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ABSTRAK 

NAMA : Nurul Hidayat. A 

NIM  : 90300117037 

JUDUL : Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indoesia Dengan Inflasi 

Sebagai Variabel Intervening 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi makroekonomi 

tingkat suku bunga, jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi di 

indonesia melalui inflasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan data yang dideskripsikan, sumber data yang digunakan yaitu data 

sekunder dengan time series periode 2011-2020, yang diperoleh dari kantor Badan 

Pusat Statistik (BPS) untuk indonesia dalam angka, Bank Indonesia (BI), serta 

sumber-sumber lainnya seperti jurnal-jurnal dan hasil penelitian.  

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan Software SPSS 

26 dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini melalui metode 

regresi berganda, menunjukkan bahwa hasil tingkat suku bunga berpengaruh 

signifikan terhadap inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di indonesia, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di indonesia, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui inflasi. 

Kata Kunci : Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan  kemampuan 

suatu perekonomian dalam memproduksi suatu barang dan jasa yang lebih 

mengarah pada perubahan yang sifatnya kuantitatif yang biasanya diukur dengan 

data produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan output perkapita. Perekonomian 

di Indoesia juga menjadi tolak ukur bagi suatu perkembangan perekonomian yang 

berkelanjutan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan suatu negara dalam 

jangka panjang dalam menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang telah diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional. pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi dalam 

keberhasilan pembangunan ekonomi. Analisis makro pertumbuhan dapat diukur 

dari perimbangan  pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.  

Tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur pertambahan pendapatan 

nasional riil, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga yang konstan 

(Sukirno, 2015). Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat 

menunjukkan tingkat kinerja ekonomi (ekonomic perfomance) yang baik, walaupun 

belum sampai melihat lebih jauh ke tingkat kesejahteraan yang merata di 

masyarakatnya. Tapi, dengan diketahui data pertumbuhan ekonominya, kita



2 

 

 
 

melihat bagaimana perkembangan perekonomian negara tersebut dari waktu ke 

waktu dan dapat membuat kebijakan yang lebih tepat dalam pembangunan 

ekonominya (Rohmana, 2012).  

Dari sisi makroekonomi, investasi merupakan salah satu faktor yang 

penting untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 

Investasi merupakan penambahan barang modal dan barang produksi untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. 

Keputusan dalam berinvestasi juga sangat bergantung pada ekspektasi masa 

mendatang.  

Penawaran uang dalam teori moneter mempunyai arti yang sama dengan 

jumlah uang yang beredar. Penawaran uang hanya bisa ditambah dengan jalan 

menaikkan produksi emas, tapi memproduksi emas memerlukan biaya. Penawaran 

uang tidak bisa ditambah menurut kehendak pemerintah, tapi dibatasi oleh adanya 

biaya untuk menambah “uang” tersebut. Bila harga emas naik, yaitu bila harga 

barang-barang lain adalah rendah kalau dinyatakan dalam satuan emas, maka 

produsen emas akan cenderung menaikkan emasnya. Ini berarti bahwa penawaran 

uang (jumlah uang beredar) semakin banyak, dan ini berarti akan menurunkan 

harga emas (atau menaikkan harga barang-barang lain)  ( Schwartz, 2016). 

Dalam perekonomian modern perkembangan uang (kontemporer) 

perkembangan uang semakin pesat sehingga dapat dikategorikan sebagai uang yang 

berbeda-beda menurut definisinya. Dengan kata lain, sesuatu definisi uang atau 

yang mempengaruhi jenis-jenis uang apa saja yang masuk dalam definisi tersebut. 

Pada awalnya yang dimasukkan dalam definisi uang hanyalah uang kartal yang 
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terdiri dari uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat dan di edarkan 

oleh Bank Indonesia yang funsinya sebagai otoritar moneter. 

Pada dasarnya tingkat suku bunga dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, salah syarat penting yang harus dilakukan yaitu 

mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan tabungan masyarakat.  

Tabel 1.1  

Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Pertumbuhan Ekonomi 

Tahun 2011-2020 

  Tahun Tingkat Suku 

Bunga (%) 

Jumlah Uang 

Beredar (M2) 

(Milyar Rupiah) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2011 
6.00 2.877.219,57 6.5 

2012 
5.75 3.304.644,62 6.23 

2013 
7.50 3.730.197,02 5.78 

2014 
7.75 4.173.326,50 5.01 

2015 
7.50 4.548.800,27 4.88 

2016 
4.75 5.004.976,79 5.03 

2017 
4.25 

       5.419.165,05 5.07 

2018 
6.00 5.760.046,20 5.17 

2019 
5.00 6.136.552,00 5.02 

2020 
3.75 6.900.049,49 2.97 

Sumber: Bank Indonesia, BPS Tahun 2011-2020 

 

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa jumlah uang beredar di 

Indonesia pada tahun 2019, uang beredar mengalami peningkatan. Kenaikan 



4 

 

 
 

tersebut terutama berasal dari uang kuasai (tabungan dan deposito). Sementara itu, 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kenaikan M2 pada periode 

tersebut di sumbang oleh kenaikan kredit kepada dunia usaha dan rumah tangga. 

Peningkatan penyaluran kredit tersebut terjadi baik dalam kredit rupiah maupun 

valuta asing. Sementara itu, transaksi dengan pemerintah mencerminkan tingginya 

implikasi moneter dan kebijakan fiskal.  

Tabel 1.2 laporan inflasi pertahun (indeks harga konsumen)  

 

 

 

 

                                

 

Perkembangan inflasi dari tahun 2016 menjadi 3,02%, ditahun 2017 inflasi 

mulai naik hingga 3,61%, ditahun berikut pada tahun 2018 inflasi kembali turun ke 

3,13% hingga pada tahun berikut yakni tahun 2019 update terbaru sebesar 2,48%. 

Tujuan pembangunan ekonomi dalam islam berkaitan dengan konsep falah 

yang berarti konsep falah yang berarti kesejahteraan ekonomi di dunia dan 

keberhasilan hidup di akhirat, yaitu kesejahteraan yang meliputi kepuasan fisik 

sebab kedamaian mental yang hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang 

Tahun  Inflasi (%) 

2011 0.89 

2012 0.54 

2013 8.38 

2014 8.36 

2015 3.35 

  2016 3.02 

2017 3.61 

2018 3.23 

2019 2.48 

2020 1.068 

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011-2020 (data diolah) 
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antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Dalam pandangan 

islam, pertumbuhan ekonomi juga di terangkan dalam Qs. Al-hasyr / 7 : 

ُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اهَْلِ الْقرُٰى فَ  بيِْلِِۙ كَيْ لََ مَآ افََاۤءَ اللّٰه سُوْلِ وَلِذِى الْقرُْبٰى وَالْيتَٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّ لِلههِ وَلِلرَّ

سُوْلُ فَخُذوُْهُ وَمَا نهَٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُ  َ ْۗانَِّ يكَُوْنَ دوُْلَةً ۢ بيَْنَ الََْغْنيَِاۤءِ مِنْكُمْْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّ َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ  وْاۚ وَاتَّقوُا اللّٰه   اللّٰه

Terjemahannya : 

“apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orangorang miskin dan orang-

orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.”(QS. Al-Hasyr [59]:7) 

Penjelasan ayat di atas:  

Ayat ini menekankan bahwa suatu perekonomian memiliki tujuan-tujuan 

yang ingin di capai, salah satunya adalah pemerataan perekonomian tersebut. 

Maksud dari pemerataan perekonomian adalah pemerataan perekonomian tidak 

hanya dilakukan pada kalangan atas saja, melainkan harus dilakukan pada kalangan 

bawah juga.  Agar inti dari pertumbuhan ekonomi adalah kemakmuran dan 

kesejahteraan semua dikalangan masyarakat.  

Dari ayat diatas terdapat lima pelajaran yang dapat dipetik: pertama, Allah 

swt selalu melaksanakan pekerjaan-Nya dengan cara yang baik. karena itu dia juga 

menginginkan agar kita dapat melaksanakan pekerjaan kita dengan cara yang baik 

apakah pekerjaan berhubungan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Kedua, 

Undang-undan sosial dan ekonomi harus bersandarkan pada kesadaran dan 

keadilan, bukan pada banyaknya investasi atau menjaga kepentingan pada investor. 

Ketiga, Kewajiban dan perintah Allah swt tidak akan melampaui batas kemampuan 



6 

 

 
 

manusia. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki kemampuan yang lebih maka 

kewajibannya akan bertambah dibandingkan yang lain. Keempat, Usahakan 

berbuat adil dalam perbuatan dan perkataan. Karena ini merupakan dasar penting 

dalam islam. Allah swt selalu berpesan untuk berbuat adil. Kelima, Selalu 

mengedepankan para meter dalam hubungan apapun, dan jangan mendahulukan 

keluarga di atas hak dan keadilan. 

Didalam kebijakan moneter, efektivitas kebijakan moneter tergantung pada 

hubungan antara tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar dengan variabel 

ekonomi seperti output (pertumbuhan ekonomi), dan inflasi. Jika suku bunga tinggi, 

orang akan lebih suka menyimpan dana di bank karena mengharapkan 

pengembalian dana yang menguntungkan. Pada posisi ini permintaan masyarakat 

untuk memegang uang tunai mereka sibuk mengalokasikan dalam bentuk portofolio 

perbankan (deposito dan tabungan) seiring dengan berkurangnya jumlah uang 

beredar, gairah belanja menurun. Selanjutnya harga barang dan jasa umum akan 

cenderung stagnan, atau tidak terjadi dorongan inflasi. Jika suku bunga rendah, 

masyarakat cenderung tidak tertarik untuk menyimpan uang di bank. Dalam posisi 

ini, hasil akhirnya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, atau terjadi 

inflasi (prasetiantono, 2000). Dimana suku bunga mempengaruhi jumlah uang 

beredar sekaligus mempengaruhi inflasi yang juga akan berakibat pada 

pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa pertumbuhan ekonomi dapat di analisis melalui tingkat suku bunga, dan 

jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi di Indoesia. Dengan demikian, penulis mencoba melihat 

besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, maka 

penulis tertarik untuk membahas “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Jumlah 

Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Indonesia Dengan Inflasi 

Sebagai Variabel Intervening” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap inflasi? 

2. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi? 

3. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

indonesia? 

4. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

indonesia? 



8 

 

 
 

5. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia? 

6. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melalui inflasi? 

7. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melalui inflasi? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga  terhadap inflasi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi. 

c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku  bunga terhadap pertumbuhan 

ekonomi indonesia. 

d. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap 

pertumbuhan ekonomi indonesia. 

e. Untuk mengetahuipengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

indonesia. 

f. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap pertumbuhan 

ekonomi indonesia melalui inflasi. 

g. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inflasi. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka 

manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 



 

 
 

a. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang berminat meneliti masalah 

yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Agar dapat memberi manfaat bagi pengambilan kebijakan terhadap 

pertumbuhan Indoesia.  

c. Bagi penulis, sebagai media pengembangan pengetahuan  dan upaya 

untuk meningkatkan kualitas intelektualitas. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

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

kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan 

selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan 

menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. 

Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, 

pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka (Sukirno: 2016). 

Teori pertumbuhan endogen (endogeneous growth theory) menjelaskan 

bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan 

pertumbuhan ekonomi jangka panjang.konstribusi pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan 

perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari 

pajak. Kelompok teori ini juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, 

hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar 

tukar internasional sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi pertumbuhan 
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ekonomi. Karena dinyatakan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah 

sering disebut uang Fiat (samuelson, Nordhaus:1997). 

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan 

suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi 

kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi 

dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Definisi ini 

mempunyai 3 (tiga) komponen, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi suatu 

bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang (Ahmad 

Ma’ruf dan Latri Wihastuti:2008).  

Yang kedua adalah teknologi maju merupakan faktor utama dalam 

pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam 

menyediakan aneka macam barang kepada pendudu. Ketiga adalah penggunaan 

teknologi secara luas dan efesien memerlukan adanya penyesuaian di bidang 

kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan 

manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).  

2. Teori- Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang 

sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mazhab merkantilis, yaitu pemikir-

pemikir ekonomi diantara akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17, banyak 

membahas peranan perdagangan luar negeri terhadap pembagunan ekonomi 

(Sukirno, 2010). 

Dalam zaman ahli-ahli ekonomi  klasik lebih banyak lagi pendapat telah 

dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal, yaitu An Inquiry into the nature 
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and causes of the wealth nations atau dengan ringkas, The wealth of Nations, pada 

hakikatnya adalah suatu analisis mengenai sebab-sebab dari berlakunya 

pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan itu. 

Sesudah masa Adam Smith, beberapa ahli ekonomi klasik lainnya seperti Ricardo, 

Malthus dan Stuart Mill juga menumpahkan perhatian yang besar terhadap masalah 

perkembangan ekonomi.  

