengalami pertumbuhan apabila output ekonomi yang dicapai sekarang 

lebih tinggi daripada sebelumnya. Pertumbuhan tercapai bila jumlah fisik barang-

barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian suatu negara bertambah 

besar dari waktu ke waktu. 

Data pertumbuhan ekonomi, menjadi penting sebagai acuan dalam 

menentukan kebijakan pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi 

perlu dilakukan pengukuran. Menurut Mankiw, dalam konsep dasar ekonomi 

makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan pertumbuhan 

ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Yaitu dengan cara 

membandingkan besarnya PDB dari waktu sekarang dengan waktu yang akan 

datang. Berdasar hasil itulah dapat diketahui berapa tingkat pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Bruto 

(PDB). PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran 

serta struktur ekonomi, sedangkan PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode berikutnya. 

Dalam perhitungannya terdapat tiga pendekatan untuk menghitung angka-angka 

PDB yaitu dengan pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Apabila 

terjadi kenaikan nilai PDB maka akan mempengaruhi perubahan pertumbuhan 

ekonomi (Nawati, 2019). 

B. Suku Bunga 

Definisi bunga dari sisi permintaan adalah imbalan atas pinjaman, artinya 

jumlah uang yang dibayarkan sebagai biaya untuk penggunaan yang dipinjamkan 

(Efni, 2018). Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak 

yang membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat di 

lihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Bunga dari sisi 

penawaran merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana 

akan menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran 

yang tinggi, sedangkan bunga dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman atau 

jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. 

Bunga merupakan harga yang dibayar atas modal. Kasmir (2000) menyatakan 

bahwa dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 (dua) macam bunga yang 

diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga 

simpanan, adalah bunga yang diberikan sebagai perangsang atau balas jasa bagi 
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nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga 

yang harus dibayar bank kepada nasabah. Sebagai contoh: jasa giro, bunga 

tabungan, bunga deposito. Bunga pinjaman, adalah bunga yang dibebankan 

kepada para peminjam atau harga harus yang dibayarkan oleh nasabah kepada 

bank atas pinjaman modal yang dinikmati oleh nasabah tersebut. Melalui 

penelitian (Deviana, 2014) adapun beberapa pandangan ahli mengenai suku 

bunga: 

1. Teori Suku Bunga Klasik  

Menurut Klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun 

investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan 

yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang 

dilakukan oleh pengusaha. Dalam pasar dana investasi adanya kelompok 

penabung yaitu anggota masyarakat dalam suatu periode tertentu mempunyai 

kelebihan pendapatan dari kebutuhan konsumsi dan kelompok para investor 

dalam periode yang sama membutuhkan dana untuk investasi untuk memperluas 

usahanya dan akan membentuk permintaan akan loanable. 

2. Teori Suku Bunga Keynes  

Keynes mempunyai pandangan yang berbeda dengan klasik yaitu suku 

bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya suku bunga ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan uang (dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi 

kegiatan ekonomi (GNP), sepanjang uang ini mempengaruhi suku bunga. 

Perubahan suku bunga selanjutnya mempengaruhi keinginan untuk mengadakan 

investasi dengan demikian akan mempengaruhi GNP. Sehubungan dengan biaya 
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memegang uang kas, makin tinggi suku bunga maka keinginan memegang uang 

kas juga semakin rendah. Dari penjelasan di atas, adanya hubungan negatif antara 

suku bunga dengan permintaan akan uang tunai. Permintaan uang ini akan 

menentukan suku bunga, suku bunga berada dalam keseimbangan apabila jumlah 

uang kas yang diminta sama dengan penawarannya. 

3. Teori Suku Bunga Hicks 

Teori Hicks merupakan penerusan dari teori suku bunga Klasik dan teori 

suku bunga Keynesian, apabila teori tersebut dikombinasikan maka akan 

melahirkan suatu teori baru yang memberikan penjelasan lengkap tentang the rate 

of interest. Hicks mengemukakan teorinya bahwa suku bunga berada dalam 

keseimbangan pada suatu perekonomian apabila suku bunga ini memenuhi 

keseimbangan sektor moneter dan sektor rill, jadi uang dapat meningkatkan 

produktivitas sehingga orang ingin membayar bunga. 

C. Nilai Tukar 

Nilai tukar atau kurs secara sederhana dapat di artikan sebagai harga mata 

uang suatu negara terhadap mata uang asing. Menurut Hasibuan (2005), kurs 

adalah alat perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang 

negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara. 

Nilai tukar atau kurs yaitu mengukur nilai dari suatu valuta dari perspektif 

valuta lain. Sejalan dengan berubah nya kondisi ekonomi nilai tukar juga dapat 

berubah secara substansial. (Madura, 2000) Perubahan nilai tukar mempunyai 

pengaruh negatif terhadap harga saham. Artinya apabila nilai mata uang asing 

naik maka harga saham akan turun, hal disebabkan harga mata uang asing yang 
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tinggi perdagangan di BEJ akan semakin lesu, karena tingginya nilai mata uang 

mendorong investor berinvestasi di pasar uang. Dan sebaliknya apabila nilai mata 

uang asing turun terhadap mata uang dalam negeri maka maka harga saham akan 

naik disebabkan turunnya mata uang mendorong investor untuk berinvestasi di 

pasar modal. 

Suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka harus 

mempertimbangkan kurs mata uangnya dalam menganalisa kondisi 

makroekonomi negara yang bersangkutan. Kurs dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang 

dua negara. Sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang kedua 

negara tersebut (Mankiw, 2003). 

Dornbusch dan Fisher (2004) mengatakan bahwa pergerakan nilai tukar 

mempengaruhi daya saing internasional dan posisi neraca perdagangan, dan 

konsekuensinya juga akan berdampak pada real output dari negara tersebut yang 

pada gilirannya akan mempengaruhi cash flow saat ini dan masa yang akan datang 

dari perusahaan tersebut. Ekuitas yang merupakan bagian dari kekayaan 

perusahaan, dapat mempengaruhi perilaku nilai tukar melalui mekanisme 

permintaan uang berdasarkan model penentuan nilai tukar (Rompas et al, 2018).  

Teori nilai tukar disebut juga teori Purchasing Power Parity (PPP) atau 

teori paritas tingkat harga yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi swedia, Gustav 

Cassel. Teori ini agak berbeda dengan pendekatan sebelumnya, teori ini berusaha 

untuk menghubungkan nilai tukar dengan daya beli valuta tersebut terhadap 

barang dan jasa suatu negara yang memerlukan mata uang asing untuk melakukan 
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perdagangan luar negeri. Untuk mengetahui perbandingan nilai mata uang suatu 

negara dengan negara lain ditentukan daya beli mata uang tersebut terhadap 

barang dan jasa masing masing negara. Pendekatan ini menggunakan apa yang 

disebut Law of One Price. Dalam teori ini disebutkan bahwa dengan asumsi 

tertentu, dua barang yang identik (sama dalam segala hal) harusnya mempunyai 

harga yang sama.  

Dalam istilah keuangan, nilai tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal 

sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau di kemudian 

hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah. Menurut 

Musdholifah & Tony (2007), nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara 

harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Misal kurs rupiah 

terhadap dolar Amerika menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk 

ditukarkan dengan satu dolar Amerika.  

Menurut Keynes, semakin menguat nilai tukar sampai batas tertentu berarti 

menggambarkan kinerja di pasar uang semakin menunjukkan perbaikan tetapi 

menurunnya nilai tukar terhadap mata uang asing akan mengakibatkan 

meningkatnya biaya impor bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk 

produksi dan juga meningkatkan suku bunga, hal ini mengakibatkan menurunnya 

kinerja suatu perusahaan dan investasi di pasar modal menjadi berkurang. 

D. Inflasi 

Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum 

secara terus-menerus. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu 

penurunan harga secara terus menerus, sehingga daya beli masyarakat bertambah 
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besar, sehingga pada tahap pertama barang-barang menjadi langka, akan tetapi 

pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin 

berkurangnya daya beli masyarakat, sedangkan lawan dari inflasi adalah deflasi, 

yaitu manakala harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya (nilai 

inflasi minus). Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli 

masyarakat karena secara riel tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan 

besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara 

pendapatan tetap, maka itu berarti secara riel pendapatan mengalami penurunan 

sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% 

juga (Putong & Andjaswati, 2010). 

Menurut Madura (2000), laju inflasi dan suku bunga dapat menyebabkan 

dampak yang signifikan atas nilai tukar karena pada saat laju inflasi sebuah negara 

relatif naik terhadap laju inflasi negara lain maka valutanya akan menurun karena 

ekspornya menurun. Hal ini mengakibatkan tingginya valuta asing yang akhirnya 

investor akan lebih memilih menanamkan modalnya kedalam mata uang asing 

dari pada menginvestasikan dalam bentuk saham yang berakibat turunnya harga 

saham secara signifikan.  

Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif ataupun negatif tergantung 

derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat merugikan perekonomian 

secara keseluruhan yaitu dapat membuat perusahaan menghadapi resiko 

kebangkrutan. Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang inflasi yaitu: 
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1. Teori Kuantitas  

Inti dari teori kuantitas adalah bahwa inflasi itu hanya bisa terjadi 

penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral.  

2. Teori Keynes  

Proses inflasi menurut Keynes adalah proses perebutan pendapatan di 

antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar 

daripada yang dapat disediakan oleh masyarakat. 

3. Teori Strukturalis  

Teori ini biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang, karena 

menyoroti sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi khususnya 

penawaran bahan bahan makanan dan barang barang ekspor, karena sebab 

struktural ini, pertambahan produksi barang lebih lambat dibandingkan dengan 

peningkatan kebutuhan masyarakat, akibatnya penawaran (supply) barang kurang 

dari yang dibutuhkan masyarakat sehingga barang dan jasa meningkat. 

E. Ekspor Neto 

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri untuk 

dijual ke luar negeri. Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009, ekspor 

adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa 

dari wilayah negara negara Republik Indonesia. 

Impor merupakan kegiatan membeli atau memasukkan barang dan jasa 

dari luar negeri ke dalam negeri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau 

persoalan domestik suatu negara. Impor disebut juga sebagai pengeluaran 
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pendapatan negara berupa belanja negara atas barang dan jasa yang diproduksi 

oleh luar negeri. 

Ekspor neto atau biasa disebut neraca perdagangan merupakan nilai barang 

dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang 

diimpor dari negara lain. Dalam perekonomian terbuka, ekspor neto memiliki 

pengaruh yang harus diperhitungkan. Jika nilai ekspor neto lebih kecil dari 0 

maka neraca perdagangan mengalami defisit, jika nilai ekspor neto lebih besar 

dari 0 maka neraca perdagangan mengalami surplus (Astuti, 2021). 

F. Hubungan Antarvariabel 

1. Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi 

Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh 

debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu 

variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena 

dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat 

keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. 

