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ABSTRAK 

Nama Penyusun    : MUH. RESKI DARWIS 

NIM : 90300118026 

Judul Skripsi : PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, PERTUMBUHAN 

EKONOMI, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI 

TERHADAP EKSPOR DI PROVINSI SULAWESI 

SELATAN 

 

Skripsi ini dibuat dari masalah yang penulis temui di lapangan mengenai pengaruh 

nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri terhadap 

ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini memiliki tiga fokus masalah 

penelitian: Pertama, apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap ekspor di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga,  apakah penanaman modal 

dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan penanaman modal dalam 

negeri terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

Penelitian ini memakai metode penelitian kuantitatif, yakni pendekatan penelitian 

yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Sumber data yang digunakan 

adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 

dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang dilakukan peneliti dapat diuraikan, 

yaitu: analisis regresi linier berganda.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh negatif 

tetapi signifikan terhadap ekspor diprovinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor diprovinsi Sulawesi 

Selatan. penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi internasional yang semakin pesat, menyebabkan 

terjadinya hubungan antar negara yang saling terkait dan meningkatnya arus 

perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Dalam perekonomian 

Indonesia, sektor perdagangan internasional memainkan peranan yang sangat 

penting karena memberikan manfaat secara langsung pada sektor perdagangan 

untuk keseluruhan produksi nasional serta memberikan sumbangan dalam 

penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh sebab itu ekspor menjadi salah 

satu sumber devisa yang penting dan berfungsi sebagai alat pembiayaan untuk 

usaha pemeliharaan kestabilan ekonomi maupun pelaksanaan pembangunan. 

Kebutuhan devisa akan terus bertambah seiring dengan peningkatan pembangunan, 

untuk itu ekspor harus terus ditingkatkan bagi pembangunan perekonomian 

Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. 

Sukirno (2016:29) mengemukakan bahwa ekspor diartikan sebagai 

pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara 

lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor 

perusahaan, dengan demikian pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat 

dari kegiatan mengekspor barang dan jasa dan pada akhirnya keadaan ini akan 

menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. 
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Ekspor menjadi salah satu sumber devisa yang penting dan berfungsi 

sebagai alat pembiayaan untuk usaha pemeliharaan kestabilan ekonomi maupun 

pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan devisa akan terus bertambah seiring dengan 

peningkatan pembangunan, untuk itu ekspor harus terus ditingkatkan bagi 

pembangunan perekonomian di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.  

Kegiatan ekspor menjadi hal penting di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana 

dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional khususnya ekspor, maka 

yang menjadi acuan dalam penentuan tinggi rendahnya harga komoditas adalah 

nilai tukar. Nilai tukar rupiah atau kurs menurut Ekananda didefiniskan sebagai 

harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Karena nilai 

tukar uang ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan ditentukan oleh 

sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut, dengan kata lain nilai 

tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan 

dengan satu unit mata uang negara lain (Ekananda, 2014:168). Mankiw (2012)  

menjelaskan bahwa ketika harga suatu barang naik maka jumlah barang yang 

diminta akan turun dan ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan 

naik. Penelitian oleh Irayani & Abbas (2018) hasil penelitian menyatakan bahwa 

nilai tukar rupiah (Kurs) berpengaruh secara signifikan terhadap ekspor tembakau 

di Indonesia tahun 1986-2016. Namun penelitian Hidayat et al., (2017) dimana 

terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari Nilai Tukar Rupiah  terhadap Nilai 

Ekspor Non Migas Indonesia tahun 2005-2015. Sehingga penelitian ini ditemukan 

riset gap penelitian. 
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Kemudian Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap nilai ekspor, hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Risma et al., (2019) bahwa ekonomi 

yang kuat tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya 

pertumbuhan ekonomi terlihat dari tingginya PDB suatu negara. Kenaikan 

Pendapatan Nasional Indonesia (PDB) akan meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk melakukan proses produksi barang sehingga Indonesia mampu untuk 

mengekspor barang ke negara lain. Penelitian Ulfa & Andriyani (2019)  

menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi  berpengaruh positif terhadap ekspor 

komoditi non migas di Indonesia. Namun penelitian Putra & Yasa (2016) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ekspor 

Indonesia, sehingga dari perbedaan penelitian ini maka terdapat riset gap penelitian. 

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan terhadap ekspor di Sulawesi Selatan 

adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagaimana dikemukakan oleh 

Syamsuddin (2016:150) bahwa ekspor merupakan kegiatan perdagangan luar 

negeri antar negara yang melakukan mengirim dan menjual barang ataupun jasa ke 

para internasional. Kegiatan ekspor menghasilkan aliran barang ke luar negri, 

sementara timbal baliknya adalah berupa aliran pendapatan dalam bentuk devisa 

yang akan masuk ke dalam negeri. Penelitian Manullang  (2019) bahwa penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap ekspor non-migas. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Danisa (2018) bahwa penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti akan mengembangkan penelitian yang 

telah dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa variabel yang telah diteliti 

sebelumnya yang mempengaruhi ekspor. Di mana dalam penelitian ini akan 

mengambil beberapa variabel yang telah diteliti kemudian menggabungkan faktor-

faktor yang mempengaruhi ekspor menjadi satu penelitian yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya. Jadi, kebaharuan penelitian ini (novelty) yaitu dengan 

menggabungkan faktor nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, penanaman 

modal dalam negeri yang mempengaruhi ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pentingnya masalah nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maka hal ini perlu diperhatikan oleh 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan ekspor ke luar negeri. Melihat kondisi 

moneter internasional yang tidak menentu mengakibatkan kurs mata uang 

cenderung berfluktuasi. Disamping itu lesunya perekonomian dunia memacu harga 

biaya produksi yang cenderung naik dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok, 

bahan dan alat yang digunakan, gaji tenaga kerja serta biaya transportasi secara 

kontinu sehingga mekanisme pasar tidak stabil secara tidak langsung menaikkan 

angka inflasi dan pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya volume dan 

ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan yang diharapkan oleh pemerintah 

adalah peningkatan ekspor, karena ekspor memegang peranan penting dalam 

kegiatan perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan 

digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan 

dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Laju pertumbuhan PDB 
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Indonesia dari tahun ke tahun dapat dilihat dari peran ekspor sebagai penggerak 

bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di provinsi Sulawesi Selatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalahnya adalah : 

1. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi 

Selatan 

2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ekspor di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

3. Apakah penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap ekspor 

di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap 

ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didkemukakan dalam penelitian terbagi atas dua bagian                                 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis melalui uraian dibawah ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pola pikir penulis 

dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan 

praktek yang sebenarnya terjadi di lapangan 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi 

pihak Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam mengetahui 

pentingnya masalah nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi sehingga 

nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan investasi 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori Perdagangan Internasional  

Salah satu perkembangan ekonomi yang paling signifikan adalah  

meningkatnya internasionalisasi bisnis. Meskipun banyak perusahaan telah  

dijalankan melintasi batas-batas negara selama berabad-abad, perusahaan yang 

terkemuka di seluruh dunia kian mengalihkan perhatiannya pada bisnis 

internasional untuk mempertahankan daya saingnya dalam periode perekonomian 

yang dinamis dewasa ini. Peranan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan 

ekonomi cukup berpengaruh. Beberapa ahli ekonomi klasik dan neo-klasik melihat 

bahwa perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membangun suatu negara yang digunakan sebagai mesin pertumbuhan.  

Dari perdagangan internasional, pihak-pihak yang berkepentingan 

mendapatkan keuntungan, begitu juga negara memperoleh keuntungan sehingga 

pendapatan nasional akan membaik. Dilihat dari meningkatnya jumlah barang/jasa 

dan laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan mengalami perubahan yang 

positif seperti pembangunan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan akan 

mengalami penurunan. Perdagangan internasional memberikan manfaat dan arti 

yang penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan tersebut 

memberikan arti dalam melakukan pembangunan di beberapa sektor seperti: 

mengembangkan pengetahuan dan menambah pengalaman yang memungkinkan 

pembangunan serta memberikan sarana untuk melaksanakannya (Basmar, dkk, 

2021:111). 
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Dinar dan Hasan (2018:152) bahwa perdagangan internasional adalah 

perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara 

lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar 

perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu 

negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. 

Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi dagang 

barang dan jasa antara subjek ekonomi satu negara dengan subjek ekonomi negara 

lain. Subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga 

negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri ataupun 

perusahaan negara. Perdagangan internasional terjadi akibat adanya perbedaan 

potensi sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia dan kemajuan 

teknologi antar negara Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong semua 

negara di dunia untuk melakukan perdagangan luar negeri. Dari faktor-faktor 

tersebut yang terpenting adalah: memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di 

dalam negeri, mengimpor teknologi yang lebih modern dari negara lain, 

memperluas pasar produk-produk dalam negeri, dan memperoleh keuntungan dari 

spesialisasi. 

Di sisi lain, perdagangan internasional juga dapat menimbulkan tantangan 

dan kendala yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti 

Indonesia. Tantangan dan kendala tersebut antara lain eksploitasi terhadap negara-

negara berkembang, ambruknya industri lokal, keamanan barang menjadi rendah, 

ancaman ketahanan pangan, dan keamanan konsumen dan sebagainya. Untuk 

mengamankan kepentingan nasionalnya, negara-negara di dunia berupaya untuk 
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menciptakan hambatan perdagangan terutama hambatan untuk impor (Ibrahim dan 

Halkam, 2021:5). 

 

B. Teori Permintaan 

Permintaan atas komoditi timbul dikarenakan adanya kemauan dan 

kemampuan untuk membeli barang tersebut, sehingga teori permintaan menjelaskan 

tentang ciri-ciri dan hubungan antara jumlah barang atau jasa dengan harga pada 

suatu waktu tertentu dengan asumsi (ceteris paribus) komponen-komponen lain 

yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap seperti pendapatan, selera, dan 

harga barang lain. Mengenai perilaku konsumen secara sederhana dapat dilihat 

dalam hukum permintaan yaitu, apabila harga terhadap suatu barang naik, maka 

jumlah yang diminta konsumen akan barang tersebut akan menurun (ceteris 

paribus). 

Kondisi sebaliknya bila harga terhadap suatu barang tersebut mengalami 

penurunan, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen akan meningkat. 

Permintaan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan dengan 

tingkat harga tertentu, dengan slope kurva negatif, dimana kurva ini dapat 

menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah 

barang yang diminta oleh para pembeli. Dua pendekatan yang menjelaskan perilaku 

konsumen dalam hukum permintaan (Sukirno, 2016). 

1. Pendekatan marginal utility: Pendekatan ini bertitik pada anggapan bahwa 

kepuasan setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain 

(bersifat cardinal).  
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2. Pendekatan indefferencce curve: Pendekatan ini tidak memerlukan adanya 

anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur. Pendekatan indefferencce 

curve ini menganggap bahwa tingkat kepuasan bisa dikatakan lebih rendah atau 

tinggi tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih rendah (bersifat ordinal) 

atau mengkonsumsi suatu barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang 

sama. 

Pandangan ekonomi Islam mengenai teori permintaan relatif sama dengan 

ekonomi konvensional. Namun ada batasan-batasan dari individu untuk berperilaku 

ekonomi sesuai dengan dengan syariat islam, norma dan moral merupakan prinsip 

utama dalam ekonomi Islam. Sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda 

dengan teori ekonomi konvensional. Teori permintaan Islami membahas tetang 

permintaan barang halal, barang haram dan hubungan antara keduanya. Dalam 

motif permintaan Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap 

barang tersebut sedangkan motif permintaan konvensional lebih didominasi oleh 

nilai-nilai kepuasan. Konvensional menilali bahwa egoisme merupakan nilai yang 

konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktifitas manusia, ekonomi Islam bertujuan 

mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan akhirat karna kehidupan yang abadi 

adalah kelak diakhirat (Rahmita, dkk, 2023). 

 

C. Teori Stakeholder 

Grand theory dalam penelitian ini menggunakan teori stakeholder. Menurut 

Ghozali dan Chariri, teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, 

namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya. Stakeholder 
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theory merupakan sekelompok orang, komunitas, atau masyarakat baik secara 

keseluruhan maupun passial yang memiliki 10 (sepuluh) hubungan serta 

kepentingan terhadap organisasi. Organisasi sektor publik memiliki cakupan yang 

sangat luas dibandingkan dengan sektor swasta. Pemerintah selaku pemegang 

kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat 

selaku stakeholder (Ghozali dan Chariri, 2016:409). 

Menurut Freeman (1963) mendefinisikan stakeholder sebagai “any group 

or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s 

objective” bahwa stakeholder merupakan sekelompok maupun individu yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi 

(Novalistia, 2016). 