Pada permulaan abad ini Schumpeter menjadi sangan terkenal karena 

bukunya mengenai pembangunan ekonomi yaitu buku yang berjudul The Theory of 

Economic Development, dan mengenai siklus kegiatan usaha (business cycle) atau 

konjungtur. Setelah itu teori Harrold Domar dan teori Neo-Klasik telah lebih 

memperkaya lagi analisis mengenai pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010). 

a. Teori Pertumbuhan Klasik 

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok 

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

digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada 

banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya 

kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam 

teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap 

jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada 

pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk 

kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan (Sukirno, 2014).  
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Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang 

semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti 

pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, 

apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat 

pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha 

akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, 

dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus 

berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan 

menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah 

menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan 

mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini tercapai, 

ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (Stationary State). 

Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup 

(subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak 

akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.  

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan klasik yang baru diterangkan, 

dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan per 

kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. 

Pandangan yang terkandung dalam teori tersebut dijelaskan di bawah ini. 

Dari uraian mengenai teori pertumbuhan klasik telah dapat dilihat bahwa 

apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi 

daripada pendapatan per kapita. Maka pertambahan penduduk akan menaikkan 

pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum 
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hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu 

produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenannya pendapatan 

nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya 

(Sukirno, 2016). 

b. Teori Schumpeter 

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di 

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para 

pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan 

atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan 

barang-barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan 

suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, 

mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-

perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan 

perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru  

(Sukirno, 2016).  

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai 

analisisnya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak 

berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan 

tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan 

untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong  oleh keinginan 

mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan 

meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan 

meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan 
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bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. 

Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk 

menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru.  

Maka menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua 

golongan: penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. 

Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh 

kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. 

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi 

semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan 

ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai 

tingkat ‘’keadaan tidak berkembang’’ atau “statonary state”. Akan tetapi, berbeda 

dengan pandangan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak 

berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi (Sukirno, 2016).  

c. Teori Harrod-Domar  

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori 

Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi  supaya 

suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth 

dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalah-pemisalan 

berikut : (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah 

proporsional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal produksi (capital output 

ratio) tetap nilainya, dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor (Sukirno, 2016). 

Dalam analisis Harrod-Domar menunjukkan bahwa, walaupun pada suatu 

tahun tertentu (misalnya tahun 2002) barang-barang modal sudah mencapai 
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kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 2002 yaitu AE = C+I, akan 

menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun 

berikutnya (tahun 2003). Dengan perkata lain investasi yang berlaku  

diperhatikan syarat untuk mencapai kapasitas penuh apabila ekonomi terdiri 

dari tiga sektor atau empat sektor. Walau bagaimanapun berdasarkan teorinya di 

atas dengan mudah dapat disimpulkan hal yang perlu berlaku apabila pengeluaran 

agregat dalam tahun 2002 akan menambah kapasitas barang modal untuk 

mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 2003.  

Dalam teori Harrod-Domar tidak meliputi komponen yang lebih banyak, 

yaitu meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Dalam keadaan yang 

sedemikian, barang-barang modal yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan 

apabila AE1 = C + I1 + G1 + (X-M)1 di mana I1 + G1 + (X-M)1 sama dengan (I + 

ΔI) 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Para ahli menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang 

mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh atau bangunnya  

merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi 

tersebut (Sukirno, 2016), diantarannya: 

a. Sumber Alam 

Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi tersedianya sumber alam secara 

melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber 

alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Di negara kurang berkembang, 

sumber alam sering terbengkalai, kurang atau salah pemanfaatan. Inilah salah satu 
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penyebab keterbelakangan itu. Tersedianya sumber alam saja belum cukup bagi 

pertumbuhan ekonomi. Tersedianya sumber alam saja belum cukup bagi 

pertumbuhan ekonomi. Apa yang diperlukan ialah pemanfaatan secara tepat. 

b. Akumulasi Modal 

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di 

satu pihak ia mencerminkan permintaan efektif dan dipihak lain ia menciptakan 

efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses pembentukan modal 

menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal 

di perlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat dinegara itu. 

Pembentukan modal itu pula yang membawa ke arah pemanfaatan sumber alam, 

industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.   

c. Organisasi  

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan ekonomi. 

Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai 

organisator dan mengambil risiko di antara ketidakpastian. Namun, negara 

terbelakang langka akan tindakan wiraswasta. Faktor-faktornya seperti kecilnya 

pasar, kurang modal, ketiadaan milik swasta dan perjanjian, kurang buruh terlatih 

dan terdidik, tidak tersedianya dengan cukup bahan baku, dan fasilitas infrastruktur, 

tenaga dan sebagainya. Menurut myrdal, negara-negara asia kekurangan 

wiraswastawan bukan karena kekurangan modal atau bahan mentah, tetapi karena 

mereka kekurangan orang yang memiliki visi tentang pentingnya kewiraswataan 

seperti itu. Tak heran mengapa jepang meskipun kurang sumber daya alam 
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mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan termasuk kelompok negara yang 

maju. 

d. Kemajuan teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses 

pertumbuhan ekonomi. Perubahan pada teknologi akan menaikkan pada 

produktifitas buruh, modal, dan faktor produksi lain.  

e. Pembagian kerja dan skala produksi  

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. 

Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya 

membantu perkembangan industri. Adam smith menekankan arti penting 

pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembangian kerja menghasilkan 

perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien darpada 

sebelumnya. Namun, pembagian kerja akan meluas pula. Alhasil jika produksi naik, 

laju pertumbuhan ekonomi akan melesat. 

B. Tinjauan Umum Tentang Inflasi 

1. Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara 

terus menerus.kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, 

kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikkan) 26 

sebagian besar dari harga barang-barang lainnya (Boediono, 1999). 

Kenaikan harga ini dapat di diukur dengan menggunakan indeks harga. 

Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain: 
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indeks biaya hidup/indeks harga konsumen (consumer price indeks), indeks harga 

perdagangan besar (wholesale price indeks), GNP deplator (Sukirno, 2002) 

Inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu 

berbanding dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2010). Faktor-faktor penyebab 

inflasi menurut Sukirno (2010) adalah: 

a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-

perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Keinginan untuk 

mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen 

meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. 

b. Pekerja-pekerja diberbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. 

Apabila para pengusaha mulai menghadapi kesulitan dalam mencari tambahan 

pekerja untuk menambah produksinya. 

Inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan sebab terjadinya, sebagai 

berikut: 

a. Jenis Inflasi menurut sifat: 

1. Inflasi Ringan (Creeping Inflation) 

Inflasi Ringan ditandai dengan laju inflasi yang rendah, biasanya bernilai 

satu digit per tahun (kurang dari 10%). Kenaikan harga pada jenis inflasi ini berjalan 

secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama. 
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2. Inflasi Menengah (galloping inflation) 

Inflasi menengah ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar 

(biasanya double digit, yaitu diantara 10% -< 30% per tahun) dan kadang kala 

berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, 

harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. 

3. Inflasi Tinggi (hyper inflation) 

Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga 

naik sampai 5 atau 6 kali (lebih dari 30%). Masyarakat tidak lagi berkeinginan 

untuk menyimpan uang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi.  

b. Jenis Inflasi berdasarkan sebab terjadinya, terdiri dari: 

1. Demand full inflation 

Demand full inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan 

permintaan agregat (agregat demand, AD), sedangkan produksi telah berada 

padakeadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja 

penuh.  

2. Cost push inflation 

Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harta serta turunnya 

produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran 

agregat (aggregate supply, AS) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Beberapa 

contoh penyebab inflasi dari sudut penawaran adalah kenaikan upah pekerja, 

kenaikan BBM dan kenaikan tarif listrik serta kenaikan tarif angkutan. 
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3. Mixed Inflation  

Dalam prakteknya, jarang sekali dijumpai inflasi dalam bentuk yang murni, 

yaitu inflasi karena tarikan permintaan dan inflasi karena penurunan penawaran 

yang terjadi karena sendiri-sendiri. 

c. Inflasi berdasarkan aslanya, terdiri dari: 

1. Inflasi yang berdasar dari dalam negeri ( domestik inflation ) 

Inflasi ini dapat timbul antara lain karena defisit anggaran belanja yang 

dibiayai dengan pencetakan uang baru ataupun terjadinya kegagalan panen. 

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri 

Inflasi ini merupakan inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga 

(inflasi) di luar negeri atau di luar negara tersebut. Dalam hubungan ini pengaruh 

inflasi dari luar negeri ke dalam negeri dapat terjadi melalui kenaikan harga barang-

barang ekspor. 

Perhitungan tingkat inflasi menurut IHK dapat dilakukan dengan formula 

(Susanti, 2010), yaitu sebagai berikut: 

II = IHKt - IHKt-1 / IHKTt-1   

Keterangan: 

II = Inflasi tahun t 

IHK = Indeks harga konsumen tahun t atau t-1  

Sedangkan, inflasi dengan deflator PDB, yaitu dengan membagi PDB, 

nominal dengan PDB dengan harga konstan. Cara perhitungan inflasi tahunan di 

Indonesia dilakukan dengan berbagai cara antara lain menjumlahkan inflasi tahunan 
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atau dengan membandingkan nilai rata-rata indeks bulanan untuk tahun yang 

bersangkutan dengan indeks rata-rata tahun sebelumnya.  

2. Indikator inflasi  

Ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui 

laju inflasi selama satu periode tertentu. Tiga diantaranya akan dibahas dalam 

uraian berikut ini (Rahardja, 2008). 

1. Indeks Harga Konsumen 

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan 

tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode 

tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa 

utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing 

harga barang tersebut diberi bobot (weigthed) berdasarkan tingkat keutamaanya.  

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =
(IHK − IHKˍ1)

IHKˍ₁
 𝑋 100% 

2. Indeks Harga Perdagangan Besar 

Jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga 

perdagangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB 

sering juga disebut sebagai indeks harga produsen (Producer price index). IHPB 

menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.   

Prinsip perhitungan inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan cara 

berdasarkan IHK: 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =
(IHPB − IHPB ₋₁)

IHPB ˍ₁
 𝑋 100% 

3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator) 
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Untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan 

sebenarnya, ekonom menggunakan indeks harga implisit (GDP Deflator), disingkat 

IHI. Angka deflator ini telah diperkenalkan dalam pembahasan Produk Domestik 

Bruto berdasarkan harga berlaku dan konstan. Sama halnya dengan dua indikator 

sebelumnya, perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung 

perubahan angka indeks. 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =
(IHI − IHIˍ₁)

IHI ̠₁
𝑋 100% 

4. Alternatif dari Indeks Harga Implisit 

Mungkin saja terjaadi, pada saat ingin menghitung inflasi dengan 

menggunakan IHI tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data IHI. Hal ini 

bisa diatasi. Sebab prinsip dasar perhitungan inflasi berdasarkan deflator PDB 

(GDP Deflator) adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal 

dengan pertumbuhan riil. Selisih keduanya merupakan tingkat inflasi.  

C. Tinjauan Umum Tingkat Suku Bunga 

Bunga atau interest adalah sejumlah uang yang di bayarkan oleh peminjam 

kepada pemberi pinjaman. Tingkat bunga adalah bunga per tahun sebagai 

persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Jadi, jumlah uang yang dipinjamkan akan 

meningkat sejalan dengan kenaikan tingkat bunga, jika diasumsikan yang lain 

bersifat konstan (Eachern,  2000:138).  

Bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku 

bunga adalah harga yang dibayar untuk meminjam uang, diukur dalam dollar per 

tahun yang dibayar per dollar yang dipinjam atau dalam % per tahun (samuelson 

dan Nordhaus. 2004:190). Tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan masa 
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kini dan masa depan. Para ekonom menyebutkan tingkat bunga yang dibayar bank 

sebagai tingkat bunga nominal (nominal interest rate) dan kenaikan daya beli 

masyarakat sebagai tingkat bunga riil (real interest rate) ( Mankiw, 2006).  

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah harga dari 

pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh 

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

variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena 

dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat 

keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. 

Biasanya suku bunga diekspresikan sebagai persentase pertahun yang dibebankan 

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

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

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

mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya dan perekonomian. 

Tingkat suku bunga Bank Indoesia (SBI) atau BI-rate adalah suku bunga 

instrumen sinyaling bank Indoesia (BI) merupakan suku bunga kebijakan moneter 

(policy rate). Kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga Bank Indoesia (BI-rate) 

akan mempengaruhi tingkat suku bunga antar bank dan tingkat suku bunga deposito 

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

tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dapat 

mengerakkan sektor riil untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

Kenaikan BI-rate akan mendorong kenaikan suku bunga dana antar bank dan suku 

bunga deposito yang mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit. Sementara jika 
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BI-rate diturunkan dikhawatirkan akan memicu pelarian dana jangka pendek yang 

akan menganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi (Sunariyah, 

2004).  

Adapun fungsi suku bunga menurut Sunariyah (2004) adalah: 

1) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk 

diinvestasikan. 

2) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka 

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu 

perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi suatu 

sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut 

akan meminjam dana maka pemerintah memberikan tingkat bunga yang lebih 

rendah dibandingkan sektor lain.  

3) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang 

beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu 

perekonomian. 

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang 

sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Atau harga dari 

meminjam uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam 

persen (%). Bagi orang yang meminjam uang, bunga merupakan denda yang harus 

dibayarkan untuk mengkonsumsi penghasilan sebelum diterima. Bagi orang yang 

memberikan pinjaman, bunga merupakan imbalan karena menunda konsumsi 

sekarang hingga waktu dari piutang. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa 
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yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah 

yang membeli atau menjual produknya (Boediono, 2010). 

