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ABSTRAK 

NAMA : JUMRIANI 

NIM  : 90300117065 

JUDUL :PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA MELALUI 

PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING  

 

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga di Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat 

menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang penyebab utamanya karena 

kurangnya kontribusi ekonomi rumah tangga, sebab ekonomi rumah tangga 

merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pembatasan 

aktivitas menyebabkan banyak rumah tangga kehilangan pekerjaan, maka 

semakin banyak rumah tangga yang kehilangan pendapatan sehingga berdampak 

kepada konsumsi rumah tangga. Ketika pendapatan rumah tangga menurun maka 

konsumsi rumah tangga ikut menurun. Sehingga pengeluaran konsumsi rumah 

tangga ikut menurun.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga di 

Indonesia. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika Indonesia. Dalam Penelitian 

ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan metode path 

analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pandemi COVID-

19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, variabel pandemi COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia, variabel pengeluaran 

konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

 

 

 

Kata Kunci: Pandemi COVID-19, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini terdapat Nama baru yang menimbulkan ketakutan di seluruh dunia 

itu adalah penyakit Coronavirus (COVID-19). Wabah COVID-19 dipicu pada 

Desember 2019 di Kota Wuhan, yang berada di provinsi Hubei, Cina. Virus ini 

terus menyebar ke seluruh dunia. Meskipun episentrum wabah awalnya adalah 

Cina, dengan kasus yang dilaporkan baik di Cina atau dalam perjalan dari negara 

tersebut, kasus sekarang dilaporkan banyak dari negara lain. Sementara beberapa 

Negara telah mampu menangani kasus yang dilaporkan efektif, tidak pasti dimana 

dan kapan kasus baru akan muncul. Di tengah resiko kesehatan masyarakat yang 

signifikan, yang ditimbulkan COVID-19 kepada dunia, Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) telah menyatakan darurat kasus kesehatan masyarakat yang 

menjadi perhatian internasional untuk mengkoordinasikan tanggapan internasional 

terhadap penyakit tersebut.(Mardiyah & Nurwati, 2020) 

Gambar 1.1 Perkembangan Kasus terkonfirmasi COVID-19 di 

Indonesia 

 

 

Sumber: Covid19.go.id, Tahun2022 
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Penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 sampai 

dengan Desember 2021 telah mencapai 4.262.720 kasus. Kemudian meninggal 

disebabkan COVID-19 di seluruh Indonesia sejak adanya pandemi COVID-19 

sebanyak 144.094orang dan 4.292 masih dirawat (positif aktif) serta 4.114.334 

0rang dinyatakan sembuh. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan 

angka kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di seluruh Indonesia yaitu 

865.297 0rang. Sedangakn Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah 

meninggal yaitu 30,287 orang. 

Sejak kasus pertama di Indonesia, pemerintah langsung melakukan 

penanganan dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari 

Maret 2020 hingga Mei 2020. Lonjakan kedua dari COVID-19 terjadi pada bulan 

Mei 2021 sehingga dilakukan kebijakan pembatasan gerak kedua oleh pemerintah 

Indonesia pada tanggal 3 Juli hingga 20 juli 2021 secara serentak di Jawa dan Bali 

yang disebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adanya 

PSBB dan PPKM telah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. (Andriyani et 

al., 2021)Dengan adanya peraturan tersebut, malah berdampak sangat besar 

terhadap ekonomi negara dan masyarakat. 

COVID-19 memberikan tekanan kuat kepada perekonomian Indonesia 

dengan sumber gejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana 

kondisi dunia, gejolak bersumber dari permasalah kesehatan dan kemanusiaan, 

yang kemudian merambat ke permasalah ekonomi. Respon segera pemerintah 

untuk mengurangi penyebaran COVID-19 melalui PSBB tidak dapat dihindari 
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menurunkan kinerja perekonomian. Kebijakan untuk mengatasi penyebaran 

COVID-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. 

Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi dan keyakinan ekonomi 

menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun 

dengan tajam. 

McKibbin & Fernando (2020) Menyatakan bahwa seluruh negara yang 

mengalami pandemi COVID-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan 

ekonomi dengan tingkat yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang 

dijalankan dan jumlah penduduk. Perlambatan ekonomi pada masa COVID-19 

utamanya disebabkan oleh perubahan penyuluhan permintaan barang dan jasa 

karena kebijakan pembatasan aktivitas yang dijalankan.(Aeni, 2021) 

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Provinsi di 

Indonesia 

PROVINSI 
2020 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

BALI  (1,24) (11,06) (12,36) (12,20) (9,80) 2,83 (2,93) 0,51 

KEPULAUAN RIAU 2,02 (6,81) (5,81) (4,4) (1,19) 6,90 2,97 5,27 

BANTEN 3,12 (7,26) (5,32) (3,91) (0,46) 8,92 4,51 5,19 

KALIMANTAN TIMUR 1,34 (5,37) (4,54) (2,88) (2,96) 5,79 4,51 2,91 

DI YOGYAKARTA (0,30) (6,87) (2,97) (0,69) 5,74 11,88 2,31 2,82 

JAWA TENGAH 2,57 (5,93) (3,73) (3,32) (0,55) 5,87 2,73 5,42 

JAWA BARAT 2,66 (5,99) (4,07) (2,47) (0,80) 6,20 3,51 6,21 

SULAWESI BARAT 4,86 (0,83) (5,07) (7,58) (1,24) 5,25 2,93 3,32 

JAWA TIMUR 2,90 (5,86) (3,47) (2,65) (0,44) 7,07 3,27 4,59 

DKI JAKARTA 5,04 (8,35) (3,92) (2,17) (1,94) 10,93 2,43 3,64 

Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2022 

 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tertekan cukup dalam pada awal tahun 

2020 dan terkontraksi pada kuartal II 2020, 10 (sepuluh) Provinsi dengan 

Pertumbuhan Ekonomi terendah antara lain,  Bali terkontraksi cukup dalam pada 

triwulan II di tingkat (-11,06) Kepulauan Riau (-6,81) Banten (-7,26), Kalimantan 
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Timur (-5,37) DI Yogyakarta (-6,87) Jawa Tengah (-5,93) Jawa Barat (5,99) 

Sulawesi Barat (-0,83) Jawa Timur (-5,86) DKI Jakarta (-8,35). Namun 

mengalami perbaikan pada kuartal II tahun 2021 karena adanya kebjakan new 

normal.  

 Penyebab utamanya kejadian ini akibat kurangnya kontribusi aktivitas 

ekonomi rumah tangga sejak COVID-19. Sebab ekonomi rumah tangga 

merupakan penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Sehingga perlambatan atau bertumbuhnya pertumbuhan ekonomi, terjadi akibat 

aktivitas ekonomi rumah tangga. Indikator aktivitas ekonomi rumah tangga dapat 

dilihat melalui pekerjaan, tabungan, pendapatan dan pengeluaran. Menteri 

keuangan juga menyatakan bahwa wabah COVID-19 akan memperlambat laju 

ekonomi Indonesia. Ia juga mengatakan, wabah COVID-19 akan berdampak besar 

pada laju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek.(Hasibuan, 2021) 

 Banyaknya kegiatan usaha rumah tangga yang tertutup dan adanya 

pengurangan permintaan tenaga kerja seperti karyawan di PHK atau dirumahkan 

akibat peraturan pemerintah yaitu social distancing. Jika semakin banyak rumah 

tangga kehilangan pekerjaan, maka semakin banyak juga rumah tangga yang akan 

kehilangan pendapatan sehingga berdampak kepada konsumsi rumah tangga. 

Ketika pendapatan rumah tangga semakin menurun maka konsumsi rumah tangga 

ikut menurun. Sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga akibat COVID-19 

menurun sangat tajam.(Sina, 2020) 

 Pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran Pandemi COVID-19 secara 

otomatis berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak melakukan kegiatan 
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perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi pada 

barang-barang kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi 

terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi 

akan cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya biaya 

transportasi dan logistic barang.(Sayuti & Hidayati, 2020) 

Tabel 1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Beberapa Provinsi 

di Indonesia 

PROVINSI 
2020 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

BALI  2,07 (4,27) (5,43) (6,68) (3,78) 1,73 (1,08) 3,90 

MALUKU 3,32 (1,45) (2,12) (1,87) -0,44 1,11 0,09 1,14 

KEPULAUAN RIAU 4,77 (1,46) 0,01 (1,07) (0,83) 4,29 (0,72) 0,46 

KALIMANTAN 

SELATAN 

4,01 (3,11) (0,76) (1,03) (0,95) 4,08 (0,89) 1,06 

SUMATRA UTARA 4,46 (5,57) (5,47) (4,49) (4,55) 5,20 3,09 3,45 

KALIMANTAN TIMUR 4,41 (4,40) (2,38) (3,88) (3,26) 3,30 1,53 4,88 

JAWA BARAT 3,04 (6,79) (4,29) (3,38) (2,57) 5,63 0,04 2,52 

KALIMANTAN TENGAH 4,82 (0,95) (0,24) (1,33) (1,36) 3,33 1,71 2,66 

KALIMANTAN BARAT 2,23 (2,03) (0,01) (0,97) 0,64 1,53 0,93 3,17 

PAPUA BARAT 2,36 (10,00) (6,99) (7,33) (4,98) 5,52 1,45 4,82 

Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2022 

Pandemi COVID-19 ini pada pertengahan Maret 2020, pengeluaran 

konsumsi rumah tangga mulai merosot. Pada triwulan II 2020, pengeluaran 

konsumsi rumah tangga merosot tajam di Indonesia, berikut 10 (ssepuluh) 

provinsi dengan Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga terendah Bali (-4,27) 

Maluku (-1,45) Kepulauan Riau (-1,46) Kalimantan Selatan (-3,11) Sumatra Utara 

(-5,57) Kalimantan Timur (-4,40) Jawa barat (6,79) Kalimantan Tenagh (-0,95) 

Kalimantan Barat (-2,03) dan Papua Barat yang terkontraksi cukup dalam (-
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10,00). Kemudian mengalami perbaikan pada kuartal II 2021 karena adanya 

kelonggaran mobilitasdi era new normal. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian berjudul “Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah 

Tangga Sebagai Variabel Intervening” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakan di atas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia? 

2. Apakah Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia? 

3. Apakah Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk menganalisa apakah Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

2. Untuk menganalisa apakah Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. 
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3. Untuk menganalisa apakah Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini memiliki tujuan ialah untuk mengetahui besarnya pengaruh 

pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran 

konsumsi rumah tangga di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk: 

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan 

menambah khasanah keilmuan bagi ilmu ekonomi yang mengangkat 

tema mengenai pertumbuhan ekonomi dan Pengeluaran konsumsi 

rumah tangga. Terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi. 

2. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperbaiki ekonomi yang 

mengalami krisis dan juga diharapkan begi pemangku kebijakan 

khususnya dalam bidang ekonomi untuk pengambilan keputusan-

keputusan terkait pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran konsumsi 

rumah tangga yang terkena dampak Pandemi COVID-19. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas 

jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih 

besar dari pada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus 

mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja 

meningkat.(Efrianti et al., 2021) 

Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi negara dan 

perubahannya dari kondisi konstan menuju kondisi mobile dan dinamis dengan 

cara penambahan kemampuan ekonomi negara untuk merealisasikan pertambahan 

tahun yang dihitung dalam akumulasi devisa negara beserta perubahan jumlah dan 

sarana-sarana produksi, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan perhitungan 

pertambahan kemampuan industri beserta infrastrukturnya yang ditujukan melalui 

penurunan ketergantungan pada aktivitas-aktivitas ekonomi tradisional. 

Dari pengertian dan definisi pertumbuhan ekonomi diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output atau 

penambahan suatu barang dan jasa juga perubahan perekonomian negara berubah 
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dari waktu ke waktu yang menyebabkan perekonomian menjadi berkembang dan 

menjadikan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam pandangan Islam sendiri telah ditekankan disini bahwa 

pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran Muslim yang di bahas 

dalam “Pemakmuran Bumi” yang merupakan pemahaman dan firman Allah (QS. 

Hud/11:61) 

هٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ   َ مَا لكَُمْ مِنْ إلََِٰ وَإلَِىَٰ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُ وا اللَّه

الْْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتغَْفِرُوهُ ثمُه توُبوُا إلَِيْهِ ۚ إِنه رَب يِ قرَِيبٌ مُجِيب  ٌ 

Terjemahnya:  

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh, Shaleh 

berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 

Tuhan selain Dia, Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 

menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, 

kemudian bertaubatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat 

(rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-nya):. (Qs. 11:61). 

Terminologinya “pemakmuran tanah”mengandung pemahaman tentang 

pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada 

seorang gubernurnya di Mesir. “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran 

tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, 

karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. 

Barang siapa yang memungut pajak tanah memperhatikan pemakmuran tanah, 

negara tersebut akan hancur”.  

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Teori Adam Smith 
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Faktor yang menentukan pembangunan, Smith berpendapat bahwa 

perkembangan penduduk akan mendorong perkembangan ekonomi. Penduduk 

yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan 

tingkat spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan 

mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan 

meninggikan Produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. 

Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akansemakinterpacudengan adanya 

pembagian kerja antara pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang 

pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi produksi.(Easterly & Amerika, 

2002) 

b. Teori Neoklasik 

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menyatakan pertumbuhan ekonomi 

(di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan 

factor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Pada umumnya 

transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah teransformasi dari 

tradisional menjadi modern secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu 

perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga 

kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus 

menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui 

peningkatan pendapatan perkapita. 

c. Teori Schumpeter 

Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam 

menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini menunjukkan bahwa para 
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pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan 

atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan 

barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, 

memperluas suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber 

mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi 

perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya. 

d. Teori Sollow-Swan 

Model pertumbuhan Sollow-Swan merupakan model pertumbuhan 

pertama yang diterima sebagai model pertumbuhan jangka panjang. Model ini 

mengasumsikan bahwa negara-negara menggunakan sumber dayanya secara 

efisien, dan terdapat imbal hasil yang selalu berkurang terhadap peningkatan 

modal dan tenaga kerja. Peningkatan modal per-tenaga kerja menciptakan 

pertumbuhan ekonomi selama masyarakat dapat terus memberikan modal secara 

produktif. Pada hakikatnya menyatakan, tingkat pertumbuhan dipengaruhi pada 

pertambahan modal dan produktivitas modal marginal, pertambahan tenaga kerja 

dan produktivitas tenaga kerja marginal, dan perkembangan teknologi. 

3. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi 

Ada tiga Faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari 

setiap bangsa. Ketiga Faktor tersebut adalah 

1. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam tanah, peralatan 

fisik dan sumber daya manusia. 

2. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga 

kerja dan keahliannya 
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3. Kemajuan teknologi, perubahan teknologi dianggap sebagai faktor 

paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan Pertumbuhan Pendapatan 

Domestik Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan 

memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. 

Penekanan pada “proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau 

perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi 

biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek 

tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang 

diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestic 

dapat dinilai efektif. 

4. Karasteristik Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut professor Kunznets dalam (Purnamasari, 2019)terdapat enam ciri 

yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi modern. Keenam ciri tersebut muncul 

berdasarkan analisa yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, 

penduduk, tenaga kerja dan lain sebagainya. Keenam ciri tersebut akan dibahas 

secara seksama dalam uraian berikut: 

a. Laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita 

Pertumbuhan ekonomi modern mulai terungkap sejak abad ke-18 dan ke-

19. Dimana negara-negara maju memiliki pengalaman yang berkaitan dengan 

semakin tingginya pendapatan perkapita dan diikuti dengan pertumbuhan sebesar 

lima kali untuk penduduk dan sebesar sepuluh kali untuk produksi. Kedua 

variabel inilah yang kemudian memberikan dampak terhadap pertumbuhan 
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ekonomi sebuah negara. Meskipun pertumbuhan ekonomi diukur dengan 

peningkatan produk per kapita dan laju pertumbuhan penduduk, namun prasyarat 

kedua tidaklah mutlak untuk bisa dikatakan sebuah negara mengalami 

pertumbuhan ekonomi. Dibeberapa Negara misalnya pertumbuhan perkapita yang 

tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi namun, di negara 

lain malah justru mengalami laju pertumbuhan penduduk yang rendah. 

b. Peningkatan produktivitas 

Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern selanjutnya Kunznets ialah adanya 

peningkatan produktivitas yang signifikan. Peningkatan laju pertumbuhan produk 

perkapita merupakan dampak dari adanya peningkatan produktivitas yang 

signifikan. Peningkatan laju pertumbuhan produk perkapita merupakan dampak 

dari adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas per unit input. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya 

sumber tenaga kerja dan modal yang pada akhirnya dapat menyebabkan 

peningkatan efisiensi pada kedua-duanya. Kenaikan efisiensi ini diartikan dengan 

penggunaan output yang lebih besar untuk setiap input. Kunznets menambahkan 

bahwa laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menjelaskan hampir seluruh 

pertumbuhan pendapatan perkapita pada Negara maju. Bahkan jika terdapat 

penyesuaian untuk penggunaan input yang tersembunyi, peningkatan 

produntivitas dapat menjelaskan lebih dari separo dalam pendapatan perkapita. 

Pertumbuhan produk nasional merupakan akibat dari pertumbuhan penduduk 

yang luar biasa sehingga memperbesar jumlah tenaga kerja. 

c. Laju pertumbuhan struktural yang tinggi 
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Dalam pertumbuhan ekonomi modern, perubahan struktural terjadi pada 

peralihan kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industry ke jasa, dalam skala 

unit produksi, serta peralihan dari perubahan perusahaan perseorangan ke 

perusahaan yang berbadan hokum sehingga menyebabkan peralihan status buruh. 

Sumbangan sektor pertanian pada semua negara maju mengalami penurunan yang 

sangat signifikan. Angka penurunan berada di kisaran 20-30 persen. Di masa yang 

sama sebaliknya sumbangan dari sektor jasa tidak mengalami penurunan secara 

signifikan dan cenderung konsisten. 

d. Urbanisasi 

Urbanisasi menurut Kunznets merupakan salah satu ciri dalam teori 

pertumbuhan ekonomi modern sebagaimana ciri-ciri ekonomi pasar yang perlu 

diketahui. Dimana masyarakat akan berbondong-bondong untuk mendatangi 

industry yang relative lebih maju dalam rangka mengubah nasib mereka. 

Ketidakseimbangan perkembangan antara desa dan kota yang kemudian 

mendorong masyarakat desa untuk datang ke kota. Salah satunya ialah 

dipengaruhi oleh industrialisasi yang amat pesat perkembangan di kota yang 

merupakan tujuan prinsip ekonomi. Sehingga inilah yang kemudian membuat 

orang kampung berbondong-bondong datang ke kota untuk bisa mencicipi 

gemerlapnya kota. 

e. Ekspansi Negara maju 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibarengi dengan revolusi 

industry pada abad ke-18 membuat banyak Negara eropa tumbuh lebih awal 

dibandinglan dengan negara lain. Selain itu juga, perbedaan sejarah, pengetahuan 
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dan kemajuan dalam aspek dan segala bidang membuat beberapa negara Eropa 

menjelma menjadi Negara maju bahkan hingga saat ini. Ekspansi ini memaksakan 

negara untuk dapat menjajah atau menguasai negara lain untuk dapat menguasai 

sumber daya alam yang didukungnya bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi 

syariah. Selain itu juga, bahwa ternyata pada faktanya perkembangan negara maju 

ini tidak dapat menyebar ke beberapa negara yang terbelakang. Hal ini disebabkan 

oleh berbagai faktor dimana negara terbelakang tidak mampu mengikuti 

perkembangan pasti negara maju. 

f. Arus barang dan orang antar bangsa 

Arus barang, jasa dan modal meningkat selama abad-19 sampai dengan 

perang dunia I. kemudian sedikit mengalami penurunan pada masa perang dunia I 

hingga awal perang dunia ke II. Namun, peningkatan arus barang dan jasa sudah 

mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun lima puluhan. Arus barang 

dan jasa ini tidak lain adalah karena mulai adanya perjanjian internasional yang 

dijalin oleh setiap negara. Sehingga dengan begitu maka setiap negara dapat 

berperan aktif dalam mengendalikan arus barang atau jasa di pasar domestic 

maupun global. 

B. Konsumsi Rumah Tangga 

1. Definisi Konsumsi 

Konsumsi sering diartikan sebagai tindakan pemenuhan makanan dan 

minuman saja. Namun sejatinya tindakan konsumsi lebih luas dari pengertian 

tersebut di atas, konsumsi merupakan tindakan penggunaan barang dan jasa yang 

siap digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. “Fungsi utama daripada 
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barang-barang dan jasa-jasa konsumsi ialah memenuhi kebutuhan langsung 

pemakainya. 

Konsumsi adalah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga 

konsumsi. Barang dapat dipilih menjadi barang tidak tahan lama (nondurable 

goods) yaitu barang yang habis pakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan 

pakaian dan barang tahan lama (durable goods) yaitu barang yang memiliki usia 

panjang seperti mobil, televisi, dan alat-alat elektronik. Sementara itu jasa 

(service) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan 

perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter. Mankiw dalam(Ekonomi 

et al., 2018) 

Konsumsi terbagi 2 (dua) yakni konsumsi rutin dan konsumsi sementara. 

Konsumsi rutin adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa yang 

secara terus menerus dikeluarkan selama beberapa tahun sedangkan konsumsi 

sementara adalah setiap tambahan yang tidak terduga terhadap konsumsi rutin. 

Menurut Samuelson & Nordhaus (1996) dalam (Genarsih, 2019) “konsumsi 

adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir guna 

mendapatkan kepuasan ataupun memenuhi kebutuhannya.Dapat disimpulkan 

bahwa konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah 

tangga untuk pembelian barang-barang (tidak tahan lama maupun barang yang 

tahan lama) dan jasa hasil produksi, yang dilakukan secara rutin maupun hanya 

sementara guna memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. 

Dalam pandangan Islam, konsumsi manusia merupakan sebuah 

keniscayaan, konsumsi manusia merupakan sebuah keniscayaan 
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Karenaiamembutuhkan berbagai konsumsi untuk dapat mempertahankan 

hidupnya. Ia harus makan untuk hidup, berpakaian untuk melindungi tubuhnya 

dari berbagai gangguan fatal.  

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam berkonsumsi, 

diantaranya: tidak bermewah-mewah, menjauhi utang, menjauhikebatilan dan 

kekikiran. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 

168 yang berbunyi:  

ا فِي الْْرَْضِ حَلََلًً طَي بًِا وَلًَ تتَهبِعوُا خُطُوَاتِ الشهيْطَان   يَِا أيَُّهَا النهاسُ كُلوُا مِمه

إنِههُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُبيِن     ٌ 

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengetahui langkah-langkah 

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu” (Qs.Al-baqarah/2:168) 

2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Konsumsi rumah tangga adalah kegiatan membeli barang atau jasa untuk 

memuaskan keinginan memiliki dan menggunakan barang dan jasa tersebut. 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga ialah belanja yang dilakukan oleh rumah 

tangga untuk mengambil berbagai kebutuhan dalam satu tahun tertentu. 

Berbagai jenis pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, 

yang pertama adalah untuk membeli berbagai barang ataupun ada yang 

diperlukannya. Dalam perekonomian yang masih rendah tahap perekonomiannya, 

sebagaian besar dari pendapatan yang dibelanjakan tersebut digunakan untuk 

membeli makanan dan pakaian, yaitu keperluan sehari-hari yang paling pokok. 

Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju pengeluaran pada makanan 
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dan pakaian tidak lagi menjadi porsi terbesar bagi pengeluaran rumah tangga. 

Pengeluaran-pengeluaran lain seperti untuk pendidikan, transportasi, perumahan 

dan rekreasi menjadi penting. Selain dibelanjakan, pendapatan yanng diterima 

rumah tangga juga akan ditabung. 

Pada hakekatnya manusia atau rumah tangga mempunyai kecenderungan 

untuk hidup guna mengembangkan bakat dan kehidupan sosialnya. Sebagai 

konsekuensinya mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya (mengkonsumsi), 

baik pangan maupun non pangan agar dapat hidup layak sesuai dengan harkatnya 

sebagai anggota masyarakat. Oleh karena nilai suatu barang ditentukan oleh 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau tumah tangga, sedangkan 

jumlah kebutuhannya ditentukan oleh skala kebutuhannya dan juga oleh 

pendapatannya. 

Konsep yang dipakai dalam perhitungan pengeluaran konsumsi rumah 

tangga adalah: 

a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang terbatas pada wilayah 

domestic regional adalah pengeluaran rumah tangga disuatu region, 

tidak terkecuali oleh penduduk atau bukan penduduk region tersebut. 

Jadi, dalam hal ini semua pengeluaran oleh rumah tangga staf kedutaan 

asing, staf perwakilan daerah, anggota militer dan lain-lain berada di 

suatu wilayah, serta pengeluaran turis asing adalah pengeluaran rumah 

tangga dalam wilayah domestic regional tersebut. 

b) Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam wilayah domestic dengan 

pembelian langsung oleh rumah tanggga penduduk diluar region, 
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dikurangi dengan pengeluaran rumah tangga bukan penduduk yang 

dilakukan oleh wilayah tersebut. 

3. Teori Konsumsi 

1. Fungsi Konsumsi Keynes 

Dalam bukunya “General Theory” Keynes menyatakan bahwa konsumsi 

merupakan fungsi dari pendapatan. Menurut Keynes apabila pendapatan naik 

maka konsumsi akan naik pula, tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatan. Ini 

sejalan dengan hukum Engel yaitu semakin besar pendapatan yang diperoleh, 

maka semakin kecil bagian yang dikonsumsi. Dalam fungsi Keynes menunjukkan 

hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi yang kedua-

duanya dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan. 

Keynes diinstruksikan sebagai pendapatan nasional absolut. Dalam 

hipotesis pendapatan absolut Keynes, tingkat pendapatan dari tahun ke tahun 

dianggap tetap, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak 

mengalami perubahan baik peningkatan atau penurunan. Hal ini menimbulkan 

kekhawatiran akan timbulnya stagnasi secara kronis dan perekonomian yang 

semakin berat dengan semakin tingginya pendapatan nasional. 

Ada tiga kesimpulan dari fungsi konsumsi Keynes: 

1) Menurut Keynes, MPC yaitu kenaikan konsumsi sebagai akibat 

kenaikan pendapatan sebesar satu satuan, besarnya antara nol dan satu. Nilai MPC 

sangat penting bagi rekomendasi kebijakan sesuai teorinya, misalnya bagaimana 

kekuatan dari pengaruh kebijakan fiskal pada perekonomian. 2) Menurut Keynes, 

rasio antara konsumsi dengan pendapatan (APC) menurun dengan meningkatnya 
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pendapatan. Menabung adalah sesuatu yang mewah sehingga menurut Keynes 

orang kaya proporsi tabungan dari pendapatannya lebih besar dibandingkan orang 

miskin. Kelompok yang sangat miskin tidak memiliki tabungan dan jika diurutkan 

dari yang miskin ke yang kaya maka rasio tabungan nya akan meningkat. 3) 

Menurut Keynes, penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan. 

Tingkat suku bunga dianggap tidak berpengaruh besar pada konsumsi. 

Konsumsi makanan merupakan faktor terpenting karena makanan 

merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 

Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumen 

dan untuk transfer, maka diperbolehkan nilai tabungan rumah tangga. Kalau 

perilaku konsumsi memperlihatkan dasar pendapatan yang dibelanjakan, maka 

tabungan adalah merupakan unsur penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. 

Keynes mengemukakan teori konsumsi yang disebut Absolute Income Hypothesis.  

