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ABSTRAK 

Nama                : Annisa Abdullah 

NIM                : 90300118063 

Jurusan    : Ilmu Ekonomi 

                             Judul Skripsi    : Pengaruh Inflasi, Upah Minimum, Belanja Modal Dan 

Pengangguran Terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

Indonesia 

 

Skripsi ini membahas tentang pengaruh inflasi, upah minimum, belanja 

modal dan pengangguran terhadap produk domestik regional bruto di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi, mengetahui pengaruh upah minimum terhadap produk domestik 

regional bruto, mengetahui belanja modal terhadap produk domestik regional 

bruto dan mengetahui pengaruh pengangguran terhadap produk domestik regional 

bruto di Indonesia pada tahun 2019-2021. 

Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Periode 

penelitian ini adalah 3 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Jenis penelitian 

ini adalah peneltian kuantitatif dengan metode regresi data panel dan model yang 

terpilih adalah fixed effect model dengan menggunakan bantuan software Eviews. 

Hasilnya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan 

terhadap produk domestik regional bruto. Upah minimum berpengaruh positif 

signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Belanja Modal berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto dan 

pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap produk domestik regional 

bruto. 

 

Kata Kunci: Inflasi, Upah Minimum, Belanja Modal, Pengangguran, Produk 

Domestik Regional Bruto 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat menunjang perekonomian 

baik di dalam negeri maupun diluar negeri sehingga dalam perdagangan 

internasional negara Indonesia salah satu perhatian negera-negara lain yang 

dianggap memiliki perkonomian yang baik di masa depan dengan sumber daya 

alam yang dimilikinya. Indonesia dapat dikatakan sedang di fase maju dan 

berubah menjadi negara yang lebih sejahtera apabila pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun bertumbuh positif. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara 

Indonesia dari tahun sebelumnya membuat pemerintah khawatir jika Indonesia 

mengalami depresi maupun resesi. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 hingga 

tahun 2021, di mana Indonesia mengalami resesi dan keterbatasa aktivitas 

perekonomian yang disebabkan Pandemi Covid-19. Berakibat pada peningkatan 

pengangguran, merosotnya taraf kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

(Pratiwi et al., 2020). 

Permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait pertumbuhan ekonomi 

merupakan permasalahan dalam jangka panjang sebab sangat dipengaruhi oleh 

inflasi, upah, belanja modal, dan pengangguran. Indonesia pertumbuhan ekonomi 

di setiap daerahnya merupakan tujuan akhir, sebab pembangunan daerah yang 

berkembang akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang juga 

menjadi tolak ukur keberhasilan ekonomi jangka panjang Indonesia (Luthfi & 

Agustin, 2021). 
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Tabel 1.1 PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di 

Indonesia Tahun 2020-2021  

(Miliar Rupiah)  

Provinsi 
Harga Konstan 2010 

 2020   2021  

Aceh  Rp           131.581   Rp           135.250   

Sumatera Utara  Rp           533.746   Rp           547.652  

Sumatera Barat  Rp           169.417   Rp           174.996  

Riau  Rp           489.984   Rp           506.458  

Jambi  Rp           148.449   Rp           153.882  

Sumatera Selatan  Rp           315.129   Rp           326.408  

Bengkulu  Rp             46.338   Rp             47.840  

Lampung  Rp           240.294   Rp           247.002 

Kep. Bangka Belitung  Rp             52.699   Rp             55.361  

Kep. Riau  Rp           174.959  Rp           180.952 

Dki Jakarta  Rp         1.792.403   Rp         1.856.301  

Jawa Barat  Rp         1.453.381   Rp         1.507.746  

Jawa Tengah  Rp           965.226   Rp           997.317  

Di Yogyakarta  Rp           101.684   Rp           107.309  

Jawa Timur  Rp         1.611.508   Rp         1.669.117  

Banten  Rp           441.137   Rp           460.740  

Bali  Rp           147.521   Rp           143.870  

Nusa Tenggara Barat  Rp             93.289   Rp             95.437  

Nusa Tenggara Timur  Rp             68.810   Rp             70.538  

Kalimantan Barat  Rp           134.743   Rp           141.187  

Kalimantan Tengah  Rp             98.934   Rp           102.294  

Kalimantan Selatan  Rp           130.857  Rp           135.413  

Kalimantan Timur  Rp           472.555   Rp           484.297  

Kalimantan Utara  Rp             60.746   Rp             63.163  

Sulawesi Utara  Rp             88.126   Rp             91.791  

Sulawesi Tengah  Rp           134.153   Rp           149.850  

Sulawesi Selatan  Rp           328.155   Rp           343.403  

Sulawesi Tenggara  Rp             93.447   Rp             97.277  

Gorontalo  Rp             28.425   Rp             29.110  

Sulawesi Barat  Rp             32.055   Rp             32.875  

Maluku  Rp             30.765   Rp             31.701  

Maluku Utara  Rp             28.021   Rp             32.615 

Papua Barat  Rp             61.604   Rp             61.289  

Papua  Rp           137.787   Rp           158.611  

Indonesia  Rp      1.072.305.480   Rp      1.111.886.850  

Sumber: Badan Busat Statistik (2022) 
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Pengukuran yang paling penting untuk menilai pembangunan ekonomi 

suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Seperti pernyataan Sukirno (2015) 

bahwa dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari tahun ke 

tahun, maka dapat dinilai capaian dan keberhasilan negara dalam mengatur 

kegiatan ekonomi dalam jangka pendek dan mendorong perekonomian dalam 

jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi ialah ukuran sejauhmana kegiatan ekonomi suatu 

negara menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat selama periode 

waktu tertentu (M. P. & S. Todaro, 2006). Sukirno (2004) menyatakan bahwa 

tingkat perkembangan ekonomi yang dihasilkan suatu negara diindikasikan 

dengan peningkatan pendapatan nasional riil yang diperoleh suatu negara. Pada 

intinya aktivitas ekonomi ialah proses penggunaan determinan produksi untuk 

mendapatkan output yang diukur dengan memakai indikator Produk Domestik 

Bruto (PDB). Olehnya, PDB disimpulkan sebagai salah satu unsur utama dan 

signifikan dalam melihat kesehatan perekonomian suatu negara (Mankiw, 2006). 

Tabel 1.1 menjelaskan terjadinya perubahan kenaikan Produk Domestik 

Bruto Indonesia sejak tahun 2020-2021, pada tahun 2020 Produk Domestik Bruto 

mengalami penurunan, yakni sebesar Rp 226.595.1 miliar. Hal ini disebabkan 

pada tahun yang bersangkutan terjadi wabah Covid-19 yang mengakibatkan 

perekonomian di seluruh negara termasuk Indonesia merosot. pada tahun 2020 

hingga 2021 PDB mengalami peningkatan sebesar Rp 396.425.3 miliar. Hal ini 

disebabkan dengan membaiknya mobilitas penduduk yang mendorong konsumsi 

rumah tangga dan investasi meningkat (BPS, 2022). Tabel 1.1 juga menjelaskan 
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perkembangan PDRB berdasarkan provinsi dengan tingkat PDRB tertinggi di 

Indonesia, provinsi dengan nilai PDRB tertinggi ialah provinsi DKI Jakarta 

sebesar Rp. 1.856.301 miliar rupiah. di susul oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 

Rp. 1.669.117 miliar rupiah. Selanjutnya Jawa Barat sebesar Rp. 1.507.746 miliar 

rupiah. Perkembangan PDRB disetiap daerah juga mengalami penurunan pada 

tahun 2020 akibat covid-19 yang berimbas pada perekonomian nasional terjadinya 

penurunan. 

Perkembangan perekonomian suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh 

tingkat inflasi. Dampak inflasi akan memperlambat kemajuan perekonomian 

(Sukirno, 2015). Lebih lanjut, k Indonesia mengatakan inflasi yang tidak stabil 

akan mengganggu stabilitas pengambilan keputusan agen ekonomi yang 

memperlambat pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2022). 

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga baik secara umum maupun 

terus-menerus (Sukirno, 2015). Harga pasar dapat dilihat melalui tinggi rendahnya 

inflasi, apabila harga pasar tinggi maka inflasinya tinggi, begitupun sebaliknya 

apabila harga pasar sedang stabil menunjukkan tingkat inflasi yang rendah. Inflasi 

adalah kenaikan persentase tahunan pada tingkatan harga umum yang diukur 

melalui indeks harga konsumen. Hal itu memberikan kesimpulan apabila kenaikan 

suatu barang hanya satu barang saja maka hal ini tidak dapat didefinisikan sebagai 

inflasi, namun ketika harga barang dan jasa juga terjadi kenaikan maka hal ini 

dapat diartikan sebagai inflasi.  
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Tabel 1.2 Tingkat Inflasi Menurut Provinsi di Indonesia 

Tahun 2020-2021 (Persen) 

Provinsi 
Inflasi 

 2020   2021  

Aceh 0,99 0,21 

Sumatera Utara 0,75 1,96 

Sumatera Barat 2,11 1,40 

Riau 0,55 0,05 

Jambi 0,72 0,48 

Sumatera Selatan 0,58 1,84 

Bengkulu 0,14 0,39 

Lampung 2,00 2,19 

Kep. Bangka Belitung 1,08 3,75 

Kep. Riau 1,18 2,26 

Dki Jakarta 0,26 0,45 

Jawa Barat 2,18 1,69 

Jawa Tengah 1,56 1,70 

Di Yogyakarta 1,40 2,29 

Jawa Timur 0,46 0,35 

Banten 0,21 0,69 

Bali 0,80 1,40 

Nusa Tenggara Barat 0,60 2,12 

Nusa Tenggara Timur 0,61 1,67 

Kalimantan Barat 0,41 0,37 

Kalimantan Tengah 0,35 0,86 

Kalimantan Selatan 1,68 2,55 

Kalimantan Timur 0,25 2,15 

Kalimantan Utara 1,32 2,73 

Sulawesi Utara 0,71 2,65 

Sulawesi Tengah 1,81 0,16 

Sulawesi Selatan 0,15 2,24 

Sulawesi Tenggara 0,45 2,58 

Gorontalo 0,88 0,92 

Sulawesi Barat 1,78 4,39 

Maluku 0,21 4,01 

Maluku Utara 0,76 1,03 

Papua Barat 0,24 0,99 

Papua 0,22 1,79 

Indonesia 1,68 1,87 

Sumber: Badan Busat Statistik (2022) 
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Sukirno (2015) mengemukakan tujuan jangka panjang pemerintah ialah 

menjaga tingkat inflasi yang dapat mencapai tingkat rendah. Tingkat inflasi yang 

tinggi mengakibatkan berbagai dampak buruk yaitu berkurangnya produktif 

investasi, menurunnya tingkat kegiatan ekonomi, bertambahnya jumlah 

pengangguran, produk negara yang tidak dapat berkompetisi di pasar 

Internasional, menurunya jumlah ekspor dan meningkatnya jumlah impor serta 

memburuknya kedudukan neraca pembayaran. Apabila inflasi tidak ditangani 

dengan baik maka dapat memengaruhi kemampuan ekonomi pada suatu negara, 

hal itu juga memengaruhi pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan 

masyarakat.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Pratiwi et al. (2020) dan Ratnasari 

(2019) memperlihatkan inflasi berpengaruh negatif terhadap PDB. Sukirno (2015) 

mengemukakan bahwa inflasi yang tinggi akan menurunkan kemajuan ekonomi. 

Dampak dari biaya hidup yang terus meningkat menyebabkan berbagai aktivitas 

masyarakat tidak menguntungkan. Hal tersebut mengakibatkan terguncangnya 

perekonomian pada suatu negara yang mengakibatkan bentuk penerimaan suatu 

negara. Berbanding terbalik dengan riset yang dilakukan oleh Daniel (2019) yang 

memperlihatkan hasil bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB. 

Tabel 1.2 memperlihatkan perubahan tingkat inflasi di Indonesia sejak dua 

tahun terakhir. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 1,8% hal ini 

disebabkan adanya kenaikan tarif listrik. Tahun 2021 menjadi tahun dengan 

tingkat inflasi terendah sejak lima tahun terakhir, ini diakibatkan adanya wabah 

Covid-19 yang membuat pembatasan interaksi langsung masyarakat sehingga 
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daya beli masyarakat menurun. Hal ini terjadi juga dengan beberapa kota yang 

tersebar di Indonesia, misalnya di Sulawesi Selatan tingkat inflasi pada tahun 

2020 sebesar 0,15% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 0.05%. Kemudian 

untuk provinsi DKI Jakarta tingkat inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,59% 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,64%. Namun, DKI Jakarta 

masih memegang sebagai provinsi dengan tingkat inflasi yang tertinggi di 

Indonesia, disusul oleh Jawa Barat sebesar 1,71%. 

Penetapan upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup 

masyarakat, kemampuan perusahaan untuk berkembang dan bertahan, keadaan 

pasar tenaga kerja, indeks harga konsumen, tingkat upah minimum antardaerah, 

perkembangan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka pemerintah menganalisis serta menetapkan nominal 

upah minimum pada tiap wilayah, ketika pemerintah ingin menaikkan nominal 

upah minimum pada wilayah tertentu. Namun jika pemerintah tidak 

mempertimbangkan beberapa ketentuan yang telah disebutkan maka dapat 

mengakibatkan roda perekonomian yang terganggu dan terhambat serta dapat 

menimbulkan tidak seimbangnya perekonomian akibat naiknya tingkat upah pada 

wilayah tersebut. Oleh sebab itu, apabila kenaikan upah minimum kurang tepat 

maka akan memengaruhi tingkat produksi, konsumsi serta distribusi (Hutagalung 

& Santosa, 2019). 
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Tabel 1.3. Tingkat Upah Minimum Menurut Provinsi Indonesia 

Tahun 2020-2021 

Provinsi 

Upah Minimum Regional/Propinsi 

(Rupiah) 

2020 2021 

  Aceh  Rp      2.916.810   Rp      3.165.031  

  Sumatera Utara  Rp      2303.403   Rp      2.499.423  

  Sumatera Barat  Rp      2.289.220   Rp      2.484.041  

  Riau  Rp      2.662.026   Rp      2.888.564  

  Jambi  Rp      2.423.889   Rp      2.630.162  

  Sumatera Selatan  Rp      2.804.453   Rp      3.043.111  

  Bengkulu  Rp      2.040.407   Rp      2.213.604  

  Lampung  Rp      2.241.270   Rp      2.432.002  

  Kep. Bangka Belitung  Rp      2.976.706   Rp      3.230.024  

  Kep. Riau  Rp      2.769.754   Rp      3.005.460  

  Dki Jakarta  Rp      3.940.973   Rp      4.276.350  

  Jawa Barat  Rp      1.668.373   Rp      1.810.351  

  Jawa Tengah  Rp      1.605.396   Rp      1.742.015  

  Di Yogyakarta  Rp      1.570.923   Rp      1.704.608  

  Jawa Timur  Rp      1.630.059   Rp      1.768.777  

  Banten  Rp      2.267.990   Rp      2.460.997  

  Bali  Rp      2.297.969   Rp      2.494.000  

  Nusa Tenggara Barat  Rp      2.012.610   Rp      2.183.883  

  Nusa Tenggara Timur  Rp      1.795.000   Rp      1.950.000  

  Kalimantan Barat  Rp      2.211.500   Rp      2.399.699  

  Kalimantan Tengah  Rp      2.663.435   Rp      2.903.145  

  Kalimantan Selatan  Rp      2.651.782   Rp      2.877.449  

  Kalimantan Timur  Rp      2.747.561   Rp      2.981.379  

  Kalimantan Utara  Rp      2.765.463   Rp      3.000.804  

  Sulawesi Utara  Rp      3.051.076   Rp      3.310.723  

  Sulawesi Tengah  Rp      2.123.040   Rp      2.303.711  

  Sulawesi Selatan  Rp      2.860.382   Rp      3.103.800  

  Sulawesi Tenggara  Rp      2.351.870   Rp      2.552.015  

  Gorontalo  Rp      2.384.020   Rp      2.788.826  

  Sulawesi Barat  Rp      2.381.000   Rp      2.678.863  

  Maluku  Rp      2.400.664   Rp      2.604.961  

  Maluku Utara  Rp      2.508.091   Rp      2.721.530  

  Papua Barat  Rp      2.934.500   Rp      3.134.600  

  Papua  Rp      3.240.900   Rp      3.516.700  

  Indonesia  Rp      2.455.662   Rp      2.672.371  

       Sumber: Badan Busat Statistik (2022) 
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Upah minimum memiliki peranan penting terhadap kaum muda yang ingin 

bekerja dalam pasar tenaga kerja. Keseimbangan pada upah minimum bagi kaum 

muda relatif rendah, hal itu disebabkan oleh kurangnya keahlian serta pengalaman 

yang dimiliki. Upah minimum sangat berdampak pada seberapa banyak keahlian 

dan pengalaman pekerja, namun hal tersebut tidak memengaruhi tenaga kerja 

yang ada, hal ini disebabkan oleh upah keseimbangan yang berada di atas upah 

minimum (Mankiw, 2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Romi (2021) dan Luthfi & Agustin (2021) 

memperlihatkan hasil bahwa upah minimum memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Salah satu elemen penting untuk memastikan masyarakat 

memiliki kehidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki 

kualitas hidup yang baik maka dibuktikan dengan upah minimum regional. Jika 

ekonomi berjalan dengan baik, maka kemungkinan ada peningkatan jumlah 

pekerja yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi. 