Biasanya suku bunga diekspresikan sebagai persentase pertahun yang dibebankan 

atas uang yang dipinjam. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Seperti 

halnya harga, suku bunga menjadi titik pusat dari pasar dalam hal ini pasar uang 

dan pasar modal. Sebagaimana harga, suku bunga dapat dipandang sebagai sebuah 

mekanisme untuk mengalokasikan sumberdaya dan perekonomian.  

Menurut Indriyani (2013) yaitu kenaikan suku bunga merupakan alat 

utama bank sentral untuk memerangi inflasi. Dengan membuat biaya pinjaman 

semakin mahal maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan 
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aktivitas perekonomian akan menurun. Kejadian sebaliknya akan terjadi. 

Turunnya suku bunga akan menyebabkan biaya pinjaman menjadi semakin 

murah. Para investor akan cenderung terdorong untuk melakukan ekspansi bisnis 

atau investasi baru dan para konsumen akan menaikkan pengeluarannya. Dengan 

demikian output perekonomian akan meningkat dan lebih banyak tenaga kerja 

yang dibutuhkan. Selain itu investasi ke pasar saham juga akan naik. 

Namun ternyata kebijakan pemberian suku bunga yang tinggi dapat pula 

menimbulkan dampak negatif pada kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga tinggi 

ternyata dapat menyebabkan cost of money menjadi mahal, hal yang demikian 

akan memperlemah daya saing ekspor di pasar dunia sehingga dapat membuat 

dunia usaha tidak bergairah melakukan investasi dalam negeri, produksi akan 

turun dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan (Boediono, 1990). Dengan 

adanya permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi pemerintah tersebut 

maka dalam hal ini pemerintah harus bisa memutuskan kebijaksanaan yang harus 

diambil sehingga dapat memperbaiki maupun meningkatkan struktur dan kualitas 

perbankan Indonesia (Nur Indriyani, 2016). 

2. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Izzah (2015) menyatakan inflasi dapat berakibat buruk sebab kenaikan 

harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat terjangkau oleh semua 

masyarakat. Kenakan harga BBM yang di ikuti oleh kenaikan harga barang dan 

jasa akan membuat harga tidak terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan 

tetap. Tingkat harga yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun 

yang kemudian akan membuat produsen mengalami kerugian karena harga bahan 



34 
 

 
 

baku akan melonjak, cost meningkat, sehingga mau tidak mau produsen akan 

mengurangi produksinya sehingga hal tersebut akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi. 

Menurut penelitan Susanto dan Rachmawati (2013) kenaikan tingkat 

inflasi yang masih dalam tingkatan ringan bisa memberikan stimulus pada 

produsen untuk meningkatkan produksinya. Sesuai dengan hukum penawaran jika 

tingkat harga naik maka penawaran akan naik, hal inilah yang membuat produsen 

meningkatkan hasil produksinya. Ketika barang yang diproduksi dalam 

masyarakat meningkat dan harga masih terjangkau oleh konsumen karena tingkat 

inflasi masih dalam tingkatan rendah maka daya beli konsumen tidak akan 

menurun sehingga hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi walaupun 

tingkat inflasi meningkat. 

3. Nilai tukar dan Pertumbuhan Ekonomi 

Tuti Cahya Azizah dan Haryadi (2019) mengemukakan bahwa nilai tukar 

yang stabil cenderung menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil karena 

nilai tukar yang stabil menunjukkan stabilitas moneter yang baik dan berbagai 

transaksi moneter dan perbankan berjalan lancar. Meski demikian, apresiasi kurs 

dan depresiasi kurs berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika kurs 

terdepresiasi (melemah) maka dampaknya produksi barang dan jasa berorientasi 

ekspor akan meningkat karena harga (barang dan jasa) di luar negeri akan lebih 

tinggi daripada harga di dalam negeri maka akan lebih menguntungkan jika 

barang dan jasa yang ada di ekspor. Semakin besar ekspor maka cadangan devisa 

akan meningkat serta produktifitas barang dan jasa yang berorientasi ekspor akan 
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meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara 

umum.  

Tidak hanya itu, menguatnya nilai tukar (apresiasi) masih memiliki 

dampak yang baik bagi perekonomian, karena ketika rupiah menguat maka harga 

barang di luar negeri akan lebih murah, sehingga produksi barang dan jasa yang 

berbasiskan bahan impor akan mampu meningkatkan produktifitasnya. Hal ini di 

karenakan input yang lebih murah, produktifitas meningkat serta cost yang lebih 

rendah, sehingga pendapatan secara umum meningkat, daya beli meningkat, roda 

perekonomian berputar dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Ekspor Neto dan Pertumbuhan Ekonomi 

David Ricardo menerangkan perlunya perdagangan internasional dalam 

mengembangkan suatu perekonomian, serta mengenai keuntungan yang dapat 

diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan antar negara. Perhitungan Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang salah satunya menggunakan pendekatan 

pengeluaran, melibatkan ekspor dan impor dalam perhitungannya. Ekspor 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti yang dijelaskan 

dalam teori Hecksher-Ohlin yang mengatakan bahwa negara akan mengekspor 

produk yang produksinya menggunakan faktor produksi yang berlimpah dan 

murah secara intensif. Dengan adanya kegiatan tersebut maka negara akan 

diuntungkan karena pendapatan nasional dapat ditingkatkan, serta dapat 

mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Begitupula impor berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan dalam teori Hecksher-
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Ohlin bahwa negara akan melakukan impor produk yang faktor produksinya 

langka dan biaya yang mahal. Maka kegiatan tersebut akan menguntungkan bagi 

negara daripada melakukan produksi sendiri namun tidak efisien.  

Ekspor neto atau yang sering disebut dengan neraca perdagangan 

merupakan nilai ekspor barang/jasa dikurangi nilai impor barang/jasa. Bila nilai 

ekspor lebih besar daripada nilai impor maka saldo ekspor neto positif atau posisi 

neraca perdagangan luar negeri surplus, sehingga Y (income) naik dan berarti pula 

PDB naik. Sebaliknya, bila nilai ekspor lebih kecil dari nila impor maka saldo 

ekspor neto negatif atau posisi neraca perdagangan luar negeri defisit, sehingga Y 

(income) turun dan berarti PDB akan turun. 

G. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

Elton Sinaga dengan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan 

Peranan Suku Bunga dan Nilai Tukar pada Mekanisme Transmisi Kebijakan 

Moneter di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

analisis kuantitatif. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

variabel X adalah Suku Bunga Pinjaman, Suku Bunga Deposito, Suku Bunga Riil, 

Nilai Tukar, Ekspor Neto, Inflasi dan variabel Y adalah PDB. Hasil dalam 

penelitian ini yaitu seluruh variabel bebas melalui jalur suku bunga mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 94,8%, dan sisanya sebesar 5,2% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain dan seluruh variabel bebas melalui jalur nilai 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 96,9%, sisanya sebesar 3,1% 
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dijelaskan oleh faktor-faktor lain. variabel suku bunga dan nilai tukar secara 

bersama sama berpengaruh terhadap GDP. Variabel suku bunga pinjaman dan 

ekspor neto berpengaruh terhadap GDP dan lima variabel lainnya tidak memiliki 

pengaruh terhadap GDP. 

Rayati Togatorop dan Wahyu Ario Pratomo dengan jurnal yang berjudul 

“Analisis Perbandingan Peranan Jalur Suku Bunga dan Jalur Nilai Tukar pada 

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di ASEAN: Studi Komparatif 

(Indonesia, Malaysia, Singapura)”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

akar unit Augmented Dickey Fuller (ADF). Adapun variable yang digunakan yaitu 

jalur suku bunga (variabel X yaitu suku bunga deposito, suku bunga pinjaman, 

suku bunga riil, inflasi, dan variabel Y yaitu GDP) dan variabel jalur nilai tukar 

(variabel X yaitu nilai tukar, ekspor neto, impor, suku bunga riil, inflasi, dan 

variabel Y yaitu GDP). Hasil dari penelitian ini yaitu dari hasil impulse response 

function (IRF) dijelaskan dalam jalur suku bunga dan jalur nilai tukar di Indonesia 

membutuhkan time lag respon variabel terjadi ketika shock instrumen kebijakan 

moneter hingga mencapai sasaran akhir yaitu GDP (pertumbuhan ekonomi) 

adalah selama 5 tahun. Dalam jalur suku bunga dan jalur nilai tukar di Malaysia 

membutuhkan time lag respon variabel terjadi ketika shock instrumen kebijakan 

moneter hingga mencapai sasaran akhir yaitu GDP (pertumbuhan ekonomi) 

adalah selama 5 tahun. Dalam jalur suku bunga di Singapura membutuhkan time 

lag respon variabel terjadi ketika shock instrumen kebijakan moneter hingga 

mencapai sasaran akhir yaitu GDP (pertumbuhan ekonomi) adalah selama 5 

tahun. 
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Ikke Safitri dengan jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Inflasi, Suku 

Bunga, Nilai Tukar dan Cadangan Devisa Terhadap Produk Domestik Bruto di 

Indonesia Tahun 1995-2019”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

analisis kuantitatif dengan metode analisis ekonometrika dengan OLS. Adapun 

variabel yang digunakan yaitu variabel Y adalah Produk Domestik Bruto dan 

variabel X adalah Inflasi, Suku Bunga acuan BI-rate, Nilai Tukar Rupiah, dan 

Cadangan Devisa. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Berdasarkan uji 

validitas pengaruh (uji t) ditemukan variabel inflasi dan BI-rate tidak berpengaruh 

signifikan, adapun variabel kurs dan cadangan devisa berpengaruh signifikan. 

Nilai tukar memiliki pengaruh negatif terhadap Produk Domestik Bruto, artinya 

apabila nilai tukar naik, maka PDB akan mengalami penurunan. Sebaliknya 

apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka PDB akan mengalami 

peningkatan. Sedangkan variabel cadangan devisa memiliki pengaruh positif 

terhadap PDB, artinya apabila cadangan devisa naik, maka PDB akan naik. 

Sebaliknya apabila cadangan devisa turun, maka PDB akan turun. 

Muhammad Yusron Sholikhin dan Hendry Cahyono dengan jurnal yang 

berjudul “Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Produk Domestik 

Bruto (PDB) di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Adapun variabel yang digunakan 

yaitu variabel X adalah Suku Bunga SBI dan Jumlah Uang Beredar sedangkan 

variabel Y adalah Inflasi dan GDP. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa Kebijakan moneter dengan variabel suku bunga SBI memberikan pengaruh 

signifikan terhadap inflasi dan PDB di Indonesia. Kebijakan moneter dengan 



39 
 

 
 

variabel jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi dan PDB di 

Indonesia. Kebijakan moneter dengan variabel suku bunga SBI dan jumlah uang 

beredar mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap inflasi dan PDB di 

Indonesia. Suku bunga SBI mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap inflasi 

dan PDB di Indonesia. Sedangkan jumlah uang beredar mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap inflasi dan PDB di Indonesia.  