Pemerintah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah 

serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Dasar 1945 pasal 33 yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang dikuasai 

pemerintah harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pasal 

33 tersebut mengindikasikan adanya timbal balik antara pemerintah dengan rakyat 

untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan (Novalistia, 2016). 

Pandangan ekonomi Islam mengenai teori stakeholder mengandung nilai 

keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Teori 

stakeholder mengakui keberadaan stakeholder sebagai pemegang kepentingan dan 

tanggungjawab perusahaan. Konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai syariah 

(keadilan, rahmatan lil’alamin, dan maslahah), karena stakeholders theory 

dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, 
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melainkan bagi kepentingan semua stakeholder (manusia). Stakeholder dalam 

Islam adalah berbagai pihak yang memiliki hak dengan resiko akibat dari tindakan 

perusahaan baik secara sukarela maupun. Sehingga stakeholder bukan hanya 

mereka yang hubungannya terkait secara eksplisit tertera dalam kontrak ataupun 

transaksi, tetapi juga mereka yang secara implisit sebenarnya memiliki keterkaitan 

dengan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, Islam mewajibkan setiap perusahaan 

untuk menghormati unwritten codes of conduct bagi siapa saja stakeholder yang 

mungkin memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan (Pahlevi, 2020:55). 

D. Nilai Tukar Rupiah 

1. Pengertian Nilai Tukar Rupiah 

Kurs Rupiah (nilai tukar) adalah sebuah perbandingan nilai mata uang 

ketika terjadi pertukaran yang melibatkan dua mata uang yang berbeda. Transaksi 

ini akan menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tertentu lain 

(Putra dan Karsudjono, 2022:136) Menurut Ekananda (2014:168), nilai tukar dapat 

didefiniskan sebagai harga mata uang suatu negara ralatif terhadap mata uang 

negara lain. Karena nilai tukar uang ini mencakup dua mata uang, maka titik 

keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang 

tersebut, dengan kata lain nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang 

tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara. 

Menurut Adiningsih, (dalam Yulianah et al., 2021), nilai tukar rupiah adalah 

harga rupiah terhadap mata uang negara lain.” Nilai tukar sesuai yang telah 

dijelaskan bahwa sebagai alat tukar ketika seorang warga negara akan bepergian 

maka dibutuhkanlah sebuah uang dari satu negara yang dituju sehingga terjadilah 
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transaksi penukaran di samping itu alat tukar  memiliki peran penting bagi suatu 

negara termasuk Indonesia sebagai alat untung mengetahui tingkat perekonomian 

apabila satu negara kurs uang yang dimiliki melemah maka perekonomian impor 

lebih tinggi dari pada ekspor dan itu tidaklah baik begitu juga apabila kurs yang di 

miliki kuat maka perekonomian ekspor lebih tinggi dari pada impor sehingga 

perekonomian di suatu negara juga akan kuat (Yulianah et al., 2021:12). 

Secara sederhana nilai tukar (kurs) dapat diartikan sebagai harga dari suatu 

mata uang domestik terhadap mata uang negara lain. Kurs menjadi salah satu harga 

yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian 

besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang 

lainnya (Silaban, 2022:51).  

Definisi nilai tukar uang menurut para ahli : 

a. Menurut Mishkin, nilai tukar yang sering disebut juga sebagai kurs (exchange 

rate) adalah harga dari satu mata uang dalam mata uang yang lain. 

b. Menurut Simorangkir, nilai tukar atau kurs adalah harga satu unit mata uang 

asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang 

domestik terhadap mata uang asing. 

c. Menurut Manurung, nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam bentuk 

mata uang luar negeri (Ginting et al., 2016:79) 

Nilai tukar atau kurs antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati 

penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Jika kurs melemah 

disebut depresiasi atau penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang 
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asing. Jika kurs menguat disebut apresiasi, atau kenaikan dalam nilai mata uang 

dalam negeri (Dandel et al., 2022:41). 

Nilai tukar suatu mata uang dapat didefinisikan sebagai harga relatif dari 

mata uang terhadap mata uang negara lainnya. Pergerakan nilai tukar di pasar dapat 

dipengaruhi oleh faktor fundamental dan non fundamental. faktor fundamental 

tercermin dari variabel-variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, 

laju inflasi, perkembangan ekspor dan impor. Nilai tukar (kurs) merupakan jumlah 

satu mata uang yang bias ditukar per unit mata uang lain, atau harga satuan mata 

uang dalam mata uang lain (Sulistyorini, 2022:41). 

Nilai tukar menunjukkan seberapa besar nilai rupiah yang dibutuhkan demi 

memperoleh uang asing. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam 

perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca 

transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lain 

(Setyaningrum dan Muljono, 2016:154). 

Nilai tukar suatu mata uang didalam islam digolongkan dalam dua 

kelompok yaitu: natural, human eror. Kebijakan nilai tukar uang dalam islam dapat 

dikatakan menganut managed floating dimana nilai tukar adalah hasil dari 

kebijakan-kebijakan pemerintah (bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri) 

karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi dipasar kecuali 

jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi bisa dikatakan 

bahwa suatu nilai tukar yang stabil adalah merupakan hasil dari kebijakan 

pemerintah yang tepat (Karim, 2020:167). 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar 

Menurut Silaban (2022) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi 

nilai tukar yaitu: 

1) Perubahan dalam cita rasa masyarakat  

Cita rasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. Maka perubahan 

cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi mereka ke atas barang- 

barang yang diproduksikan di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan 

kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor 

berkurang dan ia dapat pula menaikkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas 

barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor 

bertambah besar. Perubahan- perubahan ini akan mempengaruhi permintaan 

dan penawaran valuta asing. 

2) Perubahan harga barang ekspor dan impor 

Harga sesuatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

apakah sesuatu barang akan diimpor ataupun diekspor. Barang-barang dalam 

negeri yang dapat dijual dengan harga yang relatif murah akan menaikkan 

ekspor dan apabila harganya naik maka ekspornya akan berkurang. 

Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor. Dengan 

demikian perubahan harga-harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan 

perubahan dalam penawaran dan permintaan ke atas mata uang negara tersebut. 

3) Kenaikan harga umum (Inflasi)   

Inflasi sangat besar pengaruhnya kepada kurs pertukaran valuta asing. Inflasi 

yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai sesuatu valuta 
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asing. Kecenderungan seperti ini wujud disebabkan efek inflasi yang berikut: 

Inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dari harga-harga 

di luar negeri dan oleh sebab itu inflasi berkecenderungan menambah impor. 

Inflasi menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal, oleh 

karena itu inflasi berkecenderungan mengurangi ekspor. 

4) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi 

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting peranannya 

dalam mempengaruhi aliran modal. Suku bunga dan tingkat pengembalian 

investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri 

mengalir ke luar negeri. Sedangkan suku bunga dan tingkat pengembalian 

investasi yang tinggi akan menyebabkan modal luar negeri masuk ke negara itu. 

Apabila lebih banyak modal mengalir sesuatu negara, permintaan ke atas mata 

uangnya bertambahnya, maka nilai mata uang tersebut bertambah. Nilai mata 

uang sesuatu negara akan merosot apabila lebih banyak modal negara dialirkan 

ke luar negeri karena suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi di negara-negara lain. 

5) Pertumbuhan ekonomi 

Efek yang diakibatkan oleh sesuatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata 

uangnya tergantung kepada corak pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya Sulistyorini (2022) mengungkapkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai tukar antara lain: 
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1) Tingkat inflasi 

Inflasi adalah suatu kenaikan harga pada barang atau jasa. Inflasi juga adalah 

penurunan nilai mata uang lokal. Dalam pasar valuta asing, yang menjadi dasar 

utama adalah perdagangan internasional, baik berbentuk jasa maupun barang. 

Dengan begitu, perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar 

negeri merupakan faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai mata uang 

asing. 

2) Kebijakan Pemerintah 

Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara akan 

berpengaruh pada nilai tukar mata uang di negara tersebut. Berbagai contoh 

dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghindari masalah 

nilai tukar valuta asing dan juga perdagangan internasional, serta 

mengintervensi pasar uang. 

3) Perbedaan Tingkat Suku Bunga 

Arus modal internasional dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga suatu 

negara. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga akan memancing masuknya 

modal asing. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi operasi pasar valuta 

asing dan pasar uang. Ketika terjadi aktivasi transaksi, maka bank akan 

mempertimbangkan perbedaan perbedaan suku bunga di pasar modal nasional 

dan global dengan pandangan yang berasal dari keuntungan. Pihak bank akan 

lebih memilih mendapatkan pinjaman murah di pasar uang asing dengan 

tingkat bunga yang lebih rendah dan tempat mata uang asing pada kredit 

domestik jika tingkat bunganya yang lebih tinggi. 
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4) Aktivitas Neraca Pembayaran 

Nilai tukar mata uang juga dipengaruhi oleh neracapembayaran. Neraca 

pembayaran aktif akan meningkatkan nilai maya uang domestik dengan 

meningkatnya jumlah debitur asing. Jika saldo pembayaran pasif, hal ini akan 

mengakibatkan menurunnya nilai tukar mata uang domestik sehingga debitur 

akan menjual semuanya dengan mata uang asing untuk membayar kembali 

kewajiban eksternal mereka. Dampak dari neraca pembayaran diukur terhadap 

nilai tukar yang sudah ditentukan oleh tingkat keterbukaan ekonomi. 

Pembatasan impor, perubahan tarif, kuota perdagangan, dan subsidi akan 

mempengaruhi neraca perdagangan. 

5) Ekspetasi 

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi nilai tukar pada valuta asing adalah 

ekspetasi nilai tukar yang bias terjadi di masa depan. Pasar valuta asing akan 

memberikan reaksi yang cukup agresif pada setiap berita ataupun isu yang 

berefek di kemudian hari (Sulistyorini, 2022:41). 

 

E. Pertumbuhan Ekonomi 

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan 

suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi 

kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi 

dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya. Definisi tersebut 

memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari 

meningkatnya secara terus menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju 
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merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat 

pertumbuhan ekonomi dalam penyediaan beraneka macam barang kepada 

penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan 

adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang 

dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat. 

Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan 

PDB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional (Dinar dan Hasan, 2018:121). 

Basmar, dkk (2021:16) bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai 

proses kenaikan output perkapita yang berlangsung terus menerus dalam jangka 

panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan jangka panjang 

kemampuan suatu negara dalam meningkatkan ketersediaan barang-barang 

ekonomi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh mengikuti kemajuan teknologi, 

penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi 

diartikan juga sebagai kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang 

dihasilkan dari kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). 

Amalia et al., (2022:16)) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat 

didefinisikan sebagai suatu kenaikan GDP atau GNP tanpa melihat apakah 

peningkatan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan 

apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau 

tidak. Secara umum, pertumbuhan ekonomi ini dapat digunakan untuk melihat 

perkembangan ekonomi di negara maju. Pertumbuhan lebih melihat dari aspek 

kuantitas serta variabel-variabel ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan 

tujuan hasil (output) dalam suatu kegiatan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam pendapatan 

nasional, tanpa memandang apakah kenaikkan itu lebih besar atau lebih kecil dari 
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tingkat pertambahan penduduk atau apakah terjadi perubahan dalam struktur 

ekonomi atau tidak. Suatu negara dapat dikatakan ada pertumbuhan ekonomi 

apabila terdapat lebih banyak output (Mulyani, 2017:6). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi menjadi masalah makro ekonomi 

jangka panjang dikarenakan dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu 

negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang 

meningkat disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami 

pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah 

barang modal, teknologi berkembang dan disamping itu tenaga kerja bertambah 

seiring bertambahnya penduduk (Sukirno, 2016:29).  