1. Tingkat Bunga Murni 

Penentuan tingkat bunga dalam dunia imajiner (khayalan) dimana tidak ada 

risiko bahwa debitur akan menunggak atau tidak membayar kembali hutangnya dan 

tidak ada biaya-biaya lain dalam transaksi hutang piutang tersebut yang harus 

dikeluarkan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Dalam dunia imajiner tersebut 

tingkat bunga yang ada adalah “tingkat Bunga Murni” (pure interest rate). Dalam 

dunia nyata kreditur  harus memperhitungkan kemungkinan bahwa debitur tidak 

membayar kembali hutangnya (modal plus bunga) tepat pada waktunya atau tidak 

membayar sama sekali. Adanya resiko yang harus diperhitungkan oleh kreditur 

(atau calon kreditur) dalam transaksi yang direncanakannya.     

2. Tingkat Bunga Nominal 

Unsur yang menaikkan tingkat bunga melebihi tingkat bunga “murni” yang 

disebut di atas terkait langsung dengan karakteristik debitur itu sendiri (premi 

resiko) atau dengan keadaan lingkungan di mana transaksi itu dilaksanakan (biaya 

transaksi). Ada satu pertimbangan penting lagi yang biasanya juga masuk dalam 

perhitungan kreditur maupun debitur dalam meentukan tingkat bunga yang mereka 

setujui untuk transaksi mereka. 

3. Tingkat Bunga Riil 

Dalam kepustakaan teori moneter tingkat bunga nominal sering dilawankan 

dengan apa yang disebut “Tingkat Bunga Riil”(Real rate of interest). Tingkat bunga 

riil adalah tingkat bunga nominal minus laju inflasi yang terjadi selama periode 
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yang sama.mengenai tingkat bunga riil ini ada satu teori yang berguna untuk 

diketahui. Teori ini adalah irving fisher yang juga pencetus “equationof exchange” 

dan namanya terkait dengan konsep “time preference”. Teori fisher mengenai 

tingkat bunga riil, yang didasarkan atas pengamatan jangka panjang berlaku tingkat 

bunga dan laju inflasi di Amerika Serikat mengatakan bahwa: Dalam jangka 

panjang tingkat bunga riil tidak dipengaruhi oleh laju inflasi.  

4. Tingkat Bunga Jangka Pendek dan Jangka panjang 

Dalam praktek, jangka waktu hubungan pinjam meminjam menentukan 

sekali tingkat bunga yang harus dibayar debitur (atau diterima kreditur) per periode. 

Jadi misalnya saya menghendaki untuk meminjam dari seorang kreditur sesuatu 

sejumlah  tertentu selama 2 bulan maka saya harus membayar bunga sebesar 2% 

Per bulan. Pada setiap saat dalam suatu perekonomian kita bisa mendaftar semua 

tingkat bunga untuk pinjaman dengan berbagai jangka waktu ( mulai dari yang 

paling pendek sampai yang paling panjang), dengan kita akan memperoleh daftar 

yang disebut “struktur tingkat bunga menurut jangka waktu” atau ters struktureof 

interest rate. 

D. Tinjauan Umum Jumlah Uang Beredar (Jub)  

Uang adalah stok aset yang dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi . 

Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan 

transaksi. Uang bredar (M2) meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, uang 

kuasi. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening/tabungan 

valas milik swasta domestik (Sukirno, 2004). 
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Jumlah uang yang tersedia disebut jumlah uang yang beredar (money 

supply), dalam perekonomian yang menggunakan uang komoditas, jumlah uang 

beredar adalah jumlah dari komoditas itu dan pemerintah mengendalikan jumlah 

uang beredar (Mankiw, 2006). 

Menurut Nopirin (1992), meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa 

jumlah uang beredar (JUB) dapat ditentukan secara langsung oleh Bank Sentral 

tanpa mempersoalkan hubungannya dengan uang primer, namun pada 

kenyataannya JUB pada suatu periode merupakan hasil perilaku dari Bank Sentral, 

Bank Umum (termasuk lembaga keuangan bukan bank), masyarakat secara 

bersama-sama. Faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang adalah cadangan 

minimum tetapi hasil seluruhnya terhadap jumlah uang masih tergantung pada 

sikap masyarakat. Jadi Bank Sentral tidak begitu mudah untuk mengatur jumlah 

uang beredar (JUB) karena ada faktor yang mempengaruhinya. Menurut 

Herlambang, dkk (2002) menyimpulkan karena uang merupakan stok aset yang 

dipakai untuk transaksi, maka jumlah uang adalah jumlah aset. Aset yang pertama 

dikenal sebagai karensi yaitu sejumlah uang kertas dan logam yang beredar. 

Karensi biasanya dipakai sebagai alat tukar, dan aset yang kedua yaitu berbentuk 

tabungan.  

Yang dimaksud dengan jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang 

yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (narrow 

money) adalah jumlah uang yang beredar yang terdiri atas uang kartal dan uang 

giral.  

M₁꞊ C+D……………………………………………………………(17.6) 
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Di mana: 

M₁ ꞊  jumlah uang beredar dalam arti sempit  

C   ꞊  uang kartal (currency) ꞊ uang kertas + uang logam 

D   ꞊  uang giral atau cek ( demand deposit) 

 Uang beredar dalam arti luas (M2) adalah M1 ditambah deposito 

berjangka (time deposit),  

M₂ ꞊ M₁ + TD………………………………………………………..(17.7) 

Di mana: 

M₂ ꞊  jumlah uang beredar dalam arti luas 

TD ꞊ deposito berjangka (time deposit) 

Secara teknis, yang dihitung sebagai uang beredar adalah uang yang benar-

benar berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank (bank umum 

dan bank sentral), serta uang kertas dan uang logam (uang kartal) milik pemerintah 

tidak dihitung sebagai uang beredar.   

Pracoyo (2005) jumlah uang beredar (money supply) adalah total stok uang 

dalam perekonomian pada periode tertentu yang biasanya dalam kurva waktu satu 

tahun anggaran. Jumlah uang beredar bukan hanya uang yang beredar dan berada 

di tangan masyarakat. Melainkan seluruh uang yang dikeluarkan secara resmi oleh 

bank sentral maupun bank umum. 

E. Keterkaitan antar Variabel  

1. Hubungan antara Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia 
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Tingkat suku bunga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, salah satu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat 

pertumbuhan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan meningkatkan 

tabungan masyarakat. Hal ini sistem bank perlu ditingkatkan. Sistem bank, institusi 

keuangan lain, dan pasaran keuangan, dapat memberikan sumbangan kepada usaha 

untuk meningkatkan  tabungan. Pada tahap awal dari pembangunan tabungan yang 

dapat diciptakan masyarakat yaitu jauh lebih rendah dari biaya yang diperlukan 

untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, pinjaman dan sumber 

keuangan lain dari luar negara diperlukan. Biasanya pinjaman diperlukan 

pemerintah untuk membangun infranstruktur yang perlu disediakan untuk 

mendorong perkembangan kegiatan perekonomian.  

2. Hubungan antara pengaruh jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia  

Pertumbuhan ekonomi memerlukan pertumbuhan uang atau likuiditas yang 

cukup. Namun, laju pertumbuhan uang yang terlalu cepat dapat memberikan 

dampak buruk bagi perekonomian. Perubahan jumlah uang beredar dapat 

mempengaruhi kestabilan harga. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu 

cepat tanpa diimbangi pertambahan produksi dapat menyebabkan inflasi. 

Berlimpahnya jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan untuk transaksi akan 

mendorong masyarakat untuk melakukan spekulasi terhadap valuta asing yang 

akan dapat menimbulkan pelemahan nilai rupiah. Tetapi apabila peningkatan 

produksi lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah uang beredar akan 
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mengakibatkan deflasi. Hal itu, dapat mengakibatkan pendapatan dunia usaha akan 

menurun dan akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.  

3. Hubungan antara tingkat  Suku Bunga terhadap  Inflasi 

Hubungan suku bunga dan inflasi dijelaskan dengan menggunakan hipotesa, 

(Zulferdi, 1998), menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat suku bunga 

dan tingkat inflasi yang diperkirakan tingkat suku bunga juga dipengaruhi inflasi 

dengan kata lain tingkat inflasi mempunyai pengaruh atau efek terhadap tingkat 

suku bunga sebagai sasaran.  

Pada saat inflasi tinggi, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga 

untuk menekan laju inflasi dan menarik minat investor untuk menginvestasikan 

dana yang dimiliki ke pasar modal (Adisetiawan, 2009). 

4.  Hubungan antara  Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi 

Hubungan antara  inflasi dan jumlah uang beredar adalah teori kuantitas 

uang. Pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume uang 

yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar hanya akan menaikkan 

harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak bertambah, inflasi 

akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebabnya dari awal kenaikan harga 

tersebut. kedua, laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar 

dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa 

depan. 

5.  Hubungan antara tingkat suku bunga dengan inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi indonesia 
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Tingkat suku bunga yang rendah dapat membuat investasi meningkat dan 

pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat. 

Hasil ini sesuai teori dimana teori menyatakan apabila suku bunga tinggi, maka 

jumlah investasi akan berkurang yang artinya pertumbuhan ekonomi akan turun. 

Sebaliknya, apabila suku bunga rendah maka akan mendorong banyak investasi 

yang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010). Hal ini 

memberikan bukti bahwa suku bunga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi baik secara positif  maupun negatif.  inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi yaitu semakin meningkat inflasi maka akan menurunkan laju pertumbuhan 

ekonomi, karena dengan peningkatan laju inflasi yang dapat menyebabkan 

kurangnya investasi di suatu negara,mendorong kenaikan bukan hanya untuk 

menarik investasi modal asing langsung ke indonesia. 

Hubungan tingkat suku bunga dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

yaitu ketika tingkat suku bunga dan inflasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi 

menurun. Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga dan inflasi mengalami penurunan 

maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. 

6. Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi 

indonesia 

Jumlah uang beredar dalam satu perekonomian menentukan nilai uang, 

sementara pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan sebab utama terjadinya 

inflasi. Secara umum, teori kuantitas uang menggambarkan pengaruh jumlah uang 

beredar terhadap perekonomian, dikaitkan dengan varaibel harga dan output. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian – penelitian tersebut adalah: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Dan Nama Penulis Variabel   Hasil 

1. Analisis Pengaruh Jumlah 

Uang Beredar, Suku Bunga, 

dan Nilai Tukar Terhadap 

Inflasi di Indonesia Periode 

2014-2016. 

Oleh : 

- Suhesti Ningsih 

- LMS Kristiyanti 

X₁ : Suku Bunga 

X₂ : Jumlah Uang   

Beredar 

Y₂ : Inflasi 

 Hasil uji F menunjukkan nilai 

signifikan menunjukkan bahwa 

jumlah uang beredar, suku 

bunga dan nilai tukar secara 

simultan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap inflasi. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa 

variabel jumlah uang beredar 

berpengaruh negatif dan 

signifikat terhadap inflasi.  

2. Pengaruh Jumlah Uang 

Beredar, Suku Bunga dan Nilai 

Tukar terhadap Inflasi di 

Sumatera Utara. 

Oleh: 

- Anggun   

Sri  

Wahyuni 

- Pinondang Nainggolan 

- Anggiat Simurat 

(2020) 

X₁: Suku Bunga 

X₂: Jumlah Uang 

Beredar 

Y₂: Inflasi 

Hasil penelitian ini yaitu 

variabel jumlah uang beredar 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap inflasi di 

sumatera utara. Variabel suku 

bunga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap inflasi di 

sumatera utara. Variabel nilai 

tukar berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

inflasi sumatera utara.  

3. Analisis Pengaruh Jumlah Uang 

Beredar, Suku Bunga SBI, Nilai 

Tukar terhadap Tingkat Inflasi. 

Oleh: 

-Heru Erlambang 

X₁: Suku Bunga  

X₂: Jumlah Uang 

Beredar 

Y₂: Inflasi 

Hasil Dari Penelitian ini 

mengikuti uang beredar dan 

kurs uang tidak mempunyai 

pengaruh nyata pada inflasi 

sementara tingkat bunga 

(SBI) punya satu akibat 
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berpengaruh nyata pada 

inflasi. 

 

 

 

No Judul Dan Nama Penulis Variabel Hasil 

4. Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku 

Bunga SBI, dan Nilai Tukar 

terhadap Penanaman Modal 

asing dan Pertumbuhan 

Ekonomi.( 2004-2013) 

Oleh: 

- Nabila Mardiana Pratiwi 

- Moch 

- Dzulkirom AR 

- Devi Farah Azizah 

X₁: Suku Bunga 

Y₁: Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y₂: Inflasi 

Hasil pengujian secara 

statistik menunjukkan bahwa 

variabel inflasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

PMA, tingkat suku bunga 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap PMA, Nilai tukar 

rupiah berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap 

PMA, inflasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi , nilai 

tukar rupiah berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dan 

PMA berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

5. Analisis Kebijakan Moneter 

terhadap Inflasi di Indonesia 

Periode 2006-2019. 