Perkembangan upah minimum Indonesia setiap tahunnya diperlihatkan 

dalam Tabel 1.3. Dari tabel memperlihatkan peningkatan upah minimum hal yang 

sangat krusial untuk diperhatikan karena adanya peningkatan biaya hidup dan 

inflasi setiap tahun. Upah minimum Indonesia pada tahun 2017 sebesar 

Rp1.997.819, kemudian mengalami peningkatan dengan selisih sebesar 

Rp271.055 sehingga pada tahun 2018 upah minimum Indonesia sebesar 

Rp2.268.874 kemudian pada tahun 2019 upah minimum sebesar Rp2.455.662, 

untuk tahun 2020 sebesar Rp2.672.371. Kemudian untuk tahun 2021 upah 

minimum Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1.09% atau sekitar Rp29.128 
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dari tahun sebelumnya (BPS, 2022). Perkembangan upah juga dialami di setiap 

provinsi di Indonesia, upah pada Tabel 1.3 menunjukkan provinsi yang memiliki 

tingkat upah tertinggi. DKI Jakarta memiliki tingkat upah minium tertinggi 

dengan nilai sebesar Rp4.276.350, kemudian disusul dengan provinsi Papua 

sebesar Rp3.516.700. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat upah minimum 

sebeser Rp3.103.800 pada tahun 2020 dan diurutan ketujuh dengan tingkat upah 

minimum tertinggi di Indonesia. 

Todaro (2006) mengidentifikasi tiga penggerak utama dalam kemajuan 

ekonomi. Pertama, akumulasi modal mencakup serangkaian investasi baru yang 

dilakukan aset berwujud, dan sumber daya manusia. Kedua adalah pertambahan 

penduduk, yang meningkatkan angkatan kerja. Ketiga, perkembangan teknologi. 

Aset yang diperoleh melalui belanja modal ialah syarat utama bagi pemerintah 

daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Pemerintah daerah 

mengalokasikan kas sebaga APBD dalam hal penambahan aset tetap. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2021) & Sa’adah (2019) 

memperlihatkan hasil belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Teori Adolf Wagner mengemukakan bahwa dana yang akan dikeluarkan 

dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah semakin lama maka semakin 

meningkat. Hal itu disebut oleh Wagner sebagai hukum peningkatan peran 

pemerintah. Semakin tinggi peran pemerintah terhadap aktivitas serta jalannya 

ekonomi masyarakat maka akan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. 

(Ferry, 2019). 
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Tabel 1.4 Realisasi Belanja Modal di 34 Provinsi di Indonesia Tahun 

2020-2021 Miliar rupiah 

Provinsi 
Belanja Modal (Miliar)  

2020 2021 

  Aceh Rp        8.398,09   Rp        8.145,39  

  Sumatra Utara  Rp     10.274,83   Rp        8.037,23  

  Sumatra Barat  Rp        5.715,49   Rp        4.179,28  

  Riau  Rp        6.665,30   Rp        4.266,47  

  Jambi  Rp        5.080,89   Rp        3.077,80  

  Sumatra Selatan  Rp        9.289,40   Rp        8.931,22  

  Bengkulu  Rp        2.744,20   Rp        1.808,04  

  Lampung  Rp        5.221,99   Rp        3.954,79  

  Dki Jakarta  Rp     18.041,25   Rp        9.931,32  

  Jawa Barat  Rp     19.232,05   Rp     15.525,09  

  Jawa Tengah  Rp     15.624,36   Rp     12.950,03  

  Di Yogyakarta  Rp        3.228,11   Rp        2.235,30  

  Jawa Timur  Rp     22.705,26   Rp     18.575,73  

  Kalimantan Barat  Rp        5.133,77   Rp        5.297,43  

  Kalimantan Tengah  Rp        5.924,00   Rp        4.561,88  

  Kalimantan Selatan  Rp        5.277,67   Rp        4.171,29  

  Kalimantan Timur  Rp        9.563,69   Rp        6.380,51  

  Sulawesi Utara  Rp        3.667,17   Rp        2.702,72  

  Sulawesi Tengah  Rp        4.126,89   Rp        3.158,15  

  Sulawesi Selatan  Rp        8.685,62   Rp     10.272,64  

  Sulawesi Tenggara  Rp        6.979,82   Rp        6.666,30  

  Bali  Rp        4.771,65   Rp        4.522,42  

  Ntb  Rp        4.060,74   Rp        3.245,41  

  Ntt  Rp        6.216,77   Rp        5.767,83  

  Maluku  Rp        3.248,28   Rp        3.817,07  

  Papua  Rp        9.650,11   Rp        7.804,89  

  Maluku Utara  Rp        3.984,21   Rp        3.864,93  

  Banten  Rp        7.366,82   Rp        9.500,92  

  Bangka Belitung  Rp          3.113,63   Rp        1.669,52  

  Gorontalo  Rp        1.551,21   Rp        1.739,61  

  Kepulauan Riau  Rp        3.122,87   Rp        2.083,10  

  Papua Barat  Rp        6.147,53   Rp        5.108,12  

  Sulawesi Barat  Rp        1.732,66   Rp        1.426,90  

  Indonesia  Rp        236.668,39  Rp        196.815,17 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022) 
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Tabel 1.4, memperlihatkan signifikansi peningkatan belanja modal di 

Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan hal ini 

disebakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih dimaksudkan 

dengan program pemulihan dan dukungan subsidi konsumsi rumah tangga dan 

tidak untuk pengeluaran pemerintah atau belanja modal. Perkembangan belanja 

modal di setiap daerah memiliki perbedaan misalnya DKI Jakarta memiliki nilai 

belanja modal pada tahun 2020 sebesar Rp3.173,22 miliar. Kemudian untuk 

daerah pulau jawa lainya seperti Jawa Timur besaran nilai belanja modal tahun 

2020 sebesar Rp14.474,64 miliar, Jawa Tengah sebesar Rp9.914,82 miliar, dan 

disusul oleh Jawa Barat sebesar Rp14.070,13 miliar. Kemudian untuk diluar pulau 

jawa seperti Provinsi Sulawesi selatan nilai belanja modal tahun 2020 sebesar 

Rp6.811,54 miliar, Sumatera selatan sebesar Rp8.710,39 miliar (BPS, 2021). 

Setiap daerah diberikan hak untuk mengelola keuanganya sendiri yang 

tertuang di dalam UU terkait dengan otonomi daerah. Begitu pula dengan 

pengelolaan terkait belanja modal yang tertuang dalam APBD setiap daerah dan 

belanja modal memiliki pengaruh dalam pembentukkan kegiatan ekonomi di 

setiap daerah. Oleh karena itu, belanja modal memainkan peranan yang krusial 

dalam kegiatan ekonomi daerah. Belanja modal yang terjadi di setiap daerah 

memiliki nilai yang berbeda-beda dari sumber keuangan daerah yang memiliki 

nilai yang berbeda juga.  

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya diikuti dengan adanya lapangan 

pekerjaan yang baru. Saat perekonomian berkembang, artinya produksi produk-

produk ekonomi ikut mengalami pertumbuhan. Apabila hal tersebut terjadi, maka 
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keperluan akan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu komiditi pun ikut 

bertambah. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai keterkaitan 

yang kuat karena masyarakat yang bekerja dapat menghasilkan produk, sedangkan 

pengangguran tidak memberikan peran dalam peningkatan produksi (Salvatore, 

2013). 

Todaro (2006) menyatakan apabila terdapat peningkatan produksi pada 

pertumbuhan ekonomi maka pemerintah diharapkan dapat menambah lapangan 

kerja yang tersedia, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dampak 

positif dari pertumbuhan ekonomi ialah terciptanya lapangan kerja yang baru. 

Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka produksi barang dan jasa juga ikut 

mengalami kenaikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi (2018) memperlihatkan bahwa 

hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dapat diterangkan 

dengan menggunakan hukum okun. Arthur Okum menyatakan adanya hubungan 

negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, yang artinya ketika 

tingkat pengangguran semakin tinggi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi 

akan semakin menurun. 
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Tabel 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi 

di Indonesia Tahun 2020-2021 (Persen) 

Provinsi 

Pengangguran Terbuka 

(Persen) 

2020 2021 

Aceh 6,59 6,3 

Sumatera Utara 6,91 6,33 

Sumatera Barat 6,88 6,52 

Riau 6,32 4,42 

Jambi 5,13 5,09 

Sumatera Selatan 5,51 4,98 

Bengkulu 4,07 3,65 

Lampung 4,67 4,69 

Kep. Bangka Belitung 5,25 5,03 

Kep. Riau 10,34 9,91 

Dki Jakarta 10,95 8,5 

Jawa Barat 10,46 9,82 

Jawa Tengah 6,48 5,95 

Di Yogyakarta 4,57 4,56 

Jawa Timur 5,84 5,74 

Banten 10,64 8,98 

Bali 5,63 5,37 

Nusa Tenggara Barat 4,22 3,01 

Nusa Tenggara Timur 4,28 3,77 

Kalimantan Barat 5,81 5,82 

Kalimantan Tengah 4,58 4,53 

Kalimantan Selatan 4,74 4,95 

Kalimantan Timur 6,87 6,83 

Kalimantan Utara 4,97 4,58 

Sulawesi Utara 7,37 7,06 

Sulawesi Tengah 3,77 3,75 

Sulawesi Selatan 6,31 5,72 

Sulawesi Tenggara 4,58 3,92 

Gorontalo 4,28 3,01 

Sulawesi Barat 3,32 3,13 

Maluku 7,57 6,93 

Maluku Utara 5,15 4,71 

Papua Barat 6,80 5,84 

Papua 4,28 3,33 

Indonesia 7,07 6,49 

  Sumber: Badan Busat Statistik (2022) 
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Tabel 1.5 terlihat pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 

cenderung meningkat akibat dari Covid-19, peningkatan tertinggi terjadi pada 

tahun 2020 yakni meningkat sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Hal ini akibat 

dari pemutusan kerja yang terjadi selama pandemi. Tahun 2021 menjadi 6,49% 

atau menurun dari tahun 2020 karena perbaikan ekonomi pada tahun 2020. 

Terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi. Salah 

satunya Provinsi Kep. Riau yang pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka 

sebesar 9,91% yang hanya turun 0,43% dari tahun sebelumnya. Kemudian disusul 

oleh Provinsi Jawa Barat sebesar 9,82% terjadi penurunan sebesar 0,64% dari 

tahun sebelumnya. Kemudian Ada Provinsi Banten sebesar 8,98%, DKI Jakarta 

sebesar 8,5%, dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,06%. 

Dainty et al. (2020) menunjukkan pengangguran memberikan pengaruh 

negatif pada PDRB. Ini berarti kenaikan PDRB berdampak pada penyerapan 

tenaga kerja yakni tingkat pengangguran akan berkurang, begitu pun sebaliknya. 

Hukum Okum yang mengidentifikasikan pengaruh antara pertumbuhan ekonomi 

dan pengangguran sebagai hubungan yang negatif. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Purwanti & Rahmawati (2021) menunjukkan hasil berbeda 

pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi di daerah Indonesia masih menjadi sebuah fenomena 

yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneltian ini mengangkat judul 

“Pengaruh Inflasi, Upah, Belanja Modal dan Pengangguran terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto Indonesia” 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penelitian ini akan berusaha untuk mengetahui: 

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia?  

2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia?  

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia? 

4. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk menganalisa pengaruh inflasi terhadap PDRB di Indonesia 

2. Untuk menganalisa pengaruh upah minimum terhadap PDRB di Indonesia 

3. Untuk menganalisa pengaruh belanja modal terhadap PDRB di Indonesia 

4. Untuk menganalisa pengaruh pengangguran terhadap PDRB di Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat tentang pembangunan 

khususnya terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi daerah di 

Indonesia. 

2. Sebagai salah satu bahan referensi kepada peneliti lain yang akan mengkaji 

topik yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Produk Domestik Bruto  

Produk Domestik Bruto (PDB) ialah besaran nilai produksi barang atau jasa 

yang dilakukan oleh tiap sektor produksi oleh negara pada periode tertentu 

(Arsyad, 1999). Proses produksi barang dan jasa bisa dilakukan  oleh semua 

negara di dunia. Apabila terdapat perusahaan asing yang beroperasi pada suatu 

negara maka dapat mendorong kenaikan nilai barang atau jasa yang dicapai oleh 

suatu negara. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam transaksi perekonomian. 

PDB dapat menjumlahkan pendapatan nasional dari nilai produksi yang telah 

disumbangkan. Jadi, PDB pada suatu negara diartikan sebagai nominal produk-

produk ekonomi yang telah dihasilkan oleh warga negara sendiri ataupun negara 

asing yang bekerja pada suatu negara (Sukirno, 2002).  

Mengetahui kondisi perekonomian pada suatu negara dapat dilihat dari 

indikator PDB pada periode tertentu saat memakai harga yang berlaku atau harga 

konstan. Terdapat dua perbedaan di antara kedua harga, PDB dengan harga 

berlaku dinilai sebagai penambahan barang atau jasa dengan nominal yang sama 

dengan periode tertentu, pada bagian ini PDB dapat dipakai dalam melihat 

struktur ekonomi atau pergeseran ekonomi. Sedangkan PDB dengan harga 

konstan dipakai sebagai dalam mengetahui pertumbuhan perekonomian per tahun 

(BPS 2021). 
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b. Metode Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)  

Mengetahui output PDB per tahun pada suatu negara dapat dilihat melalui 

pendapatan nasional. Arsyad (1999) mengemukakan ada tiga metode dalam 

menghitung nominal pendapatan nasional (PDB), yakni: 

1) Metode produksi  

Pada metode ini pendapatan nasional dapat dihitung dengan 

menjumlahkan pendapatan produksi barang atau jasa, contohnya pada saat 

membalas jasa atas penggunaan tanah, modal, tenaga, serta wiraswasta atau 

yang lebih dikenal sebagi entrepreneur sebagai bentuk sewa, bunga, upah 

atau gaji, dan laba.  

2) Metode Pendapatan  

Pendapatan nasional dapat dihitung melalui cara menjumlahkan 

pendapatan determinan produksi yang dipakai dalam memproduksi barang 

dan jasa seperti balas jasa penggunaan tanah, modal, tenaga dan wiraswasta 

(entrepreneur) berupa sewa, bunga, upah dan gaji, serta laba yang diperoleh 

oleh individu atau sekumpulan orang dalam masyarakat. 

3) Metode Pengeluaran  

Pada metode ini, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara 

menjumlahkan keseluruan pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. 

Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan ke dalam bentuk barang atau jasa 

dan beberapa memilih untuk menabung. Pada metode ini, pengeluaran dibagi 

menjadi 4 (empat) kategori yakni sebagai berikut: Pengeluaran konsumsi 

perindividu atau rumah tangga (personal consumption expenditure) yakni 
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barang dibagi menjadi dua yaitu barang yang tahan lama dan tidak tahan 

lama; Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah (government 

expenditure); Investasi domestik seperti bangunan, alat produksi yang awet, 

serta barang yang disediakan oleh perusahaan; Ekspor dikurang dengan 

Impor. Maka, perhitungan yang dapat digunakan pada metode pengeluaran 

dapat dirumuskan dengan cara berikut ini: 

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)……………………………..…………………(2.1) 

Keterangan:   

Y  : Pendapatan 

C  : Konsumsi 

I  : Investasi 

G  : Pengeluaran Pemerintah 

X-M : Ekspor Netto 

Ekonomi pada suatu negara dapat diartikan sebagai terjadinya 

pertumbuhan ketika kegiatan ekonomi meningkat dari periode sebelumnya. 

Maksudnya ialah, kenaikan akan terjadi apabila barang atau jasa yang 

diperoleh bertambah besar pada periode berikutnya (Arsyad, 1999). 

