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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
DAN SINGKATAN  

 

Pedoman Transliterasi Arab Latin,  pada prinsipnya yang digunakan 

dalam penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) 

Menteri Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, 

Nomor: 0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak ilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل
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Lanjutan 

1 2 3 4 

 mim M Em م

 nun N En ن 

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fath}ah A A ا

َ ِِ  kasrah I I اِ

َ
 
 d}ammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىْ  َـ  fath}ah dan ya Ai a dan i 

وْ  َـ  fath}ah dan wau Iu i dan u 

Contoh: 

ـيْـفَ 
َ
 kaifa : ك

ـوْ لَ 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

 ... َ ا  ... َ ى 
fath}ah dan alif atau 

ya 
a a dan garis di atas 

ـى ِِ  Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

ــو ُـ    d}ammah dan wau u u dan garis di atas 

Contoh: 

 
َ
 ma>ta :  ما ت

 <rama :  رَمَى

 qi>la :  قِيْلَ 

 
ُ
 yamu>tu :  يَموْت

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

hidup ata mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasi-nya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الِ  
َ
ف
ْ
الأ ط

ُ
ة
َ
رَوْض  : raud}ah al-at}fa>l 

  
ُ
ة
َ
فاضِل

ْ
ل
َ
ا
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
َ
ا  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 
ُ
مَة
ْ
لحِك

َ
 al-h}ikmah :   ا

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

    
َ
 <rabbana :  رَبّنا

يْنا   جَّ
َ
 <najjai>na :  ن

لحَقّ ُ ا 
َ
ِ  : al-h}aqq 

 ُ 
ّ
لحَج

َ
 al-h}ajj :  ا

عّمَ   
ُ
 nu’ima :  ن
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و  
ُ
 aduwwun‘ :    عَد

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  عَلِى  

  ُّ عَرَب   : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma‘arifah) ال  

ditransli-terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-

kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ    ّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  : الَش 

 al-zalzalah (az-zalzalah)  : الَزَّلزلَةُ  

 al-falsafah  : الَفَلْسفَة ُ 

 al-bila>du  :    الَبلَادُ  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contohnya: 

 
َ
 ta’muru>na :  تأمُرُوْن

وْءُ  
ّ
لن
َ
 ’al-nau :  ا

ءٌ    ْ ي
َ  syai’un :  ش 

 
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu :  أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari 
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alqura>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِاِاللهِ  di>nulla>h دِينُ اللهِ 

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 
ُ
ْ رَحمَةِ اللهِ ه ي ِ

مْ فن  hum fi> rah}matilla>h 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 
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ABSTRAK 

Nama : Nur Faida  

NIM : 90300120087 

Jurusan : Ilmu Ekonomi  

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Subsidi BBM, Jumlah Uang Beredar 
dan Suku Bunga terhadap Inflasi di Indonesia 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
subsidi BBM, jumlah uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh 
terhadap inflasi di Indonesia.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan 
menggunakan bantuan program Eviews12. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang bersifat time series dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dari 
tahun 2004 – 2023.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa . Secara simultan variabel 
jumlah BBM, jumlah uang beredar dan suku bunga berpengaruh terhadap 
inflasi di Indonesia. Sedangkan secara parsial, subsidi BBM tidak 
berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia, jumlah 
uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. 
sementara suku bunga berpengaruh positif dan signifikan  terhadap inflasi di 
Indonesia. 

 
Kata Kunci: Subsidi BBM, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga dan Inflasi 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Inflasi salah satu fenomena ekonomi yang umum terjadi di negara 

seluruh dunia. Ini dapat dilihat pada kenaikan umum dan berkelanjutan 

dalam harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Meskipun 

inflasi dianggap sebagai komponen normal dari siklus ekonomi, tingkat per-

ekenomian dapat diperjelas oleh inflasi yang tinggi dan tidak terkendali yang 

dapat berdampak buruk bagi perekonomian suatu negara dengan berbagai 

konsekuensi negatif, termasuk menghentikan pertumbuhan ekonomi, meng-

urangi daya beli masyarakat dan memperburuk distribusi pendapatan (Kevin 

& Abidin, 2023). Inflasi merupakan suatu peristiwa kecenderungan me-

ningkatnya harga suatu barang dan jasa secara umum dan terus menerus. 