Clansina Margareth Warkawani, Noeke Chrispur, dan Diah Widiawati 

dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi 

Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2008-2017”. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis perkembangan dan analisis 

regresi linear berganda. Variabel yang digunakan peneliti yaitu variabel X Jumlah 

Uang Beredar dan Tingkat Inflasi sedangkan variabel Y adalah GDP. Adapun 

hasil dari penelitian ini yaitu perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia 

menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan tingkat inflasi di 

Indonesia tahun 2008–2017 menunjukkan kenaikan dan penurunan. Tingkat 

inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 11,06% dan tingkat inflasi 

terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 2,78%.  Perkembangan Produk 

Domestik Bruto di Indonesia tahun 2008– 2017 menunjukkan peningkatan setiap 

tahunnya. Variabel jumlah uang beredar (X1) dan tingkat inflasi (X2) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Produk Domestik Bruto (Y) di 

Indonesia selama periode pengamatan tahun 2008– 2017. Variabel jumlah uang 

beredar (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto (Y) di Indonesia tahun 2008-2017. 
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I Made Yudisthira dan I Gede Sujana Budhiasa dengan jurnal yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Inflasi Terhadap Produk 

Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2000-2012”. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode metode Two Stage Least Square (TSLS). Adapun variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Y adalah Produk Domestik 

Bruto (PDB) sedangkan variabel X adalah konsumsi, inflasi, dan investasi 

Indonesia tahun 2000-2012. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan variabel 

konsumsi dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB), sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel konsumsi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, sedangkan variabel inflasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap investasi. Variabel inflasi 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap konsumsi. 

Ridho Windi Atmojo dengan jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas 

Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto 

Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan Two Stage Least Square (TSLS). Adapun variabel yang digunakan 

yaitu variabel X adalah Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal sedangkan 

variabel Y adalah GDP. Berdasarkan tujuan dan hasil analisis data yang telah 

dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata 

keseimbangan Produk Domestik Bruto dan tingkat bunga Indonesia tahun 2004-

2016. Berdasarkan perhitungan multiplier kebijakan fiskal maupun kebijakan 

moneter, maka yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan 
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nasional adalah kebijakan moneter, dimana multiplier kebijakan moneter lebih 

besar daripada multiplier kebijakan fiskal. 

Heru Setiawan dengan jurnal yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan 

Fiskal dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model 

Structural Vector Autoregression (SVAR)”. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Structural Vector Autoregression (SVAR). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel X adalah Kebijakan Moneter, 

Kebijakan Fiskal, Suku Bunga dan Inflasi sedangkan variabel Y adalah GDP. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui 

kenaikan belanja pemerintah memberikan dampak positif terhadap PDB dan 

memicu terjadinya kenaikan inflasi serta tingkat suku bunga. Dampak kebijakan 

moneter berupa kenaikan tingkat suku bunga mengakibatkan turunnya nilai output 

meskipun reponnya sangat lemah. 

Ahmad Basith dengan jurnal yang berjudul “Analisis Mekanisme 

Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Suku Bunga dan Nilai Tukar”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonometrika 

dengan model Vector Error Correction Model (VECM). Adapun variabel yang 

digunakan yaitu Suku Bunga SBI, Inflasi, Investasi, Impor, GDP, dan Nilai Tukar. 

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil VECM pada jalur suku bunga 

menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh nyata (0,5%) terhadap 

inflasi, investasi dan GDP dengan arah parameter yang sesuai dengan teori. Untuk 

jalur nilai tukar, persamaan inflasi menunjukkan bahwa suku bunga SBI dan nilai 

tukar berpengaruh nyata terhadap inflasi sedangkan impor tidak berpengaruh 
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(pada taraf 20%). Pada jalur suku bunga, peran suku bunga SBI relative rendah 

dalam mempengaruhi variabilitas GDP namun dalam jangka Panjang, peran suku 

bunga SBI terhadap variabilitas GDP semakin meningkat. Pada mekanisme 

transmisi jalur nilai tukar hanya akan mengakibatkan peningkatan inflasi. 

Catona Machtra dan Fakhruddin dengan jurnal yang berjudul “analisis 

efek kebijakan moneter terhadap output di Indonesia”. Penelitian ini 

menggunakan metode analisi vector auto regression (VAR). adapun variabel yang 

digunakan yaitu varuabel X adalah nilai tukar dan inflasi sedangkan variabel Y 

adalah PDB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDB, inflasi dan nilai tukar 

memiliki hubungan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Terdapat adanya 

pengaruh yang signifikan antara nilai tukar dan inflasi terhadap PDB. Variabel 

yang paling besar dalam mempengaruhi Produk Domestik Bruto adalah nilai 

tukar. 

Ade Novaliana dan Rusiadi dengan jurnal yang berjudul “Efek 

Simultinitas Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Ekonomi di Negara China, 

India, Vietnam dan Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

kuantitatif dengan pendekatan model simultan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu variabel X adalah Nilai Tukar, Jumlah Mata Uang Beredar, 

Ekspektasi Inflasi, sedangkan variabel Y adalah inflasi dan PDB. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa variabel nilai tukar, jumlah uang beredar dan 

ekspektasi inflasi berpengaruh signifikan terhadap PDB. Dan variabel inflasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap PDB. Variabel PDB berpengaruh signifikan 



43 
 

 
 

terhadap inflasi. Dan variabel nilai tukar, jumlah uang beredar dan ekpektasi 

inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. 

Ade Novalina, Rusiadi, Wahyu Indah Sari dengan jurnal yang berjudul 

“Model Simultan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Berdasarkan Respon 

Transmisi Moneter Jalur Kredit di Negara Emerging Market”. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Adapun variabel yang 

digunakan yaitu variabel X adalah investasi, kredit dan ekspor sedangkan variabel 

Y adalah inflasi dan PDB. Hasil penelitian menunjukkan PDB berpengaruh 

signifkan terhadap inflasi di negara emerging market, sedangkan investasi dan 

ekpor tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di negara emerging market. 

Selanjutnya hasil penelitian juga menunjukkan ekspor berpengaruh signifikan 

terhadap PDB sedangkan kredit dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

PDB di negara emerging market. 

H. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir  
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Bagan pada Gambar 2.1 menunjukkan gambaran dimana suku bunga 

sebagai X1, inflasi sebagai X2, nilai tukar sebagai X3 dan ekspor neto sebagai 

X4, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebagai Y. Dalam kerangka fikir 

digambarkan bagaimana pengaruh suku bunga (X1) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y), inflasi (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), nilai tukar (X3) 

terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dan ekspor neto (X4) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) serta bagaimana variabel X1, X2, X3, X4 berpengaruh secara 

simultan terhadap (Y). 

I. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Suku bunga dan Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam penelitian Asnawi dan Hafizatul Fitria (2018), Hasil penelitian 

menjelaskan variabel suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Hasil ini memberikan bukti tingkat suku bunga merupakan 

fungsi dari investasi. Tingkat suku bunga yang rendah dapat membuat investasi 

meningkat dan pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang 

akan meningkat. Hasil ini sesuai teori dimana teori menyatakan apabila suku 

bunga tinggi, maka jumlah investasi akan berkurang yang artinya pertumbuhan 

ekonomi akan turun, sebaliknya apabila suku bunga rendah maka akan 

mendorong banyak investasi yang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini memberikan bukti bahwa suku bunga memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi baik itu secara positif maupun negative (Fitria & 

asnawi, 2018).  
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Sejalan dengan penelitian Gusti Ayu (2018), bahwa meningkatnya suku 

bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia berdampak bagi turunnya 

pertumbuhan ekonomi. Dimana tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan 

masyarakat cenderung menginvestasikan dana yang dimiliki daripada 

menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnisnya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luh Putu (2018), Yaenal Arifin 

(2016). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto (2020) adanya 

pengaruh positif dan tidak signifikan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menaikkan suku bunga acuan dapat 

digunakan untuk mengendalikan inflasi agar tidak bergerak terlalu tinggi. Jika 

inflasi dapat dikendalikan, dampak positif kenaikan suku bunga bisa lebih besar. 

Jika ekspektasi dapat dikendalikan agar inflasi tidak bergerak liar maka akan 

berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

H1: Suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

2. Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak 

sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah inflasi. Inflasi 

adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum 

dan berlangsung secara terus menerus. Inflasi yang tinggi tingkatannya tidak akan 

menggalakkan perkembangan ekonomi suatu negara. Ketika inflasi naik maka 

akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.  
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 Utami (2013) menganalisis pengaruh inflasi, kurs valas, BI Rate, jumlah 

uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi, Idayanti (2005) menganalisis 

pengaruh inflasi, kurs, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga SBI terhadap 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis, semuanya menunjukkan bukti empiris bahwa 

inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. suku bunga 

serta penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan 

pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan 

merosotnya tingkat kesejahteraan dan kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya 

akan berimbas pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.  

Hasil penelitian yang sama terjadi pada penelitian Murialti dan Michel 

(2015), dimana inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

terkait karena kenaikan inflasi maka akan menyebabkan berkurangnya investasi 

dan penanaman modal asing yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi sehingga inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

Melalui penelitian wiwiet aji prihatian, arintoko, suharno (2019) bahwa 

tingkat inflasi pada tahun 2010 sampai tahun 2017 yang cukup fluktuatif akibat 

kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah dan meningkatnya 

pasokan seiring berlangsungnya masa panen raya dan tambahan pasokan dari 

impor diduga menyebabkan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi karena menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga 

menyebabkan perekonomian tidak berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Utami (2013) yang menyatakan bahwa inflasi 



47 
 

 
 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil dari 

beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

H2: Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

3. Nilai tukar dan Pertumbuhan Ekonomi 

Teori Mundell-Fleming (Mankiw, 2003) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara kurs dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin 

tinggi kurs maka ekspor neto (selisih antara ekspor dan impor) semakin rendah, 

penurunan ini akan berdampak pada jumlah output yang semakin berkurang dan 

akan menyebabkan PDB menurun.  