2. Upah Minimum 

a. Pengertian Upah 

Undang-Undang Nomor 13 Pasal 1 Angka 30 Tahun 2003 perihal 

Ketenagakerjaan bahwa upah ialah nominal yang akan dibayarkan sebagai bentuk 

balas jasa atau balasan atas tenaga yang telah dikeluarkan dalam mengerjakan 

pekerjaan yang telah diberikan sebagai gaji atau imbalan. Upah merupakan hak 
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tenaga kerja dalam bentuk uang yang diberikan oleh pengusaha kepada tenaga 

kerja yang telah diatur serta dibayarkan sesuai dengan kontrak kerja, kesepakatan, 

atau perundang-undangan dengan penambahan tunjangan untuk tenaga kerja atau 

keluarga dari tenaga kerja karena telah menyediakan barang atau jasa. 

b. Jenis-Jenis Upah 

Upah berdasarkan jens-jenisnya dengan menggunakan Hukum 

Ketenagakerjaan bidang Hubungan kerja sebagai sumber pustaka, yaitu sebagai 

berikut (Asyhadie, 2007):  

1) Nominal Upah merupakan nominal nilai yang akan dibayar secara tunai yang 

memiliki hak atas jasa atau barang yakni tenaga kerja sesuai dengan 

kesepakatan pada kontrak kerja. 

2) Upah Nyata merupakan nominal yang benar adanya dan harus diterima oleh 

tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan nilai beli menurut nominal upah 

yang diterima atau menurut keperluan biaya hidup. 

3) Upah Hidup diartikan sebagai upah yang didapatkan oleh tenaga kerja yang 

sekiranya dapat membiaya hidup sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya 

mencakup 37 kebutuhan pokok melainkan kebutuhan sosial keluarga seperti 

pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain. 

4) Upah Minimum merupakan nilai upah standar upah atau upah terendah yang 

diberikan dari pengusaha dalam penentuan nominal upah tenaga kerja pada 

perusahaannya. Terdapat perubahan standar setiap tahunnya dengan tujuan 

sebagai berikut: 
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a) Sebagai bentuk peran tenaga kerja agar terjadi sistem pada hubungan 

kerja 

b) Sebagai bentuk perlindungan untuk kelompok kerja dari sistem upah 

yang tidak sejalan dengan keperluan hidup tenaga kerja. 

c) Sebagai pendorong dalam pemberian upah berdasarkan jasa yang telah 

diberikan 

d) Sebagai bentuk agar tenaga kerja merasa tenang dan makmur dalam 

bekerja pada perusahaan 

e) Sebagai usaha atas dorongan tingkatan standar hidup secara normal 

f) Mengusahakan terdapatnya dorongan peningkatan melalui standar hidup 

secara normal. 

5) Upah adil ialah upah yang dinilai adil oleh pemberi kerja dan pekerja sebagai 

imbalan atas kerja. Upah yang adil ini sangat bervariasi dan tidak mengikuti 

upah minimum. 

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri 

Tenaga Kerja No. PER15/MEN/2018 perihal upah minimum ialah upah terendah 

yang diberikan setiap bulan berupa upah pokok dan tunjangan tetap. Pemerintah 

daerah dalam hal ini Gubernur mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan 

oleh Dewan Pengupahan Provinsi atau bupati/walikota dalam penetapan upah 

minimum berdasarkan kebutuhan kelayakan hidup serta mempertimbangkan 

produktifitas dan perkembangan ekonomi (Rusli, 2011).  

Upah minimum yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja diatur 

berdasarkan kebutuhan biaya hidup yang layak yakni disesuaikan atas pencapaian 
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upah minimum serta keperluan hidup yang layak. Dalam proses pencapaian 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) maka upah minimum kebutuhan hidup 

disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha (Rusli, 2011). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa upah dinilai sebagai 

pembayaran tenaga kerja atas jasa fisik yang telah diberikan oleh perusahaan. 

Perubahan nominal upah terpengaruh dari biaya produksi perusahaan. Ketika 

dipakai asumsi dengan melihat tingkat upah naik, dengan begitu akan mengalami 

hal-hal berikut ini (Sukirno, 2013; Sumarsono 2003):  

1. Dengan menaikkan nominal upah sehingga dapat meningkatkan biaya 

produksi perusahaan yakni dapat menaikkan biaya barang produksi per 

unit. Dampaknya ialah konsumen akan memberi respon negatif terhadap 

kenaikan harga barang yang akan membuat konsumen enggan atau 

mengurangi membeli barang tersebut.  

2. Jika upah naik, pengusaha lebih menyukai memakai teknologi padat 

modal demi proses produksi dalam pergantian keperluan penambahan 

tenaga kerja seperti keperluan terhadap barang modal seperti mesin dan 

lainnya. Efek substitusi tenaga kerja merupakan istilah yang biasa 

digunakan apabila terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang diperlukan 

sebab penggunaan mesin. 

Perdebatan mengenai upah minimum dari berbagai perbedaan pendapat 

yang terlihat melalui perselisihan antarkelompok serikat tenaga kerja yang 

menginginkan adanya kenaikan terhadap upah minimum dan para pengusaha 

melihat hal tersebut sebagai hal yang bertolak belakang dan tidak kompatibel 
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terhadap upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian dan menciptakan 

lapangan kerja yang baru (Nikita, 2022). 

Kehidupan masyarakat dalam perjanjian kontrak memiliki arti penting. 

Banyak tindakan yang dilakukan sehari-hari didasarkan pada akad. Dalam 

melakukan berbagai operasi komersial dan mengelola perusahaan dengan 

melakukan berkat perjanjian. Dapat dikatakan bahwa kontrak adalah alat sosial 

yang ada dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya setiap hari. Fakta ini 

menunjukkan betapa saling berhubungannya kontrak (perjanjian) dengan 

kehidupan sehari-hari dan betapa bermanfaatnya untuk mengejar berbagai jenis 

kepentingan. Akibatnya, itu bisa dimengerti pada apa yang ada di QS. Al-Baqaroh 

/ 2: 233 

تُّم   وَانِ   ا انَ   ارََد  ضِعوُ ْٓ لََدَكُم   تسَ ترَ  تمُ   اذِاَ عَلَي كمُ   جُناَحَ  فلََ  اوَ  آْ  سَلَّم  فِ   اٰتيَ تمُ   مَّ ا اٰللَّ  وَاتَّقوُا باِل مَع رُو   انََّ  وَاع لمَُو ْٓ

نَ  بمَِا اٰللَّ   بصَِي ر   تعَ مَلوُ 

Terjemahanya:  

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha 

melihat apa yang kamu kerjakan”.  

Ayat ini merujuk kepada gaji harus dibayarkan kepada karyawan sesuai 

dengan kinerja mereka dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika 

Anda ingin memberikan anak-anak Anda kepada ibu yang bersedia untuk 

menyusui mereka. Anda harus membayarnya dengan tepat; jika tidak, kontrak 

batal. Majikan harus membayar gaji dengan cara yang adil dan transparan untuk 

memastikan tidak ada pihak yang dirugikan (Ahmad, 1984). 
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3. Pengeluaran Pemerintah 

Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal dan moneter dalam kapasitasnya 

sebagai regulator. Baik pemerintah maupun konsumennya akan terlibat dalam 

kegiatan konsumsi. Sementara itu, pengeluaran pemerintah merupakan komponen 

kebijakan fiskal, maka pengeluaran pemerintah setiap tahun mengendalikan arah 

perekonomian dengan menentukan tingkat pengeluaran yang dirinci dalam APBN 

dan APB (Sukirno, 2015). Sedangkan dana yang dikeluarkan pemerintah ialah 

pengeluaran yang diperlukan untuk melaksanakan program pemerintah. Misalnya, 

jika pemerintah mengeluarkan arahan untuk membeli produk-produk ekonomi, 

pengeluaran pemerintah akan memperlihatkan biaya tersebut (Mangkoesoebroto, 

2001). 

Keynes dalam Idris (2016) mengemukakan peningkatan pengeluaran 

pemerintah dapat mempercepat ekspansi ekonomi. Keynes percaya bahwa 

pengeluaran pemerintah yang cenderung tinggi menyebabkan bertambahnya 

permintaan secara menyeluruh yang pada selanjutnya mendorong pertumbuhan 

ekonomi dalam hal hubungan antara pengeluaran publik dan pertumbuhan 

ekonomi. 

Teori Peacock dan Wiseman mencatat bahwa orang tidak menyukai 

membayar pajak yang tinggi untuk menutupi pengeluaran pemerintah yang 

meningkat, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pengeluarannya 

dengan memprioritaskan pengumpulan pajak yang meningkat. Pengeluaran oleh 

pemerintah meningkat karena penerimaan pajak juga meningkat (Fajri, 2019). 
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Rostow (1960) dan Musgrave (1959) dalam Nikita (2022) menghubungkan 

perkembangan investasi swasta sebagai proporsi dari GNP meningkat sedangkan 

investasi pemerintah sebagai persentase dari GNP diperkirakan akan menurun. 

Menurut Rostow, pada tingkat ekonomi berikutnya, pengeluaran pemerintah 

untuk inisiatif sosial seperti program perawatan kesehatan masyarakat dan 

program kesejahteraan hari tua menggantikan penyediaan infrastruktur (Nurhuda 

et al., 2012).  

Mengenai dengan hukum Wagner (1883), dapat dicermati bahwa terdapat 

berbagai faktor penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah, antara lain 

tumbuhnya fungsi kesejahteraan, perbankan, dan pembangunan serta fungsi 

pertahanan, keamanan, dan hukum. Pemerintah sebagai individu yang bertindak 

secara independen dari komunitas lain, hal ini lah yang menjadi dasar tesis hukum 

wagner (Ferry, 2019). 

Teori ekonomi makro menyatakan pengeluaran pemerintah terdiri ada tiga 

komponen utama yang dapat dikategorikan yakni: Pengeluaran pemerintah untuk 

produk dan jasa; gaji pegawai dan pengeluarannya lainnya; Pengeluaran 

pemerintah untuk transfer payment yakni pembayaran yang dicatat atau 

pembayaran langsung kepada penduduk yang terdiri dari pembayaran langsung 

untuk subsidi kepada kelompok individu yang berbeda di dalam masyarakat 

(Harvie, 2006). 

 

 

 



26 
 

 
 

4. Pengangguran 

a. Pengertian Pengangguran 

Unsur-unsur ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik (2021), 

mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang 

mencari pekerjaan, sedang mendirikan usaha baru, atau tidak sedang mencari 

pekerjaan yang disebabkan telah ditawari pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. 

Sedangkan  Sukirno (2004) menyatakan, pengangguran adalah suatu keadaan 

yakni seseorang yang sedang aktif mencari pekerjaan ingin melakukannya tetapi 

belum melakukannya.  

Masalah ekonomi makro dalam hal ini pengangguran berdampak langsung 

pada kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup. Kehilangan pekerjaan 

biasanya mengakibatkan penurunan standar hidup. Dalam artian, apabila politisi 

sering mempertimbangkan apakah langkah-langkah yang mereka usulkan akan 

dapat menciptakan lapangan kerja ketika membahas pengangguran dalam diskusi 

politik (Mankiw, 2006). 

Menentukan tingkat pengangguran suatu wilayah bisa didapatkan melalui 

dua kalsifikasi (Wahab, 2012):  

1) Pendekatan Angkatan Kerja jumlah pengangguran dapat dihitung menurut 

persentase dan perbandingan jumlah antara pengangguran dengan 

angkatan kerja. 

                  𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑛𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
 x100% 

2) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja yakni terbagi menjadi 2 (dua) yakni 

tenaga kerja yang bekerja secara penuh dan mencapai hingga 35 jam per 
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minggu dan setengah menganggur bagi tenaga kerja yang sudah memiliki 

pekerjaan tetapi belum memiliki jam kerja yang penuh yakni kurang dari 

35 jam per minggu. 

Teori Klasik menjelaskan secara tradisional, ketika ada surplus pekerja, gaji 

akan menurunkan output perusahaan. Sehingga sebagai hasil dari perusahaan yang 

mampu meningkatkan produksi sebagai akibat dari keuntungan yang diwujudkan 

dari biaya yang lebih rendah, kebutuhan akan karyawan akan terus meningkat. 

Jika harga agak stabil, kenaikan tenaga kerja berikutnya akan bisa terserap tenaga 

kerja tambahan di pasar (Gilarso, 2004). Teori klasik menyatakan bahwa jika 

terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja maka, gaji akan menurun dan output 

perusahaan akan menurun. Akibat perusahaan mampu meningkatkan produksi 

berkat keunggulan harga yang murah, maka peningkatan tenaga kerja akan terus 

meningkat. Jika harga cukup stabil, ekspansi tenaga kerja yang kemudian akan 

bisa terserap kelebihan tenaga kerja di pasar (Tohar, 2000). 

Teori Keynes mengemukakan untuk mengatasi masalah pengangguran 

mengklaim bahwa permintaan agregat yang rendah adalah penyebab sebenarnya 

dari masalah pengangguran. Sehingga output yang rendah daripada konsumsi 

yang buruk itulah yang menghambat pembangunan ekonomi. Keynes berpendapat 

bahwa sistem pasar bebas tidak dapat menangani hal ini. Biaya tenaga kerja akan 

naik, yang akan mengakibatkan berkurangnya gaji. Ini akan menjadi tidak 

menguntungkan karena gaji yang lebih rendah berarti lebih sedikit uang bagi 

konsumen untuk dibelanjakan pada barang. Terakhir, produsen terjadinya 

kerugian dan tidak akan bisa menyerap tenaga kerja (Todaro 1997). 



28 
 

 
 

Pencarian pekerjaan merupakan salah satu alasan mengapa pengangguran 

selalu muncul dalam proses jalannya perekonomian suatu negara, proses yang 

dilakukan orang dengan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan 

keterampilannya dikenal dengan istilah job hunting. Namun, jika semua pekerja 

dan panggilan adalah sama, maka mudah bagi karyawan untuk percaya bahwa 

mereka cocok untuk pekerjaan apa pun, meskipun sebenarnya, setiap individu 

memiliki keterampilan dan kualitas yang unik (Todaro, (1997). 

B. Hubungan Antarvariabel 

1. Pengaruh Inflasi Terhadap PDRB 

Sukirno (2004) menyatakan kenaikan biaya membuat aktivitas produktif 

menjadi tidak berada di fase yang tidak baik. Dengan demikian, pemilik modal 

seringkali lebih suka menggunakan dananya untuk usaha spekulatif. Perdagangan 

menjadi buruk akibat dari kenaikan harga dan produk dalam negeri tidak mampu 

bersaing di pasar global akibat kenaikan harga yang efeknya kegiatan ekspor akan 

menurun. Namun, biaya barang-barang domestik yang lebih tinggi yang 

disebabkan oleh inflasi mengakibatkan harga barang-barang impor menjadi lebih 

rendah. 

Penelitian yang dilakukakan oleh Sarah Larasati & Sulasmiyati, (2019),   

Harjunawati & Hendarsih, (2020), dan Silitonga, (2021) menunjukkan hasil 

bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap PDRB, inflasi memiliki pengaruh 

terhadap tingkat daya beli di dalam masyarakat kestabilan inflasi di dalam pasar 

akan membuat tingkat daya beli masyarakat akan tetap terjaga dan akan 

berdampak kepada tingkat perekonomian Jika inflasi tidak dikendalikan secara 
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efektif, sehingga kemampuan ekonomi negara yang akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warganya. 

2. Pengaruh Upah Terhadap PDRB 

Askenazy (2003) menunjukkan bahwa upah minimum merangsang 

pengembangan modal manusia yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Efek upah minimum terhadap kesejahteraan akan menjadi nyata, ketika 

posisi tingginya upah minimum regional wajib diseimbangkan dengan 

perkembangan produktivitas pekerja. Secara alami, peningkatan output 

meningkatkan pendapatan daerah, dan peningkatan pendapatan daerah 

menunjukkan terjadinya kesejahteraan rakyat dan mendorong PDB suatu negara 

(Tambunan, 2016). 

Penelitian Indradewa & Natha (2020), Ningsih, (2015), dan Solihin (2014) 

menyatakan bahwa tingkat upah suatu daerah berpengaruh positif terhadap PDRB. 

Upah ialah jenis balas jasa yakni karyawan dibayar oleh majikan untuk melakukan 

pekerjaan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap PDRB 

Keynesian berpandangan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memacu 

pembangunan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan teori Rostow dan Wagner 

mengatakan bahwa ada berbagai alasan mengapa pengeluaran pemerintah 

meningkat, termasuk meningkatnya fungsi kesejahteraan, perbankan, dan 

pembangunan serta meningkatnya pengeluaran pertahanan, keamanan, dan 

penegakan hukum. 
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Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harvie (2006) dan 

Easterly & Rebelo (1993) yang memperlihatkan bahwa pengaruh positif  belanja 

modal terhadap PDRB. Meningkatkan tabungan nasional merupakan salah satu 

pendekatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Persentase yang lebih 

besar dari PDB akan menghasilkan peningkatan stok modal, yang akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Idris, 2016). 