Fungsi konsumsi Keynes adalah dirumuskan sebagai berikut: 

C + a + bYdC 

 Keterangan: 

 C = Konsumsi Rumah Tangga (agregat) 

 a = Konsumsi otonom (besarnya konsumsi pendapatan nol) 

 b = MPC 

 Y = disposable income 

Konsumsi Keynes tersebut ada tiga ciri penting dari konsumsi rumah 

tangga dalam Absolute Income Hypothesis tersebut: 
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1. Tingkat konsumsi rumah tangga pada suatu periode ditentukan 

pendapatan disposebel yang diterima pada periode tersebut 

2. Teori konsumsi Keynes berpendapat bahwa apabila pendapatan 

disposebel meningkat, maka tingkat konsumsi juga akan meningkat, 

tetapi pada jumlah yang lebih kecil dari peningkatan pendapatan. 

3. Walaupun seseorang atau suatu keluarga tidak mempunyai pendapatan, 

mereka masih tetap melakukan konsumsi 

2. Fungsi Konsumsi Franco Modigliani 

Teori dengan hipotesis siklus hidup dikemukakan oleh Modigliani. Franco 

Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat 

mendasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran 

konsumsi seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus 

hidupnya.  

Karena orang cenderung menerima penghasilan/pendapatan yang rendah 

pada usia muda, tinggi pada usia menengah dan rendah pada usia tuan, maka rasio 

tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka yaitu 

orang muda akan mempunyai tabungan negatif (dissaving), orang berumur 

mengengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, 

dan orang usia tua akan mengambil tabungan yang dibuatnya di masa usia 

menengah.  

Selanjutnya Modigliani menganggap penting peran kekayaan sebagai 

penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi 

kanaikan nilai kekayaan seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah 
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meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau karena 

peningkatan dalam jumlah uang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan orang 

menunpuk kekanyaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah 

pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan 

meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya hipotesis siklus 

kehidupan ini akan berarti menekan hasrat konsumsi, menekan koefisien 

pengganda dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak 

diharapkan, seperti perubahan dalam investasi, ekpor, maupun pengeluaran-

pengeluaran lain. 

3. Fungsi Konsumsi Irving Fisher 

Irving Fisher mengembangkan model yang digunakan para ekonom untuk 

menganalisis bagaimana konsumen yang berpandangan ke depan dan rasional 

membuat pilihan antar waktu yaitu, pilihan yang meliputi periode waktu yang 

berbeda. Model Fisher menghilangkan hambatan-hambatan serta preferensi ini 

bersama-sama menentukan pilihan mereka terhadap konsumsi dan tabungan. 

Masyarakat yang rasional akan menambah jumlah dan mutu barang atau 

jasa yang mereka konsumsi. Salah satu alas an mengapa masyaraka 

mengkonsumsi lebih sedikit dari yang sebebnarnya yang diingkinkan adalah 

adanya kendala anggaran. Ketika mereka memutuskan berapa yang akan 

dikonsumsi saat ini dan berapa yang akan ditabung untuk masa depan, mereka 

menghadapi apa yang disebut sebagai intertemporal budget constrain. 

Model Fisher juga mengasumsikan bahwa konsumen dapat meminjam dan 

menabung. Kemampuan untuk meminjam memungkinkan konsumsi saat ini lebih 
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besar daripada pendapatan saat ini. Jika konsumsi menjamin, berarti dia 

mengkonsumsi sebagian dari pendapatan nanti pada saat ini. Tetapi pada sebagian 

orang meminjam merupakan hal yang mustahil. 

Analisis tentang kendala meminjam menghasilkan kesimpulan bahwa 

terdapat dua fungsi konsumsi. Pada sebagian konsumen, kendala meminjam tidak 

membatasi, dan konsumsi tergantung pada nilai sekarang dari pendapatan 

sepanjang hidupnya. Pada sebagian konsumen yang lain, kendala meminjam 

membatasi fungsi konsumsinya. Jadi pada konsumen yang ingin meminjam tetapi 

tidak bisa, konsumsinya semata-mata ditentukan okeh pendapatannya saat ini. 

4. Fungsi Konsumsi James Duesenberry 

  Teori lain yang digunakan adalah teori konsumsi dengan hipotesis 

pendapatan relatif dari James Duesenberry. Dalam teori ini mempunyai maksud 

untuk merekonsilliasikan dengan hubungan yang proporsional dan yang tidak 

proporsional antara konsumsi dan pendapatan dengan maksud agar diperoleh 

gambaran mengenai alas an sebab-sebab timbulnya perbedaan konsumsi 

seseorang. Duesenberry menjelaskan ada beberapa faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap pengeluaran seseorang yaitu: 

a) Selera rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen,artinya 

pengeluran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh masyarakat 

sekitarnya (tetangga) dengan kata lain faktor lingkungan dapat 

berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. 

b) Pengeluaran konsumsi adalah irreversible, artinya pola pengeluaran pada 

saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat 
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pendapatan mengalami penurunan. Maksudnya adalah pengeluaran 

konsumsi seseorang dalam jangka pendek dapat dipengaruhi oleh besarnya 

pendapatan relatif. Pendapatan relatif. Pendaptan relatif yang dimaksud 

adalah pendapatan tertinggi yang pernah dicapai seseorang. 

  Menurut Duesenberry apabila seseorang mengalami kenaikan pendapatan 

maka dalam jangka pendek tidak langsung menaikkanpengeluaran konsumsinya 

secara proporsional dengan kenaikan pendapatan, akan tetapi kenaikan 

pengeluaran konsumsinya lebih lamban karena seseorang lebih memilih 

menambah jumlah tabungan (saving) dan sebaliknya apabila pendapatan turun 

maka seseorang tidak mudah terjebak dalam kondisi konsumsi dengan biaya 

tinggi. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi 

Pengeluaran konsumsi masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh 

besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi ada faktor yang mempengaruhi 

konsumsi antara lain: 

1. Distribusi penghasilan 

Dalam pembagian pendapatan nasional, orang-orang dapat dibagi dalam 

dua golongan yaitu orang yang berpendapatan tinggi dan orang yang 

berpendapatan rendah. Bilamana tambahan pendapatan diterima oleh mereka yang 

berpendapatan tinggi, boleh dikatakan mendekatkan tidak akan mempengaruhi 

MPC, sebab mereka ini boleh dikatakanmendekatkan tingkat pendapatan tinggi, 

sehingga tambahan pendapatan ini akan lebih banyak digunakan untuk menabung. 

Bilamana tambahan pendapatan itu diberikan kepada mereka yang berpendapatan 
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rendah, maka tambahan pendapatan itu akan dipergunakan untuk memperbesar 

konsumsi. Dengan demikian maka MPC pun akan bertambah 

2. Tingkat penghasilan Tinggi 

Pengeluaran konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

tertinggi yang pernah dicapainya. Dalam artian, bahwa pengeluaran konsumsi 

suatu masyarakat tidak mudah berkurang meskipun pendapatan masyarakat itu 

berkurang. Akibatnya masyarakat akan mengurangi saving. 

3. Penghasilan yang mungkin diterima 

Besarnya Penghasilan yang mungkin atau penghasilan yang diperkirakan 

akan diterima di masa-masa mendatang seberapabesar pun akan berpengaruh pada 

besarnya konsumsi masa sekarang. Makin besar income seseorang, makin besar 

pula pengeluaran konsumsinya 

4. Jumlah Penduduk 

Besarnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi 

masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, maka 

pengeluaran konsumsi akan lebih besar daripada perekonomian yang 

penduduknya sedikit, meskipun jumlah pendapatan nasional masyarakat itu sama 

besarnya 

5. Barang-barang yang tahan lama di masyarakat 

Pengaruh-pengaruh barang tahan lama di masyarakat yaitu biasanya 

menambah pengeluaran konsumsi dan mengurangi pengeluaran untuk konsumsi 

seperti nonton bioskop akan berkurang karena memiliki televisi serta sering 

melakukan piknik dan rekreasi. 
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6. Kebijaksanaan Finansial dan marketing dari Perusahaan 

Pembelian saham yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan pada galibnya 

didorong oleh harapan-harapan bahwa pemegang saham itu akan menerima 

dividen. Besarnya dividen yang diterima oleh pemegang saham bergantung pada 

kebijaksanaan finansial tiap-tiap perusahaan. Financial policy ini ada yang lebih 

mengarah pada besarnya deviden yang diberikan, bergantung pada besarnya 

keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang bersangkutan. 

7. Sikap masyarakat terhadap kehematan 

Fungsi konsumsi suatu masyarakat yang sebenarnya, banyak dipengaruhi 

oleh kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri terhadap sifat hemat. 

Makin hemat suatu masyarakat semakin rendah MPCnya. Asuransi jiwa, 

tabungan-tabungan dalam perusahaan, mengakibatkan menurunya fungsi 

konsumsi. Tingkah laku seseorang terhadap kehematan dipengaruhi oleh 

pemilihan waktu tentang konsumsi masyarakat yang lebih penting, antara 

konsumsi waktu sekarang dan konsumsi waktu kemudian. 

C. Pandemi COVID-19 

1. Definisi Pandemi COVID-19 

Pandemi adalah tingkat atau volume penyebaran penyakit yang tergolong 

paling tinggi. Suatu penyakit dapat dikatakan pandemi apabila telah menyebar 

secara cepat ke seluruh belahan dunia dengan tingkat infeksi yang tinggi. 

Berdasarkan catatan sejarah, sejumlah pandemi telah beberapa kali terjadi di 

dunia, seperti cacar, dan tuberculosis. Infeksi COVID-19 bukanlah pandemi yang 

pertama kali terjadi, pada waktu sebelum saat ini, dunia sudah melewati beberapa 
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pandemi, seperti pandemi flu babi akibat virus H1N1 pada 2009. Pada saat itu flu 

babi menginfeksi sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia dan membuat ratusan 

ribu orang meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1918-1920, penduduk dunia 

juga mengalami pandemic Black Flag atau Black Death. Pandemi ini 

menewaskan lebih dari setengah populasi Benua Eropa saat itu.(Baharuddin & 

Sulfati, 2020) 

Menurut situs WHO, virus corona (COVID-19) adalah keluarga besar 

virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus ini 

dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus 

corona atau COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan 

penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari 

subfamily Orthocoronavirus dalam keluarga Coronavirusdan Ordo Nidovirales. 

Kelompok virus ini menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk 

manusia. (Yunus & Rezki, 2020) 

Dalam pandangan Islam COVID-19 adalah suatu musibah yang 

diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia dan hal ini merupakan 

anugerah Allah SWT yang menyimpan berjuta kemungkinan, apakah itu bersifat 

musibah ataupun anugerah. Bencana alam atau non alam sudah direncanakan oleh 

Allah SWT dan sudah ditulis di lauh Mahfuzh (Qs. Al-Hadid/57:22) 

نْ قَبْلِ  بٍ مِ  صِيْبَةٍ فِى الًَْ رْضِ وَلًَ فيِْْٓ اَ نْفسُِكُمْ اِلًه فيِْ كِتَٰ مَآْ اصََابَ مِنْ مُّ

ِ يَسِيْر لِكَ عَلَى اللَّه انَْ نهبْرَاهََا ۗاِنه ذَٰ ٌ 

Terjemahnya: 
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“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (Tidak pula) pada 

dirimu sendiri melainkan Telah tertulis dalam Kitab (Lauhul Mahfuzh) 

sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah 

mudah bagi Allah.” (Qs. 57: 22). 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasanya semua yang terjadi kepada sesuatu 

umat manusia itu disebabkan oleh semua usaha dan perilaku manusia tersebut. 

Akan tetapi semua usaha yang manusia lakukan semua sudah Allah SWT tulis di 

lauh Mahfuzh. Allah SWT memiliki kekuasaan yang mutlak dalam menentukan 

takdir semua makhluk ciptaan Allah SWT. Walaupun semua yang terjadi kepada 

kita sudah ditakdirkannya. Akan tetapi Allah SWT memerintahkan manusia untuk 

berusaha dan merubah nasib mereka karna Allah SWT tidak akan mengubah nasib 

seorang hamba, kecuali ia berusaha sendiri merubahnya. 

2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan 

tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus 

Disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 

penyebab COVID-19. Pembatasan social ini dilakukan terhadap pergerakan orang 

maupun barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/Kota tertentu. Berdasarkan 

peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau 

COVID-19 disebut bahwa PSBB dilakukan dengan pertimbangan epidemiologis, 

besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya teknis operasional, 

pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan. 

(Casman, 2020) 
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Pedoman teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-

19. Kriteria PSBB adalah jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit 

meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan 

terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian yang serupa diwilayah yang lain. 

Pengusulan PSBB disertai dengan data peningkatan jumlah kasus menurut waktu, 

penyebaran kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal. Kasus adalah 

pasien dalam pengawasan dan kasus terkonfirmasi positif berdasarkan hasil 

pemeriksaan laboratorium. Kesiapan pemerintah daerah melaksanakan PSBB 

dilihat pula dari aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan 

prasarana kesehatan, anggaran dan operasional jaringpengamansosial dan aspek 

keamanan. Selain itu pemerintah harus konsisten dalam mendorong dan 

mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat 

3. Dampak Pandemi COVID-19 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam 

penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek, baik fisik, psikologi, 

maupun lingkungan. Dampak langsung dari pandemic COVID-19 terjadi di aspek 

kesehatan. Pada aspek kesehatan pandemi COVID-19 adalah tingginya jumlah 

kasus positif dan kematian akibat COVID-19. WHO menyatakan bahwa 17 bulan 

sejak kasus infeksi pertama di Wuhan China, COVID-19 sudah menjadi wabah di 

lebih dari 220 negara dengan kasus positif berjumlah 160 juta jiwa dengan 

kematian mencapai 31 juta orang menurut WHO (2021). Tingginya jumlah kasus 
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positif COVID-19 membuat sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik 

pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 

menjadi terhambat.(Whitehead et al., 2021) Selain itu, penurunan pelayanan 

kesehatan juga dipengaruhi oleh sikap pengguna layanan kesehatan yang merasa 

khawatir untuk mengakses layanan kesehatan. 

Selain memberikan dampak di bidang kesehatan, pandemi COVID-19 juga 

memberikan dampak besar di segala aspek kehidupan. Namun demikian dampak 

yang cukup dirasakan oleh dampak dalam bidang ekonomi. McKibbin & 

Fernando (2020) menyatakan bahwa seluruh Negara yang mengalami pandemic 

COVID-19 akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat 

yang berbeda, bergantung pada kebijakan yang dijalankan dan jumlah penduduk. 