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Teori-teori yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi: 

a. Teori pertumbuhan klasik 

Teori ini lebih menekankan pada pentingnya faktor-faktor produksi dalam 

perekonomian sehingga bisa menaikkan pendapatan nasional, dalam teori 

klasik ini yang paling diperhatikan adalah faktor tenaga kerja. Menurut teori ini 

berlebihnya tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. 

b. Teori pertumbuhan Schumpeter 

Teori ini lebih menekankan pada peranan pengusaha yang akan melakukan 

investasi serta kemauan berinovasi untuk mewujudkan pertumbuhan 

perekonomian. 
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c. Teori pertumbuhan Haarod-Domar 

Menurut teori ini, lebih menekankan kepada faktor investasi yang akan 

meningkatkan pengeluaran agregat, dan menekankan peranan segi permintaan 

dalam mewujudkan pertumbuhan perekonomian. 

d. Teori pertumbuhan neo-klasik 

Pada teori neo klasik ini menganggap faktor penting dalam peningkatan 

perekonomian adalah perkembangan teknologi dan meningkatnya kemahiran 

masyarakat. 

e. Teori model dua sektor lewis 

Teori model dua sektor Lewis yaitu daerah pedesaan dengan perekonomian 

tradisional mengalami surplus tenaga kerja. Perekonomian tradisional 

menggambarkan bahwa tingkat hidup masyarakat berada di kondisi subsisten, 

ini diakibatkan adanya kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas 

marjinal tenaga kerja sama dengan nol. 

f. Teori Fei-Ranis (Ranis and Fei) 

Konsep yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke 

sektor industry. Tahap transfer tenaga kerja ini dibagi menjadi tiga berdasarkan 

pada produk fisik marginal (MPP) dan upah yang dianggap konstan dan 

ditetapkan secara eksogenus. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, 

faktor tersebut bisa berlaku atau tidak berlaku apabila diterapkan pada kondisi 

perekonomian yang berbeda. Namun secara umum, faktor-faktor tersebut dapat 
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memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan aktivitas perekonomian dan 

menjadi acuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Prawoto 

(2019:195) bahwa faktor-faktor tersebut antara lain : 

a. Sumber daya alam.  

Kekayaan alam bukan hanya dapat meningkatkan ouput produksi yang lebih 

besar, namun juga dapat meningkatkan dan memperluas hasil produksi yang 

diperdagangkan dilingkungan yang lebih luas yaitu ekspor. Kekayaan alam 

suatu negara berbeda dengan negara lain. Pada tahap awal pembangunan akan 

banyak menemukan kesulitan dalam mencapai perekonomian yang optimal dan 

hanya dapat mengandalkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian dan 

pertambangan. 

b. Kualitas sumber daya manusia.  

Keuntungan yang diperoleh apabila jumlah penduduk tesebut dapat diserap 

sebagai tenaga kerja dan pelatihan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan 

kapasitas produksi dan dapat mengeksplorasi sektor-sektor perekonomian 

menjadi lebih produktif. Jumlah penduduk menjadi ancaman maka akan terjadi 

peningkatan pengangguran, kemiskinan dan akan terjadi banyak masalah sosial 

lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. 

c. Akumulasi kapital dan penerapan teknologi.  

Tuntunan perekonomian saat ini jauh lebih berkembang dari tahun 

sebelumnya sehingga barang modal harus di ikuti dengan penerapan teknologi 

yang modern agar produksi menjadi lebih efisien dan berkualitas. Penerapan 

teknologi sangat penting untuk mengeksplorasi dari sumber daya yang bersifat 
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tidak diperbarui, hal ini dapat dicapai dengan penerapan teknologi modern 

dalam menunjang aktivitas perekonomian dalam masyarakat. 

d. Kondisi sosial masyarakat.  

Kondisi sosial masyarakat dapat menentukan seberapa cepat pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah adalah dengan menghadirkaan pendidikan kepada masyarakat 

dengan kondisi sosial yang masih tradisional, agar terbuka wawasan dan 

kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut 

Amalia et al., (2022:215) yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia  

Modal manusia sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia, yang berdampak langsung pada pertumbuhan 

ekonomi, diperhitungkan di suatu negara untuk mencapai hal ini. Kualitas 

sumber daya manusia dapat diukur dari tingkat keahlian, pengetahuan, 

orisinalitas, dan kreativitas yang dimilikinya, serta tingkat pendidikan dan 

pelatihannya. Sudah pasti bahwa produk suatu negara akan memiliki kualitas 

tertinggi jika tenaga kerjanya sangat terampil dan terlatih. Pertumbuhan 

ekonomi akan terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, 

sedangkan kelimpahan sumber daya manusia akan berdampak kecil. Tenaga 

kerja suatu negara harus memadai untuk memenuhi permintaan keterampilan 

dan kemampuan saat ini untuk menumbuhkan ekonominya. 
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2. Sumber Daya Alam 

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh kekayaan sumber 

daya alamnya. Ini termasuk tanah dan dasar laut, serta sumber daya yang 

ditemukan di alam. Sumber daya alam suatu negara selaras dengan iklim dan 

lingkungannya. Dengan kata lain, negara-negara dengan sumber daya alam 

yang melimpah lebih mungkin untuk tumbuh daripada negara-negara dengan 

sumber daya yang terbatas. 

3. Pembentukan Modal 

Bangunan, mesin, dan transportasi adalah contoh aset modal yang berkontribusi 

pada pembentukan modal dalam perekonomian. Produksi semua barang buatan 

manusia adalah proses pembentukan modal. Pembentukan modal dapat 

meningkatkan ketersediaan modal dalam angkatan kerja dan dapat 

meningkatkan rasio modal atau tenaga kerja dalam suatu angkatan kerja 

tertentu. Karena itu, berpotensi untuk meningkatkan output dan pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara. 

4. Pengembangan Teknologi 

Pekerja menggunakan berbagai alat teknologi sebagai akibat dari kemajuan 

teknologi. Dengan sumber daya yang terbatas, kemajuan teknologi dapat 

membantu meningkatkan produktivitas. Karena penggunaan teknologi, negara-

negara yang telah berkembang pesat dapat mengungguli negara-negara yang 

belum. Membuat keputusan pengembangan teknologi yang tepat dapat 

berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi.  
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5. Faktor Sosial dan Politik 

Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh faktor budaya seperti adat istiadat, 

tradisi, nilai, dan kepercayaan yang unik di setiap negara. Iklim politik suatu 

negara berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Memiliki 

lingkungan politik yang stabil sangat penting bagi kemampuan suatu negara 

untuk berjalan dengan lancar, membuat warganya bahagia, dan meningkatkan 

outputnya. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang bebas, orang lebih 

mungkin mengembangkan dan memanfaatkan potensi mereka sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh dua macam faktor,                           

yakni: faktor ekonomi dan faktor non ekonomi menurut (Ibrahim dan Halkam, 

2021). 

1. Faktor Ekonomi 

a. Sumber Daya Alam (SDA). Faktor utama yang mempengaruhi 

perkembangan suatu perekonomian adalah sumberdaya alam atau tanah. Di 

negara berkembang sumber daya alam sering terbengkalai dan tidak diolah 

sama sekali akibat keterbatasan dalam bidang teknologi dan kemampuan 

sumberdaya manusia. 

b. Akumulasi Modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara 

fisik dapat di reproduksi. Disebut akumulasi atau pembentukan modal 

apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu. Pembentukan modal 

adalah bila masyarakat tidak melakukan secara keseluruhan kegiatannya 

saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang 

mendesak, tapi mengarah kepada pembuatan barang-barang modal. 
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c. Organisasi. Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan 

ekonomi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di 

dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan 

membantu meningkatkan produktifitas. 

d. Kemajuan Teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling 

penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan 

dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil 

pembaruan atau hasil dari teknik penelitian baru, perubahan teknologi akan 

menaikan produktifitas buruh, modal, dan faktor produksi lainnya. 

e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja 

akan meningkatkan produktifitas. Keduanya mengarah kepada ekonomi 

produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. 

2. Faktor non Ekonomi 

a. Faktor Sosial (Sarana & Prasarana). Faktor sosial dan budaya ikut 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di negara terbelakang ada tradisi 

sosial dan budaya yang tidak menunjang perkembangan ekonomi. Oleh 

sebab itu, bagi pembangunan, harus ada masyarakat yang bebas dengan 

kelas menengah yang kuat yang mampu meningkatkan pendapatan melalui 

perdagangan dan perniagaan. Kedua faktor inilah yang menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi modern di negara maju. 

b. Faktor Manusia (Pendidikan). Sumberdaya manusia merupakan faktor 

penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan GNP per kapita 

berkaitan erat dengan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat 

menciptakan efisiensi dan peningkatan produktifitas di kalangan buruh. 
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c. Faktor Politik dan Administratif (Keamanan). Faktor politik dan 

administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur 

politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi 

pertumbuhan ekonomi. Dalam administrasi yang bersih dan kuat seperti itu 

keadilan sepenuhnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah 

menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. 

Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. Surat Hud ayat 61 : 

“Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu 

pemakmurnya”. Artinya, bahwa Allah SWT. menjadikan kita sebagai wakil untuk 

memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung 

pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin 

Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu 

memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada 

orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan 

dengan pemakmuran bumi.” Barang siapa yang memungut pajak tanpa 

memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur (Al-Tariqi, 

2018:252). Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan 

yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan 

konstribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan 

ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang 

dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika 

produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan 

efek buruk dan membahayakan manusia (Muttaqin, 2018). 
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F. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

1. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Penanaman modal dalam negeri diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan 

usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak 

berbadan hukum (Salim, 2020:74). Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan 

oleh perseorangan WNI, badan usaha negeri, dan/atau pemerintah negeri yang 

melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan 

usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang 

usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan 

dan batasan kepemilikan modal negeri atas bidang usaha perusahaan diatur dalam 

Peraturan Presiden N0. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha 

yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal (Jufrida et al., 2017:59). 

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan 

kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam istilah hukum islam. 

Investasi atau penanaman modal disebut dengan istilah “mudharabah” yaitu bentuk 

kerja sama usaha dengan menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga 

sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua 

pihak, yakni pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan yang 

kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Sehingga melalui 

usaha ini, keduanya saling melengkapi. Pengembangan modal dan peningkatan 

nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Modal hanya bisa 
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dikembangkan melalui pemutaran atau perdagangan. Sementara tidak setiap orang 

yang mempunyai harta mampu berjual-beli. Dan tidak setiap yang berkeahlian 

dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh 

pihak lain. Oleh sebab itu bisnis penanaman modal ini disyariatkan oleh Allah demi 

kepentingan kedua belah pihak (Mahmud, 2020:23). Dalam perspektif hukum islam 

investasi atau penanaman modal dasar hukumnya adalah terdapat dalam Al-Qur‘an 

Q.S Al-Jumu‘ah ayat 10. 

 

Terjemahannya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S Al-jumu‘ah:10). 

 
Menurut al-Hasan dan Ad-Dahhak, sebagaimana dikutip oleh al-Jassas, ayat 

ini merupakan dasar diperbolehkannya dan adanya rukhsah mencari karunia Allah 

dengan melakukan transaksi perdagangan dan sejenisnya. Demikian pula menurut 

Abu Bakar, dhahir ayat ini merupakan diperbolehkannya akad jual beli. Al-Qurtuby 

juga menambahkan bahwa adanya perintah (mubah) untuk melakukan perdagangan 

dan transaksi lainnya menurut kebutuhan kita untuk memperoleh rizki Allah. Dan 

menurut Az-Zuhaily, ayat ini secara umum menunjukkan dan dapat dijadikan 

sebagai dasar bagi adanya bentuk kerja sama al-Mudhorobah (Lorenza, 2021:36). 

Islam memandang bahwa modal adalah sesuatu yang bersifat stock concept. 

Artinya modal merupakan sesuatu yang tetap. Adapun uang dalam Islam adalah 

sesuatu yang bersifat flow concept. Artinya uang merupakan sesuatu yang harus 

selalu mengalir. Maka semakin tinggi perputaran uang maka pergerakan ekonomi 

semakin baik. 
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2. Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Yasmien (2018:28) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dari 

diselenggarakannya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebagai 

berikut: 1) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, 

manfaat pajak lokal dan lain-lain. 2) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi 

perusahaan-perusahaan lain. 3) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dari 

pada di dalam negeri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, 

sistem perpajakkan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik. 

4) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke dalam negeri. 

Sedangkan Tujuan penanaman modal menurut Undang-Undang No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 3 ayat (2) yaitu: 1) Meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional. 2) Menciptakan lapangan pekerjaan. 3) 

Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. 4) Meningkatkan 

kemampuan daya saing dunia usaha nasional. 5) Meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan teknologi nasional. 6) Mendorong pengembangan ekonomi 

kerakyatan. 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 8) 

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya menurut Handayani (2021) tujuan dari penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) antara lain: 1) Memperoleh perlakuan istimewa dengan biaya 

produksi rendah, preferensi pajak daerah dan bentuk lainnya. 2) Mengatur 

hambatan perdagangan untuk perusahaan lain. 3) Melalui tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan, dan 
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infrastruktur yang lebih baik, pengembalian yang lebih tinggi dapat diperoleh 

daripada di dalam negeri. 4) Menarik modal dalam jumlah besar ke dalam negeri. 