Inflasi adalah indikator penting dalam analisis ekonomi. Peningkatan inflasi 

yang sangat drastis akan berdampak pada aktivitas pasar dan mengakibatkan 

percepatan pertumbuhan ekonomi akan melamban (Sahra, 2018). 

Inflasi di Indonesia telah menjadi fokus perhatian utama para peng-

ambil kebijakan ekonomi seiring dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas 

harga dan daya beli masyarakat. Sejak awal tahun 2000-an, negara ini telah 

mengalami berbagai periode inflasi yang bervariasi, dari inflasi yang   relatif 

rendah hingga periode dengan tekanan inflasi yang cukup tinggi. Salah satu 

tantangan yang dihadapi adalah meningkatnya ketidakpastian di pasar global, 

yang dapat mempengaruhi harga bahan baku dan komoditas impor. Faktor-

faktor internal seperti ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan fiskal dan 

moneter, serta fluktuasi nilai tukar mata uang juga berkontribusi terhadap 

dinamika inflasi di Indonesia (Ramadhan, 2021). 
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Berbagai pendekatan kebijakan yang terbukti efektif dalam mengelola 

inflasi perlu dievaluasi dan diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan 

sosial yang ada. Selain itu, keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, bank sentral, sektor swasta, dan masyarakat umum, menjadi 

kunci dalam menciptakan kerangka kerja yang kokoh dalam menanggulangi 

masalah inflasi. Pemerintah memiliki kebijakan yang dituangkan dalam 

kebijakan moneter untuk mengatur fluktuasi inflasi. Salah satunya adalah 

mengawasi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang berpengaruh 

langsung pada kenaikan harga barang dan jasa. Kebijakan ini seringkali di-

gunakan bersamaan dengan kebijakan suku bunga bank, yang bertujuan 

untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan meningkatkan suku 

bunga bank. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat agar menabung 

lebih banyak. Dana yang terkumpul ini kemudian dapat dialokasikan untuk 

memaju-kan ekonomi masyarakat melalui kredit pinjaman, sehingga 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Prayogi, 2022). Di bawah ini adalah 

data tingkat inflasi di Indonesia sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tingkat Inflasi di Indonesia  

Tahun Tingkat Inflasi (%) 

2019 2.72 

2020 1,68 

2021 1.87 

2022 5.51 

2023 2,61 

     Sumber : BPS, 2024 

Berdasarkan data Tabel 1.1, terdapat fluktuasi dalam tingkat inflasi 

dari tahun ke tahun. Inflasi yang rendah atau stabil dalam beberapa tahun 

terakhir adalah di tahun 2020 mencapai 1,68%, tingkat inflasi mencapai 

rekor terendah sepanjang sejarah, yang dipicu oleh pandemi Covid-19. 
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Dampak dari pandemi ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, 

yang mengakibatkan sulitnya kenaikan harga jual barang usaha (Pratama, 

2022). Kemudian terjadi lonjakan inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 

5,51 persen. Peristiwa ini disebabkan oleh kelangkaan minyak goreng dan 

penetapan kebijakan satu harga minyak goreng, terjadi kenaikan harga avtur 

yang mendorong kenaikan tarif angkutan udara, permintaan naik saat 

memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan 

kenaikan harga pangan, serta terjadi kenaikan harga BBM jenis Pertalite, 

Solar dan Pertamax (Nasution et al., 2022). 

Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah serius bagi 

perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi 

investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, menimbulkan ketidakpuasan 

sosial bahkan menyebabkan krisis keuangan, seperti fenomena inflasi yang 

terjadi pada tahun 1998. Di sisi lain, tingkat inflasi yang terlalu rendah bisa 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. 

Meskipun inflasi yang rendah dapat menjaga daya beli masyarakat, namun 

jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menutupi penurunan daya beli  

akibat inflasi, maka secara keseluruhan tingkat kesejahteraan masyarakat 

bisa menurun (Febriyani, 2022). 