Utami (2013) menganalisis pengaruh inflasi, kurs valas, BI rate, jumlah 

uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi. Idayanti (2005) menganalisis 

pengaruh inflasi, kurs, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga SBI terhadap 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis, semuanya menunjukkan bukti empiris bahwa 

kurs berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Pada hasil penelitian Susanto (2018) menunjukkan bahwa nilai tukar 

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurs rupiah 

terhadap dolar US diyakini dapat mempengaruhi nilai tukar uang secara negatif 

melalui harga saham (teori model portfolio-balance). Perusahaan dapat 

mempengaruhi nilai tukar uang melalui permintaan uang. Sebagai contoh semakin 

tinggi harga saham akan semakin tinggi permintaan uang akan menarik minat 

investor asing untuk menanamkan modalnya dan hasilnya terjadi apresiasi 

terhadap mata uang domestik (Saini et al, 2002). Hal ini diduga penyebab kurs 

tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara 
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langsung, tetapi memiliki pengaruh langsung terhadap investasi. Berdasarkan 

hasil dari beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

H3: Kurs berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 

4. Ekspor Neto dan Pertumbuhan Ekonomi 

Candra Mustika, Etik Umiyati dan Erni Achmad (2015), dari hasil 

penelitiannya terlihat bahwa nilai ekspor neto berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, secara teoritis salah satu komponen pertumbuhan ekonomi 

yang berasal dari sisi pengeluaran adalah sektor perdagangan internasional yakni 

ekspor dan impor jika ekspor lebih tinggi nilainya dari impor atau ekspor neto 

selalu positif otomatis akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional 

dan pada  akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan.  

Penelitian Alfian Isnan (2017) yaitu ekspor neto memiliki hubungan dua 

arah dengan pertumbuhan ekonomi. Dapat terjadi kondisi Export Led Growth 

(ELG) dan Growth Led Export (GLE). Shock yang ditimbulkan akibat perubahan 

ekspor langsung direspon naik oleh pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua dan 

berangsur mereda pada tahun kedua kuartal ketiga. Proporsi terhadap 

pertumbuhan berfluktuasi seiring dengan kondisi ekonomi global. Kondisi GLE 

pun dapat terjadi, karena pertumbuhan ekonomi akan menaikkan skill seseorang, 

memberikan infrastruktur demi kelancaran proses produksi. (Isnan, 2017). Dari 

hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

H4: Ekspor neto berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Jenis pendekatan 

yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan analisis deskripsi kuantitatif 

dengan penelitian explonatory research. 

Penelitian explonatory research merupakan penelitian yang menjelaskan 

hubungan antar variabel-variabel X dan Y. Penelitian explonatory adalah 

penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel-variabel penelitian dan 

pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian terdapat 

hipotesis yang akan di uji kebenarannya. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Indonesia. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Di 

mana data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data yang dipakai atau digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud 

data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder umumnya 
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berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang di 

publikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro,1999). 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series. 

Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2001-2020. Data diperoleh 

dari berbagai sumber antara lain yaitu publikasi Bank Indonesia dan Badan Pusat 

Statistik. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk 

mengumpulkan data dengan prosedur standar. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi atau studi pustaka, 

sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melihat jurnal, internet, buku dan skripsi yang 

berhubungan dengan komponen ritel untuk memperoleh landasan teori dan 

mendapatkan data yang menunjang penelitian. 

D. Metode Analisis Data 

1. Teknis Analisis Data  

a. Analisis Deskriptif  

Melalui metode ini data yang diperoleh diklasifikasikan, diinterpretasikan, 

dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh gambaran umum tentang masalah 

yang diteliti.  

 



52 
 

 
 

b. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

simultan dari beberapa variabel bebas (X), yang terdiri dari: suku bunga, nilai 

tukar, inflasi, dan ekspor neto terhadap satu variabel terikat (Y) yaitu: Produk 

Domestik Bruto (Sugiyono, 2007). 

Rumus sebelum Ln: 

Y =    +       +       +       +       + ε 

Rumus sesudah Ln: 

  Y =       +         +          +          +          + ε 

Dimana:  

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

   = Konstanta  

  ,   ,   ,     = Koefisien Regresi 

   = Suku Bunga  

   = Inflasi 

   = Nilai Tukar 

   = Ekspor Neto 

ε = Standar Error 

2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah model 

Regresi linear berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik 

yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat 
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terkecil Ordinary Least Square (OLS), perlu dilakukan pengujian dengan jalan 

memenuhi persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat 

yaitu: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi dilakukan 

untuk mengetahui dan menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah 

satu metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode 

analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram Jarque-Bera Test. 

Jarque-Bera Test adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang 

mana mengukur apakah derajat kesistematisan suatu distribusi sesuai dengan 

distribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear 

antara variabel independen atau untuk memastikan variabel bebas yang satu tidak 

mempunyai hubungan kuat atau berkorelasi tinggi dengan variabel bebas yang 

lainnya dalam suatu model multiple regression. Jika terjadi korelasi yang tinggi 

maka terdapat masalah multikoliniearitas. Dalam model regresi yang baik 

harusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, pada penelitian ini 

metode yang digunakan adalah dengan melihat nilai VIF. Model regresi yang 

bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan 
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mempunyai angka Tolerance value mendekati 1. Bila dari hasil pengujian VIF 

diketahui ada variabel bebas yang memiliki Tolerance value kurang dari 0,01 dan 

/atau nilai VIF lebih tinggi dari 10, maka hal itu menunjukkan adanya indikasi 

masalah multikolinearitas pada model tersebut. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu metode analisis untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian metode 

Durbin-Watson. Uji ini digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya intersep (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag diantara variabel bebas. Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi (Ghozali, 2013) yaitu: bila nilai DW terletak antara batas atas atau 

upper bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, 

berarti tidak ada autokorelasi. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah 

atau lower bound (dl) maka koefisien autikorelasi lebih besar dari pada nol, 

berarti ada autokorelasi positif. Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka 

koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terletas antara (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

d. Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model 
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regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Oleh karena itu ada beberapa metode uji heteroskedastisitas yang dimiliki Eviews, 

seperti: Breuch-Pagan-Godfrey, Glejser, ARCH, White dan lain-lain. Penulis 

menggunakan Glejser Uji yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroksedastisitas pada model 

regresi linear berganda adalah dengan melihat Nilai Prob.Chi-Squared. Apabila 

nilai Prob. Chi-Squared hitung lebih besar dari tingkat alpa 0,05 (5%) maka H0 

diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai 

Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alpa 0,05 (5%) yang artinya terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam 

penelitian, dimana rumusan masalah dalam penelitian yang ada di bab 1 telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dalam uji hipotesis terbagi menjadi 

tiga yaitu: 

a. Uji Koefisien Determinasi (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 seberapa 

jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai 

koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu (0<R²<1). Secara sistematis 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Jika nilai R² (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, maka dapat disimpulkan antara 

variabel bebas dan variabel terikat tidak ada keterkaitan. 

Jika nilai R² mendekati 1 (satu), berarti variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, 

maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel terikat ada keterkaitan. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini biasa digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Di mana jika nilai signifikan < 0,05 

atau variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen, artinya perubahan yang terjadi pada variabel terikat dapat 

dijelaskan oleh perubahan variabel bebas, di mana tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 0,5%. 

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen dan menganggap bahwa variabel 

dependen yang lain konstan. Signifikansi tersebut dapat diestimasi dengan melihat 

nilai signifikan, apabila signifikan < 0,05 maka variabel independen secara 

individu mempengaruhi variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 
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E. Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah suku bunga, inflasi, nilai tukar dan ekspor neto sedangkan variabel 

dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (Y). Untuk lebih 

mempermudah pembahasan maka penulis membatasi variabel sebagai berikut: 

1. Variabel dependen (Y), yaitu: 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi yang 

diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu seluruh volume 

produksi Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2020 yang diukur berdasarkan 

atas dasar harga konstan (Rupiah). 

2. Variabel independen (X), yaitu: 

a. Suku bunga (  ) 

Suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang 

meminjamkan dana atau uang. Yang diambil dari tingkat suku bunga yang 

diberlakukan oleh BI Rate yang diukur dalam bentuk persentase tahunan (%).  

b. Inflasi (  )  

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus 

menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang diambil dari tahun 2001 

sampai tahun 2020 yang diukur dalam bentuk persentase tahunan (%). 
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c. Nilai Tukar (  ) 

Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. 

Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurs yang diukur dalam 

bentuk rupiah terhadap dolar AS. 

d. Ekspor Neto (  ) 

Ekspor neto adalah jumlah ekspor dikurangi impor yang diambil dari tahun 

2001 sampai tahun 2020 yang diukur dalam bentuk rupiah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  

1. Lokasi dan Keadaan Geografis 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah 

pulau sebanyak 16.771 hingga tahun 2022 baik pulau besar maupun kecil. 

Indonesia dikelilingi oleh dua benua yang berasal dari benua Asia dan Australia 

juga dua  

Samudera besar diantara samudera pasifik dan samudera hindia. Titik 

tempuh antara dua tempat yakni barat ke timur berkisar pada 5211 km sedangkan 

jarak tempuh mulai utara ke selatan berada pada kisaran 1999 km. 

Indonesia adalah salah satu negara dengan luas lautnya berada di kisaran 

7,9 juta km persegi atau 81 persen dari luas keseluruhan dan memiliki garis pantai 

terpanjang dari berbagai negara di dunia dan berada pada urutan kedua setelah 

kanada. Selanjutnya Indonesia memiliki pula luas daratan yang mencapai 1,91 

juta km persegi. Bahkan Indonesia memiliki puluhan atau ratusan gunung api dan 

sungai yang tersebar di berbagai provinsi yang ada. 

Letak astronomis Indonesia berada diantara 60 Lintang Utara-110 Lintang 

Selatan dan antara 950 Bujur Timur-1410 Bujur Timur. Dalam peta geografis 

Indonesia terbagi atas beberapa wilayah, pertama pada wilayah utara yaitu Pulau 

Aceh berada di 60 Lintang Utara, wilayah di Pulau Nusa Tenggara Timur berada 

pada 110 Lintang Selatan, sedangkan Indonesia bagian paling barat ujung utara 
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pulau Sumatra yang berada pada 950 Bujur Timur, serta wilayah Indonesia bagian 

timur paling jauh berada pada 1410 Bujur Timur. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara 

yang berbentuk Republik sejak tahun 2012 dibagi menjadi 34 Provinsi dengan 

adanya tambahan satu provinsi yaitu Kalimantan Utara yang memiliki nama 

Ibukota Tanjung Selor, terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah 

75.467.70 km. Provinsi ini sudah lebih 10 tahun setelah diresmikan menjadi salah 

satu provinsi di Indonesia, dengan berbagai keanekeragaman budaya yang ada di 

daerah atau pulau Kalimantan. 

2. Keadaan Iklim Indonesia 

Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka 

waktu relatif lama. Di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan 

penghujan. Dalam hal musim kemarau dilihat dari arus angin yang berasal dari 

Australia mulai bulan Juni-September dan tidak banyak mengandung uap air, 

maka akan terjadi musim kemarau, sedangkan pada musim hujan terjadi di bulan 

Desember-Maret apabila arus angin mengandung banyak uap air yang 

menghantam Asia dan Samudera Pasifik. Namun, keadaan saat ini dimulai sejak 

2018-2022 musim hujan dan kemarau sudah tidak menentu lagi di bumi 

Indonesia, seperti masa pancaroba atau peralihan biasa terjadi pada bulan April-

Mei dan Oktober-November tidak seperti itu lagi, banyak perubahan musim yang 

sudah tidak sesuai dengan apa yang telah diprediksikan oleh BMKG. 
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3. Keadaan Demografi dan Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia 

Melalui pandangan Philip dan Duncan (1959), Demografi adalah 

mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta 

perubahan-perubahan itu biasanya timbul dikarenakan natalitas (fertilitas, 

teritorial, migrasi dan mobilitas sosial atau perubahan status. Maka dapat 

disimpulkan bahwa demografi mengajarkan proses penduduk di suatu daerah. 