Oleh: 

- Rocky H. Assa 

- Tri Oldy Rotinsulu 

Dennij andeij. 

Y₂: Inflasi Hal ini memberikan kejelasan 

peran bagi bank sentral dalam 

perekonomian, sehingga 

dalam pelaksanaan tugasnya 

Bank Indonesia dapat lebih 

fokus dalam mencapai 

tujuannya.  
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No  Judul Dan Nama Penulis Variabel Hasil 

6. Efektifitas antara Kebijakan 

Moneter dan Kebijakan Fiskal 

Terhadap Perekonomian 

Indonesia: Pendekatan Model 

IS-LM. (2014) 

Oleh: 

- Safriadi 

- Raja Masbar 

- Sofyan Syahnur 

 

Y₁:Perekonomian 

Indoesia 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa multiplierkebijakan 

moneter sebesar 3,21 dan 

multiplier kebijakan fiskal 

sebesar 5,99, sedangkan 

keseimbangan perekonomian 

indonesia terjadi pada 

pendapatan nasional sebesar 

2.021.379,65 miliar rupiah dan 

tingkat bunga sebesar 14,74 

persen. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan 

fiskal akan lebih efektif dalam 

mempengaruhi Produk Domestik 

Bruto dibandingkan dengan 

kebijakan moneter. 

7. Pengaruh Investasi, Suku 

Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan Jumlah 

Uang Beredar terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia tahun 2005-2014. 

Oleh: 

- Frisyelia Renshy Tiwa 

- Vekie Rumate 

Avriano Tenda  

X₁: Suku Bunga 

X₂: Jumlah Uang 

Beredar 

Y₁: Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel investasi, suku 

bunga SBI dan jumlah uang 

beredar secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan 

secara simultan juga mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Dari hasil pengolahan 

data menggunakan eviews, 

menunjukkan bahwa R² = 

0.747217% dapat diartikan 

bahwa investasi, suku bunga SBI 

dan jumlah uang beredar 

mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi sebesar 74.7217%, 

sedangkan sisanya 25.2783% 

dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. 



36 

 

 
 

 

No Judul Dan Nama Penulis Variabel Hasil 

8.  Hubungan Inflasi, Suku Bunga, 

Produk Domestik Bruto, Nilai 

Tukar, Jumlah Uang Beredar, 

Dan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) Periode 

2005-2011. 

Oleh: 

Ike Nofiatin 

X₁: Suku Bunga 

X₂: Jumlah Uang 

Beredar 

 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan 

koentegrasi antara inflasi, 

suku bunga, nilai tukar, dan 

IHSG. Selain itu, tidak 

ditemukan hubungan 

kausalitas dua arah antara 

variabel makroekonomi dan 

IHSG. 

9. Pengaruh faktor-

faktor ekonomi 

terhadap inflasi di 

Indonesia. 2012 

Oleh : 

- Adrian 

Sutawijaya 

Sulfahmi  

Y₂: Inflasi Hasil investasi variabel, suku 

bunga, JUB, investasi, nilai 

tukar rupiah secara bersama-

sama sangat berpengaruh 

terhadap inflasi di Indonesia.  

10 Pengaruh Inflasi, 

Tingkat Suku Bunga, 

dan Nilai Tukar 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia. 

Oleh : 

- Susanto   

X₁ : Suku Bunga 

Y₁ : Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y₂ : Inflasi 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel 

tingkat suku bunga 

berpengaruh negatif dan 

secara statistik tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah uang beredar 

secara langsung.  

 

G. Kerangka Pikir 

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui seberapa besar 

pengaruh faktor-faktor pendukung pertumbuhan perekonomian tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi di indonesia salah satunya bisa terwujud apabila tingkat 

suku bunga rendah sehingga itu mendorong para investor untuk menenamkan 
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modalnya atau berinvestasi di indonesia.pada saat inflasi tinggi, maka Bank 

Indonesia akan menakkan suku bunga untuk menekan laju inflasi dan menarik 

minat investor. Kemudial laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang 

beredar dan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa depan.   

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat suku 

bunga dan jumlah uang beredar memiliki pengaruh terhadap inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dibentuk skema kerangka pemikiran seperti 

yang terdapat pada gambar dibawah ini:    

Gambar 2.2  

kerangka Pikir Penelitian 

 

   𝓵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

kerangka pikir, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Inflasi. 

Suku Bunga 

Jumlah Uang 

Beredar 

Inflasi  

 Pertumbuhan 

ekonomi  

 

p𝜒₁𝛾₂ 

 

P𝜒₂𝛾₂ 

 

P𝜒₂𝛾₁ 

 

P𝜒₁𝛾₁𝛾₂ 

 

P𝜒₂𝛾₁𝛾₂ 

   𝓵 
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2. Diduga Bahwa Jumlah Uang Beredar Tidak Berpengaruh terhadap Inflasi 

3. Diduga bahwa Tingkat Suku berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia. 

4. Diduga bahwa Jumlah Uang Beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

5. Diduga bahwa Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Indoesia. 

6. Diduga bahwa Tingkat Suku Bunga, Inflasi berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 

7. Diduga bahwa Jumlah Uang Beredar, Inflasi akan berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu, maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan 

penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu  

metode penelitian dengan menggunakan bahan pengujian kuantitatif atau bentuk 

informasi lainnya yang dapat di kuantitatif dan diolah dengan menggunakan teknik 

statistik. Data kuantitatif menggunakan bukti waktu secara sistematis sebagai bukti 

runtun sesuai waktunya pada faktor terpilih dan penelitian kuantitatif  yang 

menggunakan alat kuantitatif berupa perangkat lunak dalam komputer untuk 

mengelola data tersebut. Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Indonesia 

secara keseluruhan. Tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar, melalui Badan 

Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Penulis juga melakukan studi 

kepustakaan melalui beberapa jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan 

dengan pokok penelitian ini. Maka penulis menggunakan metode kuantitatif. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

merupakan data yang dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka dan dapat 

dihitung serta diukur. Pengolahan pada jenis data ini dilakukan dengan memerlukan 

teknik perhitungan matematika atau statistika.  
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Sumber data yang digunakan data sekunder dengan data sepuluh tahun 

terakhir 2011-2020. Dengan data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) untuk indonesia dalam angka, Bank Indonesia (BI), serta sumber- 

sumber lainnya seperti jurnal-jurnal dan hasil penelitian.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data peneliti ini yaitu melalui 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan strategi pengumpulan data berdasarkan 

dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, studi pustaka dan laporan tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga tidak diperlukan lagi teknik 

sampling atau kuesioner. Metode dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh 

data ataupun informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan topik 

penelitian dengan cara melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka 

maupun keterangan. Untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, 

informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka maupun dari internet.  

Penulisan ini menggunakan data sekunder dengan data lima tahun terakhir 

waktu 2011-2020 (10 tahun). Dengan data yang digunakan bersumber dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) untuk Indonesia dalam angka, Bank Indonesia (BI), serta 

sumber-sumber lainnya seperti jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Adapun data yang 

diperlukan antara lain tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu berupa literatur ilmiah, 

buku, internet dan diktat kuliah yang berhubungan dengan topik apa yang diteliti. 

Hal ini agar dapat mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan tingkat suku 

bunga, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sumber data 



 

 
 

berasal dari situ web Badan Pusat Statistik dan situs web Bank Indonesia. Data yang 

diambil yaitu tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, 

inflasi. 

D. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis jalur 

(path analysis method) untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat suku bunga dan  

jumlah uang beredar, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh lansung variabel independen terhadap 

variabel dependen dan pengaruh tidak langsung melaui inflasi sebagai variabel 

intervening.  

1. Uji asumsi klasik  

a. Uji Normalitas  

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat distribusi titik-titik pada sumbu 

diagonal grafik, serta titik-titik acuan yang diambil keputusannya pada pengujian 

ini. Pertama, apabila nilainya signifikasi > 0,05, dapat dikatakan datanya adalah 

menyatakan datanya normal. Kedua, apabila angka signifikasi < 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Maka jika ini terjadi 

peneliti diharapkan mengganti model penelitian.  

b. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah teknik analisa dengan fungsi untuk melihat apakah 

variabel bebas berkorelasi dengan dirinya. Artinya ia memiliki korelasi dengan 

dirinya sendiri, angka variabel terikatnya tidak ada sangkut pautnya dengan variabel 

itu sendiri. Apabila nilai dw diatas +2 maka terjadi korelasi negatif. 



 

 
 

c.  Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dipakai dalam menguji ada atau tidaknya 

korelasi antara variabel bebas sebab variabel penjelas tidak boleh menunjukkan 

adanya gejala multikolinearitas. Sebab apabila ada gejala multikolinearitas maka 

vaiabel non ontogonal. Ontogonal adalah suatu kondisi jika suatu variabel 

independen memiliki nilai korelasi antar variabel independen sebesar 0. Apabila 

nilai vif lebih kecil dari 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas berfungsi untuk mengevaluasi apakah terdapat varian 

yang tidak sama pada residual dari semua pengamatan dalam model regresi linear. 

Jika syarat dalam pengujian heterokedastisitas tidak terpenuhi maka model 

penelitian dalam regresi tidak bisa dijadikan alat prediksi karena modelnya tidak 

efektif.  

Dasar analisis uji heterokedastisitas adalah:  pertama, adanya pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola teratur tertentu (bergelombang, 

diperbesar, menyusut). Menandakan adanya gejala heteroskedastisitas. Kedua, 

apabila terdapat pola jelas serta titik meluas ke  atas dan di bawah 0 pada sumbu Y,  

heteroskedastisitas tidak ada. Cara mengetahui apakah bersifat heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat prediksi variabel dependen, grafik antara ZPRED dan 

SRESID residual. 

2. Path Analysis 

Path Analysis atau analisis jalur adalah suatu metode dalam model regresi 

dengan pengujian yang dilakukan sebanyak dua kali. Metode ini berfungsi dalam 



 

 
 

membaca hubungan sebab akibat atau kausalitas pada regresi linear berganda 

apabila variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap variabel 

dependen secara tidak langsung. 

  Gambar 3.1  

Diagram Jalur (Path Diagram) Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan 

Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan 

Inflasi Sebagai Variabel Intervening 

ℯ 

ℯ 

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini adalah analisis jalur yang merancang model berdasarkan 

konsep dan teori, sebagai berikut (Enrika Lestari Permadiputri, 2014). 

Y₁ = P𝛾₁𝜒₁, + P𝛾₂𝜒₂………………………(I) 

Y₂ = P𝛾₁𝜒₁, +  P𝛾₁𝜒₂ + P𝛾₁𝛾₁……………..(II) 

- Pengaruh tingkat suku bunga  dan jumlah uang beredar terhadap inflasi, yang 

dinyatakan dalam bentuk persamaan: 

Y₁ =  P𝛾₁𝜒₁+ P𝛾₂ 𝜒₂ + ℯ𝑖………………….(III) 

- Pengaruh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar melalui inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dinyatakan dalam persamaan: 

Jumlah Uang 

Beredar 

X2 

Tingkat Suku 

Bunga 
X1 

Inflasi 

Y1 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2 



 

 
 

Y₂ = 𝑃𝛾₁ 𝜒₁ + P𝛾₂ 𝜒₂ + P𝛾₁𝛾₁ + ℯi………………….(IV) 

Keterangan: 

X₁ = tingkat suku bunga 

X₂ = jumlah uang beredar 

Y₁ = inflasi 

Y₂ = pertumbuhan ekonomi 

𝜒₁, 𝜒₂, 𝛾₁, 𝛾₂ = koefisien jalur 

ℯ₁ dan e₂  = batas error 

Persamaan 1 dan 2 kemudian ditulis kembali dalam logaritma naturalkan, 

sebagai berikut:  

Y₁ = 𝑃𝛾₁𝜒₁ + 𝑃𝛾₂𝜒₂ +  e₁ 

Y₂ = 𝑃𝛾1𝜒1 + 𝑃𝛾2𝜒2 + 𝑃𝛾₁𝛾₁ +  𝑒₂ 

- Model pengaruh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap inflasi  

Y₁ = 𝑃𝛾₁𝜒₁ + P𝛾₂𝜒₂  + 𝜇₁ 

Dimana : 

 pengaruh langsung (direct effect) 

𝑌1= konstanta/intercep inflasi Y1) 

P𝛾₁𝜒₁= pengaruh langsung tingkat suku bunga (X1) terhadap inflasi 

(Y1) 

𝑃𝛾₂𝜒₂ = pengaruh langsung jumlah uang beredar (X2) terhadap 

inflasi (Y1) 

𝜇1 = error term dari pertumbuhan ekonomi (Y2) 



 

 
 

- Model pengaruh tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

      Y₂ = P𝛾₁𝜒₁ + P𝛾₂𝜒₂ + P𝛾₁𝛾₁ +𝑒 

Dimana : 

a.  Pengaruh langsung (direct effect) 

P𝛾₁𝜒₁ = Pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap inflasi (Y1) 

𝑃𝛾₁𝜒₂ = Pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap inflasi (Y1) 

𝑃𝛾₂𝜒₁  = Pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

P𝛾₂𝜒₂ = pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

P𝛾₂𝛾₁= Pengaruh inflasi (Y1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

b. Pengaruh tidak langsung  

𝑃𝛾₁𝛾₂𝜒₁ = Pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) 

melalui inflasi (Y2)   

𝑃𝛾₁𝛾₂𝜒₂ = Pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y1) melalui inflasi (Y2) 

c.  Pengaruh total  

(𝑋₁+ 𝑌₂) = pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

(𝑋₂+𝑌₂) = pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y2)  

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi ( tidak 



 

 
 

terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik 

jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, 

sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis 

yaitu dugaan sementara dari masalah yang ditetapkan peneliti, letak rumusan 

masalah penelitian berada pada bab 1 yang dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Penelitian ini mengevaluasi hubungan antara variabel dependen, 

variabel intervening dan variabel independen. 

a. Koefisien Determinasi (R²) 

Adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa 

banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R² dapat diketahui 

tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel 

tak bebas dalam regresi linear. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simutan f digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian statistik anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang 

disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan 

melihat ni F yang terdapat didalam tabel ANOVA, tingkat signifikasi yang 

digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut 

(Ghozali,2016): 



 

 
 

- Jika nilai signifikan F < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya semua 

variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen/terikat. 