Berlawanan dengan pandangan Neo Klasik menyatakan bahwa kebijakan 

fiskal pemerintah tidak mempunyai  pengaruh pada pertumbuhan output nasional 

(Savira et al., 2020). Ini sejalan dengan riset Barro (2000) menemukan  dampak 

negatif dan substansial belanja pemerintah terhadap kemajuan ekonomi dengan 

menggunakan data cross-section. Selain itu, menurut Grier dan Tullock, dampak 

ini akan menciptakan berbagai persamaan regresi untuk setiap kelompok negara 

sekaligus menghasilkan temuan yang bervariasi berdasarkan kelompok negara 

tersebut. 

4. Pengaruh Pengangguran Terhadap PDRB 

Mankiw (2006) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) 

berdampak pada tingkat pengangguran. Pada hukum Okun, yang menyatakan 

hubungan antara Produk Domestik Bruto suatu negara dan tingkat pengangguran 

menegaskan bahwa ada hubungan kebalik antara tingkat pengangguran dan PDB. 

Pengaruh pengangguran  negatif dan signifikan terhadap PDB (Barro, 2000; 

Harjunawati & Hendarsih, 2020). Dengan kata lain, meningkatnya pengangguran 

akan menurunkan PDB begitupun sebaliknya, menurunnya pengangguran akan 

mendorong PDB yang lebih tinggi 
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Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Romhadhoni et al., 

(2019), Hidayat (2019), dan Pratiwi et al., (2019) yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh secara positif terhadap pengangguran. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka akan meningkat 

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka 

akan menurun ketika pertumbuhan ekonomi menurun. Apabila konsumsi 

masyarakat yang lebih rendah dan produksi perusahaan yang menurun, tingkat 

produksi dalam negeri akan menurun. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan juga akan menurun (Romhadhoni et al., 2019). 

C. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang relavan dapat menjadi tolak ukur dalam 

penyusunan penelitian ini yaitu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No  Judul 

penelitian dan 

nama 

penelitian 

 

Variabel 

 

Metode 

 

Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 

Pengangguran 
Dan Inflasi 

Terhadap 

Produk 
Domestik Bruto 

Indonesia 

Harjunawati & 

Hendarsih  

(2020)  

Bebas: 

 Inflasi 

 Pengangguran 

Terikat: 

 Pertumbuhan 

Ekonomi 

Analisis kuantitatif 

menggunakan 
metode regresi 

linear berganda 

berdasarkan OLS. 

Inflasi dan 

pengangguran 
memiliki pengaruh 

secara negatif 

pertumbuhan 

ekonomi  

2. Pengaruh Inflasi 
terhadap Produk 

Domestik Bruto 

( PDB ) 

Bebas: 

 Inflasi 

Terikat: 

Analisis kuantitatif 
deskriptif 

menggunakan 

Inflasi memiliki 
pengaruh secara 

negatif terhadap 
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Indonesia 

Silitonga (2021) 

 PDB metode regresi  

linear berganda.  

pdb 

 

3. Studi 

Ketimpangan 

Distribusi 

Pendapatan Dan 
Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Kabupaten 

Luwu Timur 

Romi (2021) 

Bebas: 

 Kontribusi 
sector industri 

 Upah  

 Populasi  

Terikat: 

 Pertumbuhan 

ekonomi 

 Gini rasio 

Analisis kuantitatif 

menggunakan 

metode  regresi 

linear berganda 

model path analisis. 

Upah minimum 

memiliki pengaruh 

terhadap kemajuan 

ekonomi 

4. Pengaruh 

Tingkat 
Pendidikan, 

Upah Minimum 

Dan Tenaga 
Kerja Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Provinsi 
Lampung Tahun 

2011-2019 

Dalam 
Perspektif 

Ekonomi Islam 

Nikita (2022)  

Bebas: 

 Tingkat 

Pendidikan 

 Upah 

minimum 

 Tenaga kerja 

Terikat: 

 PDB 

 

Analisis kuantitatif 

deskriptif 
menggunakan 

metode regresi 

linear berganda 
berdasarkan metode 

OLS.  

Upah minimum 

memiliki pengaruh 
secara negatif 

terhadap PDB 

5. Pengaruh 

Inflasi, Tingkat 

Suku Bunga 
Sbi, Dan Nilai 

Tukar Terhadap 

Penanaman 

Modal Asing 
Dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Indonesia 

Pratiwi et al., 

(2021) 

Bebas: 

 Kurs 

 Iflasi 

 Penananman 
modal 

Terikat: 

 PDRB 

 

Analisis kuantitatif 

menggunakan 

metode regresi 

linear berganda.  

Variabel inflasi 

tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

PDRB 

6. Pengaruh 

Belanja Modal 

terhadap 
Pertumbuhan 

Ekonomi 

Provinsi-

Bebas: 

 Belanja Modal 

Terikat: 

  

Analisis kuantitatif 

menggunakan 

metode data panel.  

Belanja modal 

tidak memiliki 

pengaruh signifikan 
terhadap 

pertumbuhan 
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Provinsi di 

Sumatera 

(Fajri, 2019) 

Pertumbuahan 

Ekonomi 

 

ekonomi 

7. pengaruh dau, 
jumlah 
penduduk, ipm 
dan belanja 
modal terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi di 
maluku utara  

Samantha & 

Almalik (2019)  

Bebas: 

 DAU 

 Jumlah 

penduduk 

 IPM 

 Belanja modal 

Terikat: 

 PDB 

Analisis statistik 

menggunakan 

metode regresi 

linear berganda.  

Belanja modal 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap PDB  

 

8. pengaruh 

belanja modal, 
angkatan kerja, 

konsumsi rumah 

tangga terhadap 
pdrb 

kabupaten/kota 

provinsi bali 

2010-2019  

Hakim (2022)  

Bebas: 

 Belanja modal 

 Konsumsi 

rumah tangga 

 Angkatan 

kerja 

Terikat: 

 Pertumbuhan 
Ekonomi 

 

Analisis kuantitatif 

menggunakan 
metode regresi data 

panel.  

Belanja modal 

mempunyai 
pengaruh yang 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

 

9. Pengaruh 

Produk 

Domestik 
Regional Bruto 

dan Indeks 

Pembangunan 
Manusia 

Terhadap 

Tingkat 

Pengangguran 
Terbuka di 

Provinsi 

Sumatera Barat 

Arizal & 

Marwan (2019)  

Bebas: 

 PDRB 

 IPM 

Terikat: 

 Pengangguran 

 

Analisis kuantitatif 

menggunakan 

metode regresi 

linear berganda.  

PDRB memiliki 

pengaruh secara 

negatif terhadap 
tingkat 

pengangguran 
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10. Hidayat (2020)  Bebas: 

 Inflasi  

 Pengangguran 

 Angkatan 
kerja 

Terikat: 

 Pertumbuhan 

ekonomi 

Analisis kuantitatif 

deskriptif 

menggunakan 
metode regresi 

linear berganda 

berdasarkan metode 

OLS.  

Inflasi memiliki 

pengaruh secar 

positif terhadap 
pertumbuhan 

ekonomi sedangkan 

pengangguran 

memiliki hubungan 
secara negative 

terhadap kemajuan 

ekonomi.  

Sumber: Diolah (2022) 

D. Kerangka Pikir 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu inflasi, upah, belanja modal 

dan pengangguran. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu PDRB. Adapun 

gambaran hubungan antara variabel penelitian ini digambarkan dalam gambar: 

Gambar 2.1 

Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah, 20222 

 

Inflasi  

(X1) 

Upah  

(X2) 

Belanja Modal 

(X3) 

Pengangguran 

(X4) 

PDRB (Y) 
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E. Hipotesis  

1. Inflasi (X1) Terhadap PDRB (Y)  

Inflasi (X1) yang tinggi tingkatannya tidak akan menggalakkan 

perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan 

produktif sangat tidak menguntungkan. Keadaan seperti ini tentu akan 

mengguncang perekonomian sebuah negara, yang juga berdampak pada 

penerimaan negara. Maka dapat diasumsikan bahwa ada hubungan antara inflasi 

yang terjadi pada sebuah negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) (Y) 

negara tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaban & 

Rejeki (2020), Silitonga (2021) dan Harjunawati & Hendarsih (2020) yng 

menunjukkan hasil bahwa Inflasi mempunyai dampak secara parsial negatif 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan besaran 

inflasi yang semakin kecil akan dapat menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) 

di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis: 

H1 : Inflasi (X1) memiliki pengaruh secara negatif terhadap PDRB (Y) 

2. Upah (X2) Terhadap PDRB (Y)  

Dalam teori upah efisiensi menyatakan bahwa upah yang tinggi 

meningkatkan upaya pekerja dan lebih produktif. Upah merupakan salah satu alat 

motivator untuk meningkatkan produktivitas kerja karena upah merupakan 

imbalan yang akan diterima seseorang setelah bekerja, makin tinggi upah akan 

membuat karyawan meningkat produktivitas kerjanya. Todaro (2000) jika 

produktivitas tenaga kerja meningkat maka akan merangsang produksi output 

dalam negeri yang akan berdampak kepada Produk Domestik Bruto (PDB). Hal 
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ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nikita (2022) dan Romi (2021) 

yang menunjukan bahwa upah memiliki pengaruh terhadap PDRB. Oleh karena 

itu, peneliti mengajukan hipotesis: 

H2 : Upah (X2) memiliki pengaruh secara positif terhadap PDRB (Y) 

3. Belanja modal (X3) Terhadap PDRB (Y)  

Belanja modal (X3) merupakan salah satu pembentuk pembangunan 

infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan produksi barang 

dan jasa yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, 

sehingga pengelolaan dan pengggunaaan belanja modal diharapkan dapat 

terlaksana secara maksimal agar dapat mendongkrak Produk Domestik Bruto 

(PDB) (Y). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samantha & 

Almalik (2019) dan Hakim (2022) yang menunjukkan hasil bahwa peningkatan 

belanja modal memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. 

Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis: 

H3 : Belanja modal (X3) memiliki pengaruh secara positif terhadap PDRB  

(Y) 

4. Pengangguran (X4) terhadap PDRB (Y)  

Jika tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan maka akan 

semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto. Sebaliknya jika tingkat 

pengangguran terbuka semakin tinggi maka Produk Domestik Regional Bruto 

mengalami penurunan. Ketika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

mengalami peningkatan, maka hal tersebut mencerminkan banyaknya produksi 

atau nilai tambah baarang dan jasa. Ketika produksi atau nilai tambah barang dan 
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jasa meningkat tentu hal tersebut akan menggairahkan perekonomian. Karena 

produksi yang dilakukan melalui indikator PDRB tentu memerlukan faktor 

produksi seperti tenaga kerja. Semakin banyak produksi artinya PDRB yang terus 

meningkat tentu pasar akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga 

pengangguran akan berkurang. Sebaliknya ketika Produk Domestik Regional 

Bruto mengalami kemerosotan atau penurunan, yang artinya jumlah produksi atau 

nilai tambah barang dan jasa menurun di wilayah tersebut tentu hal tersebut akan 

mengurangi permintaan tenaga kerja disebabkan permintaan barang dan jasa atau 

bisa juga disebakan oleh berkurangnya sumber daya yang merupakan komponen 

PDRB untuk diolah oleh perusahaan atau tenaga kerja, sehingga mereka tidak 

dapat memperoleh pekerjaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Arizal & Marwan (2019), Harjunawati & Hendarsih (2020) dan Pramesthi et 

al. (2019) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat penganngguran memiliki 

pengaruh secara negative terhadap Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu, 

peneliti mengajukan hipotesis: 

H1 : Pengangguran (X4) memiliki pengaruh secara negatif terhadap PDRB  

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni suatu metode 

dengan memakai data yang dikumpulkan secara terstruktur dan melihat 

kausalitas antarvariabel penelitian dengan hipotesis yang sudah direncanakan 

sebelumnya (Mustopa, 2020). Penelitian melihat indikator yang memengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2019-2021. Jenis data yang dipakai 

pada riset ini ialah data sekunder dengan jenis data panel yaitu paduan antara data 

time series dan data cross section menjadi satu data yang utuh pada 34 Provinsi di 

Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2021 berupa inflasi, upah, belanja 

modal, dan pengangguran. Sumber data pada riset ini diambil dari Badan Pusat 

Statistik.  

B. Jenis dan Sumber Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan 

mendokumentasikan data sekunder yang diambil dari BPS di website 

www.bps.go.id. Data sekunder berasal dari informasi yang tidak langsung 

dikumpulkan dari objek yang diteliti seperti data atau dokumen pemerintah dan 

Informasi ini dapat digunakan untuk melihat deskripsi tambahan, deskripsi 

pelengkap, atau diproses lebih lanjut (Afrianti, 2019). 

 

 

 

http://www.bps.go.id/
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C. Teknik Analisis Data 

Analisis kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan perhitungan yang 

dilakukan dengan memakai teknik data panel melalui penggunaan aplikasi Eviews 

yang merupakan cara analisis data yang dipakai pada penelitian ini. Adapun 

teknik analisis data berikut ini yang dipakai:  

1. Analisis Deskriptif 

Metode ini memakai rumus yang telah ditentukan untuk menganalisis setiap 

variabel yang kemudian variabel deskriptif akan menggambarkan secara detail 

terhadap tiap variabel agar dapat memberikan penjelasan awal dari masalah pokok 

bahasan (Puspita, 2019). 

2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada penelitian ini, analisis regresi yang dipakai agar dapat menguji 

hipotesis dengan tujuan agar dapat melihat bagaimana variabel terikat dapat 

diprediksi oleh variabel individual (Tumiarsih, 2019). Fungsi model ekonomi dari 

variabel penelitian ini, sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3′X₄)..........................................................................................(3.1) 

Bentuk persamaan variable-varaibel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽𝟦𝑋𝟦𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡........................................(3.2) 

 Mengestimasi koefisien regresi dengan melaksanakan transformasi ke 

bentuk linear dengan memakaii logaritma natural (Ln) ke dalam model sehingga 

diperoleh persamaan berikut ini: 

𝐿𝑛𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑋3𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋4𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡..........................(3.3) 
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Keterangan: 

Yit  = PDRB 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi variabel bebas 

X1  = Inflasi 

X2  = Upah 

X3  = Belanja Modal 

X4  = Pengangguran 

ε  = Error term 

i  = Provinsi 

t  = Tahun 

Gambar 3.1 

Model Analisis Regresi Linear Berganda 

 

 

 

 

                                                                      𝛽1   

                                                         𝛽2 

 

                                                       𝛽3 

 

                                                           

                                                              𝛽𝟦 

 

       Sumber: diolah, 2022 

(X1) 

(X2) 

(X3) 

(X4) 

(Y) 
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Koefisien regresi linear berganda digunakan untuk menunjukkan kuatnya 

pengaruh variable-variabel independent (X1, X2, X3, X4) terhadap variable 

dependen (Y). 

3. Analisis Data Panel 

Data panel ialah jenis data yang dikumpulkan dalam format cross section 

dan time series sehingga menghasilkan sejumlah besar pengamatan. Dengan 

demikian, perlu dipakai teknik yang berbeda untuk mengatasi bentuk data panel. 

Dari hasil penelitian model yang terpilih yaitu fixed effect model. Hal ini dapat 

dilihat dengan dua uji pembuktian melalui uji chow dan uji hausman yang terpilih 

fixed effect model. 

Terdapatnya variabel yang bukan termasuk pada persamaan bentuk ini yang 

mungkin adanya intersep yang tidak tetap, atau intersep ini akan berganti di setiap 

individu dan waktu. Fixed Effects Model (FEM) memiliki keuntungan karena 

dapat mengidentifikasi antara efek individu dan efek waktu dan tidak memerlukan 

asumsi bahwa kesalahan tidak terkait dengan variabel bebas (Afrianti, 2019). 

4. Uji Pemilihan Model Estimasi 

Untuk melihat model data panel dengan hasil yang terbaik, diperlukan 

pengujian signifikansi antarmodel sebagai berikut: 

a. Uji Chow 

Uji chow dipakai dalam mengidentifikasi model yang memberikan hasil 

terbaik antara FEM dengan CEM yang dipakai dalam estimasi data panel. 