Adapun struktur penduduk diantaranya jumlah persebaran dan komposisi 

penduduk. Akan tetapi, susunan ini selalu mengalami perubahan karena 

disebabkan oleh proses demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi 

penduduk. 

Perencanaan kendali program kependudukan di Indonesia hampir sama 

dengan beberapa negara diantaranya: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat 

kematian bayi, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang 

seimbang dan pengembangan potensi penduduk sebagai salah satu capital growth 

economic. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia saat ini melalui data Badan 

Pusat Statistik tahun 2020 berada di kisaran 273, 5 Juta jiwa yang tersebar di 34 

Provinsi Indonesia. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian 

1. Deskripsi Variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat 

yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara 

pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkaitan erat 

dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu 
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negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Salah satu cara 

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan 

pada Pendapatan Nasional. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada setiap 

tahun, kemudian membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan 

nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya, Semakin tinggi 

tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output 

wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.  

Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat 

ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal 

(capital accumulation), pertumbuhan penduduk (growth in population), dan 

kemajuan teknologi (technological progress). Adapun data yang dikeluarkan oleh 

badan pusat statistik mulai 2001 sampai 2020 terhadap kontribusi pertumbuhan 

ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 

dibawah ini: 
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Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Tahun 
Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di 

Indonesia pada Tahun 2001-2020  

(Rupiah) 

2001 4.116.5555 

2002 1.610.2222 

2003 4.445.1122 

2004 1.064.1000 

2005 2.729.3333 

2006 1.847.1267 

2007 1.964.3273 

2008 2.082.3159 

2009 2.178.8504 

2010 6.864.1331 

2011 7.287.6353 

2012 7.727.0834 

2013 8.156.4978 

2014 8.566.2712 

2015 8.982.5171 

2016 9.434.6134 

2017 9.912.9281 

2018 10.425.3937 

2019 10.949.2437 

2020 10.781.7203 

             Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Berdasarkan Tabel 4.1 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai dari 2001 

sampai 2020 mengalami fluktuasi di beberapa tahun mulai 2004-2009 diakibatkan 

dari berbagai dinamika seperti kebijakan pemerintah, ekspektasi berlebihan, 

perdagangan internasional, perubahan permintaan dan penawaran, fluktuasi 

ekonomi jangka pendek dan panjang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak 

hanya mengalami fluktuasi di beberapa tahun, dalam data yang dikeluarkan oleh 

badan pusat statistik ternyata terdapat juga kategori dengan pencapaian rendah 

yang terjadi pada tahun 2004 dengan nilai sebesar 1.064.1000 miliar dikarenakan 

bertambahnya pengangguran, inflasi yang tinggi, deflasi berlebihan, dan hutang 
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yang berlebihan. Berbeda dengan pencapaian yang terjadi di 2019 mengalami 

peningkatan yang begitu baik dengan capaian 10.949.2437 miliar dengan kondisi 

perekonomian yang terkendali. Akan tetapi di 2020 dan 2021 indonesia 

mengalami resesi akibat wabah pandemi covid-19. 

2. Deskripsi Suku Bunga (X1) 

Suku Bunga adalah harga dari pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran 

harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada 

kreditur. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang 

senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi 

secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak 

penting terhadap kesehatan perekonomian. dapat dipandang sebagai sebuah 

mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya dan perekonomian. Kenaikan 

atau penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI rate) akan mempengaruhi 

tingkat suku bunga antar bank dan tingkat suku bunga deposito yang berakibat 

pada perubahan suku bunga kredit. Dengan demikian BI rate tersebut memberi 

sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat menggerakkan 

sektor riil untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun 

data perkembangan suku bunga melalui BI rate yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia mulai dari 2001-2020 sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. Suku Bunga 

Tahun 
Suku Bunga pada Tahun 2001-2020  

(%) 

2001 14.86 

2002 15.96 

2003 17.18 

2004 17.62 

2005 17.11 

2006 9.75 

2007 8.00 

2008 9.25 

2009 6.90 

2010 6.50 

2011 6.00 

2012 5.75 

2013 7.50 

2014 7.75 

2015 7.50 

2016 4.75 

2017 4.25 

2018 6.00 

2019 5.00 

2020 4.25 

        Sumber: Bank Indonesia, 2021 

Berdasarkan data Tabel 4.2 mengilustrasikan suku bunga di Indonesia 

mengalami fluktuasi di beberapa tahun dikarenakan kebutuhan dana, persaingan 

kebijakan pemerintah, inflasi, perkembangan likuiditas perekonomian. Dalam 

suku bunga terdapat dua kategori yang juga menjadi patokan yakni terkait suku 

bunga yang rendah dan tinggi, pada tahun 2004 suku bunga Indonesia mengalami 

kenaikan yang begitu pesat sebesar 17,62% yang menandakan bahwa permintaan 

akan pinjaman bertambah dan persediaan simpanan dana masyarakat terbatas, 

maka suku bunga pinjaman bank akan naik. Hal ini terjadi untuk membatasi 

jumlah pinjaman dan suku bunga yang naik pun bisa meningkatkan minat 

masyarakat untuk menabung, berbeda hal nya di tahun 2020 suku bunga Indonesia 
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berada dikisaran 4,25% atau mengalami penurunan begitu pesat dikarenakan 

permintaan pinjaman berkurang dan persediaan simpanan dana masyarakat 

melimpah, maka suku bunga bank akan turun. 

3. Deskripsi Inflasi (X2) 

Fluktuasi inflasi akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara. 

Perubahan tingkat inflasi di suatu negara khususnya di Indonesia akan berdampak 

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya, hal ini sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mankiw dalam Sukardi (2018) menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh terhadap perekonomian penduduk dalam suatu wilayah. Kondisi ini 

akan terjadi saat naiknya harga komoditas tetapi tidak diikuti dengan kenaikan 

pendapatan penduduk sehingga pendapatan tetap penduduk secara tidak langsung 

telah menurun. Oleh karena itu, inflasi sebagai keseluruhan penurunan nilai uang 

relatif terhadap nilai barang dan jasa. Adapun data inflasi dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3. Inflasi 

Tahun 
Inflasi pada Tahun 2001-2020  

(%) 

2001 9.35 

2002 11.15 

2003 12.76 

2004 12.64 

2005 14.54 

2006 6.6 

2007 6.59 

2008 11.06 

2009 2.78 

2010 6.96 

2011 3.79 

2012 4.30 

2013 8.38 

2014 8.36 

2015 3.35 

2016 3.02 

2017 3.61 

2018 3.13 

2019 2.72 

2020 1.68 

          Sumber: Bank Indonesia, 2021 

Berdasarkan data Tabel 4.3 mengilustrasikan inflasi di Indonesia yang 

mengalami fluktuasi sejak tahun 2006 hingga tahun 2020. Sejak lima belas tahun 

terakhir inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 11,06 persen. 

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

Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2008 dikarenakan meningkatnya harga 

minyak dunia pada tahun 2007 sehingga pemerintah menaikkan harga BBM pada 

tahun 2008 yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi sehingga produsen 

menaikkan harga produknya. Menurunnya tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 

2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan 
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interaksi langsung masyarakat sehingga tingkat konsumsi dan daya beli 

masyarakat indonesia menurun. 

4. Deskripsi Nilai Tukar (X3) 

Nilai tukar berperan penting dalam perdagangan internasional, penurunan 

nilai tukar rupiah akan berdampak terhadap penurunan output yang akan 

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

Mundell-Fleming yang mengatakan bahwa ketika suatu tingkat harga yang lebih 

rendah maka akan menurunkan suku bunga, para investor memindahkan sebagian 

dana mereka ke luar negeri sehingga menyebabkan depresiasi relatif mata uang 

domestik terhadap mata uang asing. 

Nasution dalam Sari (2019) mengemukakan bahwa perbedaan pendapat 

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

sisi nilai tukar tetap diasumsikan berpengaruh negatif terhadap perekonomian 

suatu negara karena dapat mengakibatkan terjadinya spekulasi over investment, 

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

berpengaruh positif terhadap perekonomian suatu negara, sebab kurs yang stabil 

mampu menekan biaya transaksi dalam perdagangan internasional. Adapun data 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 
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      Tabel 4.4. Nilai Tukar 

Tahun 
Nilai Tukar pada Tahun 2001-2020 

(Rp/USD) 

2001 9.757.07 

2002 11.220.08 

2003 10.301.99 

2004 10.180.90 

2005 9.096.51 

2006 9.166.51 

2007 9.136.35 

2008 9.679.55 

2009 10.398.35 

2010 9.084.55 

2011 8.779.49 

2012 9.380.39 

2013 10.451.37 

2014 11.878.30 

2015 13.391.97 

2016 13.307.38 

2017 13.384.13 

2018 13.882.62 

2019 14.147.41 

2020 14.503.63 

                 Sumber: Bank Indonesia, 2021 

Berdasarkan data tabel 4.4 mengilustrasikan fluktuasi nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika Serikat sejak tahun 2006 hingga tahun 2020. Sejak lima 

belas tahun terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sering 

mengalami depresiasi maupun apresiasi. Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap 

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

Sedangkan Depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah pada 

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

menguat terhadap dolar Amerika Serikat yang disebabkan oleh perekonomian 

Indonesia yang relatif stabil. 
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Krisis global yang semakin parah pada tahun 2008 menyebabkan nilai 

tukar rupiah terdepresiasi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 

melemah menjadi Rp 9.679,55/USD. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2019 nilai 

tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2020 munculnya wabah Covid-19 yang mengganggu siklus perdagangan domestik 

maupun internasional sehingga menyebabkan krisis ekonomi disetiap negara serta 

mengakibatkan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Adapun sistem nilai tukar yang diterapkan di Indonesia ialah sistem kurs 

mengambang. Melalui sistem ini, nilai tukar rupiah bergantung pada penawaran 

dan permintaan di pasar internasional. 