Salah satu variabel yang mempengaruhi inflasi adalah subsidi Bahan 

Bakar Minyak (BBM). Dikarenakan subsidi yang tidak tepat sasaran dapat 

menimbulkan inefisiensi dan merugikan keuangan negara.  Subsidi diberikan 

untuk mendorong pertumbuhan ekoniomi dan mempertahankan daya beli 

masyarakat, khususnya bagi orang miskin dan rentamn. Namun, subsidi BBM 

yang tidak tepat sasaran dapat berdampak negatif terhadap inflasi. Hal ini 

dikarenakan subsidi dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, termasuk 

mereka yang mampu secara ekonomi. Beberapa dampak negatif subsidi BBM 
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terhadap inflasi seperti halnya pengurangan atau pencabutan subsidi BBM 

dikhawatirkan dapat menyebabkan inflasi karena beberapa alasan seperti 

meningkatnya biaya transportasi dimana harga BBM yang lebih tinggi akan 

meningkatkan biaya transportasi, yang pada gilirannya dapat mendorong ke-

naikan harga barang dan jasa. Subsidi BBM dapat menyebabkan peningkatan 

impor BBM, yang dapat berimplikasi pada inflasi impor jika harga BBM global 

mengalami kenaikan, serta pengurangan subsidi BBM dapat memicu ekspek-

tasi inflasi yang lebih tinggi di masyarakat, yang dapat memperburuk inflasi 

melalui mekanisme self-fulfilling prophecy (Zulhelmy, 2022). Berikut ini 

adalah data subsidi BBM di Indonesia. 

Tabel 1.2 

Subsidi BBM di Indonesia 

Tahun 
Subsidi BBM (Triliun 

Rupiah) 

2019 84,2 

2020 47,7 

2021 83,8 

2022 115,6 

2023 74,8 

Sumber: Kemenkeu, 2024 

Tabel 1.2 terlihat bahwa subsidi BBM (bahan bakar minyak) di 

Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. 

Pada tahun 2022, subsidi BBM mencapai puncaknya dengan 115,6 triliun 

rupiah. Lonjakan ini disebabkan oleh kenaikan tajam harga minyak dunia 

yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik, terutama perang Rusia-Ukraina 

yang dimulai pada awal tahun. Konflik ini menyebabkan gangguan pasokan 

energi global, yang mendorong harga minyak mentah ke tingkat yang lebih 

tinggi, sehingga meningkatkan kebutuhan subsidi (Maria, 2020). Kemudian, 

di tahun 2023 subsidi BBM menurun menjadi 74,8 triliun rupiah dimana 
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penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan harga 

minyak dunia dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mengurangi biaya 

subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berupaya 

mengurangi ketergantungan pada subsidi dengan alokasi anggaran yang lebih 

rendah untuk subsidi energi. 

Jumlah uang beredar dalam masyarakat suatu negara juga merupakan 

salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi-rendanya inflasi. Dornbusch 

(Sahra, 2018) berpendapat bahwa meskipun kenaikan inflasi dan tingkat 

output mungkin terjadi dalam jangka pendek, kenaikan tersebut lebih besar 

daripada pertumbuhan jumlah uang beredar dimasyarakat. Kemudian dalam 

jangka panjang, karena pertumbuhan ekonominya telah berkembang, laju 

per-tumbuhan ekonomi tidak terlalu mempengaruhi tingkat inflasi. Namun, 

yang menyebabkan inflasi adalah banyaknya uang didistribusikan ke 

masyarakat. Adanya tren peningkatan jumlah uang beredar dari tahun ke 

tahun menunjukkan adanya ekspansi moneter dan pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat.  

Faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat inflasi adalah tingkat 

suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Ini didasarkan pada pemahaman 

bahwa BI Rate adalah salah satu komponen makroekonomi utama yang me-

miliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat inflasi di Indonesia. Ke-

bijakan moneter Bank Indonesia (BI) saat ini untuk menjaga stabilitas tingkat 

inflasi dikenal sebagai Inflation Targeting Framework (ITF). Untuk mem-

pengaruhi suku bunga perbankan, termasuk suku bunga tabungan dan kredit 

Bank Indonesia, otoritas moneter akan menaikkan BI Rate (Sari & Nurjannah, 

2023). Suku bunga yang tinggi atau rendah akan memiliki dampak pada 

kondisi ekonomi. Ketika suku bunga tinggi, investor lebih cenderung untuk 

menempatkan dana mereka di bank daripada berinvestasi di sektor industri 

yang lebih berisiko, sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Sebaliknya, 
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ketika suku bunga turun, masyarakat lebih condong untuk memegang 

uangnya daripada menabung di bank, yang mengakibatkan peningkatan 

jumlah uang beredar. Ini menyebabkan kenaikan harga barang dan akhirnya 

menghasilkan inflasi (Muslimah, 2021).  