(Wren-Lewis, 2020)Perlambatan ekonomi pada masa pandemic COVID-19 

utamanya disebabkan oleh perubahan penyaluran dan permintaan akan barang dan 

jasa karena kebijakan pembatasan kebijakan yang dijalankan.(Asare Vitenu-

Sackey & Barfi, 2021) 

Perlambatan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini 

selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran serta kemiskinan. 

Menyatakan bahwa pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan 

pendapatan yang diikuti meningkatnya penduduk miskin. Penduduk miskin 

merupakan kelompok yang paling utama terkena dampak pandemi COVID-19. 

D. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
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Ekonomi merupakan faktor yang terpenting dalam kehidupan manusia. 

Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia, ekonomi juga merupakan 

faktor pendukung pembangunan nasional dikarenakan pertumbuhan ekonomi 

sebuah negara yang baik dapat meningkatkan pembangunan nasional. 

Selain menyebabkan krisis kesehatan, pandemi COVID-19 juga 

menyebabkan krisis pada perekonomian global termasuk Indonesia. Pernyataan 

serupa juga disimpulkan oleh Baldwin dan Mauro dalam sebuah jurnal berjudul 

“Economics in the time of COVID-19” menyebutkan bahwa COVID-19 tidak 

hanya merupakan goncangan bagi dunia kesehatan (health shock) namun juga 

guncangan bagi perekonomian (economic shock). (Coibion et al., 2020)Tidak 

seperti krisis-krisis sebelumnya, pandemi COVID-19 bukan hanya menyebabkan 

pelemahan dari sisi permintaan namun juga pada sisi penawaran perekonomian. 

Dari sisi penawaran, penetapan kebijakan pembatasan mobilitas (lockdown) di 

berbagai Negara sebagai strategi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 yang 

diikuti oleh kebijakan travel restrictions dan pembatalan serta pengurangan 

frekuensi penerbangan telah menurunkan supply jasa pariwisata (domestic 

maupun internasional). Sedangkan dari sisi permintaan masyarakat sebagai 

konsumen akan menahan atau melakukan wait and see dalam keputusan 

ekonominya.(Baldwin & Mauro, 2020) 

2. Hubungan Pandemi COVID-19 Terhadap Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga 
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Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 

ternyata juga ikut mengakibatkan turun/hilangnya pendapatan rumah tangga. 

Bahkan Pandemi COVID-19 juga membuat banyak masyarakat yang profesinya 

rata-rata sebagai pedagang kebingungan karena tidak ada pemasukan dalam 

kehidupan sehari-hari akibat dibatasinya pergerakan masyarakat. Akibatnya 

banyak masyarakat yang kesulitan mencari uang untuk memenuhi kehidupan 

sehari-hari. (Sihotang, 2021) 

Sektor ekonomi rumah tangga ikut mengalami dampak dari terjadinya 

wabah COVID-19.Menteri keuangan juga menyatakan bahwa wabah corona akan 

berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan, wabah corona akan 

berdampak besar pada laju konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Situasi 

pandemi COVID-19 mendorong masyarakat untuk jauh memikirkan segala 

pengeluaran yang mereka lakukan. Perilaku konsumen pada masa pandemi 

COVID-19 menurun disebabkan oleh faktor finansial dan kemudian menimbulkan 

perilaku konsumen yang sebelumnya sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. 

Berdasarkan survey yang diketahui bahwa konsumen di Indonesia memilih 

membeli barang dengan merk yang lebih murah untung mereka konsumsi. 

(Rohmah, 2020) 

3. Hubungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Konsumsi rumah tangga biasanya menjadi salah satu acuan perhitungan 

dalam analisis makro. Dimana terdapat beberapa alasan yang menggunakan 

perhitungan belanja konsumsi rumah tangga yaitu karena alasan konsumsi rumah 
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tangga telah memberikan pemasukan yang besar untuk pendapatan sebuah negara 

kemudian pertimbangan bahwa besarnya pengeluaran untuk konsumsi rumah 

tangga berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh sehingga 

semakin besar pula fluktuasi kegiatan ekonomi suatu negara.  

Berdasarkan pendekatan Keynes, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh 

peningkatan pengeluaran. (Mankiw, 2006). Salah satu faktor yang menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi menurut pendekatan Keynes yaitu pengeluaran konsumsi 

rumah tangga. Konsumsi sebagai indikator kesejahteraan di beberapa wilayah. Di 

kebanyakan wilayah pengeluaran konsumsi rumah tangga sekitar 60-70% dari 

pendapatan. Konsumsi rumah tangga juga bedampak dalam menentukan fluktuasi 

kegiatan dari satu periode ke periode lainnya. 

4. Hubungan Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Berbagai efek bermunculan dari adanya penyebaran virus ini sehingga 

menyebabkan kondisi pandemi global COVID-19. Semua negara diperhadapkan 

pada kondisi dimana masyarakatnya terjangkit sehingga hampir semua aspek 

kehidupan manusia pun mengalami perubahan. Dari berbagai sektor yang 

terpengaruh akibat adanya virus ini, salah satunya adalah sektor ekonomi.  

Perubahan kondisi ekonomi ini dirasakan bagi perusahaan besar, para 

pekerja-pekerja kantoran, para pedagang pasar, hingga pedagang kaki lima 

dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial dan banyaknya karyawan yang 

terkena PHK membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun disebabkan 

salah satunya adalah penurunan konsumsi rumah tangga. (Indriyani, 
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2020)Kurangnya kontribusi aktivitas ekonomi pada pengeluaran konsumsi rumah 

tangga menjadi penyebab utama penurunan laju pertumbuhan ekonomi di suatu 

daerah.   

E. Kajian Pustaka 

GAMBAR 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian dan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Fitria 

Naimatus 

Sadiyah/2021 

Dampak 

Pandemi 

COVID-19 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Perdagangan 

Komoditas 

Pertanian di 

Indonesia 

Metode yang 

digunakan 

pada 

penelitian ini 

analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan Dampak 

COVID-19 yang 

dirasakan oleh 

Indonesia pada semua 

aspek, sehingga terjadi 

penurunan 

pertumbuhan ekonomi 

pada semua aspek. 

Hanya ada 3 sektor 

yang nilainya tidak 

mencapai nilai negatife 

selama masa pandemi, 

yaitu sektor pertanian, 

sektor informasi dan 

komunikasi, serta 

sektor jasa kesehatan 

dan kegiatan social. 

Sedangkan pada segi 

perdagangan sektor 

pertanian terjadi 

disparitas harga yang 

sangat berfluktuatif 

terutama pada bahan 

makanan pokok. Hal ini 

disebabkan karena 

sektor transportasi dan 

perdagangan yang 

terganggu. 

2 Anita 

Widiastuti/ 

2021 

Dampak 

Pandemi 

COVID-19 

Terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

pertumbuhan ekonomi 

di pulau jawa yang 
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Pertumbuhan 

Ekonomi di 

Pulau Jawa 

kualitatif 

dengan telaah 

berbagai 

literatur. 

paling dalam 

kontraksinya adalah 

provinsi banten minus 

3,38%. Yang paling 

cepat membaik adalah 

provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

dengan laju 

pertumbuhan pada 

triwulan IV 2020 

adalah minus 0,68% 

3 Taufik 

Akhmad/2022 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indonesia di 

masa 

Pandemi 

COVID-19 

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

desktiptif 

kualitatif 

Dari hasil penelitian ini 

pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia mengalami 

penurunan, dampak 

pandemic COVID-19 

dirasakan oleh berbagai 

lapisan masyarakat 

tanpa memandang 

status sosial. Hasil yang 

ditemukan adalah 

pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia sangat 

lemah akibat adanya 

pandemi COVID-19, 

dimana pada tahun 

20219 pertumbuhan 

ekonomi sebesar 5,02% 

namun semenjak 

pandemi COVID-19 

tahun 2020 mengalami 

penurunan menjadi 

2,97%. Hal ini 

disebabkan beberapa 

faktor seperti 

pemberlakuan PSBB, 

melemahnya daya 

konsumtif masyarakat, 

dan terjadinya PHK 

besar-besaran karena 

perusahaan mengalami 

kerugian di masa 

pandemic COVID-19. 

4 Siti 

Indahyana, 

Budi/2020 

Analisis 

Penganggura

n dan 

Dalam 

penelitian ini 

penulis 

Dari hasil Analisis pada 

masa pandemic 

COVID-19 ini 
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Pertumbuhan 

Ekonomi 

sebagai 

akibat 

Pandemi 

COVID-19 

menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

Sumber data 

sekunder. 

Metode 

penelitian 

kepustakaan 

pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia mengalami 

penurunan. 

Perlambatan 

pertumbuhan ekonomi 

saat wabah COVID-19 

menyerang menjadi 

sebesar 2,97%. 

5 Arisman 

Parahusip 

/2022 

Ekonomi 

Rumah 

Tngga di Era 

Pandemi 

COVID-19 

dan 

Kebijakan 

Pemerintah 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif. 

Hasil analisis pandemi 

COVID-19 

mengakibatkan 

perekonomian 

Indonesia melambat 

hingga mengalami 

penurunan. Akibat dari 

hal itu adalah sektor 

ekonomi rumah tangga 

pun mengalami 

stagnasi dan bahkan 

penurunan tajam dalam 

pendapatan rumah 

tangga karena banyak 

terjadi pemutusan 

hubungan kerja. 

Pemutusan hubungan 

kerja ini semakin 

memperburuk kondisi 

ekonomi para pekerja 

sehingga berbagai 

kebutuhan pun tidak 

dapat terpenuhi 

6 Rina Susanti, 

Engla Desnim 

Silvia, Deni 

Amelia/2021 

Analisis 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Investasi dan 

Net Ekspor 

Indonesia 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

kuantitatif 

menggunakan 

model 

simultan 

Pandemi COVID-19 di 

awal kuartal II 2020 

memperburuk kinerja 

sektor ekonomi 

potensial sehingga 

berimbas pada 

pertumbuhan ekonomi. 

Perlambatan kinerja 

ekonomi Indonesia 

disebabkan oleh 

menurunnya 

pertumbuhan ekonomi, 

perlambatan kinerja 

sektor ekonomi 

Indonesia disebabkan 
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oleh menurunnya 

pertumbuhan di hampir 

semua komponen 

pengeluaran konsumsi 

rumah tangga penopang 

kuat pertumbuhan 

mengalami kontraksi di 

kuartal II tahun 2020 

akibat dari pandemi 

COVID-19. 

7 Suci 

Rahayu/2021 

Penaruh 

Pengeluaran 

Konsumsi 

Rumah 

tangga 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Provinsi 

Jambi Tahun 

2010-2020 

Metode yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

kuantitatif 

dengan 

metode 

regresi linear 

berganda 

Berdasarkan hasil 

pengujian dengan 

menggunakan analisis 

regresi berganda 

menunjukkan bahwa 

pengaruh pengeluaran 

konsumsi rumah tangga 

berpengaruh secara 

parsial terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

di provinsi Jambi tahun 

2010-2020. Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan variabel 

pengeluaran konsumsi 

rumah tangga 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam 

penelitian ini, variabel penelitian yang digunakan yaitu Pandemi COVID-19, 

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, penulis ingin 

melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (Pandemi COVID-9) 

terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) melalui variabel Intervening 

(Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga). Khususnya di Indonesia. 

F. Kerangka Pikir 
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Untuk melihat hubungan antara variable-variabel yang diteliti maka 

berdasarkan tujuan penelitian diatas kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

        

 

 

 

 

 

G. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat atau teori yang masih 

kurang sempurna atau masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

1. Pengaruh Pandemi COVID-19 (X) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

Pandemi COVID-19 yang berlangsung menjadi krisis kesehatan dapat 

berkembang menjadi krisis ekonomi. Krisis sendiri menurut Feanrn-Banks (2011) 

adalah kejadian besar dengan hasil negative yang berpotensi mempengaruhi 

organisasi, perusahaan, atau industry, serta public, produk, layanan, atau nama 

Konsumsi Rumah Tangga 

(Z) 

Pandemi COVID-19 (X) Pertumbuhan Ekonomi (Y) 
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baiknya(KATHLEEN FEARN-BANKS, 2016). Krisis dapat mengancam 

keberadaan organisasi. Krisis adalah persepsi tentang peristiwa tidak terduga yang 

mengancam harapan penting para pemangku kepentingan terkait dengan masalah 

kesehatan, keselamatan, lingkungan dan ekonomi, dan dapat secara serius 

mempengaruhi kinerja organisasi serta menghasilkan hasil negatif. (Coombs, 

2015) 

COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia, COVID-19 juga 

mengganggu kesehatan ekonomi secara global. Dengan sebaran luas yang 

menginfeksi seluruh dunia, virus ini menyebabkan semua negara 

memproyeksikan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi tak terkecuali 

Indonesia. Bank dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan 

tertekan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan penyebaran COVID-19 yang terus 

meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan jika 

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kementerian Keuangan dan Bank 

Indonesia sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 4%-5% 

pada triwulan I. Faktanya yang terjadi pertumbuhan ekonomi di bawah itu yaitu 

2,95% yang merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 2001. Penurunan 

serupa terjadi jika dibandingkan antara pertumbuhan triwulan I-2020 dengan 

triwulan I-2019, yaitu lebih rendah 2,1%. Sedangkan kondisi terkini PDB atas 

dasar harga berlaku di triwulan I-2021 sebesar Rp3.969,1 triliun dan pada dasar 

harga konstan 2010 sebesar Rp2.683,1 triliun. Jika dibandingkan ekonomi 



40 
 

 
 

Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 terjadi kontraksi pertumbuhan 

sebesar 0,74%(y-on-y). (Sadiyah, 2021) 

H1 : Terdapat Pengaruh dari Pandemi COVID-19 terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

2. Pengaruh Pandemi COVID-19 (X) Terhadap Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga (Z) 

Pada kondisi atau kejadian langka seperti Pandemi COVID-19 ini, tak 

sedikit masyarakat yang terkejut dan tak memiliki persiapan untuk menghadapi 

gejolak isu global yang sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ini. 