Dengan hipotesis yakni (Wicaksono, 2018): 

H0: Common Effect Model 
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H1: Fixxed Effect Model 

Adapun ciri-ciri yang dipakai dalam pengambilan keputusan dengan 

melihat bahwa H0 ditolak, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 

(p<0.05), ini menandakan FEM dipakai untuk menganalisa data. Sebaliknya 

H0 diterima, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05 (p>0.05), ini 

menandakan CEM dipakai untuk menganalisa data. 

b. Uji Hausman 

Uji hausman dipakai dalam melihat model yang terbaik antara FEM 

dengan REM yang dipaki dalam memilih model data panel. Hipotesisnya 

adalah (Istiyani, 2020): 

H0: Random Effect Model 

H1: Fixed Effect Model 

Adapaun ciri-ciri dalam pengambilan keputusannya dengan melihat 

bahwa H0 ditolak, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05 (p<0.05), ini 

menunjukkan FEM digunakan untuk menganalisa data. Sebaliknya H0 

diterima, jika nilai probabilitasnya lebih besar atau lebih tinggi dari 0.05 

(p>0.05), ini menunjukkan REM digunakan untuk menganalisa data. 

5. Uji Asumsi Klasik 

Teknik Ordinary Least Square (OLS) memberikan nilai parameter penduga 

yang lebih cocok dan memberikan tambahan tertentu, perlu diketahui apakah versi 

tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, dilihat terdiri dari (Afrianti, 

2019): 

a. Uji  Normalitas 

Pemeriksaan uji normalitas bermaksud untuk melihat mengenai variabel 
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bebas, dan variabel terikat, atau masing-masing variable mempunyai distribusi 

yang teratur atau tidak. Cara untuk mengetahui normalitas residual ialah dengan 

menerapkan metode Jarque-Bera (JB) (Afrianti, 2019). Jika biaya JB kurang dari 

2 maka statistiknya berdistribusi normal atau jika peluangnya lebih dari 5% maka 

tidak terdistribusi normal. Pemeriksaan normalitas paling sederhana dipakai ketika 

jumlah pengamatan jauh lebih kecil dari 30 untuk memutuskan apakah kesalahan 

mendekati distribusi biasa atau tidak. Ketika jumlah pengamatan lebih dari 30 

maka tidak perlu memeriksa normalitas karena distribusi periode waktu kesalahan 

pengambilan sampel mendekati normal (Afrianti, 2019). 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas bisa didefinisikan suatu kondisi yakni satu atau lebih 

variabel bebas dapat diartikan sebagai gabungan kolinear dari variabel yang 

berbeda. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan apakah regresi ini 

mengamati korelasi antara variabel yang tidak memihak atau tidak. Jika mungkin 

ada korelasi maka terdapat masalah multikolinearitas. Cara untuk mengetahui 

adanya multikolinearitas dengan menggunakan uji Variance Inflation Factor 

(VIF) yang dihitungdengan rumus sebagai berikut: Jika VIF > 10, maka 

antarvariabel bebas (independent) terjadi masalah multikolinearitas (Istiyani, 

2020). 

c. Uji Heteroskedasitas 

Suatu model regresi dinyatakan terpengaruh oleh heteroskedastisitas jika 

terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke beberapa 

pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke 
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pengamatan lain tetap, maka dapat dikatakan sebagai homoskedastisitas. Jika 

variansnya berbeda disebut sebagai heteroskedastisitas. Penaksiran 

heteroskedastisitas ini bisa membuat estimasi model menjadi tidak efisien 

(Masubat, 2021).  

Biasanya, masalah heteroskedastisitas lebih biasa terdapat dalam data cross 

section terhadap data time series (Masubat, 2021). Untuk mengidentifikasi ada 

tidaknya heteroskedastisitas, dapat diselesaikan dengan bantuan pencarian pada 

grafik scatterplot (Haiqal, 2020). 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bermaksud untuk megidentifikasi ada tidaknya 

kausalitas antara beberapa observasi. Masalah autokorelasi selalunya terjadi di 

data yang berjenis data time series dan baik terjadi pada regresi sederhana 

maupun regresi berganda. Autokorelasi ialah parameter yang tidak efektif 

dengan estimasi yang terdistorsi dan varians yang minimal, dengan kata lain 

indikator penyebab autokorelasi di antaranya kesalahan mengindikasikan 

model yang mengandung variabel penting (Haiqal, 2020).  

Ada tidaknya autokorelasi diketahui dengan uji Durbin Waston yakni 

apabila DL dan DU ialah batas bawah dan batas atas, maka bisa diartikan tidak 

menimbulkan autokorelasi (Paskalia, 2021). Ciri-ciri uji nilai D-W dengan nilai D 

dan tabel Durbin-Watson yakni, sebagai berikut: Jika D-W < DL atau D-W > 4 

DL, maka erjadi autokorelasi; Jika DU < D-W < 4 – DU, maka pada data tidak 

adanya autokorelasi; Selain Tidak ada  jika: DL D-W atau 4 – DU < DW < 4 – DL 

(Safari, 2017). 
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6. Pengujian Hipotesis 

 

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t) 

Uji-t dipakai dengan tujuan melihat seberapa besar pengaruh tiap variabel 

bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat. Untuk mendapatkan 

hasil uji signifikan parameter individual (Uji-t) dapat diamati melalui nilai 

signifikan yakni (Akbar, 2021): 

Jika nilai Sig, t-stat > 0.05, maka H0 diterima 

Jika nilai Sig, t-stat < 0.05, maka H0 ditolak 

Selanjutnya uji signifikan parameter individual (Uji-t) juga bisa diketahui 

melalui indikasi yakni (Akbar, 2021): 

Jika nilai thitung > nilai ttabel, maka H0 diterima 

Jika nilai thitung < nilai ttabel, maka H0 ditolak 

b. Uji Signifikan Simultan (Uji-F) 

Uji signifikan simultan (Uji-F) berfungsi melihat mengenai besar kecilnya 

pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Untuk 

memperoleh hasil pengaruh tersebut dapat diketahui dengan ketentuan nilai p-

value (Sig) yaitu (Akbar, 2021): 

Jika nilai Sig, F-stat > 0.05, maka H0 diterima 

Jika nilai Sig, F-stat < 0.05, maka H0 ditolak 

Kemudian uji signifikan simultan (Uji-F) juga bisa diketahui melalui 

indikasi berikut ini (Akbar, 2021): 

Jika nilai Fhitung > nilai Ftabel, maka H0 diterima 

Jika nilai Fhitung < nilai Ftabel, maka H0 ditolak 
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c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) dipakai dengan maksud untuk mengetahui 

seberapa besar kecil kapasitas variabel bebas memaparkan variabel terikat 

(Sanitra, 2020). Nilai R-square dapat diketahui baik apabila diatas 0,5 hal ini, 

nilai R-square berkisar antara 0 sampai 1. Apabilai nilai R-square semakin 

mendekati satu maka semakin bagus model regresi yang berarti kapasitas variabel 

bebas mendekati secara keseluruhan memberikan informasi yang diinginkan 

untuk memprediksi variabel terikat. Sebaliknya, ketika koefisien determinasi 

semakin mendekati nol, maka semakin kecil juga yang memengaruhi setiap 

variabel bebas dengan nilai variabel terikat (Masubat, 2021). 

D. Definisi Operasional 

Variabel operasional yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua yakni variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). Ruang lingkup penelitian 

ini mencakup determinan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di 34 

Provinsi Indonesia. Untuk lebih detailnya penjelasan maka penulis membatasi 

variabel sebagai berikut: 

1. Inflasi (X1) adalah persentase indeks harga konsumen menurut kelompok 

pengeluaran di 34 Provinsi Indonesia tahun 2020-2021 

2. Upah (X2) adalah nilai tingkat upah minimum regional menurut di 34 

Provinsi Indonesia selama periode 2019-2021 dalam satuan rupiah. 

3. Belanja modal (X3) adalah nilai realisasi belanja modal yang ada dalam 

APBD di 34 provinsi Indonesia selama 2019-2021 dalam satuan rupiah. 
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4. Pengangguran (X3) adalah persentase tingkat pengangguran terbuka menurut 

di 34 Provinsi Indonesia selama 2019-2021. 

5. PDRB(Y) adalah nilai Produk Domestik Bruto di 34 Provinsi Indonesia 

berdasarkan harga konstan 2010 selama periode 2019-2021 dalam satuan 

rupiah. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Negara Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Terletak di 

antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara Benua Asia dan 

Australia. Indonesia memiliki 17.504 pulau dan luas wilayah 1.910.931,3 km2. 

Ujung barat Nusantara merupakan Sabang, sedangkan ujung Timur, Utara, dan 

Selatan masing-masing diwakili oleh Pulau Merauke, Miangas, dan Rote. Di 

Indonesia terdapat 34 provinsi, 98 kota, 7.024 kecamatan, 81.626 desa yang 

tersebar di 5 pulau utama dan 4 kepulauan.  

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian  

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Jumlah produk dan jasa yang didapatkan oleh unit-unit produksi di suatu 

wilayah dan selama periode waktu tertentu diukur sebagai PDB. Harga saat ini 

dan harga konstan adalah dua gagasan harga yang digunakan untuk menyajikan 

PDB (Alridho, 2018). 

Indikator utama kinerja ekonomi daerah dan tujuan pembangunan adalah 

PDRB. Melalui penguatan ekonomi diperkirakan akan meningkatkan baik 

kesejahteraan masyarakat maupun penyerapan tenaga kerja. PDRB memiliki dua 

efek yang penting: pertama adalah peningkatan kesejahteraan atau taraf hidup 

masyarakat di semua bidang, termasuk pedesaan dan perkotaan, dan yang kedua 

adalah munculnya lapangan kerja baru. 
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Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Konstan 2010 

Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2021 (Miliar Rupiah) 

 

Provinsi 
 Harga Konstan 2010 

2019  2020   2021  

Aceh Rp           132.071  Rp           131.581   Rp           135.250   

Sumatera Utara Rp           539.514  Rp           533.746   Rp           547.652  

Sumatera Barat Rp           172.206  Rp           169.417   Rp           174.996  

Riau Rp           495.607  Rp           489.984   Rp           506.458  

Jambi Rp           140.111  Rp           148.449   Rp           153.882  

Sumatera Selatan Rp           315.465  Rp           315.129   Rp           326.408  

Bengkulu Rp           46.345  Rp             46.338   Rp             47.840  

Lampung Rp           244.378  Rp           240.294   Rp           247.002 

Kep. Bangka Belitung Rp           53.942  Rp             52.699   Rp             55.361  

Kep. Riau Rp           181.878  Rp           174.959  Rp           180.952 

DKI Jakarta Rp          1.836.241  Rp         1.792.403   Rp         1.856.301  

Jawa Barat Rp           1.490.960  Rp         1.453.381   Rp         1.507.746  

Jawa Tengah Rp           991.517  Rp           965.226   Rp           997.317  

DI Yogyakarta Rp           104.485  Rp           101.684   Rp           107.309  

Jawa Timur Rp           1.649.896  Rp         1.611.508   Rp         1.669.117  

Banten Rp           456.620  Rp           441.137   Rp           460.740  

Bali Rp           162.693  Rp           147.521   Rp           143.870  

Nusa Tenggara Barat Rp           93.872  Rp             93.289   Rp             95.437  

Nusa Tenggara Timur Rp           69.389  Rp             68.810   Rp             70.538  

Kalimantan Barat Rp           137.243  Rp           134.743   Rp           141.187  

Kalimantan Tengah Rp           100.549  Rp             98.934   Rp           102.294  

Kalimantan Selatan Rp           133.284  Rp           130.857  Rp           135.413  

Kalimantan Timur Rp           486.523  Rp           472.555   Rp           484.297  

Kalimantan Utara Rp           61.418  Rp             60.746   Rp             63.163  

Sulawesi Utara Rp           89.009  Rp             88.126   Rp             91.791  

Sulawesi Tengah Rp           127.935  Rp           134.153   Rp           149.850  

Sulawesi Selatan Rp           330.506  Rp           328.155   Rp           343.403  

Sulawesi Tenggara Rp           94.054  Rp             93.447   Rp             97.277  

Gorontalo Rp           28.430  Rp             28.425   Rp             29.110  

Sulawesi Barat Rp           32.844  Rp             32.055   Rp             32.875  

Maluku Rp           31.049  Rp             30.765   Rp             31.701  

Maluku Utara Rp           26.598  Rp             28.021   Rp             32.615 

Papua Barat Rp           62.075  Rp             61.604   Rp             61.289  

Papua Rp           134.566  Rp           137.787   Rp           158.611  

Sumber: Badan Busat Statistik (2022)  
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Tabel 4.1 menunjukkan kinerja perekonomian regional di Indonesia masih 

di dominasi oleh beberapa provinsi di pulau Jawa yang terdiri dari provinsi Jawa 

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. Untuk daerah jumlah PDRB 

tertinggi yaitu DKI Jakarta dengan jumlah PDRB pada tahun  2021 sebesar 

1,856,301 sedangkan dengan PDRB terendah adalah Maluku dengan jumlah 

PDRB pada tahun 2021 sebesar 31,701. Selisi antara daerah dengan PDRB tinggi 

dengan PDRB rendah sangat jauh. Masing-masing daerah yang terpisah oleh 

pulau dan provinsi memiliki ciri khas bagai mana kemajuan perekonomian dalam 

daerah tersebut di kembangkan dan memiliki pertumbuhan PDRB yang selalu 

meningkat di banding periode sebelumnya. 

2. Inflasi 

Kenaikan umum dan berkelanjutan dalam biaya produk adalah tanda inflasi.  

Tingkat inflasi yang tinggi dalam perekonomian dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, apabilah tingkat inflasi tinggi akan melambatnya 

tumbuhan ekonomi sebeliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil yang dapat 

menggeser terbentuknya pertumbuhan ekonomi. Ketika di suatu daerah terjadi 

inflasi tinggi yang artinya harga barang-barang mahal sehingga masyarakat 

mengurangi konsumsinya akibat harga barang mahal tersebut. Kemudian akibat 

rendahnya permintaan barang tersebut maka tingkat produksi suatu perusahaan 

akan menurun, dengan menurunnya produksi maka akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Cahyani, 2016).  

 

 

 



51 
 

 
 

Tabel 4.2 Tingkat Inflasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2021 

(Persen) 

Provinsi 
                    Inflasi 

      2019  

 

 2020   2021  

Aceh 0,42  0,99 0,21 

Sumatera Utara 0,19  (-0,06) 1,96 

Sumatera Barat 1,66  2,11 1,40 

Riau 0,16  0,55 0,05 

Jambi 0,38  0,72 0,48 

Sumatera Selatan 0,38  0,58 1,84 

Bengkulu 0,59  0,14 0,39 

Lampung 0,47  2,00 2,19 

Kep. Bangka Belitung 0,66  1,08 3,75 

Kep. Riau 2,03  1,18 (-0,13) 

DKI Jakarta 0,30  0,26 0,45 

Jawa Barat 0,27  2,18 1,69 

Jawa Tengah 2,81  1,56 1,70 

DI Yogyakarta 2,77  1,40 2,29 

Jawa Timur 0,53  0,46 0,35 

Banten 0,21  0,21 0,69 

Bali 0,81  0,80 1,40 

Nusa Tenggara Barat 0,36  0,60 2,12 

Nusa Tenggara Timur 0,80  0,61 1,67 

Kalimantan Barat 0,40  0,41 0,37 

Kalimantan Tengah 2,45  0,35 0,86 

Kalimantan Selatan 0,54  1,68 2,55 

Kalimantan Timur 0,40  0,25 2,15 

Kalimantan Utara 1,09  1,32 2,73 

Sulawesi Utara 1,88  (-0,18) 2,65 

Sulawesi Tengah 0,83  1,81 0,16 

Sulawesi Selatan 0,04  0,15 2,24 

Sulawesi Tenggara 0,44  (-0,22) 2,58 

Gorontalo 0,21  0,88 0,92 

Sulawesi Barat 0,70  1,78 4,39 

Maluku 0,83  0,21 4,01 

Maluku Utara 0,14  0,76 1,03 

Papua Barat 0,67  0,24 0,99 

Papua 0,60  0,22 1,79 

Sumber: Badan Busat Statistik (2022) 
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Tabel 4.2 menunjukkan inflasi yang terjadi di 34 provinsi di Indonesia 

sering mengalami fluktuasi namun tingkat inflasi di Indonesia masih terbilang 

rendah. Untuk daerah tingkat inflasi tertinggi adalah kalimantan tengah dengan 

jumlah tertinggi 3,32 sedangkan tingkat inflasi terendah adalah Riau dengan 

jumlah terendah 0,05. Inflasi yang terjadi di kalimantan tengah terpengaruh oleh 

beberapa hal seperti kenaikan harga energi global, gangguan mata rantai pasokan 

akibat covid-19 dan keterbatasan pasokan akibat kondisi cuaca yang terdampak 

pada ganguan panen. Sedangkan rendahnya inflasi di Riau akibat pemulihan 

perekonomian dalam hal kinerja komponen investasi. Terjaganya permintaan 

terhadap komonitas Riau dan harga komonitas relatif tinggi turut mendorong 

investor untuk melakukan ekspansif terutama untuk meningkatkan kapasitas 

produksi.   