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa subsidi BBM, jumlah uang 

beredar dan suku bunga saling berhubungan dengan inflasi. Tujuan dari suku  

unga yang dinaikkan adalah untuk menurunkan jumlah uang beredar dalam 

perekonomian dan menekan inflasi. Saat suku bunga meningkat, biaya 

pinjaman juga meningkat yang membuat orang dan bisnis lebih hemat dalam 

pengeluaran dan investasi. Akibatnya, peningkatan suku bunga dapat 

mengurangi permintaan agregat dan memperlambat laju inflasi. Penurunan 

jumlah uang beredar dapat mengurangi tekanan pada permintaan agregat 

yang dapat menekan inflasi dan menahan kenaikan harga. 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mem-

pengaruhi inflasi di Indonesia dalam beberapa tahun sebelumnya dengan 

judul: “Analisis Pengaruh Subsidi BBM, Jumlah Uang Beredar dan Suku 

Bunga Terhadap Inflasi Di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait masalah pada 

latar belakang, adapun pertanyaan dari masalah diatas yang diajukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah subsidi BBM berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia? 

2. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi di 

Indonesia? 

3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia? 
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C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan atau asumsi awal yang dirumuskan 

berdasarkan teori atau fenomena yang ada, yang kemudian diuji melalui 

metode penelitian untuk menentukan kebenarannya. Hipotesis bertujuan 

sebagai titik awal dalam penelitian ilmiah, yang memungkinkan peneliti 

untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan. Hipotesis yang diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hₐ₁ :  Diduga subsidi BBM berpengaruh negatif terhadap inflasi di 

Indonesia 

Hₐ₂  :  Diduga jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi di 

Indonesia 

Hₐ₃  : Diduga suku bunga berpengaruh negatif terhadap inflasi di  

Indonesia 

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel, yaitu 

variabel bebas (X) atau independen, dan variabel terikat (Y) atau dependen, 

sebagai berikut adalah: 

1. Variabel Inflasi (Y) adalah kenaikan harga barang atau jasa secara terus-

menerus dalam periode waktu tertentu, kemudian diukur melalui Indeks 

Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan persentase perubahan harga 

rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang 

dinyatakan dalam satuan persen. 

2. Variabel Subsidi BBM (X₁) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

besarnya anggaran pemerintah yang dialokasikan APBN berdasarkan 

perhitungan tahunan yang dinyatakan dalam satuan triliun rupiah 
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3. Variabel Jumlah Uang Beredar (X₂) adalah jumlah uang yang tersedia 

dalam perekonomian. Dalam hal ini, uang beredar yang digunakan adalah 

arti luas (M2) yang mencakup M1 ditambah dengan simpanan berupa 

tabungan dan deposito yang dinyatakan dalam satuan milyar. 

4. Variabel Suku Bunga (X₃) adalah tingkat suku bunga tahunan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dinyatakan dalam satuan persen.  

E. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didukung dari temuan sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti dan terbukti validitasnya. Oleh karena itu, penulis ber-

inisiatif untuk melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian 

terdahulu, tetapi dengan perbedaan dalam lokasi dan waktu penelitian. 

Keterlibatan penelitian sebelumnya secara tidak langsung memberikan 

kontribusi positif dengan memberikan bimbingan kepada penulis. 

Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Metode & Hasil Penelitian 

1. 
 

(Aditya, 
2021) 

Pengaruh Jumlah 
Uang Beredar ter-

hadap Tingkat 
Inflasi di Indo-

nesia Tahun 
2010-2020 

Metode : 

Metode kuantitatif dengan mengguna-
kan analisis linear berganda. 

Hasil Penelitian : 

a) Jumlah Uang beredar berpengaruh 
terhadap tingkat inflasi diindonesia 
tahun 2010-2020.  

b) Variabel Jumlah Uang beredar (X) 
mempengaruhi Inflasi pada tingkat 
sedang dengan jumlah pengaruh 
0,604. 

2. (Martanto 
et al., 
2021) 

Analisis Tingkat 
Inflasi Di 

Indonesia Tahun 
1998-2020 

(Pendekatan Error 
Correction Model) 

Metode : 

Metode kuantitatif menggunakan Error 
Correction Model (ECM). 