Ketidaksiapan atau ketidakpastian ini menjadi penyebab semakin terpuruknya 

perekonomian rumah tangga yang kemudian berimbas pada perekonomian 

nasional. 

Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi 

rumah tangga. Di tahun 2019, konsumsi rumah tangga menyumbang 56,8 % pada 

produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, saat krisis global, pandemi 

COVID-19 ini pada pertengahan maret 2020, konsumsi rumah tangga mulai 

merosot. Pada triwulan II/2020, konsumsi rumah tangga merosot tajam sampai 

minus 4,7% di banding triwulan II/2019, jika diukur atas dasar harga konstan 

2010. Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami kondisi minus pada 

tingkat konsumsi rumah tangganya.(Fauziyyah & Ersyafdi, 2020) 

H2 : Terdapat pengaruh dari Pandemi COVID-19 terhadap Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga 
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3. Pengaruh Pandemi COVID-19 (X) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) 

melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Z) 

Pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia di tengah wabah 

coronavirusmengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang 

diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown, menjadi salah satu 

kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah 

kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan lancar. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kelambatan yang menjadi 

dampak dari adanya pada COVID-19. Pertumbuhan ekonomi melambat seiring 

dengan melambatnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat merupakan 

ihwal yang menjadi komponen yang dijadikan alat ukur pertumbuhan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga melemah.(Indayani & Hartono, 2020) 

H3: Terdapat Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif karena 

dalam pelaksanaannya meliputi data yang berupa angka, atau data berupa kata-

kata atau kalimat yang dikonversi menjadi data yang berbentuk angka.(Martono et 

al., 2014) Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk 

mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Sugiyono 

(2013) mengemukakan penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa angka dan 

analisis menggunakan statistika.(Sugiyono, 2013) 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena dalam 

penelitian ini menggambarkan gambaran tentang pengaruh pandemi COVID-19 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di 

Indonesia yang menuturkan pemecahan masalah sekarang berdasarkan data-data, 

juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikannya.Penelitian ini 

dilakukan di Indonesia, dalam penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel bebas 

Pandemi COVID-19 terhadap variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia 

B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan 

data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam 

bentuk angka secara sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun untuk 

dibandingkan satu dengan yang lain. 
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Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu 

data yang didapat dari catatan, buku, majala berupa laporan keuangan publikasi 

perusahaan dan lain sebagainya. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data 

yang tersedia di BPS Indonesia tahun 2020-2021. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Dalam usaha menghimpun data di lokasi penelitian, penulis menggunakan 

beberapa metode, yaitu: 

a. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi Pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari 

literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, skripsi, catatan 

maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai penelitian ini. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majala dapat juga berbentuk file 

yang tersimpan di server serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat 

tidak terbatas ruang dan waktu. Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapatkan data-data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika (BPS). 

D. Metode Analisis Data 

Data yang terkait dengan penelitian ini dianalisis menggunakan metode 

analisis data kuantitatif dengan alat analisis jalur dan analisis regresi panel. Di 

dalam suatu persamaan ekonometrika, hubungan antara variabel dependen (Y) 
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dengan variabel independen (X) melalui variabel intervening (Z) yang ada 

tersebut diformulasikan dan untuk melihat hubungan antara Pandemi COVID-19 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga. 

Analisis regresi data panel menggunakan metode Least Squares Dummy Variabel 

(LSDV)dengan bantuan alat program Eviews 10. Model analisis ini menggunakan 

data panel yaitu gabungan data time-series serta data cross section. Dengan 

persamaan dasar sebagai berikut 

Yt = β0 + β1 Xt + et ; t = 1, 2, …, T  

Yi = β0 + β1 Xi + ei ; i = 1, 2, …, N  

Yit = β0 + β1 Xit + eit ; it = 1, 2, …, N×T 

Dimana T adalah banyaknya data time series, dan N adalah banyaknya 

data cross-section. Sementara N×T adalah banyaknya data panel. 

1. Estimasi Model Regresi Data Panel 

Analisis pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Melalui Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga menggunakan data panel yaitu 

gabungan antara data cross-section sebanyak 34 provinsi dengan data time series 

4 (empat) quartal selama 2 tahun yang mewakili data dari tahun 2020-2021 

sehingga menghasilkan 272 data observasi. Dikarenakan observasi data panel 

lebih luas, karena adanya penggabungan data time series dan juga cross section. 

Secara umum bentuk persamaan regresinya sebagai berikut: 

Yit= α0+ β1X1it +β2X2it + β3X3it + εit 

Dari model diatas maka model penelitian ini dapat dilihat melalui 

persamaan berikut 
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 Persamaan model I 

Yit = α0 + β1Xit+ εit 

Persamaan model II 

Zit = α0 + β1Xit + β2Yit + εit 

 Keterangan: 

 Xit  = Pandemi Covid-19 (i) pada periode (t) 

Yit  = Pertumbuhan Ekonomi (i) pada periode (t) 

 Zit = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (i) pada periode (t)  

 α0 = Konstanta 

 β1, β2 = Koefisien masing-masing Variabel 

 εit = Batas Error 

2. Uji Spesifikasi Model 

Terdapat tiga macam model yang biasa digunakan untuk mengestimasi 

model regresi linar dengan jenis data panel, yaitu 1) Pendekatan OLS biasa 

(Pooled Least Square atau common Effect), 2) Pendekatan Efek Tetap (Fixed 

Effect Method), dan 3) Pendekatan Efek Acak (Random Effect Method). 

1. Pendekatan Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect 

Pendekatan pertama merupakan teknik yang cukup terbilang sederhana 

karena hanya mengestimasikan dengan menggabungkan data time series dan data 

cross section. Dengan hanya menggambarkan data tersebut tanpa melihat 

perbedaan tiap individu disetiap waktu, maka dengan hanya menggunakan OLS, 

data tersebut selesai untuk diestimasi dan metode ini dapat disebut sebagai model 

OLS biasa karena menggunakan kuadrat terkecil atau sering dikenal dengan 
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model estimasi Common Effect. Namun jika menggunakan metode ini tidak dapat 

melihat adanya perbedaan baik antar individu maupun antar waktu, atau dengan 

kata lain pendekatan yang mengacuhkan perbedaan disetiap seris waktu dan seris 

individu. 

2. Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) 

Pendekatan Fixed Effect Model (FEM) adalah model yang menjelaskan 

bahwa individu-individu secara cross-section dalam model ini memiliki 

intersepnya masing-masing. Intersep yang dihasilkan akan memberikan pengaruh 

yang berbeda dari setiap individu. Model ini juga sering disebut sebagai teknik 

Least Squares Dummy Variable (LSDV). Untuk mengestimasi data panel, model 

ini terkadang menggunakan teknik variabel dummy, dimana variabel dummy 

dapat melihat perbedaan intersep pada masing-masing individu.(Gujarati, 2003) 

3. Pendekatan Random Effect Model (REM) 

Pendekatan Random Effect Model (REM) merupakan model yang 

mengestimasikan parameter (intersep) yang berbeda-beda antar individu dan 

waktu, kemudian dimasukkan ke dalam error di dalam model efek acak (random 

effect). Sehingga hal inilah random effect model juga disebut komponen error 

(error component model). 

Untuk menentukan salah satu estimasi data panel dari ketiga model 

tersebut, maka langkah pertama harus membandingkan antara model PLS dan 

FEM terlebih dahulu dengan melakukan uji F. Apabila hasil menunjukan PLS 

yang diterima, mak model PLS yang akan digunakan. Akan tetapi jika model 

FEM yang diterima, maka harus menjalankan tahap kedua dengan cara melakukan 
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perbandingan lagi dengan model REM. Kemudian dilakukan pengujian untuk 

mengetahui model apa yang akan digunakan antara FEM dan REM 

1) Uji Chow 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model regresi data panel dengan 

metode Poled Least Square Model (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM) yang 

akan digunakan dalam estimasi. Hipotesisnya sebagai berikut:  

H0: Model Poled Least Square Model (PLS)  

H1: Model Fixed Effect Model (FEM)  

Apabila nilai probabilatasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 5% 

(tingkat kepercayaan 95%) maka H0 ditolak, artinya model panel yang terbaik 

untuk digunakan adalah model Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya jika H0 

diterima, berarti model Poled Least Square Model (PLS) merupakan model yang 

terbaik untuk dogunakan dan di analisis. Namun ketika Ho ditolak, untuk lebih 

meyakinkan apakah model Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang 

tterbaik maka harus diuji lagi menggunakan uji Hausman. Pada uji Hausman akan 

memberikan spesifikasi apakah model Fixed Effect Model (FEM) atau Random 

Effect Model (REM) model yang tepat 

2) Uji Hausman 

Setelah melakukan uji Chow sehingga diperoleh hasil H0 ditolak, maka 

langkah selanjutnya melakukan uji Hausman. Pada langkah ini, pilihan model 

yang dilakukan untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random 

Effect Model (REM). Uji spesifikasi ini akan memberikan penelian yang 
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diperhitungkan dengan menggunakan Chi-Square Statistic, sehingga keputasan 

pemilihan model akan dapat ditentukan. Maka hipotesisnya sebagai berikut:  

H0: Model Random Effect Model (REM)  

H1: Model Fixed Effect Model (FEM)  

Jika nilai probabiltasnya lebih kecil dari tingkat signifikans α = 5% maka 

H0 ditolak, yang artinya model data panel yang terbaik untuk digunakan adalah 

Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya apabila H0 diterima, maka model Random 

Effect Model (REM) yang diterima karena merupakan model yang terbaik untuk 

digunakan dan dianalisis. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik untuk menghilangkan bias dari data-data model regresi yang akan 

digunakan dalam penelitian. Ada tiga uji yang perlu dilakukan dalam asumsi 

klasik pada data panel antara lain: 

a) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

dalam model regresi berdistribusi normal. Regresi yang baik adalah apabila data 

yang digunakan berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah data analisis 

berdistribusi normal bisa dilakukan dengan menggunakan grafik. Data analisis 

dapat dikatakan berdistribusi normal apabila mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya. Selain ituuji normalitas juga bisa ditentukan melalui angka 

statistik.  
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Pada penelitian kali ini uji normalitas dilakukan melalui angka statistic 

dengan menggunakan analisis Jargue-Bera Test dengan α = 5%. Untuk 

pengambilan keputusan apabila nilai probability > α (0,05) maka dapat dikatakan 

data analisis berdistribusi normal.  

b) Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Data yang baik untuk dilakukan 

regresi yaitu apabila tidak terdapat keterkaitan antar variabel bebas. Pendeteksian 

multikolinearitas bisa dilihat dalam korelasi antar variabel bebas melalui nilai 

koefisien korelasi (r). Jika nilai koefisien dari korelasi antar variabel bebas kurang 

dari 0,85 (< 0,85) artinya model regresi bebas dari multikolinearitas. Namun 

sebaliknya jika korelasi lebih besar dari 0,85 (>0,85) menunjukkan model 

mengalami masalah multikoliniaritas.  

c) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier ada kolerasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada masalah 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat 

dilakukan melalui beberapa model pengujian. Dalam penelitian ini menggunakan 

pengujian Durbin Watson (Uji DW) dengan kriteria du < 4-du. 

d) Uji Heteroskesdastistas 
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Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi perbedaan 

varians dari residual pada periode pengamatan yang satu ke pengamatan lain 

dalam model regresi. Jika varians dari residual tersebut tetap atau tidak berubah 

dikatakan homoskedastisitas, namun jika berubah dikatakan heteroskedastisitas. 

Sedangkan model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas. Beragam cara bisa 

digunakan untuk uji heteroskedastisitas yaitu bisa menggunakan grafik plot, uji 

park, uji glejser, dan uji white. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu uji park untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Dengan 

ketentuan apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α = 5% atau (< 0,05) maka ada 

heteroskedestisitas. Selanjutnya jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (> 

0,05) maka tidak ada heteroskedastisitas. 

4. Analisis Jalur (Path Analisis) 

Analisis Jalur (Path Analysis) merupakan perluasan dari analisis linear 

berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah diterapkan 

sebelumnya berdasarkan teori. Apa yang dapat digunakan oleh analisis jalur 

adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat 

digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Y = f(X) 

Z = f(X,Y) 

Dimana:  
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Y = Pertumbuhan Ekonomi 

Z= Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

X= Pandemi COVID-19 

Hubungan fungsional tersebut dapat ditulis dalam suatu persamaan sebagai 

berikut: 

Y=α0+ αIlogX + e1 

Z= β0+ β2logX + β2Z+ e2 

Dimana, 

Y  = Pertumbuhan Ekonomi 

Z = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

X  = Pandemi COVID-19 

α0, β0 = Konstanta 

α1,β1,β2= Koefisien Masing-Masing Variabel 

e1,e2 = Batas Error 

5. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien Determinan (R2) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan variabel bebas dengan variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 

terletak antara 0 sampai 1 (0≤ 𝑅2 ≤  1). Tujuan menghitung koefisien 

Determinan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Bila R2 mendekati 1 (100%) haka hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

makin tepat garis regresi yang diperoleh. Sebaliknya jika nilai R2 mendekati 0 
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maka menunjukkan semakin tidak tepat garis regresi untuk mengukur data 

observasi. 

b. Uji F 

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan pada uji F 

mempunyai kriteria yaitu apabila F-hitung>F-tabel, maka H) ditolak dan H1 

diterima berarti bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

c. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruhvariabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial atau per variabel. 

Sedangkan pada uji T ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

dan variabel dependen untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas 

terikat maka dapat dilihat taraf sig penelitian dan dibandingkan dengan α 0,05 

dengan kriteria sebagai berikut:  

1) Apabila α < 0,05, maka HO ditolak dan H1 diterima, artinya variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

2) Apabila α > 0,05,maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

E. Definisi Operasional 

Untuk Menghindari adanya pemahaman yang tidak tepat dan meluasnya 

cakupan masalah maka perlu pembatasan pengertian variabel sebagai berikut: 
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1. Pertumbuhan Ekonomi (Y) merupakan proses perubahan output suatu 

Negara atau wilayah dalam suatu periode tertentu. Variabel ini diukur 

dalam satuan persen di Indonesia 2020-2021 

2. Konsumsi Rumah Tangga (Z) Konsumsi rumah tangga merupakan 

pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir yang 

berguna untuk mendapatkan kepuasan maupun memenuhi kebutuhan. 