- Jika nilai signifikan F > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya semua 

variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen/terikat. 

c. Uji  Parsial (Uji T) 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimanakah 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel 

atau dengan melihat kolom signifikansi pada masig-masing t hitung. 

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y), variabel 

Intervening dan dua variabel (X). Definisi operasional masing-masing variabel 

dalam penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut:  

a. Pertumbuhan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi diukur 

dengan selisih antara pertahun tertentu dikurangi pertumbuhan ekonomi 

tahun sebelumnya dikali 100%, jadi pertumbuhan ekonomi disini dinyatakn 

dalam persen (%). 

b. Tingkat Suku Bunga adalah bunga per tahun sebagai presentase dari jumlah 

yang dipinjamkan. Jadi, jumlah uang yang dipinjamkan akan meningkat 



 

 
 

sejalan dengan kenaikan tingkat bunga, jika diasumsikan yang lain bersifat 

konstan (Eachern, 2000:138). Tingkat suku bunga diukur dengan persen 

(%). 

c. Jumlah Uang Beredar  yaitu uang yang beradar di tangan masyarakat, diukur 

dengan menggunakan jumlah nominal uang yang beredar dalam rupiah. 

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara terus-

menerus kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, 

kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) 26 

sebagian besar dari harga barang-barang lainnya (Boediono, 1999).inflasi disini 

diukur atau dinyatakan dalam persen (%). 
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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu, maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan 

penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis 

penelitian ini menggunakan angka atau berdasarkan dengan angka. Penelitian 

kuantitatif yaitu metode untuk menguji suatu teori tertentu dengan cara menguji 

hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata atau kalimat 

yang diubah menjadi data berupa angka-angka. 

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Indonesia secara 

keseluruhan. Tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar, melalui Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Penulis juga melakukan studi kepustakaan 

melalui beberapa jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan pokok 

penelitian ini. Maka penulis menggunakan metode kuantitatif. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

merupakan data yang dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka dan dapat 

dihitung serta diukur. Pengolahan pada jenis data ini dilakukan dengan memerlukan 

teknik perhitungan matematika atau statistika.  
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Sumber data yang digunakan data sekunder dengan data sepuluh tahun 

terakhir 2011-2020. Dengan data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) untuk indonesia dalam angka, Bank Indonesia (BI), serta sumber- 

sumber lainnya seperti jurnal-jurnal dan hasil penelitian.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data peneliti ini yaitu melalui 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan strategi pengumpulan data berdasarkan 

dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, studi pustaka dan laporan tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga tidak diperlukan lagi teknik 

sampling atau kuesioner. Metode dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh 

data ataupun informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan topik 

penelitian dengan cara melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka 

maupun keterangan. Untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, 

informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka maupun dari internet.  

Penulisan ini menggunakan data sekunder dengan data lima tahun terakhir 

waktu 2011-2020 (10 tahun). Dengan data yang digunakan bersumber dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) untuk Indonesia dalam angka, Bank Indonesia (BI), serta 

sumber-sumber lainnya seperti jurnal-jurnal dan hasil penelitian. Adapun data yang 

diperlukan antara lain tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu berupa literatur ilmiah, 

buku, internet dan diktat kuliah yang berhubungan dengan topik apa yang diteliti. 

Hal ini agar dapat mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan tingkat suku 

bunga, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sumber data 



 

 
 

berasal dari situ web Badan Pusat Statistik dan situs web Bank Indonesia. Data yang 

diambil yaitu tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, 

inflasi. 

D. Tekhnik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis jalur 

(path analysis method) untuk melihat bagaimana pengaruh tingkat suku bunga dan  

jumlah uang beredar, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Teknik ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh lansung variabel independen terhadap 

variabel dependen dan pengaruh tidak langsung melaui inflasi sebagai variabel 

intervening.  

4. Uji asumsi klasik  

e. Uji Normalitas  

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat distribusi titik-titik pada sumbu 

diagonal grafik, serta titik-titik acuan yang diambil keputusannya pada pengujian 

ini. Pertama, apabila nilainya signifikasi > 0,05, dapat dikatakan datanya adalah 

menyatakan datanya normal. Kedua, apabila angka signifikasi < 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Maka jika ini terjadi 

peneliti diharapkan mengganti model penelitian.  

f. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah teknik analisa dengan fungsi untuk melihat apakah 

variabel bebas berkorelasi dengan dirinya. Artinya ia memiliki korelasi dengan 

dirinya sendiri, angka variabel terikatnya tidak ada sangkut pautnya dengan variabel 

itu sendiri. Apabila nilai dw diatas +2 maka terjadi korelasi negatif. 



 

 
 

g.  Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dipakai dalam menguji ada atau tidaknya 

korelasi antara variabel bebas sebab variabel penjelas tidak boleh menunjukkan 

adanya gejala multikolinearitas. Sebab apabila ada gejala multikolinearitas maka 

vaiabel non ontogonal. Ontogonal adalah suatu kondisi jika suatu variabel 

independen memiliki nilai korelasi antar variabel independen sebesar 0. Apabila 

nilai vif lebih kecil dari 

h. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas berfungsi untuk mengevaluasi apakah terdapat varian 

yang tidak sama pada residual dari semua pengamatan dalam model regresi linear. 

Jika syarat dalam pengujian heterokedastisitas tidak terpenuhi maka model 

penelitian dalam regresi tidak bisa dijadikan alat prediksi karena modelnya tidak 

efektif.  

Dasar analisis uji heterokedastisitas adalah:  pertama, adanya pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola teratur tertentu (bergelombang, 

diperbesar, menyusut). Menandakan adanya gejala heteroskedastisitas. Kedua, 

apabila terdapat pola jelas serta titik meluas ke  atas dan di bawah 0 pada sumbu Y,  

heteroskedastisitas tidak ada. Cara mengetahui apakah bersifat heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat prediksi variabel dependen, grafik antara ZPRED dan 

SRESID residual. 

5. Path Analysis 

Path Analysis atau analisis jalur adalah suatu metode dalam model regresi 

dengan pengujian yang dilakukan sebanyak dua kali. Metode ini berfungsi dalam 



 

 
 

membaca hubungan sebab akibat atau kausalitas pada regresi linear berganda 

apabila variabel independen memiliki pengaruh langsung terhadap variabel 

dependen secara tidak langsung. 

  Gambar 3.1  

Diagram Jalur (Path Diagram) Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan 

Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan 

Inflasi Sebagai Variabel Intervening 

ℯ 
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Dibawah ini adalah analisis jalur yang merancang model berdasarkan 

konsep dan teori, sebagai berikut (Enrika Lestari Permadiputri, 2014). 

Y₁ = P𝛾₁𝜒₁, + P𝛾₂𝜒₂………………………(I) 

Y₂ = P𝛾₁𝜒₁, +  P𝛾₁𝜒₂ + P𝛾₁𝛾₁……………..(II) 

- Pengaruh tingkat suku bunga  dan jumlah uang beredar terhadap inflasi, yang 

dinyatakan dalam bentuk persamaan: 

Y₁ =  P𝛾₁𝜒₁+ P𝛾₂ 𝜒₂ + ℯ𝑖………………….(III) 

- Pengaruh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar melalui inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dinyatakan dalam persamaan: 

Jumlah Uang 

Beredar 

X2 

Tingkat Suku 

Bunga 
X1 

Inflasi 

Y1 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2 



 

 
 

Y₂ = 𝑃𝛾₁ 𝜒₁ + P𝛾₂ 𝜒₂ + P𝛾₁𝛾₁ + ℯi………………….(IV) 

Keterangan: 

X₁ = tingkat suku bunga 

X₂ = jumlah uang beredar 

Y₁ = inflasi 

Y₂ = pertumbuhan ekonomi 

𝜒₁, 𝜒₂, 𝛾₁, 𝛾₂ = koefisien jalur 

ℯ₁ dan e₂  = batas error 

Persamaan 1 dan 2 kemudian ditulis kembali dalam logaritma naturalkan, 

sebagai berikut:  

Y₁ = 𝑃𝛾₁𝜒₁ + 𝑃𝛾₂𝜒₂ +  e₁ 

Y₂ = 𝑃𝛾1𝜒1 + 𝑃𝛾2𝜒2 + 𝑃𝛾₁𝛾₁ +  𝑒₂ 

- Model pengaruh tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap inflasi  

Y₁ = 𝑃𝛾₁𝜒₁ + P𝛾₂𝜒₂  + 𝜇₁ 

Dimana : 

 pengaruh langsung (direct effect) 

𝑌1= konstanta/intercep inflasi Y1) 

P𝛾₁𝜒₁= pengaruh langsung tingkat suku bunga (X1) terhadap inflasi 

(Y1) 

𝑃𝛾₂𝜒₂ = pengaruh langsung jumlah uang beredar (X2) terhadap 

inflasi (Y1) 

𝜇1 = error term dari pertumbuhan ekonomi (Y2) 



 

 
 

- Model pengaruh tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

      Y₂ = P𝛾₁𝜒₁ + P𝛾₂𝜒₂ + P𝛾₁𝛾₁ +𝑒 

Dimana : 

c.  Pengaruh langsung (direct effect) 

P𝛾₁𝜒₁ = Pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap inflasi (Y1) 

𝑃𝛾₁𝜒₂ = Pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap inflasi (Y1) 

𝑃𝛾₂𝜒₁  = Pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

P𝛾₂𝜒₂ = pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

P𝛾₂𝛾₁= Pengaruh inflasi (Y1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

d. Pengaruh tidak langsung  

𝑃𝛾₁𝛾₂𝜒₁ = Pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) 

melalui inflasi (Y2)   

𝑃𝛾₁𝛾₂𝜒₂ = Pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y1) melalui inflasi (Y2) 

c.  Pengaruh total  

(𝑋₁+ 𝑌₂) = pengaruh tingkat suku bunga (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y2) 

(𝑋₂+𝑌₂) = pengaruh jumlah uang beredar (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi 

(Y2)  

6. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi ( tidak 



 

 
 

terkontrol). Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik 

jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, 

sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis 

yaitu dugaan sementara dari masalah yang ditetapkan peneliti, letak rumusan 

masalah penelitian berada pada bab 1 yang dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Penelitian ini mengevaluasi hubungan antara variabel dependen, 

variabel intervening dan variabel independen. 

d. Koefisien Determinasi (R²) 

Adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa 

banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R² dapat diketahui 

tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel 

tak bebas dalam regresi linear. 

e. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simutan f digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

secara bersama-sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian statistik anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang 

disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan 

melihat ni F yang terdapat didalam tabel ANOVA, tingkat signifikasi yang 

digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut 

(Ghozali,2016): 



 

 
 

- Jika nilai signifikan F < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya semua 

variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen/terikat. 

- Jika nilai signifikan F > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya semua 

variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen/terikat. 

f. Uji  Parsial (Uji T) 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimanakah 

pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 

terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel 

atau dengan melihat kolom signifikansi pada masig-masing t hitung. 

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Y), variabel 

Intervening dan dua variabel (X). Definisi operasional masing-masing variabel 

dalam penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut:  

d. Pertumbuhan Ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi diukur 

dengan selisih antara pertahun tertentu dikurangi pertumbuhan ekonomi 

tahun sebelumnya dikali 100%, jadi pertumbuhan ekonomi disini dinyatakn 

dalam persen (%). 

e. Tingkat Suku Bunga adalah bunga per tahun sebagai presentase dari jumlah 

yang dipinjamkan. Jadi, jumlah uang yang dipinjamkan akan meningkat 



 

 
 

sejalan dengan kenaikan tingkat bunga, jika diasumsikan yang lain bersifat 

konstan (Eachern, 2000:138). Tingkat suku bunga diukur dengan persen 

(%). 

f. Jumlah Uang Beredar  yaitu uang yang beradar di tangan masyarakat, diukur 

dengan menggunakan jumlah nominal uang yang beredar dalam rupiah. 

g. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga umum untuk naik secara 

terus-menerus kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut 

inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan 

kenaikan) 26 sebagian besar dari harga barang-barang lainnya (Boediono, 

1999).inflasi disini diukur atau dinyatakan dalam persen (%). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Negara Republik Indonesia 

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki 

lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. 