Hasil Penelitian : 

Secara simultan baik dalam jangka 
panjang dan jangka pendek, variabel-
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variabel suku bunga, kurs, konsumsi 
rumah tangga dan PDB berpengaruh 
signifikan terhadap inflasi. Adapun 
berdasarkan hasil pengujian secara 
parsial baik dalam jangka panjang dan 
jangka pendek variabel suku bunga 
berpengaruh positif dan signifikan ter-
hadap inflasi di Indonesia. Variabel 
kurs secara parsial baik dalam jangka 
panjang dan jangka pendek ber-
pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap inflasi di Indonesia pada 
periode 1998-2020. Selanjutnya 
variabel PDB secara parsial ber-
pengaruh positif dan signifikan ter-
hadap inflasi dalam jangka panjang 
namun tidak signifikan dalam jangka 
pendek. Adapun, variabel konsumsi 
rumah tangga secara parsial tidak ber-
pengaruh signifikan baik dalam jangka 
panjang maupun jangka pendek ter-
hadap inflasi di Indonesia selama 
periode 1998-2020. 

3.  (Prayogi, 
2022) 

Analisis Faktor-
Faktor yang Mem-
pengaruhi Inflasi 

di Indonesia 
Menggunakan 

Metode Ols 

Metode : 

Metode kuantitatif menggunakan Error 
Correction Model (ECM) 

Hasil Penelitian : 

a) Jumlah uang beredar berpengaruh 
positif signifikan terhadap laju in-
flasi Indonesia dlm jangka panjang, 
namun dalam jangka pendek jumlah 
uang beredar pengaruh negatif yang 
diberikan tidak signifikan terhadap 
laju inflasi Indonesia. 

b) Pertumbuhan PDB berpengaruh 
negatif signifikan dalam jangka 
panjang dan jangka pendek ter-
hadap laju inflasi Indonesia. 

c) Suku bunga memiliki pengaruh 
negatif namun tidak signifikan 
terhadap laju inflasi Indonesia. 

5.  (Firdaus & 
Piar, 2022) 

Pengaruh Jumlah 
Uang Beredar Dan 

Tingkat Suku 
Bunga Serta 
Pengeluaran 

Pemerintah ter-
hadap Inflasi di 

Metode : 

Metode Kuantitatif dengan 
menggunakan analisis linear berganda. 

Hasil Penelitian : 

1. Jumlah uang beredar berpengaruh 
signifikan terhadap inflasi di 
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Indonesia Tahun 
2014-2021 

Indonesia. Berdasarkan hasil uji t 
didapatkan bahwa variabel jumlah 
uang beredar mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap inflasi. 

2. Tingkat suku bunga berpengaruh 
signifikan terhadap inflasi di 
Indonesia. Berdasarkan hasil uji t 
didapatkan bahwa variabel tingkat 
suku bunga mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap inflasi. 

3. Pengeluaran pemerintah berpeng-
aruh signifikan terhadap inflasi di 
Indonesia. Berdasarkan hasil uji t di-
dapatkan bahwa variabel pengeluar-
an pemerintah mempunyai peng-
aruh yang signifikan terhadap inflasi. 

6.  (Sarbaini, 
2023) 

Pengaruh Kenaik-
an BBM Terhadap 

Laju Inflasi di 
Indonesia 

 

Metode : 

Metode analisis yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. 

Hasil Penelitian : 

Kenaikan harga pangan berdampak 
negatif terhadap inflasi yang disebab-
kan oleh pengaruh teknologi dari 
tingginya harga barang kebutuhan 
pokok. Jlh uang beredar berpengaruh 
signifikan terhadap inflasi, karena 
pertumbuhan jumlah uang beredar 
sangat dipengaruhi oleh uang virtual, 
ketika jumlah uang virtual bertambah 
juga menyebabkan peningkatan jlh 
uang beredar dalam bentuk M2 yang 
menyebabkan inflasi. Subsidi BBM 
memiliki dampak yang signifikan ter-
hadap inflasi. Hal ini karena kenaikan 
subsidi pemerintah berdampak pada 
inflasi, karena ketika subsidi BBM 
pemerintah rendah, harga BBM naik. 
Pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
signifikan terhadap inflasi, dikarena-
kan tingginya inflasi membuat per-
ekonomian masyarakat menurun, 
tidak sanggup memenuhi kebutuhan 
hidup serta dapat meningkatkan angka 
kemiskinan. 

7. (Tanial et 
al., 2022) 

Pengaruh Jumlah 
Uang Beredar, 
Tingkat Suku 

Metode : 

Metode kuantitatif dengan mengguna-



11 

 

Bunga Dan Indeks 
Harga Konsumen 
Terhadap Inflasi 
Periode 2017- 

2021 

kan analisis linear berganda, koefisien 
determinasi Uji F dan Uji T. 