Variabel ini diukur dalam satuan persen di Indonesia 2020-2021 

3. Pandemi COVID-19 (X) adalah peristiwa menyebarnya penyakit 

Coronavirus 2019 atau dikenal dengan COVID-19 di seluruh dunia. 

Variabel ini diukur dengan jumlah kasus positif COVID-19 di 

Indonesia 2020-2021
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Negara Indonesia 

1. Keadaan Geografis 

Secara geografis kepulauan Indonesiaberada diantara dua benua yaitu  

Benua Asia dan Benua Australia, dan juga berada di antara dua samudra 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.Secara astronomis, Indonesia terletak 

antara 60 04’ 30’’ Lintang Utara dan 110 00’ 36’’ Lintang Selatan dan antara 940 

58’ 21’’ sampai dengan 1410 01’ 10’’ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator 

atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.Indonesia adalah sebuah 

negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 baik 

pulau yang bernama maupun yang belum bernama. Luas wilayah yang di miliki 

Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km2 yang terdiri dari 1,9 juta km2 darataan 

dan 3,3 juta km2 lautanIndonesia berada.  

Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas: 

a). Sebelah utara berbatasan dengan Negara Filipina, Malaysia, Singapura, India 

dan Samudera Pasifik; b). Sebelah selatan berbatasan dengan Negara Australia, 

Timor Leste dan Samudera Hindia; c). Sebelah barat berbatasan dengan Samudera 

Hindia; d). Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudera  

Pasifik.Batas-batas tersebut ada pada 111 pulau terluar yang perlu dijaga dan 

dikelola dengan baik.Pulau-pulau tersebut digunakan untuk menentukangaris 

pangkal batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain (Keputusan Presiden 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar). 
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2. Keadaan Demografis 

Dari Sabang sampai dengan Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai 

macam suku, bahasa dan agama. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah 

bangsa Melayu yang menempati hampir di seluruh wilayah Indonesia yakni di 

bagian barat dan tengah. Ada juga kelompok suku-suku Melanesia, Polinesia dan 

Mikronesia ini berada terutama di Indonesia bagian timur. Selain itu ada pula 

penduduk pendatang seperti Tionghoa, India dan Arab yang masuk ke 

wilayahnusantara melalui jalur perdagangan, yang kemudian menetap dan 

menjadi bagian dari penduduk Indonesia. 

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada 

pertengahan tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.203,9ribu 

jiwa. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km2, maka kepadatan 

penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km2. Adapun Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen, melambat 

dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen. 

Berdasarkan ada tabel 4.1 dapat dilihat Perbedaan antara penduduk usia 

produktif dan nonproduktif (0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam 

di 2020. Penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk usia 

nonproduktif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada era 

bonus demografi. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 

136,66juta orang, atau 50,58 persen daripenduduk Indonesia. Sementara, jumlah 

penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang, atau 49,42 persen 

dari penduduk Indonesia. Dari kedua informasi tersebut, rasio jenis kelamin 
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penduduk Indonesia sebesar 102, yang artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 

100 perempuan di Indonesia pada 2020. 

3. Keadaan Ketenagakerjaan 

Penduduk di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 273.879.750 jiwa. Dari 

seluruh penduduk yang ada, yang termasuk dalam angkatan kerja berjumlah 

140,15 juta jiwa. Dari seluruh angkatan kerja yang berjumlah 140,05 juta jiwa 

tercatat bahwa penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta jiwa dan 

pengangguran sebanyak 17,41 juta jiwa. 

B. Deskripsi Perkembangan Variabel 

1. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang menggambarkan 

perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila 

dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan 

pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan faktor-

faktor produksi yang merangsang bagi berkembang ekonomi daerah dalam skala 

lebih besar.  

Dalam pembahasan ini akan diperhatikan berapa besar pertumbuhan 

ekonomi di Indonesiadari tahun 2020-2021, dimana data yang digunakan untuk 

melihat pertumbuhan ekonomi adalah data PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto). Perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Indonesia tahun 

2020-2021secara umum dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Setiap ProvinsiIndonesia 

PROVINSI 
2020 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ACEH 3,44 (1,60) (0,10) (2,98) (1,89) 2,56 3,02 7,39 

SUMATERA UTARA 4,25 (2,77) (2,60) (2,94) (1,85) 4,95 3,67 3,81 

SUMATERA BARAT 3,85 (4,94) (2,93) (2,24) (0,15) 5,76 3,31 4,38 

RIAU 2,08 (3,32) (1,74) (1,48) 0,40 5,17 4,13 3,81 

JAMBI 2,01 (1,88) (0,87) (0,96) (0,29) 5,38 5,94 3,62 

SUMATERA SELATAN 4,01 (1,58) (1,43) (1,21) (0,40) 5,71 3,92 5,12 

BENGKULU 3,65 (0,74) (0,46) (2,39) (1,66) 6,41 2,78 5,57 

LAMPUNG 1,71 (3,59) (2,41) (2,25) (1,99) 5,12 3,00 5,15 

KEP. BANGKA BELITUNG 1,37 (4,95) (4,37) (1,09) 0,95 6,85 6,09 6,32 

KEP. RIAU 2,02 (6,81) (5,81) (4,46) (1,19) 6,90 2,97 5,27 

DKI JAKARTA 5,04 (8,35) (3,92) (2,17) (1,94) 10,93 2,43 3,64 

JAWA BARAT 2,66 (5,99) (4,07) (2,47) (0,80) 6,20 3,51 6,21 

JAWA TENGAH 2,57 (5,93) (3,73) (3,32) (0,55) 5,87 2,73 5,42 

DI YOGYAKARTA (0,30) (6,87) (2,97) (0,69) 5,74 11,88 2,31 2,82 

JAWA TIMUR 2,90 (5,86) (3,47) (2,65) (0,44) 7,07 3,27 4,59 

BANTEN 3,12 (7,26) (5,32) (3,91) (0,46) 8,92 4,51 5,19 

BALI (1,24) (11,06) (12,36) (12,20) (9,80) 2,83 (2,93) 0,51 

NUSA TENGGARA BARAT 3,00 (1,26) (0,96) (2,99) (1,18) 4,77 2,42 3,16 

NUSA TENGGARA TIMUR 2,98 (1,97) (1,75) (2,28) 0,22 4,32 2,36 3,10 

KALIMANTAN BARAT 2,81 (3,49) (4,31) (2,22) (0,10) 10,81 4,60 4,31 

KALIMANTAN TENGAH 2,88 (3,19) (3,21) (2,06) (3,11) 5,58 3,68 7,61 

KALIMANTAN SELATAN 4,08 (2,86) (4,93) (2,99) (1,18) 4,58 4,88 5,55 

KALIMANTAN TIMUR 1,34 (5,37) (4,54) (2,88) (2,96) 5,79 4,51 2,91 

KALIMANTAN UTARA 4,61 (2,58) (1,37) (4,74) (2,01) 5,81 5,23 7,08 

SULAWESI UTARA 4,37 (3,84) (1,80) (2,23) 1,87 8,49 3,15 3,38 

SULAWESI TENGAH 7,88 4,49 2,84 4,45 7,18 16,66 11,07 11,90 

SULAWESI SELATAN 3,05 (3,89) (1,12) (0,63) (0,21) 7,70 3,25 7,89 

SULAWESI TENGGARA 4,53 (2,59) (1,89) (2,15) 0,06 4,26 4,18 7,66 

GORONTALO 4,03 (0,25) (0,09) (3,57) (1,93) 3,43 3,01 5,26 

SULAWESI BARAT 4,86 (0,83) (5,07) (7,58) (1,24) 5,25 2,93 3,32 

MALUKU 3,70 (1,09) (2,60) (3,42) (1,77) 4,56 4,12 5,33 

MALUKU UTARA 3,87 0,16 7,33 9,96 13,33 18,50 12,44 21,00 

PAPUA BARAT 5,27 0,80 (3,17) (5,19) 1,50 (2,69) -1,98 1,03 

PAPUA 1,33 4,12 (2,68) 7,09 14,67 13,50 14,89 17,16 

Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.1 penulis menemukan bahwa angka pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2021. Pada awal tahun 

2020 mengalami penurunan secara drastis dirasakan pada laju pertumbuhan 

ekonomi yang menurun akibat dari Pandemi COVID-19. Namun pada triwulan-II 

tahun 2021 mengalami kenaikan, ini disebabkan karena diberlakukan new normal 

meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun kembali mengalami penurunan di 

Triwulan-III karena gelombang kedua kasus COVID-19 sehingga diberlakukan 

PPKM. 

2. Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia 

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dilakukan manusia. Barang dan jasa 

dalam produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Konsumsi adalah 

barang yang langsung dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan 

barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. 

Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun tujuannya adalah 

untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat 

kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan baik pokok maupun 

sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. 

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pengeluaran 

rumah tangga. Peningkatan pengeluaran rumah tangga merupakan indikasi adanya 

peningkatan pendapatan yang dapat diartikan pula adanya peningkatan 

kesejahteraan rumah tangga. 
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Tabel 4.2 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di 

Setiap Provinsi di Indonesia 

Provinsi 
2020 2021 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
ACEH 3,66 0,01 (1,64) (4,45) (5,20) 0,25 3,04 6,85 

SUMATERA UTARA 4,46 (5,57) (5,47) (4,49) (4,55) 5,20 3,09 3,45 

SUMATERA BARAT 4,00 (4,47) (4,60) (4,62) (2,78) 4,99 3,02 2,93 

RIAU 1,48 (5,91) (2,32) (1,57) (2,39) 5,80 2,93 6,59 

JAMBI 4,72 (3,83) (2,60) 0,06 (1,09) 6,45 3,29 5,15 

SUMATERA SELATAN 3,45 (5,07) (2,77) (3,26) (4,56) 5,37 2,21 5,10 

BENGKULU 4,16 (0,48) (0,74) (2,20) (1,75) 6,21 1,51 5,14 

LAMPUNG 4,61 (4,40) (2,53) (3,95) (3,88) 5,12 2,04 3,70 

KEP. BANGKA BELITUNG 3,67 (1,36) (2,13) (1,87) (2,21) 4,68 3,69 4,78 

KEP. RIAU 4,77 (1,46) 0,01 (1,07) (0,83) 4,29 (0,72) 0,46 

DKI JAKARTA 4,93 (5,36) (5,36) (2,90) (1,51) 8,34 4,43 3,65 

JAWA BARAT 3,04 (6,79) (4,29) (3,38) (2,57) 5,63 0,04 2,52 

JAWA TENGAH 3,46 (4,75) (1,89) (2,38) (1,97) 4,79 1,75 2,91 

DI YOGYAKARTA 2,47 (5,65) (4,15) (3,47) (1,65) 5,52 (0,05 3,43 

JAWA TIMUR 4,47 (4,79) (2,92) 0,16 (1,51) 5,82 2,27 4,31 

BANTEN 4,15 (5,30) (4,03) (2,68) (1,76) 5,85 2,62 3,17 

BALI 2,07 (4,27) (5,43) (6,68) (3,78) 1,73 (1,08) 3,90 

NUSA TENGGARA BARAT 2,80 (4,14) (5,62) (4,62) (3,35) 3,30 3,53 3,97 

NUSA TENGGARA TIMUR 4,41 (4,40) (2,38) (3,88) (3,26) 3,30 1,53 4,88 

KALIMANTAN BARAT 2,23 (2,03) (0,01) (0,97) 0,64 1,53 0,93 3,17 

KALIMANTAN TENGAH 4,82 (0,95) (0,24) (1,33) (1,36) 3,33 1,71 2,66 

KALIMANTAN SELATAN 4,01 (3,11) (0,76) (1,03) (0,95) 4,08 (0,89) 1,06 

KALIMANTAN TIMUR 1,65 (2,35) (0,58) (0,61) (0,64) 4,52 0,12 0,86 

KALIMANTAN UTARA 3,21 (1,14) (2,06) (2,30) (0,68) 3,70 3,93 5,06 

SULAWESI UTARA 2,49 (6,03) (2,53) (1,85) (3,32) 9,28 3,41 7,46 

SULAWESI TENGAH 1,98 (5,93) (4,80) (6,71) (1,85) 6,14 2,36 4,35 

SULAWESI SELATAN 5,72 (3,65) (2,63) (3,63) (3,61) 7,43 2,73 4,04 

SULAWESI TENGGARA 5,05 (2,95) (1,30) (1,02) (0,43) 4,58 1,52 1,92 

GORONTALO 6,17 (4,82) 0,03 (0,75) (0,75) 7,27 0,45 2,90 

SULAWESI BARAT 4,08 (0,91) (0,59) (0,57) (0,08) 3,39 1,83 2,50 

MALUKU 3,32 (1,45) (2,12) (1,87) (0,44) 1,11 0,09 1,14 

MALUKU UTARA 2,76 (4,41) 0,25 0,54 (2,73) 4,01 3,04 7,76 

PAPUA BARAT 4,55 (4,47) (0,02) (4,31) (4,63) 6,04 1,82 8,51 

PAPUA 2,36 (10,00) (6,99) (7,33) (4,98) 5,52 1,45 4,82 

Sumber: BPS Indonesia, Tahun 2022 
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Berdasarkan tabel 4.2 perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga 

mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2021. Pada Triwulan-II tahun 2020 

konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan negatif, ini disebabkan karena 

adanya pandemi COVID-19 diberlakukannya Pembatasan Sosial menyebabkan 

banyak karyawan yang dirumahkan dan kurangnya pendapatan masyarakat 

menjadikan masyarakat membatasi pengeluarannya, Pada Triwulan-II tahun 2021 

konsumsi rumah tangga kembali membaik karna dilonggarkannya pembatasan 

social. Namun kembali mengalami penurunan pada Triwulan-III tahun 2021 

karena gelombang kedua penyebaran virus COVID-19. 