 

G. Ekspor 

1. Pengertian Ekspor 

Kegiatan perdagangan yang terjadi antara dua negara disebut perdagangan 

luar negeri. Perdagangan luar negeri meliputi ekspor dan impor. Orang yang 

menjual barang ke luar negeri disebut eksportir. Pada umumnya barang-barang 

yang di ekspor harganya lebih murah dari pada barang-barang yang sama di luar 

negeri. Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh pengusaha atau perorangan dapat 

membawa keuntungan bagi negara, keuntungan itu berupa devisa, semakin banyak 

ekspor yang dilakukan maka semakin besar devisa yang didapat oleh negara (Astuti, 

2019:16). 

Menurut Aditama, et al., (2013:173) bahwa ekspor merupakan upaya 

melakukan penjualan komoditas yang kita miliki kepada bangsa lain atau Negara 

asing sesuai dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing, serta 

melakukan komunikasi dengan bahasa asing. Ekspor merupakan salah satu 

komponen dari pendapatan agregat, semakin banyak barang yang diekspor maka 

semakin besar pengeluaran agregat dan semakin tinggi pula pendapatan nasional 

suatu Negara. 

Menurut Sukirno (2016)), Secara fisik ekspor diartikan sebagai pengiriman 

dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke Negara-negara lain. 

Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor 

perusahaan, dengan demikian pengeluaran agregat akan akan meningkat sebagai 
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akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa dan pada akhirnya keadaan ini 

akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. 

Syamsuddin (2016:150) bahwa ekspor merupakan kegiatan perdagangan 

luar negeri antar negara yang melakukan mengirim dan menjual barang ataupun 

jasa ke para internasional. Kegiatan ekspor menghasilkan aliran barang ke luar 

negri, sementara timbal baliknya adalah berupa aliran pendapatan dalam bentuk 

devisa yang akan masuk ke dalam negeri. Ekspor adalah menjual barang dari dalam 

negeri keluar peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus 

dilaporkan kepada Direktoral Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan 

(Hamdani & Haikal, 2018). 

Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan menjualkan hasil produk negara 

kepada negara lain dengan melewati batas wilayah kepabeanan, serta bertujuan agar 

mendapat devisa yang sangat diperlukan negara, membuka lapangan kerja untuk 

pasar tenaga kerja domestik, juga memperoleh pemasukan bea keluar dan pajak 

lainnya, menjaga keseimbangan antara arus barang dan arus uang beredar di dalam 

negeri (Budi, 2013). 

Dalam perspektif ekonomi Islam ekspor merupakan kegiatan ekonomi yang 

tidak hanya berorientasi pada persoalan duniawi semata, pada dasarnya ekspor 

adalah bentuk aktif dari perdagangan internasional. Perdagangan di dalam Al-

Qur’an jelas dikatakan bahwa Allah melarang manusia memakan harta-hartanya 

dijalan yang bathil kecuali dengan perdagangan dan saling ridha. Sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa ayat 29): 
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Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 

An-Nisa :29). 

 

Berdasarkan ayat tersebut menurut penafsiran Ibnu Katsir dijelaskan bahwa 

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari 

mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yakni melalui usaha yang 

tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi serta cara-cara lainnya 

yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam 

tipuan dan pengetahuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai 

cara yang diakui oleh hukum syara’, tetapi Allah lebih mengetahui bahwa 

sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi 

dengan cara hailah (tipu muslihat), demikianlah hal yang kebanyakan terjadi (AL-

Khalidi, 2017:521). 

2. Manfaat Ekspor 

Kegiatan ekspor suatu negara dapat membawa manfaat bagi negara yang 

melakukan kegiatan tersebut. Eksportir mendapatkan keuntungan sehingga dapat 

mengembangkan usahanya. Berikut ini manfaat dari kegiatan tersebut (Astuti, 

2019:55). 

a. Saling Membantu dalam Memenuhi Kebutuhan Antarnegara 

Terjalinya hubungan di antara negara yang melakukan kegiatan ekspor dan 

impor dapat memudahkan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan yang belum 
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mampu diproduksi sendiri. Mereka saling membantu dan melengkapi 

kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan dari masyarakat di suatu 

negara dapat terpenuhi 

b. Meningkatkan produktivitas usaha  

Dengan melakukan kegiatan ekspor maka negara dalam hal ini perusahaan akan 

melakukan produksi yang besar-besaran. Hal ini disebabkan karena produksi 

untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga serta memenuhi kebutuhan luar 

negeri, sehingga perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Perusahaan akan memanfaatkan kemajuan dan teknologi 

yang lebih moderen untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dalam 

menghasilkan barang. 

c. Mengurangi Pengangguran 

Kegiatan ekspor dapat membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga hal ini 

menjadi peluang bagi yang belum mendapatkan pekerjaan untuk dapat bekerja. 

Perusahaan yang melebarkan pasar hingga keluar negeri tentu akan 

meningkatkan hasil produksinya, sehingga perusahaan itu akan melakukan 

perekrutan tenaga kerja. Semakin, banyaknya tenaga kerja yang digunakan oleh 

perusahaan maka pengangguran dapat berkurang. 

d. Menambah Pendapatan Devisa Negara 

Pelaksanaan ekspor negara akan mendapatkan devisa. Semakin banyak 

kegiatan ekspor suatu negara, maka dapat meningkatkan pemasukan devisa bagi 

negara. 
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Menurut Sukirno (2016), manfaat dari kegiatan ekspor yaitu: a) Memperluas 

pasar, kegiatan ekspor merupakan cara untuk memasarkan produk-produk dalam 

negeri ke negeri lain. Adanya kegiatan ekspor, produk yang dihasilkan di dalam 

negeri tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk dalam negeri. b) Menambah devisa 

negara, perdagangan antar negara memungkinkan eksportir Indonesia untuk 

menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dapat menambah 

penerimaan devisa negara. Dengan demikian, kekayaan negara bertambah karena 

devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara. c) Memperluas lapangan 

pekerjaan, kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan 

semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri 

akan meningkat. Semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, maka lapangan 

kerja semakin luas. 

 Adapun manfaat dari ekspor yang di nyatakan oleh Sulistyorini adalah 

sebagai berikut (Sulistyorini, 2022:42): a) Menumbuhkan industri dalam negeri, 

ekspor adalah suatu aktivitas perdagangan dalam ruang lingkup internasional yang 

dilakukan untuk memberikan suatu rangsangan atas suatu permintaan dari dalam 

negeri, sehingga mampu melahirkan industri-industri lain yang lebih besar. 

Meningkatnya permintaan ekspor pada suatu produk akan berimbas langsung pada 

perkembangan industry dalam suatu negara. Sehingga, hal tersebut akan mempu 

melahirkan suatu iklim usaha yang lebih kondusif. Selain itu, suatu negara juga 

nantinya akan mampu membiasakan dirinya untuk bisa bersaing dalam pasar 

internasional dan juga akan lebih terlatih dengan persaingan yang ketat jika 

melakukan perdagangan internasional. b) Mengendalikan harga produk, kegiatan 

ekspor pada suatu negara akan membuat negara tersebut mampu mengendalikan 
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harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Karena saat suatu produk mampu 

diproduksi dengan mudah dan melimpah, maka produk dalam negeri tersebut pasti 

akan memiliki harga yang lebih murah. Untuk itu, negara harus melakukan ekspor 

ke negara lain yang lebih membutuhkan produk tersebut agar negara mampu 

mengendalikan harga di pasar. c) Menambah devisa negara, aktivitas ekspor 

pastinya akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan ekonomi 

pada suatu negara. Manfaat dari adanya kegiatan ekspor adalah demi membuka 

peluang pasar baru di luar negeri sebagai upaya menumbuhkan investasi, perluasan 

pasar domestik, serta meningkatkan devisa pada suatu negara. 

H. Hubungan Antara Variabel 

Adapun hubungan antara variabel penelitian yakni variabel bebas nilai tukar 

rupiah (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), dan penanaman modal dalam negeri (X3) 

serta variabel terikat dalam hal ini adalah variabel ekspor. Hubungan variabel 

tersebut dapat diuraikan satu persatu dibawah ini : 

1. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Ekspor 

Menurut Adiningsih, (dalam Yulianah et al., 2021), nilai tukar rupiah adalah 

harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Sukirno (2016) menyatakan bahwa 

ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam 

negeri ke negara-negara lain. Nilai tukar dapat mempengaruhi harga suatu barang 

yang di ekspor, sehingga ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar menguat, maka 

harga barang ekspor akan naik. Mankiw menjelaskan bahwa ketika harga suatu 

barang naik maka jumlah barang yang diminta akan turun dan ketika harga turun, 

maka jumlah barang yang diminta akan naik (Inayati, 2018). 
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Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri terjadi karena 

adanya perbedaan yang menguntungkan di luar negeri dibandingkan di dalam 

negeri. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu Negara dari perdagangan luar negeri 

adalah pendapatan nasional naik, yang pada gilirannya akan menaikkan jumlah 

output dan laju pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abbas & Irayani (2018) hasil penelitian 

menyatakan bahwa nilai tukar rupiah (Kurs) berpengaruh secara signifikan terhadap 

ekspor tembakau di Indonesia tahun 1986-2016. Namun berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2017) dimana Terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan dari Nilai Tukar Rupiah  terhadap Ekspor Non Migas Indonesia tahun 

2005-2015. Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi harga produk di pasar luar 

negri. Ketika nilai Rupiah menguat, maka harga produk di pasar luar negri juga 

akan meningkat. Hal itu akan membuat daya saing produk ekspor Indonesia 

menurun. Dampaknya, ketika nilai tukar Rupiah menguat, akan menurunkan 

Ekspor Non Migas Indonesia. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ekspor 

Menurut Dinar dan Hasan (2018:12) pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 

semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan 

ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan serta 

ideologis yang diperlukannya. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang dapat 

menumbuhkan permintaan dalam negeri. Tingkat output yang tinggi dapat 

meningkatkan penawaran tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran 
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dan lingkaran setan kemiskinan dapat dipatahkan serta pembangunan ekonomi 

dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2000). 

Risma et al., (2019) menyatakan bahwa ekonomi yang kuat tercermin dari 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Tingginya pertumbuhan ekonomi juga terlihat 

dari tingginya PDB suatu negara. Kenaikan Pendapatan Nasional Indonesia (PDB) 

akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan proses produksi 

barang sehingga Indonesia mampu untuk mengekspor barang ke negara lain.  

Hasil dari penelitian Ulfa dan Andriyani (2019) menunjukkan bahwa 

Pertumbuhan ekonomi  berpengaruh positif terhadap ekspor komoditi non migas di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara 

meningkat maka jumlah barang yang akan di ekspor juga semakin meningkat. Hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Yasa (2016) yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ekspor 

Indonesia. Artinya bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 

Indonesia tidak begitu berpengaruh terhadap ekspor, karena berapapun tingginya 

pertumbuhan ekonomi Indonesia apabila pertumbuhan ekonomi negara tujuan 

ekspor Indonesia rendah maka ekspor Indonesia tidak akan meningkat karena daya 

beli negara tujuan ekspor Indonesia rendah.  

3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Ekspor 

Penanaman modal dalam negeri diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan 

usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak 

berbadan hukum (Salim, 2020:74). Menurut Syamsuddin (2016:150) ekspor 
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merupakan kegiatan perdagangan luar negeri antar negara yang melakukan 

mengirim dan menjual barang ataupun jasa ke para internasional. Kegiatan ekspor 

menghasilkan aliran barang ke luar negri, sementara timbal baliknya adalah berupa 

aliran pendapatan dalam bentuk devisa yang akan masuk ke dalam negeri. 

Penelitian Manullang (2019) menyatakan bahwa penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) berpengaruh terhadap ekspor non-migas. Artinya penanaman 

modal dalam negeri yang diberikan diharapkan dapat berdampak seperti menambah 

dan mengganti alat-alat produksi dalam proses produksi, menambah jumlah atau 

menciptakan tenaga kerja, perluasan lahan dan pabrik agar terciptanya jumlah 

ekspor non-migas, terciptanya kualitas barang ekspor yang bagus dimana didapat 

bersaing dipasar global, dan lain sebagainya. Dari usaha yang dilakukan perintah 

pada akhirnya akan meningkat pertumbuhan ekonomi dan menambahnya cadangan 

devisa dari pendapatan tersebut yang mana sebagian dana dipakai untuk seluruh 

faktor-faktor kegiatan produksi ekspor non-migas dan sisannya sebagai tambahan 

modal negara untuk pembangunan. 