3. Upah Minimum 

Upah adalah balas jasa yang diberikan kepada buru atau tenagakerja. 

Pengaruh upah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan arah positif. hal ini ketika 

upah yang tinggi  di sutau daerah membuat masyarakat lebih banyak 

membelanjakan uangnya sehingga konsumsi barang akan meningkat. Dengan 

begitu produksi barang akan meningkat  (Yacoub et al., 2019). 
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Tabel 4.3. Tingkat Upah Minimum Menurut Provinsi Indonesia 

Tahun 2020-2021 

 Sumber: Badan Busat Statistik (2022) 

  

Provinsi 
Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah) 

2019 2020 2021 

  Aceh Rp      2.303.403  Rp      2.916.810   Rp      3.165.031  

  Sumatera Utara Rp      2.303.403  Rp      2303.403   Rp      2.499.423  

  Sumatera Barat Rp      2.289.228  Rp      2.289.220   Rp      2.484.041  

  Riau Rp      2.662.025  Rp      2.662.026   Rp      2.888.564  

  Jambi Rp      2.423.889  Rp      2.423.889   Rp      2.630.162  

  Sumatera Selatan Rp      2.084.453  Rp      2.804.453   Rp      3.043.111  

  Bengkulu Rp      2.040.000  Rp      2.040.407   Rp      2.213.604  

  Lampung Rp      2.240.646  Rp      2.241.270   Rp      2.432.002  

  Kep. Bangka Belitung Rp      2.976.705  Rp      2.976.706   Rp      3.230.024  

  Kep. Riau Rp      2.769.754  Rp      2.769.754   Rp      3.005.460  

  Dki Jakarta Rp      3.940.973  Rp      3.940.973   Rp      4.276.350  

  Jawa Barat Rp      1.668.372  Rp      1.668.373   Rp      1.810.351  

  Jawa Tengah Rp      1.605.396  Rp      1.605.396   Rp      1.742.015  

  Di Yogyakarta Rp      1.570.922  Rp      1.570.923   Rp      1.704.608  

  Jawa Timur Rp      1.630.059  Rp      1.630.059   Rp      1.768.777  

  Banten Rp      2.267.965  Rp      2.267.990   Rp      2.460.997  

  Bali Rp      2.297.967  Rp      2.297.969   Rp      2.494.000  

  Nusa Tenggara Barat Rp      2.012.610  Rp      2.012.610   Rp      2.183.883  

  Nusa Tenggara Timur Rp      1.793.293  Rp      1.795.000   Rp      1.950.000  

  Kalimantan Barat Rp      2.211.500  Rp      2.211.500   Rp      2.399.699  

  Kalimantan Tengah Rp      2.663.435  Rp      2.663.435   Rp      2.903.145  

  Kalimantan Selatan Rp      2.651.781  Rp      2.651.782   Rp      2.877.449  

  Kalimantan Timur Rp      2.747.561  Rp      2.747.561   Rp      2.981.379  

  Kalimantan Utara Rp      2.765.463  Rp      2.765.463   Rp      3.000.804  

  Sulawesi Utara Rp     3.051.076  Rp      3.051.076   Rp      3.310.723  

  Sulawesi Tengah Rp     2.123.040  Rp      2.123.040   Rp      2.303.711  

  Sulawesi Selatan Rp     2.860.382  Rp      2.860.382   Rp      3.103.800  

  Sulawesi Tenggara Rp     2.351.870  Rp      2.351.870   Rp      2.552.015  

  Gorontalo Rp     2.384.020  Rp      2.384.020   Rp      2.788.826  

  Sulawesi Barat Rp     2.369.670  Rp      2.381.000   Rp      2.678.863  

  Maluku Rp     2.400.644  Rp      2.400.664   Rp      2.604.961  

  Maluku Utara Rp     2.508.092  Rp      2.508.091   Rp      2.721.530  

  Papua Barat Rp     2.934.500  Rp      2.934.500   Rp      3.134.600  

  Papua Rp     2.240.900  Rp      3.240.900   Rp      3.516.700  
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Tabel 4.3 memperlihatkan upah minimum dari tahun ke tahun mengalami 

rata- rata mengalami peningkatan dari jumlah upah yang tertinggi 2021 adalah 

DKI jakarta sebesar 4,416,186 sedangkan upah minimum terendah adalah  DI 

Yogyakarta sebesar 1,765,000. Tingginya upah minimum di DKI Jakarta terjadi 

akibat faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan rendahnya 

upah di DI Yogyakarta karena pemerintah daerah hanya ingin jogja menjadi pusat 

pendidikan dan wisata bukan pusat pekerjaan. 

4. Belanja Modal 

Pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian aset tetap dan aset lain yang 

memiliki manfaat dalam jangka waktu yang lebih lama dikenal sebagai belanja 

modal. Peningkatan belanja modal setiap tahun ialah salah satu dari sekian banyak 

tugas yang harus diadakan oleh pemerintah daerah. Tanggung jawab tersebut 

antara lain mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan 

ketimpangan pendapatan antardaerah. Pemerintah daerah melaksanakan inisiatif 

pembangunan seperti pembangunan infrastruktur yang secara langsung 

menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Aulya, 2016). 
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Tabel 4.4 Realisasi Belanja Modal di 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2021 

(Milyar Rupiah) 

 

Provinsi 
 Belanja Modal (Milyar) 

2019 2020 2021 

  Aceh Rp 8.922 Rp        8.398,09 Rp        8.145,39 

  Sumatra Utara Rp 10.535 Rp     10.274,83 Rp        8.037,23 

  Sumatra Barat Rp 6.262 Rp        5.715,49 Rp        4.179,28 

  Riau Rp 6. 656 Rp        6.665,30 Rp        4.266,47 

  Jambi Rp 4.341 Rp        5.080,89 Rp        3.077,80 

  Sumatra Selatan Rp 9.309 Rp        9.289,40 Rp        8.931,22 

  Bengkulu Rp 3.115 Rp        2.744,20 Rp        1.808,04 

  Lampung Rp 5.742 Rp        5.221,99 Rp        3.954,79 

  DKI Jakarta Rp 18.355 Rp     18.041,25 Rp        9.931,32 

  Jawa Barat Rp 17.923 Rp     19.232,05 Rp     15.525,09 

  Jawa Tengah Rp 15.421 Rp     15.624,36 Rp     12.950,03 

  DI Yogyakarta Rp 3.257 Rp        3.228,11 Rp        2.235,30 

  Jawa Timur Rp 21.846 Rp     22.705,26 Rp     18.575,73 

  Kalimantan Barat Rp 5.202 Rp        5.133,77 Rp        5.297,43 

  Kalimantan Tengah Rp 4.991 Rp        5.924,00 Rp        4.561,88 

  Kalimantan Selatan Rp 5.355 Rp        5.277,67 Rp        4.171,29 

  Kalimantan Timur Rp 9.032 Rp        9.563,69 Rp        6.380,51 

  Sulawesi Utara Rp 4.136 Rp        3.667,17 Rp        2.702,72 

  Sulawesi Tengah Rp 4.587 Rp        4.126,89 Rp        3.158,15 

  Sulawesi Selatan Rp 8.545 Rp        8.685,62 Rp     10.272,64 

  Sulawesi Tenggara Rp 4.458 Rp        6.979,82 Rp        6.666,30 

  Bali Rp 4.880 Rp        4.771,65 Rp        4.522,42 

  NTB Rp 4.303 Rp        4.060,74 Rp        3.245,41 

  NTT Rp5.957 Rp        6.216,77 Rp        5.767,83 

  Maluku Rp 3.403 Rp        3.248,28 Rp        3.817,07 

  Papua Rp 12.185 Rp        9.650,11 Rp        7.804,89 

  Maluku Utara Rp 3.883 Rp        3.984,21 Rp        3.864,93 

  Banten Rp 7.289 Rp        7.366,82 Rp        9.500,92 

  Bangka Belitung Rp 1.873 Rp          3.113,63 Rp        1.669,52 

  Gorontalo Rp 1.456 Rp        1.551,21 Rp        1.739,61 

  Kepulauan Riau Rp 3.081 Rp        3.122,87 Rp        2.083,10 

  Papua Barat Rp 6.329 Rp        6.147,53 Rp        5.108,12 

  Sulawesi Barat Rp 1.814 Rp        1.732,66 Rp        1.426,90 

  Indonesia Rp  Rp      236.668,39  Rp     196.815,17 

 Sumber: Badan Pusat Statistik (2022) 
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Pada tabel 4.4 belanja modal dari 34 provinsi di indonesia dari tahun 2019-

2021 mengalami fluktuasi. Belanja modal tertinggi berada di jawa timur 18.575 

miliar di tahun 2021 sedangkan belanja modal terendah yaitu sulawesi barat 1.426 

miliar  pada tahun 2021. Tingginya belanja modal jawa timur akibat 

meningkatnya pencairan dana atas kontrak-kontrak fisik terutama kegiatan 

pembangun infrastruktur. Rendahnya belanja modal di sulawesi barat akibat 

kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal seperti keterlambatan proses 

penyelesaian administrasi dan pengelolaan keuangan dalam memenuhi target 

belum optimal. 

5. Pengangguran 

Banyak negara menderita masalah ketenagakerjaan karena pengangguran. 

Penurunan pengangguran selalu disebutkan dalam rencana pengembangan 

ekonomi masyarakat. Tingkat pengangguran mengungkapkan kekuatan dan 

kelemahan ekonomi. Ukuran yang digunakan adalah tingkat pengangguran, yaitu 

proporsi orang yang secara aktif mencari pekerjaan dengan orang yang secara 

aktif menawarkan jasa mereka (Ningsih, 2020). 

Proses pembangunan ekonomi dapat dipengaruhi secara negatif terhadap 

tingkat pengangguran yang tinggi. Masalah pengangguran sangat krusial dan 

sensitif bagi stabilitas dan keamanan ekonomi suatu negara. Pengangguran yang 

tidak secepatnya diatasi bisa menciptakan efek yang sangat berbahaya di sektor 

ekonomi, sosial, dan pribadi para pengangguran (Novianto, 2018). 
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Tabel 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 

2020-2021 (Persen) 

Provinsi Pengangguran Terbuka (Persen) 

2019 2020 2021 

Aceh 6,17 6,59 6,3 

Sumatera Utara 5,39 6,91 6,33 

Sumatera Barat 5,38 6,88 6,52 

Riau 5,76 6,32 4,42 

Jambi 4,23 5,13 5,09 

Sumatera Selatan 4,53 5,51 4,98 

Bengkulu 2,26 4,07 3,65 

Lampung 4,03 4,67 4,69 

Kep. Bangka Belitung 3,58 5,25 5,03 

Kep. Riau 7,50 10,34 9,91 

Dki Jakarta 6,54 10,95 8,5 

Jawa Barat 8,04 10,46 9,82 

Jawa Tengah 4,44 6,48 5,95 

Di Yogyakarta 3,18 4,57 4,56 

Jawa Timur 3,82 5,84 5,74 

Banten 8,11 10,64 8,98 

Bali 1,57 5,63 5,37 

Nusa Tenggara Barat 3,28 4,22 3,01 

Nusa Tenggara Timur 3,14 4,28 3,77 

Kalimantan Barat 4,35 5,81 5,82 

Kalimantan Tengah 4,04 4,58 4,53 

Kalimantan Selatan 4,18 4,74 4,95 

Kalimantan Timur 5,94 6,87 6,83 

Kalimantan Utara 4,49 4,97 4,58 

Sulawesi Utara 6,01 7,37 7,06 

Sulawesi Tengah 3,11 3,77 3,75 

Sulawesi Selatan 4,62 6,31 5,72 

Sulawesi Tenggara 3,52 4,58 3,92 

Gorontalo 3,76 4,28 3,01 

Sulawesi Barat 2,98 3,32 3,13 

Maluku 6,69 7,57 6,93 

Maluku Utara 4,81 5,15 4,71 

Papua Barat 6,43 6,80 5,84 

Papua 3,51 4,28 3,33 

 Sumber: Badan Busat Statistik (2022) 
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Tabel 4.5 memperlihatkan  selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi 

di 34 provinsi. Tingkat pengangguran tertinggi di tahun 2021 yaitu Kep. Riau 

sebesar 9,91% sedangkan tingkat pengangguran terenda yaitu gorontalo sebesar 

3.01% tingginya pengangguran di Kep. Riau akibat dampak dari covid-19. Dan 

lapangan pekerjaan orentasinya infestasi dari orang luar. Sedangkan rendahnya 

pengangguran di gorontalo akibat terjadinya keseimbangan antara pekerjaan dan 

jumlah tenaga kerja serta kurangnya kemiskinan di Gorontalo. 

C. Deskriptif variabel 

Deskriptif  statistik dalam riset ini dipakai untuk mendapatkan informasi 

mengenai variabel yang terdapat pada penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, upah minimum, belanja modal, dan pengangguran. Tolak ukur deskripsi 

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

standar deviasi dari setiap perspektif variabel penelitian. 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dengan residual memakai uji Jarque-Bera (J-B). Tingkat 

signifikansi yang dipakai α = 0,05. Dasar dari pengambilan ketetapan dengan 

memperhatikan angka probabilitas dari statistik J-B pada Gambar 4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Uji Jerque-Bera (J-B) 

  

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B yakni 

0.4041168. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas yakni 0.404168, lebih tinggi 

disandingkan tingkat signifikansi yakni 0,05. Hal ini menandakan asumsi 

normalitas terpenuhi. 

2. Uji Multikolinearitas 

Gejala multikolinearitas bisa diinterpretasikan dari nilai korelasi 

antarvariabel yang ada dalam matriks korelasi. Jika antarvariabel bebas ada 

korelasi yang cukup tinggi yakni di atas 0,8, maka mengakibatkan indikasi adanya 

multikolinearitas. Output ini diperlihatkan pada Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi

 

               Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 
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Series: Standardized Res iduals

Sample 2019 2021

Observations  102

Mean      -2.38e-15

Median   0.124589

Maximum  1.613939

Minimum -1.935607

Std. Dev.   0.645445

Skewness   -0.302634

Kurtos is    3.244884

Jarque-Bera  1.811849

Probabi l i ty  0.404168


X1 X2 X3 X4

X1  1.000000 -0.078661 -0.160522 -0.029811

X2 -0.078661  1.000000 -0.034655  0.246484

X3 -0.160522 -0.034655  1.000000  0.262186

X4 -0.029811  0.246484  0.262186  1.000000
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Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian multikolinearitas bahwa tidak ada 

gejala multikolinearitas antarvariabel bebas. Hal ini memperlihatkan nilai korelasi 

antarvariabel bebas tidak melewati dari 0,8. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dipakai untuk memutuskan ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas pada pengujian yang dilakukan uji harvey. Hasil uji 

heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Harvey 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dapat di simpulkan tidak 

terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan nilai 

probability pada probablity Chi square variabel dalam penelitian ini lebih besar 

dari 0,05. 

4. Uji Autokorelasi 

Dugaan tentang independensi pada residual bisa diuji dengan memakai uji 

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

Nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih dari 3 

memperlihatkan terjadi autokorelasi. Output ini diperlihatkan pada tabel 4.8 

berikut ini:  

Heteroskedasticity Test: Harvey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.192107     Prob. F(4,165) 0.0721

Obs*R-squared 8.578273     Prob. Chi-Square(4) 0.0725

Scaled explained SS 6.997734     Prob. Chi-Square(4) 0.1360
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Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

Tabel 4.8 nilai dari statistik Durbin-Watson adalah 2.634003 maka nilai 

statistik Durbin-Watson di antara 1 dan 3, yakni 1 < 2.634003 < 3, sehingga 

asumsi non-autokorelasi terpenuhi. Dengan kata lain, tidak terjadi gejala 

autokorelasi yang tinggi pada residual. 

E. Hasil Estimasi Regresi Data Panel 

Penelitian ini memakai data panel untuk menganalisis teknik yang dipakai 

pada penelitian ini yaitu regresi model panel. Model fixed effect dipilih sebagai 

bentuk yang paling seirama untuk data dalam penelitian ini.yang dapat 

diperlihatkan yakni: 

1. Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM) 

Hasil estimasi dengan memakai FEM menunjukkan variabel inflasi (X1), 

upah (X2), dan pengangguran (X4) berpengaruh signifikan dengan PDRB (Y) 

pada tingkat alpha penelitian 5% yakni nilai probabilitas variabel inflasi (X1), 

upah (X2), dan pengangguran (X4) lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel 

belanja modal (X3) berpengaruh tidak signifikan dengan PDRB. 