3. Pandemi COVID-19 di Indonesia 

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus 

yang paling baru ditemukan. Virus dan baru ini diketahui sebelum wabah dimulai 

di Wuhan China, pada Desember 2019. COVID-19 sekarang menjadi pandemi 

yang menyerang banyak Negara secara global. Untuk di Indonesia sendiri 

pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam 

mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Namun pada akhirnya 

masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan himbauan ini. 

Gambar 4.1 Kasus terkonfirmasi Positif COVID-19 

 

Sumber: Covid19.go.id, Tahun2022 
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Kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal2 Maret 2020 dan 

terus bertambah setiap harinya. Indonesia pertama kali mereapkan PSBBdi DKI 

Jakarta pada tanggal 10 April 2020. PSBB terus diberlakukan di setiap Provinsi di 

Indonesia guna mengurangi lonjakan kasus COVID-19. Setelah lonjakan kasus 

mulai berkurang dan Vaksinasi COVID-19 mulai dilaksanakan pemerintah mulai 

melonggarkan kasus PSBB dengan istila New Normal dimana masyarakat mulai 

menjalani aktifitas diluar rumah. Namun karena gelombang ke-2 kasus COVID-

19 di IndonesiadiadakanPPKM pada 11 Januari 2021 untuk mengurangi kembali 

mobilitas. 

C. Hasil Olah Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB). 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji JB adalah nilai signifikan atau nilai 

probabilitas > 0,05 atau 5 persen maka data terdistribusi secara normal sedangkan, 

apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5 persen maka data tidak 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

Jarque-berra Probability 

3,358610 0.186504 

Sumber: Output Eviews 10, data diolah 2022 

Pada tabel 4.3 dapat dilihat hasil normalitas residual dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan melalui uji normalitas, maka diperoleh 
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nilai probabilitas sebesar 0,186 yang lebih besar dari 0,05 sehingga data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

menentukan korelasi antara variabel independen. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 Z LOGX Y 

Z 1 -0.276 0.830 

LOGX -0.276 1 -0.182 

Y 0.830 -0.182 1 

    

Sumber: Output Eviews. 10 data diolah, 2022 

Hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat korelasi antara variabel yakni pandemi COVID-19 (X), 

Pertumbuhan Ekonomi (Y), dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Z) 

diperoleh nilai dari hubungan antar variabel bebas yang masing-masing lebih kecil 

dari 0.9 maka tidak terdapat korelasi antara variabel bebas dalam penelitian ini. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pengguna pada 

periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi pada penelitian ini diuji menggunakan 

Durbin Watson (DW-Test) 

Adapun hasil uji dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.777159     Mean dependent var 1.217188 

Adjusted R-squared 0.743541     S.D. dependent var 1.256368 

S.E. of regression 0.636248     Akaike info criterion 2.057949 

Sum squared resid 93.91618     Schwarz criterion 2.540321 

Log likelihood -239.7652     Hannan-Quinn criter. 2.251693 

F-statistic 23.11715     Durbin-Watson stat 2.035117 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber: Output Eviews. 10 data diolah, 2022 

Dapat dilihat pada tabel 4.5 hasil pengujian memperlihatkan bahwa 

besarnya nilai Durbin Watson adalah 2.035, dibandingkan nilai dL 1,785 dan dU 

1,801 dengan nilai 4-dU 2,215 dan 4-Dl 2,199, nilai dw berada pada rentang dU < 

dw < 4-dU sehingga dapat dinyatakan tidak masalah autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terjadi perbedaan 

varians dari residual pada periode pengamatan yang satu ke pengamatan lain 

dalam model regresi. Jika varians dari residual tersebut tetap atau tidak berubah 

dikatakan homoskedastisitas, namun jika berubah dikatakan heteroskedastisitas. 

Sedangkan model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas. Metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu uji park dengan ketentuan apabila nilai 

probabilitas lebih kecil dari α = 5% atau (< 0,05) maka terdapat 

heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

park. 
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Tabel. 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variable: LOG(RES2)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/31/22   Time: 00:04   

Sample (adjusted): 2020Q1 2021Q4  

Periods included: 6   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 272  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.477561 1.197977 -1.233379 0.2204 

LOGX 0.128556 0.149639 0.859111 0.3924 

Y 0.261635 0.345070 0.758208 0.4502 

Z 0.007801 1.013817 0.007695 0.9939 
     

Sumber: Output Eviews. 10 data diolah, 2022 

Tabel 4.6 berdasarkan uji Heteroskedastisitas, menunjukkan nilai 

signifikan probability Chi-Square >0,05, maka hal ini menandakan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi sehingga model tersebut layak 

digunakan. 

2. Uji Estimasi Model 

Untuk mengetahui model yang paling tepat digunakan dalam penelitian 

ini, maka penulis melakukan beberapa pengujian spesifikasi model. Terdapat dua 

tahap dalam memilih model data panel dalam penelitian ini. Pertama, melakukan 

Uji Chow untuk membandingkan model PLS (Common Effect Model) dengan 

Fixed Effect Model (FEM) yang akan digunakan. Apabila hasil menunjukan 

model PLS yang diterima, maka model PLS yang akan dianalisa. Namun, apabila 

model FEM yang diterima, maka harus dilakukan tahap kedua, dengan melakukan 

Uji Hausman untuk membandingkan model Fixed Effect Model (FEM) dengan 

Random Effect Model (REM) yang akan digunakan. 
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1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model data panel antara Common 

effect Model atau Fixed Effect Model yang akan digunakan, maka terlebih dahulu 

dilakukan uji F-restricted atau Uji Chow dengan cara membandingkan 

probabilitas (P-Value) F-statistik dengan tingkat signifikansi α = 5% atau 0,05. 

Sebelum dilakukan pengujiannya, terlebih dahulu dibuat hipotesanya, yaitu:  

H0 : Model PLS/Common Effect  

H1 :Fixed Effect Model  

Berikut adalah hasil Uji Chow yang menggunakan Redundant Fixed Effect-

Likelihood Ratio 

Tabel 4.7 

Uji Chow Persamaan Model I 

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 1.603640 (33,235) 0.0247 

Cross-section Chi-square 54.836338 33 0.0099 

     
Sumber: Output Eviews 10, Data Diolah 2022 

 
    

     

 

Tabel 4.8 

Uji Chow Persamaan Model II 

 

 

    
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 1.953926 (33,234) 0.0024 

Cross-section Chi-square 65.712698 33 0.0006 

     
Sumber: Output Eviews 10, Data Diolah 2022 
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 Berdasarkan Tabel 4.7 dan 4.8 diatas menunjukkan nilai Probabilitas pada 

Cross-Section F yaitu 0.0247 untuk Persamaan model I dan 0.0024 untuk 

Persamaan Model II, sehingga nilai tersebut lebih kecil dari nilai siginifikansi α = 

0.05 (0.0000<0.05). Maka H1 diterima dan model data panel terbaik untuk 

persamaan struktur I dan strutktur II untuk digunakan yaitu Fixed Effect Model. 

Dikarenakan model data panel yang akan diterima yaitu Fixed Effect Model. 

Maka, harus dilakukan Uji Hausman untuk menentukan Random Effect Model 

atau Fixed Effect Model yang akan diterima untuk digunakan dalam penelitian ini 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui Random Effect Model atau 

Fixed Effect Model yang akan digunakan. Dengan membandingkan nilai 

probabilitas cross-sectio random dengan tingkat signifikansi α = 5% atau 0,05. 

Apabila nilai probabilitas cross-sectio random lebih rendah dari tingkat 

signifikansi 0,05 maka, H1 diterima. Namun jika, nilai probabilitas cross-sectio 

random lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 maka, H0 diterima. Sebelum 

dilakukan pengujiannya, terlebih dahulu dibuat hipotesanya, yaitu: 

H0 :Fixed Effect Model  

H1 :Random Effect Model 

Berikut adalah hasil Uji Chow yang menggunakan Correlated Random 

Effect-Hausman Test 
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Tabel 4.9 

Uji Hausman Persamaan Model I 
  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 20.044597 1 0.0000 
     
     Sumber: Output Eviews 10, Data Diolah 2022 

 

Tabel 4.10 

Uji Hausman Persamaan Model II 
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 50.333105 2 0.0000 
     
     Sumber: Output Eviews 10, Data Diolah 2022 

 

Berdasarkan table 4.9 dan 4.10 menunjukkan nilai Probabilitas pada 

Cross-Section random yaitu 0,0000 persamaan Model I dan 0,0000persamaan 

Model II, sehingga nilai tersebut lebih kecil dari nilaisiginifikansi α = 0.05 

(0.0000<0.05).Maka H1 diterima dan model data panel terbaik untuk persamaan 

struktur I dan strutktur II yang akan digunakan yaitu Fixed Effect Model. 

3. Analisis Jalur (Path Analisis) 

Analisis Jalur merupakan suatu teknik pengembangan dari regresi linear 

berganda, dengan menggunakan teknik hubungan sebab-akibat untuk 

menganalisis pengaruh variabel bebas dalam suatu model terhadap 

variabelterikatnya. Dalam analisis ini dapat dilihat pengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung dalam suatu model regresi yang dianalisis. 
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Gambar 4.2 

Model Struktural Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

 

   0.000  0.000  

 

 

     0.004 

 

Berdasarkan hasil dari model analisis regresi, maka diperbolehkan 

hubungan antara variabel. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam sebuah model regresi dapat dilihat dari nilai-nilai 

koefisien dan tingkat signifikansi masing-masing dalam sebuah kerangka analisis 

berikut 

Berdasarkan model, struktur di atas, dapat dilihat instruksikan sebagai 

berikut: 

Model 1: Y = 2.280 - 0.448 X  

 Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 2,280. Jika variabel Pandemi COVID-19 (X) 

tidak mengalami perubahan, maka akan terjadi tingkat Pertumbuhan 

Ekonomi sebesar 2,280. 

2. Nilai koefisien β1 sebesar (-0.448). Hasil ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan pandemi COVID-19 (X) maka akanmenurunkan 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) sebesar (-0,448).  

 

Pandemi COVID-19 

(X) 

PK Rumah Tangga 

(Z) 

 

Pertumbuhan Ekonomi 

(Y) 
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Model 2: Z = 0,645 -0,317 X + 0,838 

 Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 0,645 jika variabel pandemi COVID-19 (X) 

dan Pertumbuhan Ekonomi (Y) konstan, maka terjadi peningkatan pada 

pengeluaran konsumsi rumah Tangga (Z) sebesar 0,645. 

2. Nilai koefisien β1X sebesar (-0,317). Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan pandemi COVID-19 (X) maka akan menurunkan 

pengeluaran konsumsi rumah tangga (Z) sebesar (-0,317). 

3. Nilai Koefisien β2X sebesar 0,838. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga (Z) maka akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 0,838 

4. Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif untuk hubungan atau 

sumbangan variabel Pandemi COVID-19 dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Table 4.11 

Summary of Regresi Analisis 

Pengaruh 

antar 

Variabel 

 

F Value 

Pengaruh 

Langsung 

(t-value) 

Tingkat 

Signifikansi 

(P-Value) 

 

R 

square 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Melalui Z 

 

Total 

Pengaruh 

X→Y 1,125 

(P-0,004) 

 

-2,886 

 

0,004 

 

0,141 

 

-76,556 

 

-79,556 

X→Z 23,117 -4,163 0,000  

0.777 

- -4,163 

Z→Y (P-0,000) 26,527 0,000 - 26.527 

Sumber: Output Eviews. 10 data diolah, 2022 
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1) Model 1 

Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel COVID-19 dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

Jika nilai < 0,05, artinya hipotesis diterima. Namun jika nilai Sig > 0.05 maka 

hipotesis ditolak. 

Pada tabel 4.11 dapat dilihat hasil uji signifikan simultan (uji statistik F), 

setelah dilakukan Uji signifikansi simultan (uji statistik F), maka diperoleh nilai 

probabilitas F-statistik sebesar 0,004 yang lebih kecil 0,05, artinya pandemi 

COVID-19 dan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara simultan memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Uji parsial (Ujit t) 

 Uji parsial atau uji variabel pandemi COVID-19 (X) terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi (Y). jika nilai sig < probabilitas 0,05 maka ada pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan hipotesis diterima, 

namun sebaliknya, jika nilai Sig > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh 

variabel independen (X) terhadap variabel (Y) 

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel pandemi COVID-19 

(X) menunjukkan hasil signifikansi <α (0,004< 0,05), sehingga hipotesis H0 

diterima. Artinya variabel pandemi COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Koefisien Determinan (R2) 
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 Analisis koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 

nilai R2 kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel independen mampu memberikan hamper 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel dependen. 

 Setelah dilakukan koefisien determinan diperoleh hasil bahwa R2 sebesar 

0,141 hal ini berarti 14,1% Sektor Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan oleh 

variabel independen atau pandemi COVID-19. Sedangkan 85,9% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model. 

a. Model 2 

Uji Simultan (Uji F)  

 Uji simultan atau uji F merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel pandemic COVID-19 dan pengeluaran konsumsi rumah tangga 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Jika nilai < 0,05, artinya hipotesis diterima. Namun jika 

nilai Sig > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 Pada tabel 4.11 dapat dilihat hasil Uji signifikan simultan (uji statistik F), 

setelah dilakukan Uji signifikan simultan (uji statistik F), maka diperoleh nilai, 

maka diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05, artinya pandemi COVID-19 (X) secara simultan berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Z). 

Uji Parsial (Uji t) 
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 Uji parsial atau uji t variabel pandemi COVID-19 (X) dan variabel 

pertumbuhan ekonomi terhadap variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga (Z). 

jika nilai Sig < probability 0,05 maka ada pengaruh variabel independen (X) dan 

variabel dependen (Y) terhadap variabel intervening (Z) hipotesis diterima. 

Namun sebaliknya, jika nilai Sig > probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh 

variabel independen (X) dan Variabel dependen (Y) terhadap variabel intervening 

(Z) 

 Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa variabel pandemi COVID-19 

(X) menunjukkan nilai signifikansi < α (0,000< 0,05), berarti variabel pandemi 

COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi 

rumah tangga. dari hasil tersebut maka hipotesis kedua diterima. 