Kalimantan, jawa, sulawesi sumatra dan papua merupakan pulau utama di 

indonesia. Selain itu indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, 

Karimunjawa, Gili dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun 

internasional. Ibukota negara indonesia adalah jakarta, yang terletak di pulau jawa.  

Dilihat dari segi geografis, kepulauan indonesia terletak antara 5° 54′ 08′′ 

Bujur Utara hingga 11° 08′ 20′′ Bujur Selatan dan 95° 00’ 38′ sampai 141°01′12′′ 

Bujur Timur beberapa pulau terletak di garis ekuator. Karena itu, siang dan malam 

memiliki waktu yang hampir sama, yaitu 12 jam. Atas dasar letak geografis yang 

luas, wilayah indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu yaitu WIB (Waktu Indonesia 

Barat), WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan WIT (Waktu Indonesia Timur). Dari 

satu pulau ke pulau lainnya dapat terjadi perbedaan waktu hingga 8 jam. 

Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki indonesia juga 

menjadikan indonesia menjadi tujuan wisata yang utama. Waktu terbaik untuk 

berwisata ke indonesia adalah saat musim panas yang berlangsung mulai bulan april 

hingga oktober. Bulan maret dan november merupakan pergantian musim. Pada 

pergantian musim, cuaca di indonesia dapat menjadi tidak menentu. Hujan, panas 
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matahari dan angin lebat dapat datang bersamaan dalam satu hari. Sementara itu, 

musim hujan biasanya berlangsung mulai bulan desember hingga maret.  

‘’Bhineka Tunggal Ika’’ yang bermakna ‘’Beraneka Ragam Tapi Satu’’ 

merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan 

masyarakat indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan 

hidup masyarakat indonesia. Hingga tahun 2016, warga negara indonesia 

diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Indonesia adalah negara dengan jumlah 

penduduk terbesar ke-4 didunia setelah cina, india dan amerika 

(sumber:statista.de,2016). Masyarakat indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, 

seperti suku jawa, sunda, batak, cina, dayak dan papua. Setiap suku memiliki dialek 

tersendiri. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya 

budaya indonesia. Namun demikian ‘’bahasa indonesia’’ adalah bahasa nasional 

yang juga merupakan  pemersatu bangsa indonesia. Bahasa inggris yang merupakan 

bahasa internasional juga merupakan bahasa yang sering digunakan di indonesia. 

Bahasa inggris masuk dalam kurikulum sekolah dasar di indonesia dan merupakan 

bahasa bisnis. Selain itu, indonesia juga memiliki kemajemukan dalam kehidupan 

beragama. Sebagian besar penduduk indonesia memeluk agama islam. Kurang dari 

10% masyarakat indonesia terbagi dalam beberapa kelompok agama seperti katolik 

roma, kristen, dan hindu dan budha sebagian kecil masyarakat indonesia juga 

masaih memeluk agama tradisional seperti misalnya kejawen yang seri ditemui di 

pulau jawa.   

 

 



 

 
 

 

1. Keadaan Ekonomi 

Sistem ekonomi indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya 

Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada tanggal 30 oktober 1946 yang menjadi mata 

uang pertama Repoblik Indonesia, yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah.  

Pada masa pemerintahan Orde Lama, indonesia tidak seutuhnya 

mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan 

nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur 

tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat 

banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya 

ketidakstabilan pada ekonomi negara.  

Pemerintahan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang 

bertujuan menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar 

negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an 

harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan 

memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antar tahun 

1968-1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara 

lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali, 

selanjutnya mengalirkan investasi asing ke indonesia khususnya pada industri-

industri berorientasi ekspor pada tahun 1989 sampai 1997 ekonomi indonesia 

mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang 

melanda sebagian besar asia pada saat itu, yang disertai pula nberakhirnya masa 

orde baru dengan pengunduran diri presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. 



 

 
 

Saat ini ekonomi indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB indonesia 

tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun, 

dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam memengaruhi tingkat 

pengangguran, yaitu sebesar 9,75%. Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% 

masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan, dan terdapat 49,0% masyarakat yang 

hidup dengan penghasilan kurang dari AS$ 2 per hari. 

2. Keadaan Sumber Daya Alam 

Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar diluar jawa, termasuk 

minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas. Indonesia mengespor gas alam 

yang terbesar kelima di dunia, meski akhir-akhir ini  ia telah mulai menjadi 

pengimpor bersih minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, 

kopi, rempah-rempah, dan karet. Sektor jasa adalah penyumbang terbesar PDB, 

yang mencapai 45,3% untuk PDB 2005. Sedangkan sektor industri menyumbang 

40,7%, dan sektor pertanian menyumbang 14,0%. Meskipun demikian, sektor 

pertanian memperkerjakan lebih banyak orang daripada sektor-sektor lainnya, yaitu 

44,3% dari 95 juta orang tenaga kerja. Sektor jasa mempekerjakan 36,9%, dan 

sisanya sektor industri sebesar 18,8%.  

Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, indonesia masih 

menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar 

disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga 

Transparency international menempatkan indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 

180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.  

 



 

 
 

B. Deskripsi Variabel penelitian 

1. Tingkat Suku Bunga 

Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atau pinjaman 

yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. 

Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dan 

masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh 

ineraksi antara permintaan dan penawaran. 

Tingkat suku bunga merupakan suatu variabel penting yang mempengaruhi 

masyarakat dalam memilih bentuk kekayaan yang ingin dimilikinya, apakah dalam 

bentuk uang, financial assets, atau benda-benda riil seperti tanah, rumah, mesin, 

barang dagangan dan lain sebagainya. Mana yang memberikan tingkat bunga lebih 

tinggi akan lebih diminati (Pohan Aulia, 2008). 

2. Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan unuk 

pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang “mendekati” 

uang. Misalnya deposito berjangka (time deposits) dan simpanan tabungan (saving 

deposits) pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk dep 

3. Pertumbuhan Ekonomi  

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, 

pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif 

(quantitatif change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk 

domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan 



 

 
 

ekonomi menunjukkan presentase kenaikan pendapatan nasional  riil pada suatu 

tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun 

sebelumnya semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat 

proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah 

semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka 

dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Terdapat tiga faktor atau komponen 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (capital 

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

teknologi (technological progress). 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara 

membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, Gross National Product (GNP), 

tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. 

4. Inflasi  

Inflasi merupakan salah satu permasalahan klasik dalam suatu 

perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan riil masyarakat 

yang secara berkelanjutan mempunyai dampak negatif dalam perekonomian makro. 

Hal tersebut menempatkan issue inflasi sebagai indikator yang sangat penting 

dalam menjaga stabilitas perekonomian.  

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada 

barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, 



 

 
 

berlebihnya likuiditas di pasar memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai 

termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Selain itu, 

ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualan juga menimbulkan inflasi. Dengan 

kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara 

kontinu. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1.  Uji Asumsi Klasik   

Analisis persyaratan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik 

sebagai salah satu syarat dalam menggunakan analisis regresi. Adapun 

pengujiannya dapat dibagi dalam beberapa tahap pengujian yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data penelitian yaitu menguji apakah dalam model 

statistik variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal, deketeksi 

normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Uji 

normalitas dapat dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya > 0,05, 

sedangkan jika tingkat signifikan < 0,05 dapat dikatakan tidak normal. cara yang 

bisa ditempuh untuk menguji kenormalan data adalah dengan menggunakan tabel 

one-sample kolmogrof smirnov-test, berikut: 

 

 

 

 



 

 
 

Gambar  4.1 

Grafik Normal p-plot 

 
Sumber: Output SPSS 26,2021  

 

Pada gambar 4.1 uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan grafik 

kurva p-plot normal akan membentuk garis diagonal lurus dan diikuti dengan titi-

titiknya maka bisa dikatakan normal.  

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada suatu pengamatan lain pada model regresi.  

Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika d < dL atau d > 4-dL maka hipotesis nol ditolak, artinya terdapat 

autokorelasi. 

2. Jika dU < 4-dU maka hipotesis nol diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. 

3. Jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL, artinya tidak ada kesimpulan. 

Uji autokorelasi hanya dipakai untuk data time series (data yang diperoleh 

dalam kurun waktu tertentu) seperti data laporan keuangan dan lain-lain. 



 

 
 

Sementara data cross section (data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus 

seperti melalui penyebaran kuesioner) maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji 

autokorelasi. Pengujian autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, dan hasil 

penelitian terkait pengujian dalam penelitian ini dapat dijabarkan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Uji autokorelasi 

Model  Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

2 175.459 1.649 

Sumber: Data sekunder setelah diolah output SPSS 26, 2021 

Pada tabel 4.2 model kedua dapat dilihat nilai Durbin-Watson untuk 

penelitian ini adalah sebesar 1,649. Hasil pertama setelah pengujian data SPSS 26 

terjadi autokorelasi dilakukan pengujian lain. Kemudian dilakukan cara  kedua 

yaitu uji  Runs Test di SPSS 26, dan setelah dilakukan Run Test diketahui nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) pada model 2 sebesar 0,094 > 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah di 

dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel 

independen.  

Dasar pengambilan keputusan: 

- Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) < 10 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolonieritas. 



 

 
 

- Apabila nilai tolerance < 0,10 dan nilai variance inflation factor (VIF) > 10 

maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terjadi multikolonieritas. 

Tabel 4.2  

 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolonieritas 
Model 2 

tolerance VIF 

Tingkat Suku Bunga 0,600 1,665 

Jumlah Uang Beredar 0,522 1.914 

Inflasi  0,752 1.329 

   Sumber : Data sekunder setelah diolah output SPSS 26,2021                               

 

Berdasarkan tabel 4.2 pada pada persamaan 2 diatas, maka dapat diketahui 

nilai VIF untuk masing-masing variabel penelitian yaitu: 

1. Nilai VIF untuk variabel tingkat suku bunga sebesar 1,665 < 10 dan nilai 

toleransi sebesar 0,600 > 0,10 sehingga variabel tingkat suku bunga dinyatakan 

tidak terjadi multikolonieritas. 

2. Nilai VIF untuk variabel jumlah uang beredar sebesar 1,914 < 10 dan nilai 

toleransi sebesar 0,522 > 0,10 sehingga variabel jumlah uang beredar 

dinyatakan tidak terjadi gejala multikolonieritas. 

3. Nilai VIF variabel inflasi sebagai variabel intervening pada persamaan 2 

sebesar 1,329 < 10 dan nilai toleransi sebesar 0,752 > 0,10 sehingga variabel 

inflasi dinyatakan tidak terjadi multikolonieritas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas yaitu uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear.uji ini 

merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi 



 

 
 

linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi 

dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. 

       Gambar  4.2 

Grafik Scatterplot 

 
Sumber : output, SPSS 26,2021  

 

Pada gambar 4.2, kita bisa melihat penyebaran data dengan  tidak ada pola 

jelas, akan tetapi terdapat penyebaran secara acak. Pengambilan keputusan untuk 

menunjukkan adanya heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: jika terdapat pola 

seperti titik-titik yang membentuk pola beraturan seperti bergelombang, melebar, 

kemudian menyempit, menandakan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, 

jika tidak ada pola khusus, hal ini menunjukkan tidak terjadi heteoskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

a) Analisis Regresi Linear Berganda Model Persamaan 1 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Linear Berganda  

Model Persamaan I 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T  

 

 

  Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. Error 

 

Beta 

Tolerance 

VIF 

1 (Constant) -14691.670 10028.769  -1.465 .186   

Tingkat Suku Bunga .985 .961 .404 1.024 .340 .690 1.448 

Jumlah Uang 

Beredar 

729.931 486.466 .592 1.500 .177 .690 1.448 

a. Dependent Variable: Inflasi 

Sumber: Data sekunder setelah diolah output 26,2021 

Berdasarkan hasil fungsi bentuk regresi diatas, maka bisa dipahami sebagai 

berikut: 

Model Persamaan I: Y₁ = P𝜸₁𝝌₁ + P𝜸₁𝝌₂+ e₁  

    Y₁ = P𝜸₁𝝌₁ + P𝜸₁Ln𝝌₂ + e₁ 

    Y₁ = 0,497X₁+ 0,592X₂ 

1) Nilai koefisien regresi X₁ sebesar 0,497. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi peningkatan terhadap X1 maka akan meningkatkan inflasi Y1 sebesar 

0,497 dengan asumsi bahwa jumlah uang beredar X2 dianggap konstan. 