R-squared 0.999516     Mean dependent var 323904.4

Adjusted R-squared 0.999236     S.D. dependent var 461328.6

S.E. of regression 12750.31     Akaike info criterion 22.02351

Sum squared resid 1.04E+10     Schwarz criterion 23.00144

Log likelihood -1085.199     Hannan-Quinn criter. 22.41950

F-statistic 3571.816     Durbin-Watson stat 2.634003

Prob(F-statistic) 0.000000
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Hasil pengujian regresi panel dapat dilihat dengan memakai pendekatan fixed 

effect model berdasarkan tahapan analisis data yang telah diolah pada Tabel 4.9 

berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Fixed Effect Model (FEM) 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

2. Hasil Uji Chow 

Uji chow ialah suatu uji untuk mengidentifikasi metode regresi yang lebih 

bagus antara common effect dan fixed effect. Adapun hasil uji chow terdapat pada 

Tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Chow 

 

  Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 302799.5 28760.19 10.52843 0.0000

X1 -7547.618 3731.118 -2.022884 0.0473

X2 0.026943 0.012184 2.211223 0.0306

X3 181.6331 1692.185 0.107336 0.9149

X4 -8169.614 2073.934 -3.939187 0.0002

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.999516     Mean dependent var 323904.4

Adjusted R-squared 0.999236     S.D. dependent var 461328.6

S.E. of regression 12750.31     Akaike info criterion 22.02351

Sum squared resid 1.04E+10     Schwarz criterion 23.00144

Log likelihood -1085.199     Hannan-Quinn criter. 22.41950

F-statistic 3571.816     Durbin-Watson stat 2.634003

Prob(F-statistic) 0.000000

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 2586.669736 (33,64) 0.0000

Cross-section Chi-square 734.043048 33 0.0000
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Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji chow  terhadap PDRB (Y) sebagai 

variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas diantaranya inflasi (X1), 

upah (X2), belanja modal (X3) dan pengangguran (X4) yang memberikan hasil 

nilai probability dari cross section lebih kecil dari alpha 0,05 (0,0000<0,05), maka 

H0 tidak diterima dan metode terbaik untuk mengestimasi model data panel ialah 

fixed effect model. 

F. Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah memutuskan model estimasi terbaik sehingga terpilih model fixed 

effect model maka yang berikutnya ialah analisis regresi linear berganda. Sebuah 

model yang menggambarkan hubungan antara faktor-faktor bebas dan variabel 

terikat dikenal sebagai regresi linear berganda. Arah hubungan positif atau negatif 

tiap variabel ditentukan dengan menggunakan regresi panel. Penelitian ini 

menggunakan PDRB (Y) sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebas 

menggunakan variabel inflasi (X1), upah (X2), belanja modal (X3) dan 

pengangguran (X4). Persamaan regresi panel yang dipakai pada riset ini berikut 

ini: 

𝐿𝑛𝑌𝑖𝑡 = −302,799,5 − 7547,618 𝑋1𝑖𝑡 + 𝐿𝑛0,026943 𝑋2𝑖𝑡 + 𝐿𝑛181,6331 𝑋3𝑖𝑡

− 8169.614 𝑋4𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Nilai dari persamaan tersebut diperoleh dari Tabel 4.6 yaitu tabel hasil 

estimasi fixed effect model. Berdasarkan persamaan hasil regresi data panel 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Konstanta 
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Hasil estimasi diperoleh dapat menjelaskan nilai koefisien konstanta yakni 

 -302.799,5. Apabila variabel nilai bebas bernilai konstan maka PDRB akan 

memiliki nilai sebesar 302.799,5. dengan memperoleh signifikan yakni 

0,0000<0,05 maka konstanta memengaruhi terhadap kemajuan ekonomi. 

2. Inflasi (X1) 

Hasil estimasi yang telah dilakukan terhadap inflasi memiliki nilai koefisien 

-7547.618 dan nilai probabilitas sebesar 0,0473 lebih kecil dari a = 0,05. Hal ini 

diartikan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan dengan PDRB sehingga 

apabila nilai inflasi mengalami peningkatan maka PDRB akan menurun, 

begitupun sebaliknya. 

3. Upah (X2) 

Hasil estimasi yang telah dilakukan terhadap upah mempunyai nilai 

koefisien 0.026943 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0306 lebih kecil dari a = 

0,05. Hal ini menandakan bahwa upah memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap PDRB. Sehingga ketika nilai upah mengalami peningkatan maka akan 

mendorong PDRB, begitupun sebaliknya. 

4. Belanja Modal (X3) 

Hasil estimasi yang telah dilakukan terhadap belanja modal mempunyai 

nilai koefisien 181.6331 dengan nilai probabilitas 0,9149 lebih besar dari a = 0,05. 

Hal ini diartikan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap PDRB sehingga ketika nilai belanja modal mengalami peningkatan 

ataupun penurunan maka tidak akan memberikan efek terhadap nilai pertumbuhan 

ekonomi. 
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5. Pengangguran (X4) 

Hasil estimasi yang telah dilakukan terhadap pengangguran mempunyai 

nilai koefisien -8169.614 dengan nilai probabilitas 0,0002 lebih kecil dari a = 

0,05. Hal ini diartikan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap PDRB sehingga ketika nilai pengangguran mengalami peningkatan maka  

nilai PDRB mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. 

G. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Ketika nilai Adjusted R-square yang menghampiri satu maka variabel 

bebas, seperti inflasi, upah, belanja modal dan pengangguran yang menyediakan 

semua informasi yang diinginkan untuk memprediksi variabel terikat, yakni 

PDRB. Output pengolahan koefisien determinasi dapat diperhatikan pada Tabel 

4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Variabel Bebas Variabel Terikat Adjusted R-square 

Inflasi, upah, belanja modal 

dan pengangguran 

PDRB 0.999236 

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

Output estimasi yang didapatkan dengan memakai aplikasi eviews 12, 

dihasilkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.999236 yang 

mengindikasikan secara keseluruhan variabel bebas, yaitu: inflasi, upah, belanja 

modal dan penggangguran yang ada pada persamaan bisa menjelaskan 

pengaruhnya terhadap variabel terikat, yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar 99% 

dan sisanya 1% yang dipengaruhi oleh faktor lain. 
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H. Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) 

Bertujuan untuk mengetes pengaruh variabel bebas yang dipakai pada 

penelitian ini yaitu inflasi (X1), upah (X2) belanja modal (X3) dan pengangguran 

(X4) secara simultan pada variabel terikat yakni PDRB (Y) secara signifikan pada 

tiap variabel. Hasil perhitungan uji-F dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini: 

 

Tabel 4.12 Hasi Uji Simultan (Uji-F) 

Variabel Bebas Variabel 

Terikat 

F hitung Sig. F Keterangan 

Inflasi, upah, belanja 

modal dan 

pengangguran 

PDRB 3571.816 0.000000 Signifikan 

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

Hasil estimasi yang diolah dari nilai F-statistik sebesar 283.1328 bernilai 

probability F-stat 0,000000 < 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis diterima 

yang menunjukan secara bersamaan variabel bebas yaitu inflasi, upah, belanja 

modal, dan pengangguran yang dipakai dalam model persamaan, memengaruhi 

variabel terikat yaitu PDRB secara signifikan pada tingkat kepercayaan 99 %. 

2. Uji Parsial (Uji-t) 

Pengujian parsial dipakai untuk memutuskan tentan koefisien regresi 

variabel bebas, yaitu: inflasi, upah, belanja modal dan pengangguran secara 

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yakni PDRB 

dengan menilai variabel lain konstan. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 

4.13 berikut ini: 
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Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas Keterangan 

C 302799.5 10.52843 0.0000 Signifikan 

Inflasi (X1) -7547.618 - .022884 0.0473 Signifikan 

Upah (X2) 0.026943 2.211223 0.0306 Signifikan 

Belanja modal(X3) 185097.7 0.107336 0.9149 Tidak Signifikan 

Pengangguran (X4) -8169.614 -3.939187 0.0002 Signifikan 

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 12 (2022) 

 

a. Inflasi (X1) 

Hasil olahan data yang untuk mendapatkan nilai t-statistik yang bernilai 

negatif 2.022884 dengan nilai probabilitas sebesar 0,00473 maka dapat diartikan 

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

(0,00473<0,05) dengan ini hipotesis diterima bahwa inflasi berpengaruh negatif 

terhadap PDRB. Sehingga variabel inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap PDRB. 

b. Upah (X2) 

Hasil olahan data untuk mendapatkan nilai t-statistik yang bernilai positif 

2,211223 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0306 maka dapat diartikan bahwa 

nilai probabilitas t-statistik variabel upah lebih kecil dari a (0,0306<0,05) dengan 

ini hipotesis diterima bahwa upah berpengaruh positif terhadap PDRB. Sehingga 

variabel upah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. 

c. Belanja Modal (X3) 

Hasil olahan data untuk menghasilakan nilai t-statistik yang bernilai positif 

0,107336 dengan nilai probabilitas sebesar 0,9149 maka dapat diartikan bahwa 

nilai probabilitas t-statistik variabel belanja modal lebih besar dari a 
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(0,9149<0,05) dengan ini hipotesis tidak diterima bahwa belanja modal 

berpengaruh positif terhadap. Sehingga variabel belanja modal secara parsial 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. 

d. Pengangguran (X4) 

Hasil olahan data untuk mendapatkan nilai t-statistik yang bernilai negatif 

3,939187 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002 maka dapat diartikan bahwa 

nilai probabilitas t-statistik variabel pengangguran lebih kecil dari a (0,0002<0,05) 

dengan ini hipotesis diterima bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap 

PDRB. Sehingga variabel pengangguran secara parsial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap PDRB. 

I. Pembahasan 

1. Pengaruh Inflasi terhadap PDRB 

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi memiliki nilai signifikan 0,0473 < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar -7547,616 yang artinya inflasi berpengaruh negatif dan 

signifikan pada PDRB di provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 

2021. Hal ini menandakan semakin tinggi inflasi maka PDRB akan menurun 

begitupun sebaliknya, hal ini sejalan dengan hipotesis peneliti. 

Teori keynes menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan 

ekonomi. Banyak faktor yang mendorong tingkat inflasi dan tingkat ouput dalam 

jangka panjang. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang 

menunjukkan hubungan yang negatif. 
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Tingginya Inflasi tidak akan meningkatkan perkembangan ekonomi. 

Kenaikan harga juga menimbulkan efek buruk pula pada perdagangan 

internasional karena barang-barang dalam negara itu tidak dapat bersaing di pasar 

internasional. Sehingga pada akhirnya ekspor menjadi turun. Dalam penjelasan 

tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya antara inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi memang seharusnya berpengaruh negatif (berbanding terbalik). Inflasi 

dapat berakibat buruk sebab kenaikan harga yang terus menerus kemungkinan 

tidak dapat terjangkau oleh semua masyarakat. Ketika terjadi inflasi masyarakat 

harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang 

diinginkan. 

Hal ini sejalan dengan data yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PDRB 

mengalami peningkatan sedangkan inflasi mengalami penurunan di beberapa 

daerah di Indonesia. Karena harga cenderung terus naik, inflasi mungkin tidak 

baik bagi masyarakat. Orang wajib membelanjakan banyak uang untuk membeli 

barang yang mereka inginkan. 

Hasil penelitian ni sejalan dengan beberapa penelitian Pratiwi et al. (2020) 

dan Ratnasari (2019) memperlihatkan inflasi berpengaruh negatif pada Produk 

Domestik Bruto (PDB). Sukirno (2015) mengemukakan bahwa Kemajuan 

ekonomi akan diperlambat oleh inflasi yang tinggi. Sejumlah aktivitas masyarakat 

tidak lagi menguntungkan akibat kenaikan biaya hidup. Hal ini menyebabkan 

kejutan bagi perekonomian suatu negara dan sebagai hasilnya menghasilkan 

pendapatan bagi pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Daniel (2019) yang memperlihatkan hasil inflasi tidak memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh Upah Terhadap PDRB 

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh upah pada pertumbuhan 

ekonomi memiliki nilai signifikan 0,0306 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0.026943 yang berarti upah berpengaruh positif dan signifikan atas PDRB 

di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Hal ini menerangkan bahwa 

semakin tinggi tingkat upah maka PDRB semakin tinggi begitupun sebaliknya, 

hal ini senada dengan hipotesis peneliti. 

Upah minimum merangsang pengembangan modal manusia yang pada 

gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Efek upah minimum terhadap 

kesejahteraan akan menjadi nyata, ketika posisi tingginya upah minimum regional 

wajib diseimbangkan dengan perkembangan produktivitas pekerja. Secara alami, 

peningkatan output meningkatkan pendapatan daerah, dan peningkatan 

pendapatan daerah menunjukkan terjadinya kesejahteraan rakyat dan mendorong 

PDB suatu negara. 

Riset ini berfokus pada grand teori tentang ketenagakerjaan dari Adam 

Smith mengemukakan bahwa Awal dari pertumbuhan ekonomi adalah alokasi 

sumber daya manusia yang efisien. Untuk mempertahankan kemajuan ekonomi 

setelah dimulai, diperlukan akumulasi modal (fisik) baru. Dengan kata lain, jika 

angkatan kerja dalam studi ini dinilai dengan kenaikan upah tenaga kerja, alokasi 

sumber daya manusia yang efektif ialah prasyarat untuk kemajuan ekonomi. 
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Hal ini sejalan dengan data yang telah dijelaskan yakni pertumbuhan 

ekonomi (PDRB) di masing-masing provinsi di Indonesia meningkat dan upah 

juga mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan upah tenaga 

kerja sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing 

provinsi di Indonesia, sebab peningkatan upah sejalan dengan peningkatan 

kualitas tenaga kerja yang dimana ketika tenaga kerja memiliki produktivitas yang 

tinggi maka hal itu akan menaikkan hasil produksi dan pendapatan semakin 

bertambah yang berdampak pada peningkatan ekonomi.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Askenazy 

(2003), Romi (2021) dan Luthfi & Agustin (2021) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan modal manusia didorong oleh upah minimum, yang pada gilirannya 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika posisi meningkatnya upah minimum 

regional harus di seimbangkan dengan kenaikan proses hasil produksi terhadap 

peningkatan produktivitas pekerja, maka pengaruh upah minimum terhadap 

kesejahteraan akan menjadi nyata (Tambunan, 2016). 

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB 

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh belanja modal pada PDRB 

mempunyai nilai signifikan 0,9149 > 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 

181.6331 yang artinya belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan atas 

PDRB di masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 

2021. Hal ini memperlihatkan tingginya atau rendahnya belanja modal maka tidak 

akan memberikan dampak terhadap PDRB, hal ini berbeda dengan hipotesis 

peneliti. 
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Sesuai dengan pandangan Neo Klasik menyatakan kebijakan fiskal 

pemerintah tidak mempunyai  pengaruh pada pertumbuhan output nasional 

(Savira et al., 2020). Jumlah uang yang akan dikeluarkan pemerintah akan 

meningkat secara substansial seiring dengan pertumbuhan PDB per kapita. Hal ini 

agar pemerintah dapat mempertahankan kontrol atas interaksi sosial, hukum, 

pendidikan, rekreasi, budaya, dan lain-lain. (Ferry, 2019). 

Hal itu terjadi belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat 

secara langsung mempengaruhi PDRB karena memerlukan waktu untuk 

menyelesaikan prosesnya, mulai dari penganggaran dan diakhiri dengan 

implementasi. Sebaliknya, mereka hanya dapat dipekerjakan atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. 

Hal ini sejalan dengan data yang telah dijelaskan bahwa meski menuju ke 

arah yang baik, belanja modal berdampak kecil terhadap PDRB. Hal itu berarti 

kenyataan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat secara 

langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, karena belanja modal 

membutuhkan proses yang panjang mulai dari penganggaran dan diakhiri dengan 

pelaksanaannya, maka belanja modal tersebut hanya dapat digunakan atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendongkrak perekonomian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. (2021) & Sa’adah (2019) 

memperlihatkan hasil belanja modal tidak mempunyai pengaruh terhadap PDRB. 

Ini menunjukkan bahwa masing-masing provinsi di Indonesia dalam hal belanja 

modal tidak memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi di setiap provinsi 

Indonesia. Hal ini berlawanan dengan Teori Adolf Wagner mengemukakan bahwa 
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baik jumlah uang yang akan dikeluarkan dan tindakan pemerintah akan 

mengalami peningkatan. 