 

I. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu 

berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang dapat 

dilihat melalui tabel dibawah ini :
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. 
Nama Peneliti dan 

Tahun 
Judul 

Metode Analisis  Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Abbas dan Irayani, 

(2018) 

Pengaruh Nilai Tukar 

Rupiah dan Produk 

Domestik  Bruto Terhadap 
Nilai Ekspor  Tembakau   di 

Indonesia Tahun 1986-2016 

Analisis regersi 

linier berganda 

Y   = Nilai ekspor 

X1 = Nilai tukar rupiah 

X2 = PDB 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) secara parsial nilai tukar rupiah 

(Kurs) berpengaruh secara signifikan 
terhadap nilai ekspor,  2) Secara parsial 

produk domestik bruto (PDB) 

berpengaruh secara signifikan terhadap 
nilai Ekspor, 3) Secara simultan nilai 

tukar rupiah (Kurs) dan produk 

domestik bruto (PDB) berpengaruh 
secara signifikan terhadap nilai ekspor 

tembakau di Indonesia tahun 1986-

2016. 

2. Ulfa dan Andriyani, 
(2019) 

Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 

Ekspor Komiditi Non Migas 

Di Indonesia Tahun 1985-
2017 

Analisis regersi 
linier berganda 

Y   = Ekspor 
X1 = Kurs  

X2 = Pertumbuhan  

        ekonomi  
X3 = Inflasi 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
1) Secara parsial kurs berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ekspor, 

2) Secara parsial pertumbuhan ekonomi 
berpenga-ruh positif dan signifikan 

terhadap ekspor, 3) Secara parsial 

inflasi tidak berpengaruh terhadap  

ekspor 
4) Secara bersama-sama kurs 

pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ekspor komoditi non migas di 

Indonesia tahun 1985-2017.  

 
4
0
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No. 
Nama Peneliti dan 

Tahun 
Judul 

Metode Analisis  Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

3. Hidayat et al., (2017) Pengaruh Foreign Direct 
Investment, Nilai Tukar dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

Terhadap Ekspor (Studi 
pada Nilai Ekspor Non 

Migas Indonesia Periode 

Tahun 2005-2015) 

Analisis regresi 
linier berganda 

Y  = Nilai Ekspor 
X1 = Nilai  Foreign  

        Direct Investment  

        inflow 
X2 = Nilai tukar rupiah  

X3 = Pertumbuhan  

         ekonomi 

 
 

Hasil uji simultan (Uji F) menunjukan 
bahwa menunjukan bahwa Nilai 

Foreign Direct Investment inflow di 

Indonesia, Nilai Tukar Rupiah terhadap 
US Dollar dan Nilai GDP Indonesia 

berpengaruh signifikan secara simultan. 

Sedangkan hasil uji parsial (uji t), 

menunjukan bahwa Nilai Foreign 
Direct Investment inflow di Indonesia 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Nilai Ekspor Non Migas Indonesia. 
Variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap 

US Dollar berpengaruh negative 

signifikan sedangkan variabel Nilai 

GDP Indonesia berpengaruh positif 
signifikan secara parsial terhadap Nilai 

Ekspor Non Migas. 

4. Manullang (2019) Analisis Pengaruh Nilai 
Tukar Rupiah, Penanaman 

Modal Asing, Penanaman 

Modal Dalam Negeri dan 

Konsumsi Rumah Tangga 
terhadap Ekspor Non-Migas 

Sumatera Utara tahun 2000-

2016 
 

Analisis regresi 
linier berganda 

Y  = Ekspor non migas 
X1 = Nilai tukar rupiah 

X2 = PNMA  

X3 = PNMD 

X4 = Konsumsi rumah 
         tangga 

 

Hasil penelitian menunjukkan variabel 
nilai tukar rupiah berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap ekspor 

non-migas tetapi Penanaman Modal 

Asing berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ekspor nonmigas. 

Di variabel lainnya dimana Penanaman 

Modal Dalam Negeri berpengaruh 
positif dan tidak segnifikan terhadap 

ekspor non-migas. Begitu juga 

divariabel konsumsi rumah tangga 
diaman berpengaruh positif dan tidak 

 

4
1
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No. 
Nama Peneliti dan 

Tahun 
Judul 

Metode Analisis  Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

segnifikan terhadap ekspor non-migas. 
Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam 

hasil koefisien determinasi yang 

bernilai sebesar 0.810. hal ini 
menunjukkan bahwa variable bebas 

yaitu : nilai tukar rupiah, Penanaman 

modal asing, penanaman modal dalam 

negeri, dan konsumsi rumah tangga 
mempengaruhi sebesar 81%. 

5. Putra & Yasa (2016) Pengaruh Inflasi dan 

Pertumbuhan Ekonomi 
Terhadap Kurs Dollar 

Amerika dan Ekspor 

Indonesia 

Analisis jalur Y1 = Kurs dollar 

Y2 = Ekspor  
X1 = Inflasi  

X2 = Pertumbuhan  

        ekonomi  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1) Inflasi dan pertumbuhan ekonomi 
memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kurs dollar Amerika 

di Indonesia; 2) Inflasi dan 

pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor, sedangkan kurs dollar Amerika 

memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap ekspor di 

Indonesia; 3) Inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi memiliki pengaruh tidak 

langsung terhadap ekspor melalui kurs 
dollar Us Amerika di Indonesia. 

6. Palupi et al., (2019) Pengaruh Inflasi, Nilai 

Tukar, dan Penanaman 
Modal Asing Terhadap 

Ekspor di Kawasan ASEAN 

Analisis regresi 

berganda 

Y  = Ekspor 

X1 = Inflasi  
X2 = Nilai tukar 

X3 = Penanaman modal  

      asing 

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa 

Inflasi memiliki pengaruh yang negatif 
dan signifikan terhadap ekspor di 

Kawasan ASEAN. Nilai tukar dan 

inflasi memiliki pengaruh yang positif 

 

4
2
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No. 
Nama Peneliti dan 

Tahun 
Judul 

Metode Analisis  Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

dan signifikan terhadap ekspor di 
Kawasan ASEAN 

7 Alfaria (2015) Analisis Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, 

Inflasi dan Kurs Terhadap 
Ekspor Indonesia 

 

Analisis regresi 

linier berganda 

Y  = Ekspor 

X1 = Pengaruh  

        pertumbuhan  
        ekonomi  

X2 = Inflasi  

X3 = Kurs 

Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kurs 

memiliki pengaruh terhadap ekspor 

negara Indonesia. Akan tetapi pengaruh 
dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

terhadap ekspor Negara Indonesia 

tidaklah nyata jika dibandingkan 
dengan pengaruh yang diberikan oleh 

kurs terhadap ekspor Negara Indonesia. 

8 Setyorini (2018) Pengaruh Nilai Tukar 

Terhadap Ekspor dan 
Jumlah Uang Beredar di 

Indonesia 

Metode ECM atau 

Error Correction 
Model 

Y1 = Ekspor 

Y2 = Jumlah uang  
         beredar 

X = Nilai tukar 

Studi ini menemukan bahwa dalam 

jangka panjang dan jangka pendek 
memiliki hubungan yang 

signifikan antara jumlah ekspor, nilai 

tukar dan jumlah uang beredar 

9 Purba dan 

Magdalena, (2017) 

Pengaruh Nilai Tukar 

Terhadap Ekspor dan 

Dampaknya Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 
Indonesia 

Analisis jalur Y = Pertumbuhan  

       ekonomi 

X1 = Nilai tukar  

X2 = Volume ekspor 
X3 = Perubahan kurs 

X4 = Perubahan ekspor 

Nilai tukar secara parsial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap volume ekspor. Perubahan 

ekspor memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Perubahan kurs memiliki 

pengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Perubahan nilai tukar dan perubahan 

ekspor memiliki pengaruh positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 

10 Lorenza (2021) Pengaruh Ekspor, 

Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) dan 

Analisis regresi 

linier berganda 

Y = Pertumbuhan  

       ekonomi 

X1 = Ekspor  

Hasil dalam penelitian ini secara parsial 

menunjukkan bahwa variabel eskpor 

berpengaruh positif dan signifikan 

 

4
3
 



44 

 

No. 
Nama Peneliti dan 

Tahun 
Judul 

Metode Analisis  Variabel Penelitian 
Hasil Penelitian 

Penanaman Modal Asing 
(PMA) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia Tahun 2018-
2019 Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

X2 = PMDN 
X3 = PMA 

 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia. Hasil pengujian secara 

parsial penanaman modal dalam negeri 

menunjukkan berarti bahwa variabel 
PDMN tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia. Hasil pengujian 

secara parsial penanaman modal asing 
menunjukkan bahwa variabel PMA 

tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia. 

11 Ayuningtyas et al., 

(2020) 

Pengaruh Nilai Tukar 

Rupiah dan Harga 

Terhadap Ekspor Tekstil 
dan Produk Tekstil (TPT) 

di Provinsi Jawa Tengah 

Analisis regresi 

linier berganda 

Y = Volume ekspor  

X1 = Nilai tukar Rp 

X2 = Harga ekspor 
 

 

Nilai tukar rupiah secara 

individual memiliki pengaruh tetapi 

tidak signifikan terhadap volume 
ekspor. Harga ekspor TPT secara 

individual memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap volume ekspor 

12 Saputri (2020) Pengaruh Inflasi dan Nilai 

Tukar Terhadap Ekspor 

Indonesia Periode Tahun 

2008-2017 

Analisis regresi 

linier berganda 

Y  = Ekspor  

X1 = Inflasi  

X2 = Nilai tukar 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

inflasi dan nilai tukar berhubungan 

secara parsial dan simultan terhadap 

ekpor di Indonesia. 

Sumber : Hasil Penelitian Terdahulu 

 

4
4
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh kelima peneliti 

seperti yang dipaparkan dalam tabel di atas, dalam penelitian ini peneliti akan 

mengembangkan penelitian yang telah dilakukan dengan cara menggabungkan 

beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya yang mempengaruhi ekspor. Di 

mana dalam penelitian ini akan mengambil beberapa variabel yang telah diteliti 

kemudian menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor menjadi satu 

penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jadi, perbedaan penelitian ini 

yaitu terletak pada periode pengamatan serta dengan menggabungkan faktor nilai 

tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri yang 

mempengaruhi ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

J. Kerangka Pikir 

Ekspor menjadi salah satu sumber devisa yang penting dan berfungsi 

sebagai alat pembiayaan untuk usaha pemeliharaan kestabilan ekonomi maupun 

pelaksanaan pembangunan. Kebutuhan devisa akan terus bertambah seiring dengan 

peningkatan pembangunan, untuk itu ekspor harus terus ditingkatkan bagi 

pembangunan perekonomian di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.  Kegiatan ekspor menjadi hal penting di 

Provinsi Sulawesi Selatan, dimana dalam melakukan kegiatan perdagangan 

internasional khususnya ekspor, maka yang menjadi acuan dalam penentuan tinggi 

rendahnya harga komoditas adalah nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan modal dalam negeri. 

Mankiw (2012) menjelaskan bahwa ketika harga suatu barang naik maka 

jumlah barang yang diminta akan turun dan ketika harga turun, maka jumlah barang 
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yang diminta akan naik. Penelitian oleh Irayani dan Abbas (2018) hasil penelitian 

menyatakan bahwa nilai tukar rupiah (Kurs) berpengaruh secara signifikan terhadap 

ekspor tembakau di Indonesia. Kemudian Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 

terhadap ekspor, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Risma et al., 

(2019) bahwa ekonomi yang kuat tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Tingginya pertumbuhan ekonomi terlihat dari tingginya PDB suatu negara. 

Kenaikan Pendapatan Nasional Indonesia (PDB) akan meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk melakukan proses produksi barang sehingga Indonesia mampu 

untuk mengekspor barang ke negara lain. Penelitian Ulfa dan Andriyani (2019) 

menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi  berpengaruh positif terhadap ekspor 

komoditi non migas di Indonesia. 

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan terhadap ekspor di Sulawesi Selatan 

adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sebagaimana dikemukakan oleh 

Syamsuddin bahwa ekspor merupakan kegiatan perdagangan luar negeri antar 

negara yang melakukan mengirim dan menjual barang ataupun jasa ke para 

internasional. Penelitian Manullang (2019) bahwa penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) berpengaruh terhadap ekspor non-migas 

Untuk mengetahui keterkaitan atau hubungan antara nilai tukar rupiah, 

pertumbuhan ekonomi, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap 

ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan maka dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

 

K. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan (Sugiyono, 2019). Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Diduga bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap ekspor 

H2:  Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

ekspor 

H3: Diduga bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh 

signifikan terhadap ekspor 

 

 

 

 

 

Nilai Tukar Rupiah 

(X1) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (X2) 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri (X3) 

Ekspor  

(Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Pendekatan metode ini 

berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi 

pengambilan keputusan. Metode ini juga harus menggunakan alat bantu kuantitatif 

berupa software computer dalam mengelola data tersebut. Data kuantitatif ini 

berupa data runtut waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut waktu pada 

suatu variabel tertentu. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya pada 

Kantor Biro Pusat Statistik. Waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2022 

sampai dengan bulan Januari tahun 2023. 