5. Deskripsi Ekspor Neto (X4) 

Teori klasik Adam Smith memberikan gambaran tentang pertumbuhan 

ekonomi suatu negara yang dipengaruhi oleh tingkat ekspor. Selain itu, 

dikemukakan pula oleh teori Hecksher-Ohlin dalam Pridayanti (2013) yang 

menyatakan bahwa setiap negara akan mengembangkan produksinya dengan 

memanfaatkan bahan baku yang murah serta berlimpah secara maksimal agar 

ekspor komoditas domestik dapat meningkat. Peristiwa ini akan menambah 

Produk Domestik Bruto (PDB) melalui laba ekspor. Adapun manfaat yang akan 

diperoleh, yaitu: proses pembangunan dalam negeri akan lebih cepat dan 

perkembangan perekonomian juga akan meningkat. Berdasarkan teori Hecksher-

Ohlin yang telah diuraikan maka diketahui bahwa ekspor yang meningkat akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan nasional yang menyebabkan 
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pertumbuhan ekonomi meningkat. Adapun data perkembangan ekspor neto dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Ekspor Neto 

Tahun 
Ekspor Neto pada Tahun 2001-2020 

(Rp/USD) 

2001 56.040.01 

2002 50.070.02 

2003 52.300.12 

2004 38.400.11 

2005 68.333.21 

2006 100.798.62 

2007 114.100.89 

2008 137.020.40 

2009 116.510.00 

2010 157.779.10 

2011 203.496.60 

2012 190.020.30 

2013 182.551.80 

2014 175.980.00 

2015 150.366.30 

2016 145.134.00 

2017 168.828.20 

2018 180.012.70 

2019 167.497.00 

2020 162.367.64 

              Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Berdasarkan data Tabel 4.5 mengilustrasikan perkembangan nilai ekspor 

neto Indonesia sejak tahun 2006 hingga tahun 2020, di mana dalam rentang waktu 

lima belas tahun terakhir terjadi fluktuasi ekspor neto Indonesia. Pada tahun 2006 

nilai ekspor terendah yang dicapai Indonesia sejak lima belas tahun terakhir yaitu 

sebesar 100.798,62 juta/USD. Sedangkan pada tahun 2011 nilai ekspor neto 

tertinggi yang dicapai Indonesia sejak lima belas tahun terakhir yaitu sebesar 

203.496,60 juta/USD.  



72 

 

 
 

Date: 06/18/22   Time: 17:33

Sample: 2001 2020

Y X1 X2 X3 X4

 Mean  5598.564  9.094000  6.838500  11056.43  130.8804

 Median  7075.884  7.500000  6.595000  10350.17  147.7502

 Maximum  10949.24  17.62000  14.54000  14503.63  203.4966

 Minimum  161.0222  4.250000  1.680000  8779.490  38.40011

 Std. Dev.  4046.293  4.677442  3.988699  1983.715  52.89955

 Skewness -0.080361  0.878465  0.456626  0.542585 -0.510571

 Kurtosis  1.319909  2.216278  1.892795  1.718027  1.869410

 Jarque-Bera  2.373782  3.084186  1.716611  2.350874  1.934136

 Probability  0.305169  0.213933  0.423880  0.308684  0.380196

 Sum  111971.3  181.8800  136.7700  221128.6  2617.607

 Sum Sq. Dev.  3.11E+08  415.6909  302.2847  74767359  53168.88

 Observations  20  20  20  20  20

Sejak tiga tahun terakhir tepatnya pada tahun 2018 hingga tahun 2020 nilai 

ekspor neto mengalami penurunan. Adapun faktornya ialah karena Cina dan 

Amerika Serikat menjadi rival dalam perdagangan internasional, yang berdampak 

pada terganggunya keseimbangan perdagangan internasional. Selain itu, pada 

tahun 2020 muncul wabah Covid-19 yang mengganggu siklus perdagangan 

internasional karena diberlakukannya pembatasan disetiap negara sehingga 

mengakibatkan ekspor neto menurun. 

C. Analisis Pengolahan Data 

Deskriptif statistik dalam penelitian ini dipakai untuk mendapatkan 

informasi mengenai variabel yang terdapat pada penelitian ini yaitu suku bunga, 

inflasi, kurs, ekspor neto, dan pertumbuhan ekonomi. Tolak ukur deskripsi data 

dapat digambarkan dari segi nilai mean, median, maksimum, minimum, standar 

deviasi dari setiap perspektif variabel penelitian. Adapun hasil deskriptif statistik 

yang didapatkan melalui tabel di bawah ini: 

1. Analisis Deskriptif Statistik 

Tabel 4.6. Analisis Deskriptif Statistik 

 

 

 

 

 

 Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 
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Berdasarkan Tabel 4.6 hasil analisis deskriptif statistik nilai mean Y 

(pertumbuhan ekonomi) sebesar 5598.564, nilai maximum 10949.24, dan 

minimun sebesar 161.0222, sedangkan variabel X (suku bunga, inflasi, kurs, dan 

ekspor neto) juga menghasilkan nilai yang stabil mulai mean, maximum, dan 

minimum. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

Uji Jarque-Bera digunakan untuk menentukan normalitas residu (J-B). 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Angka-

angka probabilitas dari statistik J-B pada Gambar berfungsi sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan: 

Gambar 4.1 

Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera (J-B) 

 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 

Gambar dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 

0.986014, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yakni 0,05. hal ini berarti 

asumsi normalitas dipenuhi. 
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Variance Inflation Factors

Date: 06/15/22   Time: 19:09

Sample: 2001 2020

Included observations: 20

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  15653608  204.6459 NA

X1  0.030100  49.57618  1.471104

X2  36311.23  29.37482  7.174899

X3  61434.78  83.11549  16.69335

X4  198.8379  51.43896  6.910594

b. Uji Multikolinearitas 

Gejala multikolinearitas dapat diinterpretasikan dari nilai korelasi 

antarvariabel yang ada dalam matriks korelasi. Bila dari hasil pengujian VIF 

diketahui ada variabel bebas yang memiliki Tolerance value kurang dari 0,01 dan 

/atau nilai VIF lebih tinggi dari 10, maka hal itu menunjukkan adanya indikasi 

masalah multikolinearitas pada model tersebut. 

. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada Tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinearitas dengan VIF 

 

               

 

 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 

Tabel 4.7 memperlihatkan hasil pengujian multikolienaritas bahwa tidak 

terdapat gejala multikolienaritas antarvariabel independen. Hal ini 

memperlihatkan nilai korelasi antarvariabel independen tidak lebih dari 10.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas antar variabel digunakan untuk menentukan ada 

tidaknya gejala heteroskedastisitas pada pengujian Glejser. Hasil uji 

heteroskedastisitas disajikan pada tabel dibawah ini: 
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Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.544267     Prob. F(4,15) 0.2400

Obs*R-squared 5.833733     Prob. Chi-Square(4) 0.2119

Scaled explained SS 5.172773     Prob. Chi-Square(4) 0.2700

Tabel 4.8 

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 
 

  

 

        

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 

Tabel 4.8 memperlihatkan hasil pengujian heteroskedastisitas dapat 

disimpulkan tidak terdapat gejalanheteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hal ini 

disebabkan nilai Obs*R-squared dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05. 

d. Uji Autokorelasi 

Asumsi mengenai independensi terhadap residual (non-autokorelasi) dapat 

diuji dengan memakai uji Durbin-Watson. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson 

sekitar di antara 0 dan 4. Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil 

dari 1 atau lebih dari 3 memperlihatkan terjadi autokorelasi. 

Tabel 4.9 

Uji Autokolerasi dengan Uji Durbin-Watson 

 

 

 

                     

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 

Berdasarkan tabel 4.9, nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 1.766065 

maka nilai statistik Durbin-Watson terletak di antara 1 dan 3, yakni 1 < 1.766065 

R-squared 0.926233     Mean dependent var 5598.564

Adjusted R-squared 0.906561     S.D. dependent var 4046.293

S.E. of regression 1236.860     Akaike info criterion 17.29086

Sum squared resid 22947353     Schwarz criterion 17.53979

Log likelihood -167.9086     Hannan-Quinn criter. 17.33945

F-statistic 47.08548     Durbin-Watson stat 1.766065

Prob(F-statistic) 0.000000
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< 3, maka asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi 

gejala autokorelasi yang tinggi pada residual. 

3. Regresi Linear Berganda 

Regresi linier berganda adalah model yang menggambarkan hubungan 

antara komponen independen dan variabel dependen. Regresi linier berganda 

digunakan untuk menentukan arah hubungan positif atau negatif setiap variabel. 

Penelitian ini memakai Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebagai variabel terikat 

sedangkan variabel bebas menggunakan variabel suku bunga (X1), inflasi (X2), 

nilai tukar (X3) dan ekspor neto (X4). Persamaan regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = -1.607 + 2.100 (X1) – 3.679 (X2) + 1.011 + 6.749 (X4) 

Adapun hasil persamaan regresi linear berganda dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Konstanta  

Hasil estimasi yang telah dilaksanakan maka dapat diketahui nilai 

koefisien konstanta, sebesar -16072.45. hal ini berarti apabila variabel nilai bebas 

bernilai konstan maka suku bunga, inflasi, kurs, ekspor neto akan memiliki nilai 

sebesar -4.062327 dengan memperoleh signifikan sebesar 0.0010 <, 0.05 maka 

konstanta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

b. Suku Bunga (X1) 

Hasil estimasi yang telah dilakukan suku bunga memiliki nilai koefisien 

210.0201 dan nilai probabilitas sebesar 0.4101 lebih besar dari a = 0.05. hal ini 

diartikan bahwa suku bunga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
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pertumbuhan ekonomi sehingga apabila nilai suku bunga mengalami peningkatan 

maka tidak memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi. 

c. Inflasi (X2)  

Hasil estimasi yang telah dilakukan inflasi memiliki nilai koefisien -

36.79960 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0471 lebih kecil dari a = 0.05. hal ini 

menunjukkan inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila nilai inflasi mengalami peningkatan 

maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, begitupun sebaliknya. 

d. Nilai Tukar (X3) 

Hasil estimasi yang telah dilakukan kurs memiliki nilai koefisien 1.011029 

dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari a = 0.05. hal ini 

menujukkan nilai tukar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila nilai nilai tukar mengalami peningkatan 

maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitupun sebaliknya. 

e. Ekspor Neto (X4) 

Hasil estimasi yang telah dilakukan ekspor neto memiliki nilai koefisien 

67.499661 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari a = 0.05. hal 

ini menunjukkan ekspor neto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila nilai ekspor neto mengalami 

peningkatan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, begitupun sebaliknya. 

Adapun nilai signifikansi X ke Y terdapat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.2. Signifikansi X ke Y 

 

Sumber: Diolah, 2022 

4. Pengujian Hipotesis  

a. Pengujian Parsial (Uji-t) 

Dengan menganggap faktor-faktor lain konstan, pengujian parsial 

digunakan untuk melihat apakah koefisien regresi variabel bebas, seperti suku 

bunga, inflasi, kurs, ekspor neto, berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

pertumbuhan ekonomi. Hasil uji parsial (uji-t) disajikan pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan 

Ekonomi  

(Y) 

Suku Bunga  

(X1) 

 0.4101 

Ekspor Neto 

 (X4) 

0.0002 

Inflasi  

(X2) 

0.0471 

Nilai Tukar  

(X3) 

0.0000 
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Tabel 4.10 

Uji Parsial (Uji-t) 

 

 

 Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 

1) Suku Bunga (X1) 

Hasil olahan data yang telah dilakukan suku bunga memiliki nilai t-

statistik 0.847332 dan nilai probabilitas sebesar 0.4101 lebih besar dari a = 0.05. 

maka dapat diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel suku bunga lebih 

besar dari a (0.4101>0.05) dengan ini hipotesis diterima. sehingga variabel suku 

bunga secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (PDB). 