4. Pengaruh Pengangguran terhadap PDRB 

Hasil analisis regresi memperlihatkan pengaruh pengangguran pada PDRB 

mempunyai nilai signifikan 0,0002 < 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -

8169.614 yang artinya pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan atas 

PDRB di masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 

2021. Hal ini memperlihatkan tingginya pengangguran maka PDRB semakin 

menurun begitu pula sebaliknya, hal ini searah dengan hipotesis peneliti. 

Pada hukum Okun, yang menyatakan hubungan antara Produk Domestik 

Bruto suatu negara dan tingkat pengangguran menegaskan bahwa ada hubungan 

kebalik antara tingkat pengangguran dan PDB (Salvatore, 2013). Pertumbuhan 

ekonomi pada umumnya diikuti dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru. 

Saat perekonomian berkembang, artinya produksi produk-produk ekonomi ikut 

mengalami pertumbuhan. Apabila hal tersebut terjadi, maka keperluan akan 

tenaga kerja untuk memproduksi suatu barang dan jasa pun ikut bertambah. 

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran mempunyai keterkaitan yang kuat 

karena masyarakat yang bekerja dapat menghasilkan produk, sedangkan 

pengangguran tidak memberikan peran dalam peningkatan produksi. 

Hal ini sejalan dengan data yang ada bahwa pengangguran rata-rata di 

daerah indonesia mengalami penurunan sedangkan PDRB mengalami peningkatan 

di beberapa daerah Indonesia. Ini menendakan bahwa banyaknya tenaga kerja 

yang dapat memproduksi lebih banyak sehingga PDRB turut meningkat. 
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Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barro, 2000; 

Harjunawati & Hendarsih, 2020), Arizal & Marwan (2019) dan Hidayat (2020) 

yang memperlihatkan hasil pengaruh pengangguran  negatif dan signifikan 

terhadap PDB. Dengan kata lain, meningkatnya pengangguran akan menurunkan 

PDB begitupun sebaliknya, menurunnya pengangguran akan mendorong PDB 

yang lebih tinggi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang bisa dilakukan dengan  

1. Inflasi berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia. Hal itu diakibatkan 

kenaikan harga yang cenderung mahal bagi semua orang dapat mengalami 

inflasi. Orang harus membelanjakan lebih banyak uang untuk membeli 

barang yang diinginka ketika terjadi inflasi. 

2. Upah minimum berpengaruh pada PDRB di Indonesia. Hal ini 

peningkatan gaji sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja karena 

tenaga kerja yang produktif akan menghasilkan lebih banyak barang dan  

lebih banyak mendapatkan uang dan berdampak pada kesehatan ekonomi. 

3. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia. Ini 

dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak bisa 

secara langsung mempengaruhi PDRB karena memerlukan waktu untuk 

menyelesaikan prosesnya, mulai dari penganggaran dan diakhiri dengan 

implementasi.  

4. Pengangguran berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia. Hal ini 

diakibatkan fakta bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, ketika 

modalnya masih langka dan teknologi masih primitif sehingga kepadatan 

penduduk tidak sesuai dengan ketersediaan lapangan kerja.. 
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B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan mengenai hasil penelitian 

ini yaitu 

1. Disarankan untuk pemerintah Indonesia memperhatikan determinan yang 

memengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi 34 provinsi di Indonesia. 

2. Pemerintah yang memegang kebijakan fiskal dan Bank Indonesia yang 

membegang kebijakan moneter harus mengkordinasikan kebijakan-kebijakan 

yang diperlukan dalam rangka mengatasi inflasi. 

3. Keputusan upah minimum dimaksudkan untuk memfokuskan produktivitas, 

inflasi, dan kebutuhan hidup. 

4. Pendanaan pemerintah untuk proyek-proyek yang akan mempekerjakan lebih 

banyak orang harus diprioritaskan. 
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Data Statistik PDRB (Y),Inflasi (X1) Upah Minimum (X2) Belanja Modal 

(X3) dan Pengangguran (X4) pada Tahun 2019-2021 

TAHUN PROVINSI 
Pengangguran 

(X4) 
Belanja Modal 

(LNX3) 

Upah 
Minimum 

(LNX2) Inflasi (X1) PDRB (LNY) 

2019 ACEH 6.17 9.10 14.65 0.42 11.79 

2020 ACEH 6.59 9.04 14.73 0.99 11.79 

2021 ACEH 6.3 9.01 14.97 0.71 11.81 

2019 SUMATERA UTARA 5.39 9.26 14.65 0.19 13.20 

2020 SUMATERA UTARA 6.91 9.24 14.73 0.75 13.19 

2021 SUMATERA UTARA 6.33 8.99 14.73 0.06 13.21 

2019 SUMATERA BARAT 5.38 8.74 14.64 1.66 12.06 

2020 SUMATERA BARAT 6.88 8.65 14.73 2.11 12.04 

2021 SUMATERA BARAT 6.52 8.34 14.73 0.14 12.07 

2019 RIAU 5.76 8.80 14.79 0.16 13.11 

2020 RIAU 6.32 8.80 14.88 0.55 13.10 

2021 RIAU 4.42 8.36 14.88 0.05 13.14 

2019 JAMBI 4.23 8.38 14.70 0.38 11.85 

2020 JAMBI 5.13 8.53 14.78 0.35 11.91 

2021 JAMBI 5.09 8.03 14.78 0.45 11.94 

2019 SUMATERA SELATAN 4.53 9.14 14.85 0.38 12.66 

2020 SUMATERA SELATAN 5.51 9.14 14.93 0.57 12.66 

2021 SUMATERA SELATAN 4.98 9.10 14.93 0.42 12.70 

2019 BENGKULU 3.26 8.04 14.53 0.59 10.74 

2020 BENGKULU 4.07 7.92 14.61 0.14 10.74 

2021 BENGKULU 3.65 7.50 14.61 0.39 10.78 

2019 LAMPUNG 4.03 8.66 14.62 0.47 12.41 

2020 LAMPUNG 4.67 8.56 14.70 0.67 12.39 

2021 LAMPUNG 4.65 8.28 14.70 0.99 12.42 

2019 KEP. BANGKA BELITUNG 3.58 7.54 14.91 0.66 10.90 

2020 KEP. BANGKA BELITUNG 5.25 8.04 14.99 0.99 10.87 

2021 KEP. BANGKA BELITUNG 5.03 7.42 14.99 1.22 10.92 

2019 KEP. RIAU 7.5 8.03 14.83 2.03 12.11 

2020 KEP. RIAU 10.34 8.05 14.92 1.18 12.07 

2021 KEP. RIAU 9.91 7.64 14.92 2.26 12.11 

2019 DKI JAKARTA 6.54 9.82 15.19 0.3 14.42 

2020 DKI JAKARTA 10.95 9.80 15.27 0.26 14.40 

2021 DKI JAKARTA 8.5 9.20 15.30 0.45 14.43 

2019 JAWA BARAT 8.04 9.79 14.33 0.27 14.21 

2020 JAWA BARAT 10.46 9.86 14.41 0.52 14.19 

2021 JAWA BARAT 9.82 9.65 14.41 0.46 14.23 
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2019 JAWA TENGAH 4.44 9.64 14.29 2.81 13.81 

2020 JAWA TENGAH 6.48 9.66 14.37 1.56 13.78 

2021 JAWA TENGAH 5.95 9.47 14.40 1.7 13.81 

2019 DI YOGYAKARTA 3.18 8.09 14.27 2.77 11.56 

2020 DI YOGYAKARTA 4.57 8.08 14.35 1.4 11.53 

2021 DI YOGYAKARTA 4.56 7.71 14.38 2.29 11.58 

2019 JAWA TIMUR 3.82 9.99 14.30 0.53 14.32 

2020 JAWA TIMUR 5.84 10.03 14.39 0.46 14.29 

2021 JAWA TIMUR 5.74 9.83 14.44 0.69 14.33 

2019 BANTEN 8.11 8.89 14.63 0.21 13.03 

2020 BANTEN 10.64 8.90 14.72 0.21 13.00 

2021 BANTEN 8.98 9.16 14.72 0.69 13.04 

2019 BALI 1.57 8.49 14.65 0.81 12.00 

2020 BALI 5.63 8.47 14.73 0.62 11.90 

2021 BALI 5.37 8.42 14.73 0.75 11.88 

2019 NUSA TENGGARA BARAT 3.28 8.37 14.51 0.36 11.45 

2020 NUSA TENGGARA BARAT 4.22 8.31 14.60 0.42 11.44 

2021 NUSA TENGGARA BARAT 3.01 8.08 14.60 0.63 11.47 

2019 NUSA TENGGARA TIMUR 3.14 8.69 14.40 0.8 11.15 

2020 NUSA TENGGARA TIMUR 4.28 8.73 14.48 0.78 11.14 

2021 NUSA TENGGARA TIMUR 3.77 8.66 14.48 0.89 11.16 

2019 KALIMANTAN BARAT 4.35 8.56 14.61 0.4 11.83 

2020 KALIMANTAN BARAT 5.81 8.54 14.69 0.41 11.81 

2021 KALIMANTAN BARAT 5.82 8.57 14.69 0.37 11.86 

2019 KALIMANTAN TENGAH  4.04 8.52 14.80 2.45 11.52 

2020 KALIMANTAN TENGAH  4.58 8.69 14.88 1.03 11.50 

2021 KALIMANTAN TENGAH  4.53 8.43 14.88 3.32 9.24 

2019 KALIMANTAN SELATAN 4.18 8.59 14.79 0.54 11.80 

2020 KALIMANTAN SELATAN 4.74 8.57 14.87 0.79 11.78 

2021 KALIMANTAN SELATAN 4.95 8.34 14.87 0.76 11.82 

2019 KALIMANTAN TIMUR  5.94 9.11 14.83 0.4 13.10 

2020 KALIMANTAN TIMUR  6.87 9.17 14.91 0.25 13.07 

2021 KALIMANTAN TIMUR  6.83 8.76 14.91 0.68 13.09 

2019 KALIMANTAN UTARA 4.49 7.69 14.83 1.09 11.03 

2020 KALIMANTAN UTARA 4.97 7.44 14.91 0.12 11.01 

2021 KALIMANTAN UTARA 4.58 7.27 14.91 0.98 11.05 

2019 SULAWESI UTARA 6.01 1.42 14.93 1.88 11.40 

2020 SULAWESI UTARA 7.37 8.21 15.01 0.71 11.39 

2021 SULAWESI UTARA 7.06 7.90 15.01 1.45 11.43 

2019 SULAWESI TENGAH 3.11 1.52 14.57 0.83 11.76 

2020 SULAWESI TENGAH 3.77 8.33 14.65 0.63 11.81 
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2021 SULAWESI TENGAH 3.75 8.06 14.65 0.16 11.92 

2019 SULAWESI SELATAN 4.62 9.05 14.87 0.04 12.71 

2020 SULAWESI SELATAN 6.31 9.07 14.95 0.5 12.70 

2021 SULAWESI SELATAN 5.72 9.24 14.97 0.92 12.75 

2019 SULAWESI TENGGARA 3.52 8.40 14.67 0.44 11.45 

2020 SULAWESI TENGGARA 4.58 8.85 14.75 0.45 11.45 

2021 SULAWESI TENGGARA 3.92 8.80 14.75 0.28 11.49 

2019 GORONTALO 3.76 7.28 14.68 0.21 10.26 

2020 GORONTALO 4.28 7.35 14.77 0.21 10.26 

2021 GORONTALO 3.01 7.46 14.84 0.92 10.28 

2019 SULAWESI BARAT 2.98 7.50 14.68 0.7 10.40 

2020 SULAWESI BARAT 3.32 7.46 14.76 0.3 10.38 

2021 SULAWESI BARAT 3.13 7.26 14.80 1 10.40 

2019 MALUKU 6.69 8.13 14.69 0.83 10.34 

2020 MALUKU 7.57 8.09 14.77 0.18 10.33 

2021 MALUKU 6.93 8.25 14.82 1.14 10.36 

2019 MALUKU UTARA 4.81 8.26 14.74 0.14 10.19 

2020 MALUKU UTARA 5.15 8.29 14.82 0.7 10.24 

2021 MALUKU UTARA 4.71 8.26 14.82 1.03 10.39 

2019 PAPUA BARAT 6.43 8.75 14.89 0.67 11.04 

2020 PAPUA BARAT 6.8 8.72 14.97 0.99 11.03 

2021 PAPUA BARAT 5.84 8.54 14.96 1.27 11.02 

2019 PAPUA 3.51 9.41 14.99 0.6 11.81 

2020 PAPUA  4.28 9.17 15.07 0.79 11.83 

2021 PAPUA 3.33 8.96 15.07 1.66 11.97 
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1. Uji Common Effect Model 

 

2. Uji Fixed Effect Model 

 

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/11/22   Time: 10:37

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 102

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1031592. 345738.2 -2.983738 0.0036

X1 -54884.64 59313.76 -0.925327 0.3571

X2 -0.096006 0.072550 -1.323296 0.1888

X3 132683.0 33304.67 3.983916 0.0001

X4 97609.78 21668.65 4.504654 0.0000

R-squared 0.353930     Mean dependent var 323904.4

Adjusted R-squared 0.327288     S.D. dependent var 461328.6

S.E. of regression 378377.2     Akaike info criterion 28.57295

Sum squared resid 1.39E+13     Schwarz criterion 28.70162

Log likelihood -1452.220     Hannan-Quinn criter. 28.62505

F-statistic 13.28465     Durbin-Watson stat 0.380176

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/11/22   Time: 10:38

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 102

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 302799.5 28760.19 10.52843 0.0000

X1 -7547.618 3731.118 -2.022884 0.0473

X2 0.026943 0.012184 2.211223 0.0306

X3 181.6331 1692.185 0.107336 0.9149

X4 -8169.614 2073.934 -3.939187 0.0002

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.999516     Mean dependent var 323904.4

Adjusted R-squared 0.999236     S.D. dependent var 461328.6

S.E. of regression 12750.31     Akaike info criterion 22.02351

Sum squared resid 1.04E+10     Schwarz criterion 23.00144

Log likelihood -1085.199     Hannan-Quinn criter. 22.41950

F-statistic 3571.816     Durbin-Watson stat 2.634003

Prob(F-statistic) 0.000000
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3. Uji Chow 

 

4. Uji Random Effect Model 

  

5. Uji Hausman 

 

 

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 2586.669736 (33,64) 0.0000

Cross-section Chi-square 734.043048 33 0.0000

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/11/22   Time: 10:42

Sample: 2019 2021

Periods included: 3

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 102

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 303676.6 67131.60 4.523602 0.0000

X1 -7374.986 3727.785 -1.978383 0.0507

X2 0.024912 0.012119 2.055660 0.0425

X3 365.5548 1691.443 0.216120 0.8293

X4 -7672.021 2068.582 -3.708830 0.0003

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 353962.8 0.9987

Idiosyncratic random 12750.31 0.0013

Weighted Statistics

R-squared 0.111130     Mean dependent var 6734.808

Adjusted R-squared 0.074476     S.D. dependent var 14911.44

S.E. of regression 14345.43     Sum squared resid 2.00E+10

F-statistic 3.031832     Durbin-Watson stat 1.393815

Prob(F-statistic) 0.021093

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

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

Cross-section random 29.788501 4 0.0000
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6. Uji Normalitas 

 

 

7. Uji Multikolinearitas 

 

 

8. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

9. Uji Autokorelasi 
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Series: Standardized Res iduals

Sample 2019 2021

Observations  102

Mean      -2.38e-15

Median   0.124589

Maximum  1.613939

Minimum -1.935607

Std. Dev.   0.645445

Skewness   -0.302634

Kurtos is    3.244884

Jarque-Bera  1.811849

Probabi l i ty  0.404168


X1 X2 X3 X4

X1  1.000000 -0.078661 -0.160522 -0.029811

X2 -0.078661  1.000000 -0.034655  0.246484

X3 -0.160522 -0.034655  1.000000  0.262186

X4 -0.029811  0.246484  0.262186  1.000000

Heteroskedasticity Test: Harvey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.192107     Prob. F(4,165) 0.0721

Obs*R-squared 8.578273     Prob. Chi-Square(4) 0.0725

Scaled explained SS 6.997734     Prob. Chi-Square(4) 0.1360

R-squared 0.999516     Mean dependent var 323904.4

Adjusted R-squared 0.999236     S.D. dependent var 461328.6

S.E. of regression 12750.31     Akaike info criterion 22.02351

Sum squared resid 1.04E+10     Schwarz criterion 23.00144

Log likelihood -1085.199     Hannan-Quinn criter. 22.41950

F-statistic 3571.816     Durbin-Watson stat 2.634003

Prob(F-statistic) 0.000000
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