 

C. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang merupakan data yang memperoleh dari sumber yang tidak berkaitan 

langsung dengan objek penelitian atau sumber-sumber lain yang sekiranya terkait 

dengan penelitian ini. Adapun data-data sekunder yang digunakan meliputi: data 

nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

dan ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat 

Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, perpustakaan Universitas Islam Negeri 
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Alauddin Makassar, literatur-literatur/buku-buku dan laporan-laporan yang 

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.   

1. Studi Pustaka 

Studi ini digunakan sebagai landasan teori yang digunakan dalam menganalisis 

kasus. Dasar-dasar diperoleh dari buku-buku, literature-literatur, internet 

maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

2. Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, 

membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya 

dengan objek penelitian. Data diambil dari berbagai sumber seperti artikel, dan 

dokumen. 

 

E. Metode Analisis  

Mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan, 

penelitian ini menggunakan SPSS adalah untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel independen terhadap satu variabel dependen. Secara matematis model 

persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Abbas & Irayani, 2018): 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β 3X3 +  

 



50 

 

Dimana : 

Y      = Ekspor 

X1      =  Nilai tukar rupiah 

X2      =  Pertumbuhan ekonomi (PDRB) 

X3      =  Penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

a             =  Konstanta  

β 1 – β 3  =  Koefisien regresi 

            =  Standar error 

Selanjutnya perlu dilakukan uji asumsi klasik dan uji statistik 

1.  Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model yang diteliti akan 

mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan 

terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel dependen 

dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses 

uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov 

Test.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya hubungan 

antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Faktor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel bebas manakah yang 
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dijelaskan oleh bariabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

mengukur ada tidaknya gejala multikolinea-ritas adalah nilai tolerance dengan 

batas minimal sebesar 0,10 atau nilai VIF maksimal 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasititas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang 

memiliki persamaan variance residual atau homokedasititas. Untuk melihat ada 

tidaknya homokedasititas dapat dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode saat ini dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi sering terjadi 

pada sampel dengan data time series. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin–Waston. 

2. Uji Statistik  

Untuk menguji apakah ada pengaruh signifikan variabel independen 

terhadap variabel dependen, maka dapat dilakukan pengujian yaitu : 

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)  

Analisis ini bertujuan mengetahui besarnya proporsi sumbangan pengaruh dari 

variabel independen, nilai tukar rupiah (X1), pertumbuhan ekonomi (X2), 

penanaman modal dalam negeri (X3), terhadap variabel dependen, yaitu ekspor 

di Provinsi Sulawesi Selatan (Y). Semakin besar koefisien determinasi maka 
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semakin kuat pengaruh dari variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen. 

b. Uji Parsial (Uji t)  

Uji ini digunakan untuk menguji secara parsial antara variabel  bebas terhadap 

variabel terikat dengan menggunakan taraf nyata 5%. Selain itu berdasarkan 

nilai t, maka dapat diketahui variabel mana yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). 

c. Uji serempak ( Uji F)  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebasnya (nilai 

tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ekspor dengan taraf level 

of significant (α = 5%) (Ghozali, 2018). 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat dan 

variabel bebas. Variabel terikat (dependent) adalah tipe variabel yang dijelaskan 

atau dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas (independent) 

adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. 

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas, yaitu : 

1. Variabel Terikat (Y) 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah ekspor. Ekspor 

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 

diminta oleh eksportir, yang dinyatakan dalam jutaan Rupiah. 
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2. Variabel bebas (X) 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu nilai tukar rupiah, 

pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). 

a. Nilai tukar (X1) 

Kurs atau nilai tukar mata uang (exchange rate) merupakan harga suatu 

mata uang terhadap mata uang lain. Dalam penelitian ini data nilai tukar 

yang digunakan adalah rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar AS/bulan 

sepanjang tahun 2012-2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), yang 

dinyatakan dalam Rupiah. 

b. Pertumbuhan ekonomi (X2) 

Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pertambahan dari 

produk domestik regional bruto  (PDRB riil) dengan harga konstan. PDRB 

yang digunakan dinyatakan dalam milliar rupiah dan data diperoleh dari 

badan Pusat Statistik (BPS) dalam 10 tahun runtun waktu dari tahun 2012-

2021, yang dinyatakan dalam Rupiah. 

c. Penanaman modal dalam negeri (X3) 

PMDN adalah keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah 

disetujui dan telah terealisasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan 

dalam milliar rupiah dan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 

runtutan waktu 10 tahun dari tahun 2012-2021. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang 

terletak di bagian Selatan Sulawesi. Ibukotanya terletak di Kota makassar, yang 

dulu disebut Ujung Pandang. Sulawesi Selatan memiliki berbagai macam suku, 

antara lain Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar yang menyebar di 24 

Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, juga kaya dan beragam penggunaan bahasa 

daerah.  

Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0 ̊ 12’ sampai dengan 8 ̊ Lintang 

Selatan dan 116 ̊48’ - 122 ̊36’ Bujur Timur, di sebelah Barat berbatasan dengan 

provinsi Sulawesi Barat, Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi 

Tengah, dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan 

Visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan dituangkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013-2018 yaitu : “Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan 

nasional dan simpul jejaring kesejahteraan masyarakat.” Visi tersebut kemudian 

dirumuskan dalam misi sebagai upaya untuk memberikan kejelasan makna yang 

terkandung didalamnya antara lain sebagai berikut : a) Mendorong semakin 

berkembangnya masyarkat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat 

beragama; b) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial 
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dan kelestarian lingkungan; c) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; d) Meningkatkan daya saing daerah dan 

sinergitas regional, nasional dan global; e) Meningkatkan kualitas demokrasi dan 

hukum; f) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan 

kesatuan bangsa; g) Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan 

bersih. 

B. Deskripsi Variabel Penelitian  

Analisis penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh nilai tukar 

rupiah, pertumbuhan ekonomi (PDRB), penanaman modal negeri dan ekspor di 

sulawesi selatan. sehingga pada penelitian ini akan dilakukan analisis data dengan  

periode yang diamati adalah periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. 

Pengumpulan data yang dilaksanakan pada BPS Sulawesi Selatan, maka terlebih 

dahulu akan disajikan data mengenai nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.1 

yaitu sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Data Nilai Tukar Rupiah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal 

dalam Negeri dan Ekspor tahun 2017-2021 

Tahun 
Nilai Tukar  

(Rp) 

Pertumbuh Ekonomi 

(Milyar Rp) 

PMDN 

(Milyar Rp) 

Ekspor 

(Jutaan Rp) 

2012 10.622 202.184,60 2.018,90 3.307.507 

2013 12.250 217.589,10 3.721,00 3.730.197 

2014 12.502 233.988,10 4.949,60 4.173.327 

2015 13.864 250.758,30 9.215,30 4.548.800 

2016 13.503 269.338,50 3.334,60 5.004.977 

2017 13.216 288.814,17 1.96 9,40 5.419.165 

2018 14.553 309.156,19 3.275,90 5.760.046 

2019 14.971 330.506,38 5.672,60 6.136.552 

2020 14.176 328.154,97 8.422,00 6.900.049 

2021 14.198 343.402,51 12.075,40 7.870.453 

Sumber : Data diolah dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023 
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Berdasarkan tabel 4.1 yakni data nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, 

penanaman modal dalam negeri dan ekspor yakni tahun 2017-2021 maka akan 

dapat disajikan analisis data penelitian. 

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk menganalisis data penelitian 

yakni nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, PMDN, dan Ekspor dengan peiode 

pengamatan yaitu tahun 2012-2021 dan selain itu untuk menganalisis pertumbuhan 

yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Deskripsi variabel penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut :  

a)  Deskripsi nilai tukar 

Nilai tukar menunjukkan seberapa besar nilai rupiah yang dibutuhkan demi 

memperoleh uang asing. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam 

perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca 

transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lain 

(Setyaningrum dan Muljono, 2016:154). Nilai tukar  memiliki peran penting bagi 

suatu negara termasuk Indonesia sebagai alat untuk mengetahui tingkat 

perekonomian apabila satu negara kurs uang yang dimiliki melemah maka 

perekonomian impor lebih tinggi dari pada ekspor dan itu tidaklah baik begitu juga 

apabila kurs yang di miliki kuat maka perekonomian ekspor lebih tinggi dari pada 

impor sehingga perekonomian di suatu negara juga akan kuat (Yulianah et al., 

2021:12).  

Dari tabel 4.1 yang telah di jelaskan di atas maka akan disajikan analisis 

pertumbuhan nilai tukar rupiah yang bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai 

tukar rupiah yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Adapun pertumbuhan nilai tukar 
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rupiah yaitu tahun 2012-2021 yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 yaitu sebagai 

berikut :  

Tabel 4.2 

Pertumbuhan Nilai Tukar di Sulawesi Selatan tahun 2012-2021 

Tahun  
Nilai Tukar   Perubahan  

(Rp) Rp. % 

2012 10.622 - - 

2013 12.250 1.628 15,33 

2014 12.502 252 2,37 

2015 13.864 1.362 12,82 

2016 13.503 -361 -3,40 

2017 13.216 -287 -2,70 

2018 14.553 1.337 12,59 

2019 14.971 418 3,94 

2020 14.176 -795 -7,48 

2021 14.198 22 0,21 

Rata-rata  13.386 397 3,74 

Sumber : Data diolah, 2023 

Tabel 4.2 yakni pertumbuhan nilai tukar rupiah di Sulawesi Selatan tahun 

2012 sampai dengan tahun 2021 yang menunjukkan bahwa rata rata nilai tukar 

rupiah pertahun yaitu sebesar Rp. 13.386. dimana dalam tahun 2013-2015, 2018, 

2019 dan tahun 2021 nilai tukar rupiah meningkat. Faktor yang menyebabkan kurs 

rupiah meningkat disebabkan karena tingkat inflasi yang terjadi pada periode 2013-

2015, 2018, 2019 dan tahun 2021 dan selain itu karena menguatnya nilai mata uang 

dollar amerika yang terjadi selama ini. Namun dalam tahun 2016, 2017 dan tahun 

2020 yang menunjukkan nilai kurs dollar terhadap nilai rupiah meningkat hal ini 

mengindikasikan bahwa nilai rupiah Indonesia yang menguat sehingga 

memberikan dampak terhadap neraca pembayaran Indonesia. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan nilai dollar terhadap rupiah pertahun 

meningkat sebesar Rp. 397 atau 3,74 % pertahun.  
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b) Deskripsi Variabel Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi di 

negara maju. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan jangka 

panjang kemampuan suatu negara dalam meningkatkan ketersediaan barang-barang 

ekonomi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh mengikuti kemajuan teknologi, 

penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi 

diartikan juga sebagai kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang 

dihasilkan dari kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). 

Deskripsi variabel penelitian yakni memberikan gambaran mengenai 

kondisi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, dimana ukuran yang digunakan 

dalam mengukur pertumbuhan ekonomi Sulsel adalah pendapatan domistik 

regional bruto (PDRB) yang diperoleh pada BPS sulsel tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2021.  Adapun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan selama 

tahun 2012-2021 dapat disajikan melalui tabel 4.3 yaitu : 

Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2012-2021 

Tahun Pertumbuhan 

Ekonomi  
Perubahan  

 

 (Milyar Rp) Rp. % 

2012 202.184,60 - - 

2013 217.589,10 15.404,50 7,62 

2014 233.988,10 16.399,00 7,54 

2015 250.758,30 16.770,20 7,17 

2016 269.338,50 18.580,20 7,41 

2017 288.814,17 19.475,67 7,23 

2018 309.156,19 20.342,02 7,04 

2019 330.506,38 21.350,19 6,91 

2020 328.154,97 -2.351,41 -0,71 

2021 343.402,51 15.247,54 4,65 

Rata-rata 277.389,28 15.690,88 6,09 

Sumber : Data diolah, 2023 
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Tabel 4.3 yakni pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selatan tahun 2012-2021 

yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB di 

Sulawesi Selatan yang rata rata pertahun sebesar Rp. 277.389,28, dimana untuk 

setiap tahun meningkat sebesar Rp. 15.690,88 atau 6,09 %. Hal ini dapat dirinci 

bahwa untuk setahup selain tahun 2020 meningkat setiap tahun, terjadinya 

peningkatan PDRB namun tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan 

karena pandemi covid 19 dimana setiap sektor usaha mengalami penurunan 

sehingga memberikan dampak terhadap PDRB di Sulawesi Selatan.  

c) Deskripsi Variabel PMDN 

Penanaman modal dalam negeri diartikan sebagai modal yang dimiliki oleh 

Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan 

usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak 

berbadan hukum (Salim, 2020:74). Penanaman modal adalah segala bentuk 

kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun 

penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia. 