2) Inflasi (X2)  

Hasil olahan data yang telah dilakukan inflasi memiliki nilai t-statistik -

0.193118 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0471 lebih kecil dari a = 0.05. maka 

dapat diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel inflasi lebih kecil dari a 

(0.0471<0.05) dengan ini hipotesis diterima. sehingga variabel inflasi secara 

parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 

      
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -16072.45 3956.464 -4.062327 0.0010 

X1 210.0201 247.8604 0.847332 0.4101 

X2 -36.79960 190.5551 -0.193118 0.0471 

X3 1.011029 0.173495 5.827435 0.0000 

X4 67.49961 14.10099 4.786870 0.0002 
     
     R-squared 0.926233     Mean dependent var 5598.564 

Adjusted R-squared 0.906561     S.D. dependent var 4046.293 

S.E. of regression 1236.860     Akaike info criterion 17.29086 

Sum squared resid 22947353     Schwarz criterion 17.53979 

Log likelihood -167.9086     Hannan-Quinn criter. 17.33945 

F-statistic 47.08548     Durbin-Watson stat 1.766065 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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3) Nilai Tukar (X3) 

Hasil olahan data yang telah dilakukan kurs memiliki nilai t-statistik 

5.827435 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari a = 0.05. maka 

dapat diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel nilai tukar lebih kecil 

(0.0000<0.05) dengan ini hipotesis diterima. sehingga variabel nilai tukar secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4) Ekspor Neto  

Hasil olahan data yang telah dilakukan ekspor neto memiliki nilai t-

statistik 5.786870 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari a 

=0.05. maka dapat diartikan bahwa nilai probabilitas t-statistik variabel ekspor 

neto lebih kecil (0.0002<0.05) dengan ini hipotesis diterima. sehingga variabel 

ekspor neto secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

b. Pengujian Signifikansi Simultan (Uji-F) 

Uji-F statistik bermaksud untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang 

dipakai pada penelitian ini yaitu suku bunga (X1), inflasi (X2), nilai tukar (X3), 

ekspor neto (X4) secara simultan atau bersamaan terhadap variabel terikat yakni 

pertumbuhan ekonomi (Y) secara signifikan pada masing-masing variabel. Hasil 

perhitungan uji-F dapat dilihat Tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan 

Variabel Independen Variabel 

Dependen 

F hitung Sig F Keterangan 

Suku Bunga, Inflasi, 

Kurs, Ekspor Neto 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

47.08548 0.0000 Signifikan 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 

Hasil olahan data yang diperoleh nilai F-statistik sebesar 47.08548 dengan 

nilai probability F-stat 0.0000 < 0.05, maka dapat disimpulkannhipotesis diterima 

yang berarti secara bersama-sama variabel bebas yaitu suku bunga, inflasi, kurs, 

ekspor neto yang dipakai dalam model persamaan, memengaruhi variabel terikat 

yaitu pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. 

c. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa baik 

model menjelaskan variabel terikat. Jika nilai R-kuadrat yang dimodifikasi 

mendekati satu, variabel independen, seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar dan 

ekspor neto, menyediakan hampir semua informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variabel dependen, pertumbuhan ekonomi. Tabel berikut 

menunjukkan hasil perhitungan koefisien determinasi: 

Tabel 4.12 

Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

Variabel Independen Variabel dependen Adjusted R-square 

Suku Bunga, Inflasi, Kurs, 

Ekspor Neto 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

0.906561 

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12 (2022) 
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Berdasarkan hasil estimasi yang didapatkan dengan memakai program 

eviews 12, dihasilkan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.906561 yang 

berarti secara keseluruhan variabel bebas suku bunga, inflasi, kurs, dan ekspor 

neto yang ada dalam persamaan mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 

variabel terikatnpertumbuhan ekonomi sebesar 90% dan sisanya (100-90) = 10% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian. 

D. Hasil Pembahasan 

1. Pengaruh Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh suku bunga terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,4101 > 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 210.0201 yang berarti suku bunga berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2001 

hingga tahun 2020. Artinya, ketika suku bunga mengalami peningkatan ataupun 

penurunan maka tidak akan memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi. Dari 

pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa menolak Ha dan menerima H0.  

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Kamelia Tarong 

(2021) dengan hasil analisis regresi bahwa suku bunga berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam jangka pendek nilai tingkat suku bunga bisa saja signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi jika kedua variabel bisa mengalami perubahan yang 

mengejutkan sehingga bisa merubah pergeseran pertumbuhan ekonomi, akan 

tetapi jika kedua variabel tersebut berada pada level rata-rata maka pengaruh nilai 

tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan. Jika 
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dalam jangka pendek memiliki tingkat suku bunga yang rendah maka tidak bisa 

menggeser perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masyarakat 

berupaya untuk mempertahankan hidup dengan melakukan kegiatan konsumsi, 

sehingga kegiatan produksi barang dan jasa terus ditingkatkan tergantung dari 

sumber daya alam yang dimiliki untuk mencari sumber konsumsi untuk 

keberlangsunan hidup. Oleh karena itu, perubahan suku bunga tidak akan 

memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi karena produksi akan barang 

dan jasa akan selalu dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat sehingga 

pertumbuhan ekonomi akan selalu diperbarui. 

Berbeda dengan teori Marshall Principle yaitu bunga selaku harga yang 

harus dibayar untuk penggunaan modal disemua pasar, cenderung kearah 

keseimbangan, sehingga modal seluruhnya di pasar itu menurut tingkat suku 

bunga sama dengan persediaannya yang tampil pada tingkat itu. 

Teori Marshall Principle sejalan dengan penelitian Susanto (2020) yaitu 

adanya pengaruh positif dan signifikan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menaikkan suku bunga acuan dapat 

digunakan untuk mengendalikan inflasi agar tidak bergerak terlalu tinggi. Jika 

inflasi dapat dikendalikan, dampak positif kenaikan suku bunga bisa lebih besar 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk memberikan dampak positif kepada 

pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia perlu 

dilakukan secara perlahan-lahan. Dengan kenaikan suku bunga acuan BI, pelaku 

usaha sektor riil akan mempercepat realisasi investasi atau penambahan modal 

kerja karena mereka memandang suku bunga acuan BI berpotensi terus naik. 
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Modal yang banyak akan membuat kemudahan untuk mengambil modal bagi 

peminjam khususnya investor yang lebih besar karena sekalipun bunga tinggi 

investor akan tetap mengambil pinjaman untuk menggerakkan ekonominya. 

Bank akan berusaha untuk menyalurkan dana besar atau deposito tersebut 

kepada para peminjam untuk mengindari ganti rugi atau beban bunga deposito 

yang harus dibayar. Ketika uang tersebut tidak dapat lagi disalurkan kepada 

masyarakat maka pihak bank akan menyalurkan ke BI untuk menghindari beban 

bunga deposito serta mendapat keuntungan sebesar 1% dari suku bunga deposito 

tersebut. 

Hal ini tidak senada dengan penelitian Gusti Ayu (2018) yaitu suku bunga 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, bahwa 

meningkatnya suku bunga yang diberlakukan oleh Bank Indonesia berdampak 

bagi turunnya pertumbuhan ekonomi. Dimana tingkat suku bunga yang tinggi 

menyebabkan masyarakat cenderung menginvestasikan dana yang dimiliki 

daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnisnya. Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luh Putu (2018) dan 

Yaenal Arifin (2016). 

2. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,0471 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -36.79960 yang berarti inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2001 hingga 

tahun 2020. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila inflasi mengalami 
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peningkatan maka akan memberikan efek penurunan pada pertumbuhan ekonomi, 

begitupun sebaliknya. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa 

menerima Ha dan menolak H0. 

Teori Strukturalis atau biasa disebut juga dengan teori inflasi jangka 

panjang, karena menyoroti sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur 

ekonomi khususnya penawaran bahan bahan makanan dan barang barang ekspor, 

karena sebab struktural ini, pertambahan produksi barang lebih lambat 

dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, akibatnya penawaran 

(supply) barang kurang dari yang dibutuhkan masyarakat sehingga barang dan 

jasa meningkat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Izzah (2015). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa inflasi 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi naik maka 

pertumbuhan ekonomi akan menurun. Inflasi dapat berakibat buruk sebab 

kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan tidak dapat terjangkau oleh 

semua masyarakat. Ketika terjadi inflasi masyarakat harus mengeluarkan lebih 

banyak uang untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Tingkat harga 

yang tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun ini akan membuat 

produsen mengalami kerugian sehingga hal tersebut akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Sasono, 

2020) dalam Indriyani (2016), Dewi Sartika et al. (2019), Catur Nanda Puspita 

(2019) dan Safitri (2020). Catur Nanda Puspita (2019) dalam penelitiannya 
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menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras dan sesuai dengan teori dari John Maynard 

Keynes yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun yaitu jika inflasi meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi akan menurun dan jika inflasi menurun maka pertumbuhan 

ekonomi akan meningkat. 

Sejak lima belas tahun terakhir inflasi terendah terjadi pada tahun 2020. 

Menurunnya tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2020 disebabkan adanya 

pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan interaksi langsung 

masyarakat sehingga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat indonesia 

menurun. Inflasi sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara karena 

tingkat inflasi yang tinggi mempengaruhi tingkat produksi dalam negeri dan 

melemahkan produksi barang ekspor. Tingkat inflasi yang tinggi menurunkan 

produksi karena harga menjadi tinggi dan permintaan akan barang menurun 

sehingga produksi menurun. Di lain pihak turunnya daya beli masyarakat 

terutama berpenghasilan tetap akan mengakibatkan tidak semua bahan habis 

terjual serta inflasi menyebabkan naiknya harga jual produksi barang ekspor dan 

berpengaruh terhadap neraca pembayaran yang kemudian akan membuat 

pertumbuhan ekonomi menurun. 

Namun hal ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto dan Rachmawati (2013). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa 

inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Rachmawati (2013) inflasi yang 
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terjadi masih dalam tingkatan ringan sehingga kenaikan inflasi masih berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitan Susanto dan 

Rachmawati (2013) kenaikan tingkat inflasi yang masih dalam tingkatan ringan 

bisa memberikan stimulus pada produsen untuk meningkatkan produksinya. 