2) Nilai koefisien X₂ sebesar 0,592. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan terhadap jumlah uang beredar X2 maka akan meningkatkan inflasi 

Y1 sebesar 0,592 dengan asumsi bahwa variabel tingkat suku bunga X1 

dianggap konstan. 

b) Analisis Regresi Linear Berganda Model Persamaan 2 



 

 
 

   Tabel 4.4 

Hasil Analisis Linear Berganda 

Model Persamaan II 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardizd 

Coefficients 

 

 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -6386.667 5935.467  -1.076 .323   

Tingkat Suku Bunga .621 .534 .544 1.164 .289 .600 1.665 

Jumlah Uang Beredar 327.332 289.565 .567 1.130 .301 .522 1.914 

Inflasi -.108 .196 -.230 -.551 .602 .752 1.329 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber: Data sekunder setelah diolah output 26,2021 

Berdasarkan hasil fungsi bentuk regresi diatas, maka dapat dipahami, 

sebagai berikut: 

Model Persamaan 2:  Y₂Ln = P𝜸₂𝝌₁ + P𝜸₂𝝌₂ + P𝜸₂𝜸₁ + e₂ 

      Y₂Ln = P𝜸₂𝝌₁ + P𝜸₂𝝌₂ + P𝜸₂𝜸₁ + e₂ 

      Y₂Ln = 0,544 X₁ + 0,567 X₂ - 0,230 Y₁ 

1) Nilai koefisien X₁ sebesar 0,544. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan tingkat suku bunga X1, maka akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi Y2 sebesar 0,544. Dengan asumsi bahwa jumlah uang beredar X2 dan 

inflasi Y1 dianggap konstan. 

2) Nilai koefisien X₂ sebesar 0,567. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan jumlah uang beredar X2, maka akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi Y2 sebesar 0,567. Dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga X1 dan 

inflasi Y1 dianggap konstan. 



 

 
 

3) Nilai koefisien Y₁ sebesar -0,230. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi 

peningkatan inflasi Y1, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Y2 

sebesar -0,230. Dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga X1 dan jumlah uang 

beredar X2 dianggap konstan. 

3. Uji Hipotesis  

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo (belum tentu benar) dan tesis 

(kesimpulan). Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. 

a. Model Persamaan 1 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Uji F  bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara 

simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas (X) terhada p variabel 

terikat (Y). 

Tabel 4.5 

Hasil Uji F Model Persamaan 1 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 101709.824 2 50854.912 2.706 .135b 

Residual 131549.624 7 18792.803   

Total 233259.448 9    

a. Dependent Variable: inflasi 

b. Predictors: (Constant), Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga 

sumber : output SPSS 26, 2021 
 

Berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.5 berpengaruh 

signifikan  terhadap variabel inflasi, dengan presentase signifikan sebesar 0,135 > 

0,05. Gambar tersebut menunjukkan bahwa variabel yaitu tingkat suku bunga (X1), 

jumlah uang beredar (X2), pertumbuhan ekonomi (Y1) tidak berpengaruh 

signifikan dan simultan terhadap variabel inflasi.  



 

 
 

2) Uji Parsial (Uji T) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial 

atau mandiri yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji T Model Persamaan 1 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9191.504 4057.009  -2.266 .058 

Tingkat Suku Bunga .566 .389 .497 1.455 .189 

Jumlah Uang Beredar 456.136 196.793 .792 2.318 .054 

a. Dependent Variable: inflasi 

Sumber: output SPSS,26,2021 

Tabel 4.6  menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga memiliki nilai 

0,189 > 0,05 dan untuk nilai t hitung 1,455 yang berarti variabel tingkat suku bunga 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi pada tingkat kepercayaan 

95%. Hasil uji t lebih membuktikan hal ini, dengan catatan nilai t hitung > t tabel 

sebagian akan terpengaruh, karena nilai t hitung 1,455 lebih kecil dari (df=1,812) 

maka tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi, diterima. Sehingga 

Ha diterima dan Ho ditolak.  

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel tingkat suku bunga memiliki 

nilai 0,054 > 0,05 dimana nilai t hitung 2,318 yang berarti variabel jumlah uang 

beredar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi pada tingkat 

kepercayaan 95%. Hasil uji t menguatkan bilangan tersebut, yang mengarah pada 

kondisi yaitu: jika nilai t hitung > t tabel  berpengaruh secara parsial maka nilai t 

hitung 2,318 lebih besar dari nilai t tabel (df= 1,812) sehingga hipotesis menyatakan 



 

 
 

bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi “diakui”. Sehingga 

Ha diterima dan Ho ditolak. 

3) Koefisien Determinasi (R²) 

Bertujuan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan 

dalam model. Berdasarkan nilai R² dapat diketahui tingkat signifikasi atau 

kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam regresi 

linear. 

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi (R²) Model Persamaan 1 

Model summaryᵇ 

Model  R R square Adjusted R 

Square 

1 0.660ᵃ 0.436 0.275 

Sumber : output SPSS 26 data diolah, 2021 

 

Tabel 4.7 menjelaskan bahwa hasil perhitungan yang diperoleh pada model 

1  yang diperoleh koefisien determinasi yang diwakili oleh R² model 1 sebesar 

0,275 dan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh model 1 X1, X2 terhadap Y2 

adalah sebesar 0,275 merupakan konstribusi dari variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

b. Model Persamaan 2 

1) Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.8 

Hasil Uji FModel Persamaan 2 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 64011.333 3 21337.111 10.280 .009b 

Residual 12453.565 6 2075.594   

Total 76464.898 9    

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi 

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar 

Sumber : Output SPSS 26,2021 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, dengan presentase 

sebesar 0,009 < 0,05. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga 

(X1), jumlah uang beredar (X2), dan inflasi (Y2) memiliki pengaruh yang simultan 

dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y1), dan kemudian hasil 

uji numerik simultan memperkuat hal tersebut. Hasil, nilai F hitung adalah 10,280 

dan F tabel 3,33. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2) Uji Parsial (Uji T) 

Uji ini merupakan uji parsial variabel bebas dan variabel intervening 

terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji T Model Persamaan 2 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7759.574 1541.168  5.035 .002 

Tingkat Suku Bunga -.428 .139 -.656 -3.086 .022 

Jumlah Uang Beredar -371.484 75.187 -1.126 -4.941 .003 

Inflasi .012 .051 .045 .236 .821 

a. Dependent Variable: pertumbuhan ekonomi 

Sumber : output SPSS 26,2021 
 

Pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel tingkat suku bunga nilai 

signifikannya yaitu 0,022 > 0,05 dan nilai t hitung -3,086 menunjukkan bahwa 

variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dengan presentase 95%. Berdasarkan hasil uji t, jika nilai t 

hitung > t tabel dipengaruhi secara parsial , karena nilai t hitung -3,086 lebih kecil 

dari nilai t tabel (df = 1,812) maka hipotesis menunjukkan bahwa tingkat suku 

bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, ditolak. Sehingga Ha 

diterima dan Ho ditolak.   

Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa variabel jumlah uang beredar nilai 

signifikannya 0,03 < 0,05  dan nilai t hitung -4,941 menunjukkan bahwa variabel 

jumlah uang beredar berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan presentase 95%. Berdasarkan hasil uji t , jika nilai t hitung > t 

tabel dipengaruhi secara parsial, karena nilai t hitung -4,941 lebih kecil dari nilai t 



 

 
 

tabel (df = 1,812) maka hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah uang 

beredar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, diterima . 

Kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak.  

Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel inflasi yaitu 0,821 > 

0,05 dan nilai t hitung 0,236 yang berarti variabel inflasi berpengaruh positif dan 

tidak terjadi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 

95%. Berdasarkan hasil uji t, jika nilai t hitung > t tabel dipengaruhi secara parsial, 

karena nilai t hitung 0,236 lebih kecil dari t tabel (df = 1,812) maka hipotesis 

menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, 

ditolak. Sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.  

Pada tabel 4.9 memperlihatkan pengaruh langsung dari tingkat suku bunga 

terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,656 adapun pengaruh tidak langsung 

dari tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi sebesar 

0,022 yaitu untuk mendapatkan total pengaruh maka nilai pengaruh langsung 

ditambah dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar: -0,656 + 0,022 = - 0,634. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai pengaruh langsung sebesar -0,656 

yang artinya nilai pengaruh langsung lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung 

yaitu 0,022. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat suku bunga melalui inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 4.9 menunjukkan pengaruh langsung dari jumlah uang beredar 

terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -1,123, sedangkan pengaruh tidak langsung 

sebesar 0,035 yaitu, untuk mendapatkan total pengaruh maka nilai pengaruh 

langsung ditambah dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar -1,123 + 0,035 = 



 

 
 

-1,091. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai pengaruh langsung sebesar -

1,123 artinya nilai pengaruh langsung lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung 

yaitu 0,035. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah uang beredar melalui inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

3) Koefisien Determinasi (R²) 

 Bertujuan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan 

dalam model. Berdasarkan nilai R² dapat diketahui tingkat signifikasi atau 

kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam regresi 

linear. 

Tabel 4.10 

Koefisien Determinasi (R²) Model Persamaan 2 

Model summaryᵇ 

Model  R R square Adjusted R 

Square 

2 0.915ᵃ 0.837 0.756 

Sumber : output SPSS 26 data diolah, 2021 

 

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa hasil perhitungan yang diperoleh pada model 

2  yang diperoleh koefisien determinasi yang diwakili oleh R² model 1 sebesar 

0,756 dan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh model persamaan 2 X1, X2 

terhadap Y1 adalah sebesar 0,756 merupakan konstribusi dari variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian.  

c. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Path analysis merupakan bagian lebih lanjut dari analisis regresi. Analisis 

regresi digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan 

oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sementara analisis jalur tidak hanya 

menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak 



 

 
 

langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap 

variabel terikat.  

Gambar 4.3 

Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Jumlah Uang Beredar  

Terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Variabel 

Intervening 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a. Pengaruh langsung variabel X1 tingkat suku bunga, X2 jumlah uang 

beredar terhadap Y1 inflasi. 

Tabel 4.11 

Pengaruh Langsung 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Pengaruh  

Langsung 

Tingkat  

Signifikan 

Total  

Pengaruh 

X1               Y1 0,497 0,189 0,497 

X2               Y1 0,792 0,154 0,792 

X1               Y2 -0,656  0,022 -0,656 

X2               Y2 -1,126 0,003 -1,126 

Y1               Y2 0,045 0,821 0,045 

Sumber : data sekunder setelah di olah output SPSS 26,2021 

Tingkat Suku 

Bunga  

X1 

  

Jumlah Uang 

Beredar  

X2 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y2 

Inflasi   

Y1  0,045 



 

 
 

b. Pengaruh tidak langsung variabel tingkat suku bunga X1 dan jumlah 

uang beredar X2 terhadap pertumbuhan ekonomi X2 melalui inflasi  

Tabel 4.12 

Pengaruh Tidak Langsung 

Pengaruh Antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung   

Pengaruh tidak 

Langsung 

Melalui Y1 

Total  

Pengaruh 

X1             Y1               

Y2 

-0,656 0,022 -0,634 

X2             Y1               

Y2 

-1,123 0,035 -1,123 

Sumber: data sekunder setelah di olah output SPSS 26,2021 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh tingkat suku bunga  terhadap inflasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. hasil uji t menguatkan bilangan tersebut 

yang mengarah pada kondisi yaitu, jika nilai t hitung > t tabel berpengaruh secara 

parsial maka nilai t hitung 1,455 lebih kecil dari nilai t tabel 1,812 (1,455 < 1,812) 

sehingga hipotesis menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh positif 

terhadap inflasi, diterima. Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak.  

Teori Paradox Gibson menjelaskan bahwa terdapat bukti tentang 

kecenderungan harga dan tingkat suku bunga bergerak bersama, jika harga naik, 

tingkat suku bunga cenderung naik dan jika harga turun, tingkat suku bunga 

cenderung turun juga. Artinya masyarakat segera berantisipasi terhadap apa yang 

terjadi, maka tingkat suku bunga yang tinggi akan dikaitkan dengan laju inflasi yang 

cepat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati 

dan Amri, (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga, 



 

 
 

sertifikat bank indonesia berpengaruh terhadap tingkat inflasi baik dalam jangka 

panjang maupun jangka pendek.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Astutik komariyah, (2016) 

dengan judul analisis pengaruh jumlah uang beredar (JUB), kurs dan suku bunga 

terhadap laju inflasi di indonesia tahun1999-2004 menunjukkan bahwa suku bunga 

SBI selama periode 1999-2014 tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap inflasi 

di indonesia. Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi 

dikarenakan proses transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga kepada 

permintaan agregat belum sepenuhnya berjalan dengan baik . kenaikan suku bunga 

yang fluktuatif dapat menyebabkan sulitnya dunia usaha untuk membayar beban 

bunga dan kewajiban. Suku bunga yang tinggi akan menambah beban perusahaan, 

sehingga secara langsung akan mengurangi profit perusahaan. Pembenahan 

masalah inflasi di indonesia jika hanya dilakukan dengan instrumen-instrumen 

moneter yang bersifat jangka pendek tidak akan cukup dalam mengatasi 

permasalahan inflasi.  

Menurut analisis penulis, tingkat suku bunga mengalami kenaikan karena 

masyarakat cenderung lebih memilih  untuk menabung di bank sebab tingkat 

pengembaliannya dari tabungan lebih tinggi . Oleh sebab itu, jumlah uang yang 

beredar dimasyarakat mengalami penurunan atau semakin sedikit. Sehingga 

kenaikan tingkat suku bunga ini akan berakibat pada melambatnya pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi akan menurun.  