Pentingnya penanaman modal negeri di Sulsel yang terjadi dalam tahun 

2012 sampai dengan tahun 2021 dimana yang mempengaruhi dampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Sulsel maka akan disajikan pertumbuhan penanaman 

modal negeri di Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021 dapat disajikan melalui 

tabel berikut ini : 
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Tabel 4.4 

Pertumbuhan PMDN di Sulawesi Selatan tahun 2012-2021 

Tahun Penanaman Modal Perubahan  

 Dalam Negeri  
Rp % 

 (Milyar Rp) 

2012 2.018,90 - - 

2013 3.721,00 1.702,10 84,31 

2014 4.949,60 1.228,60 33,02 

2015 9.215,30 4.265,70 86,18 

2016 3.334,60 -5.880,70 -63,81 

2017 1.969,40 -1.365,20 -40,94 

2018 3.275,90 1.306,50 66,34 

2019 5.672,60 2.396,70 73,16 

2020 8.422,00 2.749,40 48,47 

2021 12.075,40 3.653,40 43,38 

Rata-rata 5.465,47 1.117,39 36,68 

Sumber : Data diolah, 2023 

Tabel 4.4. yakni pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PMDN melalui 

periode pengamatan 2012-2021 dimana rata rata pertahun meningkat sebesar                  

Rp. 1.117,39 atau 36,68 % hal ini dapat dirinci bahwa untuk setiap tahun meningkat 

hanya tahun 2016-2017 menurun. Sehingga adanya penurunan pertumbuhan 

PMDN di Sulsel untuk setiap tahun meningkat karena adanya kepercayaan investor 

dan kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan yang yang tumbuh setiap tahun 

sehingga tingginya minat investor untuk menanam modalnya di Sulawesi Selatan.  

d) Deskripsi Variabel Ekspor 

Ekspor adalah merupakan kegiatan perdagangan luar negeri antar negara 

yang melakukan mengirim dan menjual barang ataupun jasa ke para internasional. 

Kegiatan ekspor menghasilkan aliran barang ke luar negeri, sementara timbal 

baliknya adalah berupa aliran pendapatan dalam bentuk devisa yang akan masuk ke 

dalam negeri. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri keluar peredaran 
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Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada 

Direktoral Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan. 

Deskripsi variabel penelitian yakni memberikan gambaran mengenai ekspor 

di Sulawesi Selatan yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Adapun 

pertumbuhan ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2012-2021 dapat 

disajikan melalui tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 

Pertumbuhan Ekspor di Sulawesi Selatan tahun 2012-2021 

Tahun Ekspor (Jutaan Rp.) Perubahan  

 (Y) Rp % 

2012 3.307.507 - - 

2013 3.730.197 422.690 12,78 

2014 4.173.327 443.130 11,88 

2015 4.548.800 375.473 9,00 

2016 5.004.977 456.177 10,03 

2017 5.419.165 414.188 8,28 

2018 5.760.046 340.881 6,29 

2019 6.136.552 376.506 6,54 

2020 6.900.049 763.497 12,44 

2021 7.870.453 970.404 14,06 

Rata-rata 5.285.107 506.994 10,14 

Sumber : Data diolah, 2023 

Tabel 4.5 yakni pertumbuhan ekspor di Sulawesi Selatan tahun 2012 sampai 

dengan tahun 2021 yang menunjukkan bahwa rata-rata pertahun nilai ekspor 

meningkat sebesar Rp. 506.994 atau pertahun 10,14 %. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa nilai ekspor meningkat untuk setiap tahun karena adanya kenaikan nilai 

tukar dollar sehingga menyebabkan banyaknya eksportir yang mengekspor 

komoditinya ke luar negeri. 
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1. Analisis Statistik Deskriptif  

Deskripsi variabel penelitian yakni memberikan gambaran mengenai 

variabel yang diamati pada penelitian ini, dimana dalam penelitian ini menjelaskan 

mengenai rata rata (mean), nilai terendah (minimum) dan nilai terendah (maximun) 

dan nilai standar deviasi dari beberapa variabel yang diamati pada penelitian ini 

yakni : nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, penanaman modal dalam negeri, 

serta ekspor. Pengamatan dilakukan dengan sampel penelitian sebanyak 10 tahun 

pengamatan yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. 

Berdasarkan analisis maka akan disajikan statistik deskriptif yang diolah 

dengan menggunakan SPSS 24 yang dapat ditunjukkan pada tabel 4.6 yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Tukar Rupiah 10 10622.00 14971.00 13385.5000 1297.01694 

Pertumbuhan ekonomi 10 202184.60 343402.51 277389.2820 50316.20549 

Penanaman modal 

negeri 

10 1969.40 12075.40 5465.4700 3387.58917 

Ekspor 10 3307507 7870453 5285107.30 1431621.895 

Valid N (listwise) 10     

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023 

Tabel 4.6 yakni statistik deskriptif dari masing-masing variabel yang 

menjadi pengamatan pada penelitian ini yakni : nilai tukar rupiah, pertumbuhan 

ekonomi, penanaman modal negeri terhadap ekspor, sehingga dari hasil statistik 

deskriptif maka akan disajikan analisis deskriptif yang dapat diuraikan sebagai 

berikut :  
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a. Analisis Nilai Tukar Rupiah  

Dari hasil analisis statistik mengenai nilai tukar rupiah dari 10 sampel yang 

diamati pada penelitian ini maka diperoleh nilai rata-rata untuk nilai tukar 

rupiah sebesar sebesar Rp. 13.385 dengan standar deviasi sebesar 1.297,02, 

dimana variabel nilai tukar rupiah yang tertinggi adalah 14.971 dan terendah 

adalah sebesar 10.622. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi nilai tukar rupiah 

maka nilai ekspor akan mengalami peningkatan. 

b. Analisis variabel Pertumbuhan ekonomi  

Analisis mengenai variabel pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan 

periode pengamatan 2012-2021 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata atau 

mean sebesar 277.389 dengan standar deviasi sebesar 50.316. Sedangkan 

variabel pertumbuhan ekonomi yang terbesar pada penelitian ini adalah 343.402 

dan nilai pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 202.184. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka secara 

langsung akan mempengaruhi nilai ekspor di Sulawesi Selatan. 

c. Analisis variabel Penanaman Modal Dalam Negeri 

Analisis variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata (mean) penanaman modal dalam negeri pada 10 periode 

pengamatan yang diamati yakni sebesar 5.465, dengan standar deviasi sebesar 

3.387. Sedangkan variabel penanaman modal dalam negeri yang terbesar                  

adalah 12.075, sedangkan penanaman modal dalam negeri yang terendah adalah 

sebesar 1.969. 
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d. Analisis variabel Ekspor  

Analisis variabel ekspor yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) untuk 

ekspor pada 10 periode pengamatan tahun 2012-2021 yakni sebesar 5.285.107 

dengan standar deviasi sebesar 1.431.621. Sedangkan variabel ekspor yang 

terbesar adalah 7.870.453, sedangkan nilai ekspor yang terendah adalah sebesar 

3.307.507.  

2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam metode regresi berganda biasanya ditemukan beberapa masalah, oleh 

karena itu untuk mendeteksi apakah terdapat sebuah masalah regresi pada 

penelitian ini, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi : (1) Uji normalitas, 

(2) uji multikolineritas, (3) uji Autokorelasi (4) dan uji Heterokedastisitas. Adapun 

uji asumsi klasik dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut : 

a) Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual 

data dari model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah yang residual datanya berdisitribusi normal. Jika residual 

data tidak terdistribusi normal maka kesimpulan statistik menjadi tidak valid atau 

bias (Latan dan Temalagi, 2013:56). Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji one sample Kolmogorov Smirnov test. Jika nilai signifikansi yang 

dihasilkan dari uji kolmogorov smirnov > 0,05 (α = 5%) maka residual model 

regresi berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya uji normalitas dapat disajikan 

pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.7 

Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

Variabel Variabel Kolmogorov Sign. Kesimpulan 

Dependen Independen Smirnov Test   

 

 

 

Ekspor 

Nilai tukar 

rupiah 

0,200 0,165 
Data berdistribusi 

normal 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri 

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023 

Dari tabel 4.7 yakni hasil pengujian normalitas dengan menggunakan 

metode Kolmogorov smirnov test untuk masing-masing variabel yakni : nilai tukar 

rupiah, pertumbuhan ekonomi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 

ekspor maka diperoleh nilai statistik kolmogorov smirnov sebesar 0,200 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,165 > 0,05. Karena nilai asymp. sign. lebih besar dari 0,05, 

hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang diamati dalam penelitian ini sudah 

memiliki nilai residual yang sudah normal, sehingga data yang akan digunakan 

pada pengujian regresi sudah terbebas dari data yang tidak normal.  

b) Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya 

korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolineritas hanya 

dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model 

regresi. Cara umum yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya problem 

multikolineritas pada model regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance dan              

VIF (Variance Inflation Factor). Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan 

tidak adanya problem multikolineritas adalah Nilai Tolerance harus > 0,10 dan nilai 
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VIF < 10. Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil uji multikolineritas yang dapat 

dilihat melalui tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolineritas  
 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Nilai Tukar Rupiah 0,233 4,293 Tidak terjadi multikolineritas 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

0,226 4,415 Tidak terjadi multikolineritas 

Penanaman Modal 

Dalam Negeri 

0,726 1,378 Tidak terjadi multikolineritas 

Sumber : Lampiran SPSS, 2023 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas maka dapat diketahui bahwa  untuk 

variabel nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10, dan nilai VIF 

yang kurang dari 10, hal ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak 

ditemukan adanya masalah yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan 

gejala multikolineritas. 

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah variance dari residual data 

satu observasi ke observasi lainnya berbeda ataukah tetap (Ghozali, 2018:139). 

Pada pengujian ini menggunakan metode glejser, yaitu dengan meregresikan nilai 

logaritma natural dari residual kuadrat (Lne2) dengan variabel independen (X1, X2, 

dan X3). Ketentuan yang digunakan apabila nilai signifikansi > 0,05 berarti tidak 

terdapat Heterokedastisitas dan apabila nilai signifikansi < 0,05 berarti terdapat 

Heterokedastisitas.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji heterokedastisitas dengan menggunakan 

program SPSS release 24 maka diperoleh hasil uji heterokedastisitas seperti tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model 

Residual 

Variabel 

Independen 
Sig  

Nilai 

standar 

Keterangan 

Abs_Res Nilai tukar 

rupiah 

0,837 0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas 

 Pertumbuhan 

ekonomi 

0,991 0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas 

 Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri (PMDN) 

0,650 0,05 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023 

Berdasarkan Tabel 4.9 yakni hasil uji heteroskedastisitas dengan metode 

Glejser, terlihat bahwa setiap variabel bebas dalam penelitian ini yakni nilai tukar 

rupiah dengan nilai sign. 0,837, Pertumbuhan ekonomi dengan nilai sign. 0,991 dan 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan nilai sign. sebesar 0,650. Karena 

ketiga variabel memiliki nilai sign > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, berarti 

model regresi telah lolos dari uji heteroskedastisitas. 

d)  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi       

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2018:110). Langkah awal pendeteksian ini 

adalah mencari nilai d dari analisis regresi dan selanjutnya mencari nilai dL dan         

dU pada tabel D-W. Untuk menguji apakah terdapat autokorelasi maka digunakan 

Durbin Watson Test. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program              

SPSS 24 maka diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.10 

Hasil Durbin Watson 
 

Model R R Square 

Durbin- 

Watson 

dU dL 

1 0,994 0,987 2,193 2,016 0,525 

Sumber : Hasil olahan data SPSS, 2023 

 

Hasil dari Uji Durbin Watson menunjukkan nilai sebesar 2,193. Nilai                       

tabel menggunakan nilai signifikansi 0,05 (5%), jumlah sampel penelitian (n) 

sebanyak 10 dan jumlah variabel dependen (k) sebanyak 3, sehingga pada                   

tabel Durbin Watson diperoleh dL = 0,525 dan dU = 2,016, karena nilai dU = 2,016 

< 2,193 < 3,472 (4 – 0,525). Hal ini menunjukkan bahwa data regresi tidak memiliki 

masalah autokorelasi. 