Hasil Penelitian : 

Berdasarkan hasil penelitian secara 
parsial (Uji T) menjelaskan bahwa 
variabel Jumlah Uang Beredar (X₁) 
secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap Inflasi, Tingkat Suku Bunga 
(X₂) secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Inflasi dan Indeks 
Harga Konsumen (X₃) secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Inflasi. Hasil uji signifikan simultan (uji 
F), menunjukkan bahwa H₄ diterima, 
karena terdapat pengaruh Jumlah 
Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga, 
Indeks Harga Konsumen secara 
simultan terhadap Inflasi. 

8. (Aji, Al, et 
al., 2023) 

Analisis Pengaruh 
Jub,  Kurs, Bi Rate, 
& Deficit Anggar-
an Terhdap Inflasi 

di Indonesia 
tahun 2018-2022 

Metode : 

Metode kuantitatif dengan mengguna-
kan analisis linear berganda. 

Hasil Penelitian : 

JUB, kurs, BI Rate memberi pengaruh 
terhadap inflasi sementara deficit 
anggaran tidak memberikan pengaruh 

9. (Sari & 
Nurjannah, 
2023) 

Analisis Pengaruh 
Nilai Tukar, 

Jumlah Uang 
Beredar Dan Bi 
Rate Terhadap 

Inflasi Di 
Indonesia Dan 

Dampaknya 
Terhadap Daya 
Beli Masyarakat 

Metode : 

Metode kuantitatif dengan analisis 
jalur menggunakan program SMART 
PLS 3. 

Hasil Penelitian : 

Nilai Tukar berpengaruh signifikan 
positif terhadap inflasi di Indonesia 
dari 1995-2019 dengan sig. 0,000 < 
0,05. Jlh Uang Beredar berpengaruh 
signifikan negatif terhadap Inflasi di 
Indonesia dari 1995-2019 dengan sig. 
0,000 < 0,05. BI Rate berpengaruh 
signifikan positif terhadap Inflasi di 
Indonesia dari 1995-2019 dengan sig. 
0,006 < 0,05. Inflasi berpengaruh 
signifikan positif terhadap Daya Beli 
Masyarakat di Indonesia dari 1995-
2019 dengan sig. 0,003 < 0,05. 

10. (Nirmala, 
2023) 

Pengaruh Jumlah 
Uang Beredar, 

Suku Bunga, Dan 

Metode : 

Metode Kuantitatif dengan analisis 
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Nilai Tukar 
Terhadap Inflasi 

Di Indonesia 
Periode 2020-

2022 

regresi linear berganda 

Hasil Penelitian : 

1. Jumlah uang beredar berpengaruh 
positif & signifikan terhadap inflasi 
di Indonesia periode 2020-2022. 

2. Suku bunga berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap inflasi di Indo-
nesia periode 2020-2022. 

3. Nilai tukar tidak berpengaruh signi-
fikan terhadap inflasi di Indonesia 
periode 2020-2022, artinya depre-
siasi nilai rupiah terhadap dolar 
Amerika tidak selalu menyebabkan 
kenaikan harga-harga. Nilai tukar 
Rupiah bisa terdepresiasi oleh US$, 
tetapi terhadap mata uang asing 
lainnya  belum tentu mengalami 
depresiasi sehingga apabila Rupiah 
terdepresiasi oleh US$ hanya akan 
menyebabkan kenaikan harga 
barang tertentu saja bukan kenaikan 
harga secara keseluruhan. 

11. (Kevin & 
Abidin, 
2023) 

Analisis Faktor-
Faktor yang Mem-
pengaruhi Tkt In-
flasi di Indonesia 
Tahun 2010-2020 
 

Metode : 

Metode penelitian survey kuantitatif 
dengan pendekatan analisis model 
regresi Error Correction Model (ECM) 

Hasil Penelitian : 

Jumlah uang beredar berpengaruh 
positif terhadap inflasi yang terjadi di 
Indonesia, sedangkan suku bunga 
berpengaruh negatif terhadap inflasi 
yang terjadi di Indonesia, dan ekspor 
tidak berpengaruh terhadap inflasi 
yang terjadi di Indonesia. 

Sumber : Penulis, diolah, 2024 
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F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Subsidi BBM terhadap inflasi  

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi   

3. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap inflasi   

Adapun manfaat dari penelitian di atas yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut :  

1. Penelitian ini menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi, 

khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di 

Indonesia. Ini bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada 

topik yang sama.  

2. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah dan pembuat 

kebijakan untuk merancang kebijakan ekonomi yang lebih efektif dalam 

mengendalikan inflasi. Misalnya, penyesuaian dalam kebijakan subsidi 

BBM atau pengelolaan jumlah uang beredar. 
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BAB II    

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Inflasi 

Inflasi yaitu indikator ekonomi yang signifikan, dan pengendaliannya 

selalu dilakukan untuk tetap rendah dan stabil agar tidak menimbulkan 

gangguan makroekonomi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam 

perekonomian. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menunjukkan 

bahwa harga barang dan jasa sering naik dalam periode waktu tertentu. Jika 

tingkat harga naik maka kemapuan masyarakat untuk membeli sesuatu akan 

menurun. Akibatnya, produk yang telah diproduksi tidak akan terjual habis 

dan produsen tidak akan melakukan investasi yang lebih besar. Apabila 

besaran investasi berkurang hal ini akan menyebabkan pendapatan nasional 

akan menurun, yang merupakan gambaran dari pertumbuhan ekonomi yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi kestabilan kegiatan suatu perekonomian 

yakni sebagai roda pembangunan (Theodores et al., 2014). 

Inflasi menurut  A.P. Lehner (Watulingas et al., 2016), inflasi 

merupakan situasi dimana terjadi kelebihan permintaan (excess demand) 

secara keseluruhan terhadap barang-barang dalam perekonomian. Menurut 

ahli yang lain yaitu Ackley memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu 

kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum 

(bukan satu macam barang saja dan sesaat). Sedangkan inflasi menurut 

(Boediono, 1985) adalah kenaikan dari harga barang secara keseluruhan dan 

terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat 

disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau 

mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain. Inflasi 
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dapat di artikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara 

umum dan terus-menerus atau inflasi juga merupakan proses menurunnya 

nilai mata uang secara berkelanjutan. 

Inflasi diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dimana 

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah cara untuk menghitung rata-rata biaya 

dari semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama 

periode waktu tertentu (Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, 2014). Rumus 

untuk IHK dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 
Rumus Perhitungan Inflasi 

 

 

Keterangan: 

IHKₙ   : Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun ini 

IHK₀    : Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun sebelumnya 

Inflasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, demand-pull inflation 

dimana inflasi terjadi karena permintaan total yang tinggi di satu sisi, semen-

tara produksi telah mencapai kondisi kesempatan kerja penuh (full employ-

ment) di sisi lain. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika permintaan 

meningkat sementara penawaran tetap, harga akan naik. Jika kondisi ini ber-

langsung terus menerus, akan menyebabkan inflasi yang berkepanjangan. 

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan peningkatan kapasitas 

produksi dengan menambah tenaga kerja baru. 
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Gambar 2.2 
Kurva Demand-pull Inflation 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 memperlihatkan bentuk kurva demand full inflation, 

karena permintaan masyarakat akan barang-barang secara keseluruhan 

bertambah. Perekonomian terjadi ketika P1 dan tingkat output riil dimana 

(P1, Q1) berada pada perpotongan antara kurva permintaan D1 dan kurva 

penawaran S. Kurva permintaan bergeser keluar D2, pergeseran tersebut 

dapat dikarenakan ada-nya faktor kelebihan pengeluaran permintaan. 

Pergeseran kurva permintaan menaikan output riil (dari Q1 ke Q2) dan 

tingkat harga (dari P1 ke P2), hal inilah yang dinamakan demand full inflation 

(inflasi tarikan permintaan) yang diakibatkan pergeseran kurva permintaan 

menarik ke atas tingkat harga dan menyebabkan inflasi. Contoh terjadinya 

kenaikan permintaan barang dapat disebabkan adanya kenaikan gaji/upah 

pegawai secara nasional, kondisi menjelang lebaran dan lain sebagainya. 

Kedua,  cost-push inflation dimana inflasi disebabkan oleh penurunan 

produksi akibat meningkatnya biaya produksi. Peningkatan biaya produksi 

bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakefisienan perusahaan, 

penurunan nilai tukar mata uang, kenaikan harga bahan baku industri, atau 

tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat. Produsen dapat me-

respon peningkatan biaya produksi dengan dua cara: menaikkan harga 
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produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produk naik 

karena penurunan jumlah produksi akibat tarik-menarik antara permintaan 

dan penawaran.  