Sesuai dengan hukum penawaran jika tingkat harga naik maka penawaran akan 

naik, hal inilah yang membuat produsen meningkatkan hasil produksinya. Ketika 

barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan harga masih terjangkau 

oleh konsumen karena tingkat inflasi masih dalam tingkatan rendah maka daya 

beli konsumen tidak akan menurun sehingga hal ini dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi walaupun tingkat inflasi meningkat. 

3. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh nilai tukar terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,0000 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 1.011029 yang berarti nilai tukar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2001 hingga 

tahun 2020. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila nilai tukar mengalami 

peningkatan maka dapat memberikan efek peningkatan pula pada pertumbuhan 

ekonomi, begitupun sebaliknya. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa menerima Ha dan menolak H0.  

Teori nilai tukar disebut juga teori Purchasing Power Parity (PPP) atau 

teori paritas tingkat harga yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi swedia, Gustav 

Cassel. Teori ini agak berbeda dengan pendekatan sebelumnya, teori ini berusaha 

untuk menghubungkan nilai tukar dengan daya beli valuta tersebut terhadap 
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barang dan jasa suatu negara yang memerlukan mata uang asing untuk melakukan 

perdagangan luar negeri. Untuk mengetahui perbandingan nilai mata uang suatu 

negara dengan negara lain ditentukan dari daya beli mata uang tersebut terhadap 

barang dan jasa pada masing masing negara. Pendekatan ini menggunakan apa 

yang disebut Law of One Price. Dalam teori ini disebutkan bahwa dengan asumsi 

tertentu, dua barang yang identik (sama dalam segala hal) harusnya mempunyai 

harga yang sama. Didukung oleh teori pertumbuhan neoklasik yang berpendapat 

bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor produksi 

yang dapat dilihat dari pendapatan nasional suatu negara berdasarkan jumlah 

barang yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu. 

Senada dengan penelitian Hendra Eka Putra (2016) yaitu hasil regresi 

dalam jangka pendek dan jangka panjang menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.  

Harga memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional, 

perbedaan harga menyebabkan suatu negara dapat mengekspor atau mengimpor 

barang dan jasa. Perdagangan internasional akan melibatkan berbagai mata uang 

sehingga peranan nilai tukar menjadi penting dalam interaksi ekonomi antar 

negara (Samuelson, 2004). Nilai tukar rupiah yang menguat pada perekonomian 

Indonesia akan membuat barang impor menjadi lebih murah, hal tersebut 

menguntungkan para pelaku usaha domestik yang menggantungkan bahan 

bakunya dari luar negeri karena keuntungan yang diperoleh lebih besar sehingga 

pelaku usaha memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan produksinya. 
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Terapresiasinya nilai tukar dalam negeri akan membuat cadangan devisa naik 

yang dapat dimanfaatkan untuk recovery ekonomi akibat Covid 19 dan 

pemenuhan kebutuhan impor Indonesia kedepannya. Bank Indonesia bertanggung 

jawab agar rupiah tetap stabil, salah satu caranya dengan menukarkan dolar yang 

disimpan sebagai cadangan devisa dengan rupiah agar nilai tukar rupiah tidak 

jatuh. Selain itu, dengan nilai tukar yang menguat Indonesia dapat memperbaiki 

nilai tukar perdagangannya.  

Sebaliknya ketika nilai tukar melemah atau terdepresiasi maka akan 

memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena barang impor 

dan bahan baku impor meningkat. Apabila semakin banyak industri berbahan 

baku impor di Indonesia, hal ini akan membuat perekonomian terganggu karena 

cukup berat dalam bahan baku yang kemudian membuat produsen mengurangi 

produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat. Hal ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yaenal Arifin (2016) dan Elviana 

Margareth (2014). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasono Heri (2020) yaitu 

dengan hasil analisis regresi bahwa nilai tukar berpengaruh secara signifikan 

negatif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika nilai tukar 

rupiah terdepresiasi maka akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. Depresiasi nilai tukar akan menyebabkan harga barang luar negeri lebih 

tinggi dibandingkan barang dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan permintaan 

terhadap barang dalam negeri terhadap ekspor yang kemudian akan memicu 

produktifitas dalam negeri sehingga mampu meningkatkan output serta 
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berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh teori 

Hecksher-Ohlin yang menerangkan setiap negara akan meningkatkan produksinya 

dengan memanfaatkan bahan baku yang murah dan melimpah untuk 

meningkatkan ekspor komoditas dalam negeri. Melalui keuntungan ekspor, 

peristiwa ini akan mendongkrak PDB. 

4. Pengaruh Ekspor Neto terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh ekspor neto terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,002 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 67.499661 yang berarti ekspor neto berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2001 

hingga tahun 2020. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila ekspor neto 

mengalami peningkatan maka dapat memberikan efek peningkatan pula pada 

pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. Dari hasil pengujian hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa menerima Ha dan menolak H0. 

Teori Klasik Adam Smith memberikan gambaran tentang pertumbuhan 

ekonomi suatu negara yang dipengaruhi oleh tingkat ekspor. Selain itu, 

dikemukakan pula oleh teori Hecksher-Ohlin dalam Pridayanti (2013) yang 

menyatakan bahwa setiap negara akan mengembangkan produksinya dengan 

memanfaatkan bahan baku yang murah serta berlimpah secara maksimal agar 

ekspor komoditas domestik dapat meningkat. Peristiwa ini akan menambah 

Produk Domestik Bruto (PDB) melalui laba ekspor sehingga pertumbuhan 

ekonomi ikut meningkat. 
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Senada dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Bagus Aditya 

Rahman & Mochammad Al Musadieq (2017), Andiarto (2019) dan Silaban & 

Rejeki (2020). Andiarto (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ekspor 

neto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika 

jumlah ekspor neto meningkat maka Produk Domestik Bruto (PDB) juga akan 

mengalami peningkatan sebab peningkatan ekspor neto merupakan salah satu 

faktor terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Hal ini sejalan dengan penelitan Azizah (2019), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekspor neto berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, apabila nilai ekspor lebih besar dari impor maka akan meningkatkan 

pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Perdagangan internasional dapat terjadi seiring dengan meningkatnya 

tingkat keterbukaan perekonomian. Ekspor terjadi karena kebutuhan akan barang 

dan jasa itu sudah tercukupi didalam negeri atau karena produksi barang dan jasa 

yang kompetitif baik harga maupun mutu dengan produk sejenis di pasar 

internasional. Ekspor dengan sendirinya memberikan pemasukan devisa bagi 

negara, yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan impor maupun 

pembangunan. Ekspor sendiri dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan 

ekonomi dalam negeri. Ekspor yang lebih besar berarti ada peningkatan investasi, 

membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan dan menghasilkan 

devisa. Ekspor akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam 

kasus negara-negara berkembang atau miskin yang sangat membutuhkan devisa 

guna mengimpor barang modal untuk produksi domestik. 
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Hal ini tidak senada dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

Sutawijaya (2010), Pridayanti (2013) dan Akhmad Muzakky & Suhadak (2015). 

Sutawijaya (2010) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ekspor neto tidak 

berpengaruh (tidak signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika jumlah 

ekspor neto meningkat maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi sebab peningkatan ekspor neto tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

2. Inflasi berpengaruh negatif dan siginfikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia.   

3. Nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia.  

4. Ekspor neto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia.  

B. Saran 

1. Perlunya perhatian lebih pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, nilai tukar, dan ekspor neto di Indonesia  

2. Pemerintah sebaiknya lebih memperkuat koordinasi terkait pengendalian 

inflasi yang terjadi di Indonesia agar fluktuasi inflasi dapat terkendali, 

mengingat dampak yang ditimbulkan cukup signifikan terhadap 

perekonomian Indonesia. 

3. Perlunya sikap reaktif pemerintah untuk lebih memperhatikan fluktuasi kurs 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, melihat dampak yang cukup besar 

bagi perekonomian Indonesia. 
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LAMPIRAN 
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A. Lampiran Hasil Olahan Eviews 12 

 

Lampiran 1 

Data Mentah 
 

NO TAHUN 
SUKU 

BUNGA 
INFLASI 

NILAI 

TUKAR 

EKSPOR 

NETO 
PDB 

1 2001 14.86 9.35 975707 5.604.001 41.165.555 

2 2002 15.96 11.15 1122008 5007002 16.102.222 

3 2003 17.18 12.76 1030199 5230012 44.451.122 

4 2004 17.62 12.64 101809 3.840.011 10.641.000 

5 2005 17.11 14.54 909651 6.833.321 27.293.333 

6 2006 9.75 6.6 18.471.267 10.079.862 18.471.267 

7 2007 8.00 6.59 19.643.273 11.410.089 19.643.272 

8 2008 9.25 11.06 20.823.159 1.370.204 20.823.159 

9 2009 6.90 2.78 21.788.504 1.165.100 21.788.504 

10 2010 6.50 6.96 68.641.331 15.777.910 68.641.331 

11 2011 6.00 3.79 72.876.353 2.034.966 72.876.353 

12 2012 5.75 4.30 77.270.834 1.900.203 77.270.834 

13 2013 7.50 8.38 81.564.978 1.825.518 81.564.978 

14 2014 7.75 8.36 85.662.712 1.759.800 85.662.712 

15 2015 7.50 3.35 89.825.171 1.503.663 89.825.171 

16 2016 4.75 3.02 94.346.134 1.451.340 94.346.134 

17 2017 4.25 3.61 99.129.281 16.882.820 99.129.281 

18 2018 6.00 3.13 104.253.937 18.001.270 104.253.937 

19 2019 5.00 2.72 109.492.437 16.749.700 109.492.437 

20 2020 4.25 1.68 107.817.203 16.236.764 107.817.203 

 

 

Lampiran 2 

Analisis Deskriptif Statistik 
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Lampiran 3 

Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera (J-B) 

 

 
 

 

 

 

Lampiran 4 

Uji Multikolienaritas dengan VIF 

 

 
 

 

Lampiran 5 

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glesjer 
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Lampiran 6 

Uji Autokolerasi dengan Uji Durbin-Watson 

 
 

 

Lampiran 7 

Uji Parsial (Uji-t) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -16072.45 3956.464 -4.062327 0.0010 

X1 210.0201 247.8604 0.847332 0.4101 

X2 -36.79960 190.5551 -0.193118 0.0471 

X3 1.011029 0.173495 5.827435 0.0000 

X4 67.49961 14.10099 4.786870 0.0002 
     
     R-squared 0.926233     Mean dependent var 5598.564 

Adjusted R-squared 0.906561     S.D. dependent var 4046.293 

S.E. of regression 1236.860     Akaike info criterion 17.29086 

Sum squared resid 22947353     Schwarz criterion 17.53979 

Log likelihood -167.9086     Hannan-Quinn criter. 17.33945 

F-statistic 47.08548     Durbin-Watson stat 1.766065 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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B. Lampiran Pengambilan Data 
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C. Lampiran Hasil Turnitin Skripsi 
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