 

3. Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal  

    Dalam Negeri terhadap Ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan 

 

a)  Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda 

Analisis persamaan regresi linear berganda adalah merupakan teknik 

analisis regresi yang dapat digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel 

bebas (independen variable) terhadap satu variabel terikat (dependen variable) 

apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Pada 

penelitian ini maka digunakan model regresi berganda dengan variabel independen 

yakni berupa : nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan penanaman modal dalam 

negeri terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan dengan periode pengamatan 10 

tahun yakni dari tahun 2012-2021. Data dianalisis dengan menggunakan sistem 
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komputerisasi program SPSS release 24, dimana hasil selengkapnya dapat disajikan 

melalui tabel berikut ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda 

Model 

 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

 

Sig. 

 

B Std. Error Beta   

 (Constant) 456688.860 854061.561  .535 .612 

Nilai Tukar Rupiah -335.685 105.656 -.304 -3.177 .019 

Pertumbuhan 

ekonomi 

31.706 2.762 1.114 11.479 .001 

Penanaman modal 

negeri 

96.412 22.918 .228 4.207 .006 

a. Dependent Variable: Ekspor  

Sumber : Lampiran SPSS release 24 

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dituliskan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Y =  β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 

Y =  456.688b -  0,304X1 + 1,114X2  + 0,228X3 

Dari bentuk persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diberikan 

penjelasan arti regresi yang akan diuraikan sebagai berikut :  

a. Nilai constant sebesar 456.688, yang diartikan bahwa tanpa adanya nilai tukar, 

pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maka nilai 

ekspor akan menurun sebesar Rp.456.688,- 

b. Nilai koefisien regresi atas variabel nilai tukar (X1) adalah sebesar -0,304 

artinya nilai tukar berpengaruh negatif terhadap ekspor, dimana setiap kenaikan 

Rp.1,- nilai tukar maka akan mempengaruhi penurunan nilai ekspor di Sulawesi 

Selatan. 
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c. Nilai koefisien regresi atas variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1,114, 

diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ekspor, 

dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai maka nilai ekspor 

akan meningkat. 

d. Nilai koefisien regresi atas variabel penanaman modal dalam negeri sebesar 

0,228, diartikan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif 

terhadap ekspor, yang berarti bahwa semakin tinggi penanaman modal dalam 

negeri maka akan mempengaruhi peningkatan ekspor di Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan nilai koefisien standardized beta, maka diketahui bahwa 

variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap ekspor di Sulawesi Selatan adalah 

pertumbuhan ekonomi. 

b)  Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara nilai tukar, pertumbuhan 

ekonomi, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap ekspor di 

Sulawesi Selatan maka dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi dan determinasi 

seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 

Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .994a .987 .981 198415.949 2.193 

a. Predictors: (Constant), Penanaman modal negeri, Pertumbuhan ekonomi, Nilai 

Tukar Rupiah 

b. Dependent Variable: Ekspor 

 

Berdasarkan tabel 4.12 yakni hasil koefisien korelasi maka diperoleh nilai                 

R = 0,994 yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang kuat 
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antara nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan dengan periode 

pengamatan tahun 2012-2021, alasannya karena nilai R sudah mendekati 1. 

Sedangkan koefisien determinasi (Adjusted R Square) = 0,981 yang diartikan 

bahwa sebesar 98,10% variasi ekspor dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga 

variabel independent yakni nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan 

penanaman modal dalam negeri, sedangkan sisanya sebesar 1,90% dapat dijelaskan 

oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan pada penelitian ini. Dimana apabila 

nilai adjusted R2 sama dengan nol, maka variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model tidak dapat menjelaskan sedikitpun variasi variabel 

dependen. Sebaliknya, apabila nilai adjusted R2 sama dengan 1, maka variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi 

variabel dependen. 

4. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan maka dapat dilakukan 

pengujian hipotesis dengan dua cara yaitu uji parsial  (uji t) dan uji serempak                        

(uji f), yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Uji t  

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (nilai tukar, pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal dalam 

negeri) secara parsial atau masing-masing berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (ROA). Pada penelitian ini uji t bertujuan untuk menguji 

hipotesis yang dibuat, yakni dengan cara membandingkan antara nilai 

probabilitas dengan nilai standar, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari nilai 
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standar berarti memberikan pengaruh signifikan. Untuk lebih jelasnya hasil uji 

parsial  (lihat tabel 4.12) dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan 

Nilai probabilitas untuk nilai tukar rupiah sebesar 0,019, karena nilai               

value 0,019 < 0,05 (nilai standar), maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

tukar rupiah mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspor di provinsi 

Sulawesi Selatan dengan periode pengamatan 2012-2021. 

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ekspor di Sulawesi Selatan 

Nilai probabilitas untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001, karena nilai               

value 0,001 < 0,05 (nilai standar), maka dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspor                   

di provinsi Sulawesi Selatan dengan periode pengamatan 2012-2021. 

3. Pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap ekspor di 

provinsi Sulawesi Selatan 

Nilai probabilitas untuk penanaman modal dalam negeri sebesar 0,006, 

karena nilai value 0,006 < 0,05 (nilai standar), maka dapat disimpulkan 

bahwa penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan dengan periode pengamatan 

2012-2021. 

b) Pengujian Serempak (uji F) 

Untuk menguji pengaruh secara serempak (simultan) antara nilai tukar 

rupiah, pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilakukan dengan 
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membandingkan antara nilai signifikan dengan nilai standar. Apabila nilai 

signifikan lebih kecil dari nilai standar berarti memberikan pengaruh secara 

serempak atau bersama-sama. Hasil pengujian secara serempak selengkapnya dapat 

disajikan melalui tabel berikut ini :  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Serempak 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Regression 18209657911348.023 3 6069885970449.341 154.180 0,000b 

Residual 236213332490.081 6 39368888748.347   

Total 18445871243838.105 9    

a. Dependent Variable: Ekspor 

b. Predictors: (Constant), Penanaman modal negeri, Pertumbuhan ekonomi,  

    Nilai Tukar Rupiah 

 

Berdasarkan tabel 4.13 yakni hasil uji annova maka diperoleh nilai  Ftabel 

= 154.180 dan nilai sign = 0,000, karena nilai value 0,000 < dari nilai 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan penanaman 

modal dalam negeri (PMDN) mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau 

simultan terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai 

tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 

terhadap ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan dengan periode pengamatan 2012-

2021. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pembahasan dari hasil penelitian ini yang 

dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut : 
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1. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Ekspor 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa nilai 

tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan, 

dimana semakin tinggi nilai tukar rupiah maka akan memberikan dampak oleh 

adanya penurunan nilai ekspor di provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini diakibatkan 

oleh karena nilai tukar yang semakin menguat akan berakibat barang dalam negeri 

lebih barang dalam negeri.  

Fluktuasi nilai tukar rupiah dalam periode 2012-2021 di Sulawesi Selatan 

yang mempengaruhi adanya peningkatan ekspor di Sulawesi Selatan yang 

menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan harga produk di pasar luar negeri, 

karena ketika nilai tukar rupiah menguat, maka harga produk barang-barang di 

pasar luar negeri juga akan meningkat. Hal itu akan membuat daya saing produk 

ekspor Indonesia menurun. Dampaknya, ketika nilai tukar Rupiah menguat, akan 

menurunkan Ekspor Non Migas Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori Mankiw 

dalam (Inayati, 2018) menjelaskan bahwa ketika harga suatu barang naik maka 

jumlah barang yang diminta akan turun dan ketika harga turun, maka jumlah barang 

yang diminta akan naik. Kemudian hasil ini sesuai dengan teori permintaan, 

diasumsikan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, ceteris paribus (asumsi 

lainnya tetap konstan), maka permintaan terhadap barang tersebut akan cenderung 

menurun. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, permintaan cenderung 

meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Irayani (2018) hasil 

penelitian menemukan bahwa nilai tukar rupiah (Kurs) berpengaruh secara 

signifikan terhadap ekspor tembakau di Indonesia tahun 1986-2016. 
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2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ekspor 

Hasil olahan data persamaan regresi maka diperoleh temuan penelitian 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor 

di provinsi Sulawesi Selatan. Dimana semakin tinggi atau baik pertumbuhan 

ekonomi maka akan mempengaruhi peningkatan jumlah ekspor di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari data BPS Statistik bahwa jumlah 

pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012-2021 mengalami peningkatan, dimana 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi peningkatan 

jumlah ekspor.  

Ekspor menurut Jhingan (2000) merupakan kegiatan perdagangan yang 

dapat menumbuhkan permintaan dalam negeri. Tingkat output yang tinggi dapat 

meningkatkan penawaran tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran 

dan lingkaran kemiskinan dapat dipatahkan serta pembangunan ekonomi dapat 

ditingkatkan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini 

didukung oleh teori pertumbuhan Neoklasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi melalui pengaruh dari penawaran dalam perekonomian dapat menciptakan 

permintaan yang lebih tinggi untuk ekspor dalam suatu negara yang mampu 

menciptakan dasar produksi untuk ekspor yang kuat. Kemudian hasil penelitian ini 

sejalan dari penelitian Ulfa dan Andriyani (2019) serta penelitian Risma et al., 

(2019) bahwa ekonomi yang kuat tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

Tingginya pertumbuhan ekonomi juga terlihat dari tingginya PDB suatu negara. 

Kenaikan Pendapatan Nasional Indonesia (PDB) akan meningkatkan kemampuan 
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masyarakat untuk melakukan proses produksi barang sehingga Indonesia mampu 

untuk mengekspor barang ke negara lain.  

3. Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Ekspor 

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi maka diperoleh hasil temuan 

bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ekspor, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PMDN maka jumlah 

ekspor di Provinsi Sulawesi Selatan akan semakin meningkat. Dari data yang 

diperoleh pada BPS Sulawesi Selatan maka diperoleh hasil bahwa PMDN dari 

tahun 2012-2015 meningkat, namun pada tahun 2016-2018 menurun, sedangkan 

pada tahun 2019-2021 PMDN mengalami peningkatan.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Syamsuddin (2016:150) 

bahwa ekspor merupakan kegiatan perdagangan luar negeri antar negara yang 

melakukan mengirim dan menjual barang ataupun jasa ke para internasional. 

Kegiatan ekspor menghasilkan aliran barang ke luar negri, sementara timbal 

baliknya adalah berupa aliran pendapatan dalam bentuk devisa yang akan masuk ke 

dalam negeri. Kemudian berdasarkan dari teori pertumbuhan ekonomi, teori ini 

menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 

cenderung meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat sektor ekspor. 

Perusahaan yang mendapatkan PMDN dapat meningkatkan kapasitas produksi 

mereka dan mencari pasar baru di luar negeri, sehingga meningkatkan ekspor. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manullang (2019) 

bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh terhadap ekspor non-

migas. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekspor karena dapat mempengaruhi 

daya saing produk domestik di pasar internasional. Ketika nilai tukar rupiah 

melemah terhadap mata uang asing, barang ekspor menjadi lebih murah bagi 

konsumen asing, sehingga meningkatkan daya saing dan potensi ekspor. 

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap ekspor. Ketika perekonomian suatu negara tumbuh dengan cepat, 

permintaan global terhadap produk-produknya juga cenderung meningkat, 

memungkinkan ekspor tumbuh secara keseluruhan.  Kemudian penanaman modal 

dalam negeri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor. Penanaman 

modal dalam negeri yang kuat juga menunjukkan keyakinan investor dalam 

perekonomian domestik, yang dapat menarik minat investor asing, dan akhirnya 

berkontribusi pada ekspor melalui hubungan perdagangan dan rantai pasokan 

global. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Hasil analisis persamaan regresi mengenai nilai tukar rupiah terhadap ekspor      

di provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah 

berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap ekspor diprovinsi Sulawesi 

Selatan. 

2. Berdasarkan analisis persamaan regresi linear berganda mengenai pertumbuhan 

ekonomi terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ekspor diprovinsi Sulawesi Selatan. 

3. Hasil analisis persamaan regresi mengenai penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan 

bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ekspor di provinsi Sulawesi Selatan. 

 

B. Saran-saran 

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil kesimpulan       

dan pembahasan adalah sebagai berikut : 
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1. Disarankan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang dapat 

meningkatkan nilai ekspor di Indonesia sehingga akan mempengaruhi dampak 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.  

2. Hendaknya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi selatan 

maka perlunya pemerintah di Sulawesi Selatan meningkatkan investor sehingga 

diharapkan akan membuka lapangan kerja. 

3. Disarankan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian dalam hal yang 

sama untuk menambah faktor lainnya yang mempengaruhi nilai ekspor di 

Sulawesi Selatan seperti tingkat pendapatan nasional, inflasi. 
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