 Sektor pertumbuhan ekonomi (Y) menunjukkan nilai signifikansi < α 

(0,000 < 0,05), berarti Pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hasil tersebut maka 

hipotesis ketiga diterima. 

Koefisien Determinan (R2) 

 Analisis koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Jika 

nilai (R2) kecil atau mendekati nol, maka kemampuan variabel-variabel indepen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Namun jika nilai (R2) 

mendekati 1 itu berarti, variabel dependen mampu memberikan hamper semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  
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 Setelah dilakukan koefisien determinan diperoleh hasil bahwa nilai (R2) 

sebesar 0,777 hal ini berarti 77,7% pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh 

pandemi COVID-19 (X) dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (Z). Sedangkan 

sisanya 2,23% dipengaruhi oleh variabel diluar model. 

5. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Variabel Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

COVID-19 menghambat aktivitas ekonomi dan memberikan tekanan pada 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan lockdown yang dilakukan oleh 

berbagai Negara untuk mencegah penyebaran COVID-19 berdampak pada 

perekonomian diantaranya sulitnya mencari pekerjaan, banyak karyawan yang 

sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas waktu yang 

belum diketahui sehingga Negara mengalami kerugian yang sangat besar, dampak 

dari sisi lainnya juga dirasakan pada produksi, distribusi serta pada bagian 

konsumsi, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) maupun kegiatan investasi. 

Bank Indonesia sebelumnya telah mengemukakan pendapat bahwa dampak dari 

pandemi COVID-19 ini mulai terasa sejak April 2020. 

Pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh 

negatif dan signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. Dengan tingkat 

tersebut dapat disimpulkan pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikan pandemi COVID-19 lebih kecil dari 

0,05. Sehingga pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, jadi semakin meningkanya kasus COVID-19 maka laju 

pertumbuhan ekonomi akan ikut menurun. Dari data tersebut menjelaskan 
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melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan angka impor Indonesia menurun, 

penerbangan bandara mengalami penurunan, juga konsumsi masyarakat yang ikut 

menurun. 

Sejalan dengan penelitian Nurul Aeni (2021) pada tahun 2021, 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Pati mencapai 5,86% namun demikian, terjadi 

penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi 

COVID-19. Tahun tersebut, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan 

ketersediaan permintaan akan barang dan jasa, kebijakan pembatasan sosial, 

karantina wilayah serta penutupan fasilitas maupun aktivitas publik menghambat 

penyaluran barang dan jasa. Selain itu pandemi juga menyebabkan permintaan, 

seperti penurunan investasi dan konsumsi rumah tangga. (Aeni, 2021) Sama 

halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita Dwi Astuti 2021 yang 

menyatakan bawha pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi berbagai sektor 

kehidupan terutama sektor ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa sebagai 

penyumbang tertinggi perekonomian di Indonesia mengalami perlambatan, 

bahkan terkontraksi cukup dalam. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi di pulau Jawa yang paling dalam kontraksinya adalah provinsi Banten 

minus 3,38%. Yang paling cepat membaik adalah provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan laju pertumbuhan pada triwulan IV 2020 adalah minus 

0,68%(Widiastuti, 2021) 

2. Variabel Pandemi COVID-19 Terhadap Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga 
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Pada masa pandemi COVID-19 pada aspek konsumsi rumah tangga, daya 

beli masyarakat mengalami penurunan yang drastis sebagai konsekuensi atas 

berlakunya pembatasan sosialberskala besar (PSBB) mengakibatkan terhambatnya 

masyarakat dalam melakukan ekonominya. Pandemi ini menyebabkan banyak 

tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga 

berpengaruh ke sebagian besar masyarakat, masyarakat akan menahan 

konsumsinya karena berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena 

ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir.  

Dalam penelitian ini dilihat pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa pandemi 

COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi 

rumah tangga dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat tersebut 

dapat disimpulkan pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pengeluaran 

konsumsi rumah tangga karena nilai signifikansi pandemi COVID-19 lebih kecil 

dari 0,05. Sehingga pandemi COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, jadi setiap peningkatan kasus COVID-19 

maka akan menekan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dari data tersebut 

menjelaskan banyaknya indikator yang terkontraksi, misalnya penurunan eceran 

secara dalam, terkontraksinya impor barang konsumsi, terkontraksinya 

penggunaan jasa penerbangan dan transportasi. 

Sejalan dengan penelitian Isaf Santoso (2022) Pengeluaran per kapita 

rumah tangga di Maluku Utara pada periode Maret-September mengalami 

penurunan sebesar 3,22%. Penurunan terbesar terjadi di wilayah perkotaan yaitu 

15,42%, sebaliknya di wilayah pedesaan mengalami peningkatan sebesar 5,15%. 
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Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, penduduk menengah keatas terutama 

pada desil enam hingga sepuluh yang paling terdampak COVID-19, 

penurunannya sekitar 2,31%. (Santoso, 2022). Sama halnya dengan penelitian 

Arisman Parhusip (2022) Pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomin 

melambat hingga mengalami penurunan. Akibat dari pandemi COVID-19 juga 

mempengaruhi sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami 

stagnasi dan bahkan penurunan yang tajam, pendpatan rumah tangga yang 

menurun karena banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan 

kerja ini semakin memperburuk kondisi ekonomi para pekerja sehingga berbagai 

kebutuhan pun tak dapat dipenuhi. (Parhusip, 2022) 

3. Variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi, salah satunya, yaitu dengan meningkatkan pengeluaran secara agregat 

yang meliputi pengeluaran sektor rumah tangga. hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Keynes yang memfokuskan pemikirannya terhadap pentingnya 

pengeluaran secara agregat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam 

jangka panjang maupun pendek. 

Dalam penelitian ini, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yang 

didapatkan pada tabel hasil olah data tabel 4.11pengeluaran konsumsi rumah 

tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka secara signifikan pengeluaran konsumsi 

rumah tangga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi selatan, 
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jika pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun maka pertumbuhan ekonomi 

juga akan ikut menurun. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat 

sensitif terhadap penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

Sejalan dengan Suci Rahayu (2021) berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh 

pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh secara parsial terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2010-2020. Hasil penelitian ini 

menunjukkan variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh secara 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (RAHAYU, 2021) Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruslam (2020) Variabel konsumsi rumah 

tangga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Wajo. (Ruslam & Anwar, 2020) 

4. Variabel Pandemi COVID-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi utamanya dapat disebabkan akibat 

kurangnya kontribusi aktivitas ekonomi rumah tangga sejak pandemi COVID-19. 

Sebab ekonomi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar terhadap 

pertumbuhan ekonomi, terjadi akibat aktivitas ekonomi rumah tangga. banyak 

kegiatan usaha rumah tangga yang tutup dan adanya pengangguran permintaan 

tenaga kerja seperti karyawan di PHK atau dirumahkan akibat peraturan 

pemerintah yaitu social distancing.  Penurunan pendapatan akibat banyaknya 

pekerja yang dirumahkan atau di PHK berdampak pada konsumsi rumah tangga. 
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kita pendapatan rumah tangga semakin menurun maka konsumsi atau daya beli 

rumah tangga akan ikut menurun pada masa pandemi COVID-19. 

Dalam penelitian ini pada tabel 4.11 berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukanpandemi COVID-19 berpengaruh negatif dan signifakan dengan nilai 

signifikansi variabel pandemi COVID-19 adalah 0,004 yang berarti berpengaruh 

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga pada tabel 4.11 

dimana adanya pengaruh secara positifdan signifikan pengeluaran konsumsi 

rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi yang tingkat signifikannya 

menunjukkan angka 0,000, ini menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga juga 

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. 

Sejalan dengan penelitian Rina Susanti dkk (2021) Pandemi COVID-19 di 

awal kuartal II 2020 memperburuk kinerja sektor ekonomi potensial sehingga 

berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Perlambatan kinerja ekonomi Indonesia 

disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi, perlambatan kinerja sektor 

ekonomi Indonesia disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan di hampir semua 

komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga penopang kuat pertumbuhan 

mengalami kontraksi di kuartal II tahun 2020 akibat dari pandemi COVID-19. 

(Susanti et al., 2021) Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik 

Akhmad (2022) Pertumbuhan Ekonomi sangatlah melemah diakibatkan oleh 

pandemi COVID-19 yang mana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi berada 

pada 5,02% namun sejak masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 pertubuhan 

ekonomi menurun hingga 2,97%. Hal ini diakibatkan oleh pemberlakuan PSBB 
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yang menurunkan daya konsumtif masyarakat, serta terjadi PHK yang 

mengakibatkan pendapatan rumah tangga juga ikut menurun. (Akhmad, 2022) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

2. Variabel Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pengeluaran 

konsumsi rumah tangga. 

3. Variabel pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran yang 

dapat diberikan yaitu: 

1. Kepada peneliti yang akan meneruskan penelitian ini diharapkan lebih 

kompleks dan fleksibel dalam penggunaan variabel.  

2. Kepada pemerintah Indonesia dapat mengendalikan penyebaran virus 

pandemi COVID-19 dikarenakan dapat mengakibatkan terjadinya 

pengaruh pada penurunan berbagai sektor. 
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Lampiran 1: Hasil Olah Data Uji Asumsi Klasik 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2020Q1 2021Q3

Observations 39

Mean      -1.50e-16

Median   0.024018

Maximum  0.893200

Minimum -0.864231

Std. Dev.   0.328786

Skewness  -0.279479

Kurtosis   4.324539

Jarque-Bera  3.358610

Probability  0.186504 
 

Lampiran 2: Hasil Olah Data Regresi Data Panel 

a. Fixed Effect Model 

Model I 

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/30/22   Time: 22:18   

Sample: 2020Q1 2021Q4   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 272  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.280595 0.310793 7.337996 0.0000 

LOGX -0.448344 0.155310 -2.886777 0.0043 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.141058     Mean dependent var 1.414066 

Adjusted R-squared 0.015719     S.D. dependent var 1.329206 

S.E. of regression 1.318718     Akaike info criterion 3.512442 

Sum squared resid 405.1909     Schwarz criterion 3.981415 

Log likelihood -435.6673     Hannan-Quinn criter. 3.700804 

F-statistic 1.125413     Durbin-Watson stat 1.013400 

Prob(F-statistic) 0.299767    
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Model II 

Dependent Variable: Z   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/30/22   Time: 22:20   

Sample: 2020Q1 2021Q4   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 272  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.645174 0.166376 3.877797 0.0001 

LOGX -0.317498 0.076261 -4.163297 0.0000 

Y 0.838471 0.031608 26.52721 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.777159     Mean dependent var 1.217188 

Adjusted R-squared 0.743541     S.D. dependent var 1.256368 

S.E. of regression 0.636248     Akaike info criterion 2.057949 

Sum squared resid 93.91618     Schwarz criterion 2.540321 

Log likelihood -239.7652     Hannan-Quinn criter. 2.251693 

F-statistic 23.11715     Durbin-Watson stat 2.035117 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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b. Uji Chow 

Model I 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.603640 (33,235) 0.0247 

Cross-section Chi-square 54.836338 33 0.0099 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/30/22   Time: 20:37   

Sample: 2020Q1 2021Q4   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 272  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.714665 0.198929 3.592558 0.0004 

LOGX 0.101281 0.025467 3.976876 0.0001 
     
     R-squared 0.055725     Mean dependent var 1.441500 

Adjusted R-squared 0.052201     S.D. dependent var 1.325729 

S.E. of regression 1.290663     Akaike info criterion 3.355568 

Sum squared resid 446.4370     Schwarz criterion 3.382223 

Log likelihood -451.0017     Hannan-Quinn criter. 3.366272 

F-statistic 15.81554     Durbin-Watson stat 1.153630 

Prob(F-statistic) 0.000090    
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Model II 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.953926 (33,234) 0.0024 

Cross-section Chi-square 65.712698 33 0.0006 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Z   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/30/22   Time: 20:40   

Sample: 2020Q1 2021Q4   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 272  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.160651 0.109089 -1.472666 0.1420 

LOGX 0.042393 0.014038 3.019872 0.0028 

Y 0.765245 0.032719 23.38839 0.0000 
     
     R-squared 0.700427     Mean dependent var 1.246678 

Adjusted R-squared 0.698183     S.D. dependent var 1.258371 

S.E. of regression 0.691322     Akaike info criterion 2.110626 

Sum squared resid 127.6061     Schwarz criterion 2.150608 

Log likelihood -281.9345     Hannan-Quinn criter. 2.126681 

F-statistic 312.1348     Durbin-Watson stat 1.808583 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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c. Uji Hausman 

Model I 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 20.044597 1 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LOGX 0.189191 0.102339 0.000376 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/30/22   Time: 20:38   

Sample: 2020Q1 2021Q4   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 272  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.083778 0.237597 0.352605 0.7247 

LOGX 0.189191 0.031379 6.029278 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.229284     Mean dependent var 1.441500 

Adjusted R-squared 0.117776     S.D. dependent var 1.325729 

S.E. of regression 1.245214     Akaike info criterion 3.396915 

Sum squared resid 364.3813     Schwarz criterion 3.863377 

Log likelihood -423.5836     Hannan-Quinn criter. 3.584226 

F-statistic 2.056212     Durbin-Watson stat 1.539834 

Prob(F-statistic) 0.001005    
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Model II 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 50.333105 2 0.0000 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     LOGX 0.042472 0.042393 0.000137 0.9946 

Y 0.836751 0.765245 0.000216 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Z   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/30/22   Time: 20:41   

Sample: 2020Q1 2021Q4   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 34   

Total panel (unbalanced) observations: 272  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.264298 0.124793 -2.117884 0.0352 

LOGX 0.042472 0.017705 2.398843 0.0172 

Y 0.836751 0.034253 24.42843 0.0000 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.765143     Mean dependent var 1.246678 

Adjusted R-squared 0.730015     S.D. dependent var 1.258371 

S.E. of regression 0.653851     Akaike info criterion 2.111690 

Sum squared resid 100.0398     Schwarz criterion 2.591479 

Log likelihood -249.0781     Hannan-Quinn criter. 2.304352 

F-statistic 21.78146     Durbin-Watson stat 2.255592 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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