Sebaliknya, ketika inflasi mengalami peningkatan maka tingkat suku bunga 

akan menurun. Demikian pula, ketika suku bunga mengalami penurunan atau 



 

 
 

rendah, permintaan terhadap peminjaman akan lebih banyak, dimana masyarakat 

akan memilih untuk meminjam daripada menabung di bank. Artinya, semakin 

banyak uang yang dibelanjakan maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan inflasi 

juga mengalami peningkatan.  

2. Pengaruh  jumlah uang beredar terhadap inflasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. hasil uji t menguatkan bilangan 

tersebut, yang mengarah pada kondisi yaitu: jika nilai t hitung > t tabel berpengaruh 

secara parsial maka nilai t hitung 2,318 lebih besar dari t tabel 1,812 sehingga 

hipotesis menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap 

inflasi “diakui”. Sehingga Ha diterima Ho ditolak.  

Teori kuantitas menyatakan bahwa inflasi bisa terjadi kalau ada 

penambahan volume uang yang beredar, (apakah berupa penambahan uang kartal 

atau penambahan uang giral) tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, 

kejadian seperti, misalnya kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga 

untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi 

api inflasi. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan 

sendirinya, apapun sebab awal dari kenaikan harga tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh heru 

perlambang, (2010) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh jumlah 

uang beredar, suku bunga SBI , nilai tukar terhadap tingkat inflasi menunjukkan 

bahwa secara parsial jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi.   



 

 
 

Berbeda dengan penelitian Akinbobola (2012) yang menyatakan bahwa 

jumlah uang beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi, jika 

jumlah uang beredar di masyarakat mengalami penurunan maka tingkat inflasi juga 

mengalami penurunan. Tekanan inflasi di indonesia disebabkan meningkatnya 

jumlah uang beredar. Inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus menerus dari 

barang-barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja). Jumlah uang 

beredar didasarkan pada teori kuantitas bahwa inflasi hanya terjadi jika ada 

penambahan jumlah uang yang beredar. Kebijakan dari hubungan tersebut adalah 

bahwa inflasi perlu dikendalikan untuk menekan laju inflasi.  

Menurut analisis penulis, peningkatan jumlah uang beredar akan 

meningkatkan inflasi, namun ada keadaan yang dimana peningkatan jumlah uang 

beredar tidak akan meningkatkan inflasi. Jika jumlah uang beredar mengalami 

peningkatan yang lebih cepat dari pertumbuhan output riil, maka inflasi terjadi. 

Alasannya yaitu, lebih banyak jumlah uang beredar sedangan jumlah stok barang 

di pasar tetap. Selanjutnya, permintaan barang akan meningkat sehingga 

perusahaan menaikkan harga barang. Disisi lain, jika peningkatan jumlah uang 

beredar sama dengan output riil, maka harga barang akan tetap sama sehingga tidak 

menyebabkan inflasi.  

3. Pengaruh  tingkat suku bunga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. hasil uji t menguatkan 

bilangan tersebut, yang mengarah pada kondisi yaitu: berdasarkan hasil uji t, jika 



 

 
 

nilai t hitung > t tabel dipengaruhi secara parsial, karena nilai t hitung -3,086 lebih 

kecil dari t tabel 1,812 maka hipotesis menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, ditolak. Sehingga Ha diterima 

dan Ho ditolak.  

Sejalan yang dikatakan J.M. keynes yang berpendapat bahwa pertumbuhan 

ekonomi untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga 

tinggi, pertumbuhan ekonomi untuk spekulasi rendah karena uang telah digunakan 

untuk membeli surat-surat berharga. Sebaliknya, jika tingkat bunga rendah, 

pertumbuhan ekonomi untuk spekulasi tinggi karena masyarakat tidak bersedia 

melakukan pembelian surat-surat berharga dan akan memegang uang. 

Berbeda dengan teori yang dipaparkan oleh Milton Friedmen tentang inflasi, 

dia berpendapat bahwa kecepatan dari pertumbuhan ekonomi sangat tergantung 

oleh suku bunga dan inflasi yang merupakan fenomena moneter yang cukup 

menonjol. Perbedaan kondisi dan teori ini disebabkan karena karakteristik dari 

masyarakat indonesia yang sangat konsumtif. Terbukti dari data yang telah 

dihasilkan oleh United Nation of Environment Program (UNEP) tahun 2012, 

indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif nomor empat se-Asia Pasifik. 

Hal ini terlihat dari tingginya daya beli masyarakat indonesia dan ramainya 

swalayan atau mall yang selalu dikunjungi oleh konsumen.  

Menurut analisis penulis, tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia dalam jangka pendek , namum 

berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh 

tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia tidak berlaku 



 

 
 

dalam jangka pendek melainkan memerlukan tenggang waktu sebelum berlaku 

dalam jangka panjang.  

Dalam jangka pendek, yaitu adanya kontrak yang menyebabkan biaya 

produksi cenderung tetap. Sehingga adanya kenaikan tingkat suku  bunga pinjaman 

dalam jangka pendek belum membebani struktur keuangan perusahaan sehingga 

tidak akan berpengaruh pada keputusan investasi perusahaan. Namun perubahan 

tingkat suku bunga dalam jangka panjang perubahan tingkat suku bunga akan 

berpengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan sehingga secara makro 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh  jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. hasil uji t menguatkan 

bilangan tersebut, yang mengarah pada kondisi yaitu : berdasarkan hasil uji t, jika 

nilai t hitung > t tabel dipengaruhi secara parsial, karena nilai t hitung -4,941 lebih 

kecil dari nilai t tabel 1,812 maka hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah 

uang beredar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, diterima. Maka  

Ha diterima dan Ho ditolak.  

sejalan dengan penelitian Tiwa (2016),  yang menunjukkan bahwa jumlah 

uang beredar mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dimana 

ketika jumlah uang beredar meningkat secara terus-terusan maka akan 

menyebabkan kenaikan investasi. Namun, kenaikan jumlah uang beredar juga dapat 

memicu turunnya investasi karena dengan naiknya jumlah uang beredar maka 



 

 
 

meningkat pula inflasi sehingga para investor kurang berminat untuk berinvestasi. 

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan.  

Berbeda dengan hasil penelitian Ahmad Ridhotul Ikhsan Sukardi (2017), 

dengan judul pengaruh neraca perdagangan, inflasi dan jumlah uang beredar 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang menunjukkan bahwa jumlah uang beredar 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Menurut analisa penulis, pertumbuhan ekonomi memerlukan pertumbuhan 

uang dan likuiditas yang cukup. Laju pertumbuhan uang yang cepat dapat 

memberikan dampak yang kurang baik dalam perekonomian. Perubahan jumlah 

uang beredar dapat mempengaruhi kestabilan harga. Pertumbuhan jumlah uang 

yang cepat tanpa diimbangi pertambahan produksi dapat menyebabkan inflasi. 

Berlimpahnya jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan untuk transaksi akan 

mendorong masyarakat untuk melakukan spekulasi terhadap valuta asing yang akan 

menimbulkan pelemahan nilai rupiah. Sebaliknya, apabila peningkatan prodiksi 

lebih cepat dari pada pertumbuhan jumlah uang beredar akan mengakibatkan 

deflasi. Hal tersebut akan mengakibatkan pendapatan dunia usaha akan menurun 

dan akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. 

 

5. Pengaruh  inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan. hasil uji t menguatkan bilangan tersebut, yang mengarah pada kondisi 

yaitu: berdasarkan hasil uji t, jika nilai t hitung > t tabel dipengaruhi secara parsial, 

karena nilai t hitung 0,236 lebih kecil dari t tabel 1,812 maka hipotesis 



 

 
 

menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, 

ditolak. Sehingga Ha ditolak dan Ho diterima.  

Dalam hal ini, inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan atau tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Hal ini disebabkan oleh harga  

produksi yang meningkat dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Karena 

masyarakat akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa. Sehingga, 

walaupun terjadi penurunan inflasi pada suatu periode (kuartal) pertumbuhan 

ekonomi tidak langsung berdampak negatif. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Nanga (2005) yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi akan mengakibatkan 

menurunnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiatin (2016) dengan 

judul pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 

indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Artinya ketika inflasi meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Secara teoritis hubungan antara inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan hal menarik untuk dicermati. Inflasi yang 

rendah, bahkan berada di level deflasi, akan menekan pertumbuhan ekonomi dan 

inflasi yang terlalu tinggi juga akan membuat daya beli masyarakat turun 

mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Oleh karena itu, menjaga angka 

inflasi perlu memperhatikan dua faktor sekaligus yaitu level inflasi yang membuat 

denyut perekonomian bisa optimum dan sekaligus tidak membuat daya beli 

masyarakat turun.   



 

 
 

Menurut analisis penulis, inflasi yang tinggi akan membuat daya beli 

masyarakat menurun, yaitu disaat biaya pengeluaran atau belanja membengkak, 

sedangkan gaji atau penghasilan stagnan, masyarakat akan lebih irit berbelanja. Hal 

itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Karena penggerak ekonomi 

terbesar adalah konsumsi masyarakat. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan 

ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman 

empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan 

masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi. 

6. pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia 

melalui inflasi 

Hasil penelitian berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai pengaruh 

langsung sebesar -0,656 yang artinya nilai pengaruh langsung lebih kecil dari nilai 

pengaruh tidak langsung yaitu 0,022. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

suku bunga melalui inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tingkat suku bunga yang rendah dapat membuat investasi meningkat dan 

pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat. 

Hasil ini sesuai teori dimana teori menyatakan apabila suku bunga tinggi, maka 

jumlah investasi akan berkurang yang artinya pertumbuhan ekonomi menurun. 

Sebaliknya, apabila suku bunga rendah maka akan mendorong banyak investasi 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010). Hal ini 

memberikan bukti bahwa suku bunga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi baik secara positif maupun negatif. 



 

 
 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sundjaja dan Barlian,2003) saat 

tingkat suku bunga rendah, maka dana yang mengalir disuatu negara akan semakin 

banyak sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Sebaliknya, ketika 

tingkat suku bunga tinggi, maka sedikit dana yang mengalir akan mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi yang rendah. 

Menurut analisis penulis, Inflasi dan suku bunga memiliki korelasi terbalik, 

dimana ketika inflasi mengalami peningkatan maka tingkat suku bunga menurun. 

Sebaliknya, ketika tingkat suku bunga menurun, permintaan terhadap pinjaman 

akan lebih banyak, dimana masyarakat akan memilih untuk meminjam lebih banyak 

uang daripada menabung. Artinya, semakin banyak uang yang akan dibelanjakan 

maka pertumbuhan ekonomi dan inflasi mengalami kenaikan. 

Ketika suku bunga meningkat, permintaan terhadap pinjaman menurun. 

Karena masyarakat lebih memilih untuk menabung sebab tingkat pengembalian 

dari tabungan lebih tinggi. Hal ini akan berimbas pada banyak sedikitnya jumlah 

uang yang dibelanjakan, sehingga melambatnya perekonomian dan inflasi 

menurun. 

7. pengaruh  jumlah uang beredar  terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inflasi 

Hasil penelitian Berdasarkan hasil perhitungan diketahui nilai pengaruh 

langsung sebesar -1,123 artinya nilai pengaruh langsung lebih kecil dari nilai 

pengaruh tidak langsung yaitu 0,035. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah 

uang beredar melalui inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  



 

 
 

Menurut pandangan keynes, dijelaskan bahwa uang tidak netral, dalam 

antrian uang memiliki peranan dalam mempengaruhi sektor riil. Konsep inilah yang 

menjadi dasar penggunaan uang beredar sebagai variabel antara suatu jumlah 

mekanisme kebijakan transmisi moneter. Dalam pelaksanaanya, efektivitas 

kebijakan moneter tersebut tergantung pada hubungan antara uang yang beredar 

dengan variabel ekonomi utama seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Menurut analisis penulis, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga. 

Inflasi dapat tejadi jika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat dibandingkan 

dengan persediaan barang yang dijual di pasaran. Saat masyarakat cenderung 

memiliki banyak uang, permintaan barang akan naik. Namun kenaikan permintaan 

barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan jumlah barang yang tersedia dipasar. 

Akibatnya, harga barang akan mengalami kenaikan. Jika jumlah uang beredar 

mengalami peningkatan maka inflasi juga akan meningkat begitupun dengan 

pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak dapat mendorong 

kenaikan harga barang-barang secara umum (inflasi). Dan jika jumlah uang beredar 

terlalu sedikit atau menurun maka kegiatan ekonomi akan menjadi surut.
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

indonesia 

2. Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

indonesia 

3. Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di indonesia 

4. Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di indonesia 

5. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

indonesia  

6. Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui inflasi.  

7. Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui inflasi.  

B. Saran  

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan dari 

pembahasan sebelumnya, maka dapat diajukan sebagai berikut: 
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1. Perlunya peningkatan suku bunga terhadap bank-bank umum yang ada 

di indonesia, agar para investor berminat menginvestasikan modalnya di 

indonesia. 

2. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bersinergi secara baik dan 

saling mendukung demi terciptanya pertumbuhan ekonomiyang terus 

meningkat dari tahun ketahun. 

3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan atau mengeluarkan kebijakan 

yang dapat mengontrol tingkat inflasi di indonesia. 
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