Gambar 2.3 
Kurva Cost-push Inflation 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta 

turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini 

timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (agregat 

supply) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Hal tersebut disebabkan 

karena uang baru atau karena kenaikan permintaan luar negeri akan barang-

barang ekspor atau karena bertambahnya pengeluaran untuk investasi pihak 

swasta karena kredit murah, maka kurva agregat demand bergeser dari D1 ke 

D2 akibatnya harga naik dari P1 ke P2. 

Ketiga, administered inflation adalah jenis inflasi yang terjadi akibat 

kebijakan pemerintah atau otoritas yang menetapkan harga barang dan jasa 

tertentu. Ini bukan hasil dari mekanisme pasar bebas, melainkan karena ke-

putusan administratif untuk menaikkan harga. Penyebab dari administered 

inflation meliputi: kenaikan harga bahan bakar, penyesuaian tarif listrik dan 

air, dan kenaikan pajak dan cukai (Aghisna, 2017). 
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Menurut teori kuantitas inflasi terjadi ketika jumlah uang yang 

beredar, baik dalam bentuk uang giral atau uang tunai meningkat. 

Peningkatan jumlah uang yang beredar akan menyebabkan kenaikan harga 

barang di pasar. Meskipun efeknya tidak bersifat permanen, inflasi 

menciptakan kegelisahan dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk 

mengadopsi gaya hidup yang lebih hemat serta mengurangi pengeluaran 

berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika masyarakat tidak 

mengantisipasi adanya kenaikan harga barang di pasar di masa mendatang, 

penambahan sebagian dari jumlah uang yang beredar akan diterima sebagai 

peningkatan uang tunai, tetapi tidak akan digunakan untuk berbelanja 

barang. Situasi ini tidak akan menyebabkan peningkatan permintaan dan 

kenaikan harga barang. Namun, ketika jumlah uang beredar mencapai tingkat 

yang cukup tinggi, ini dapat menyebabkan masyarakat ke-hilangan 

kepercayaan terhadap nilai mata uang negara mereka (Widiastuti, 2012). 

Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena dorongan 

masyarakat untuk menjalani gaya hidup di atas batas kemampuan 

ekonominya. Hal ini menyebabkan jumlah permintaan terhadap barang 

melebihi yang tersedia di pasar. Keadaan ini muncul karena masyarakat 

mengenal dan me-wujudkan keinginannya dalam bentuk permintaan efektif 

terhadap barang. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah 

proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok sosial yang 

menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan 

masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi 

keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang -barang selalu melebihi 

jumlah barang-barang yang tersedia (inflationary gap). Inflationary gap 

timbul karena adanya golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil 

menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan 
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barang-barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk 

mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang-barang yang 

didukung dengan dana (Agusmianata et al., 2018). 

Teori strukturalis merupakan suatu kerangka teori untuk memahami 

inflasi dalam jangka panjang dengan menyoroti penyebab-penyebabnya. 

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, terdapat dua ketidak-

elastisan yang berpotensi menjadi pemicu inflasi, yaitu: a) kekakuan untuk 

menerima impor, ini terjadi ketika nilai ekspor meningkat lebih lambat di-

bandingkan dengan industri lain karena barang ekspor tidak menguntungkan 

di pasar global dan produksi barang impor tidak menanggapi kenaikan harga; 

dan b) kekakuan dalam penawaran barang di negara berkembang, terutama 

dalam hal penawaran bahan makanan yang tumbuh lebih lambat dibanding-

kan dengan pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita. 

Dampaknya adalah kenaikan harga bahan makanan dalam negeri yang me-

lebihi kenaikan harga barang lainnya (Sukirno, 2000). 

2. Subsidi BBM 

Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen 

atau produsen untuk menurunkan harga barang dan jasa yang dihasilkan, 

sehingga jumlah yang dibeli oleh masyarakat umumnya meningkat. Subsidi 

(Government transfer payment) berfungsi sebagai alat kebijakan untuk re-

distribusi dan stabilisasi ekonomi. Pertama kali digunakan di Inggris pada 

abad ke-10 selama masa pemerintahan Raja Charles II, subsidi kemudian 

berkembang pesat pada abad ke-20. Berbagai program subsidi telah muncul 

sejak saat itu, membantu pemerintah mengatasi berbagai masalah, terutama 

dalam pengelolaan anggaran keuangan (Maria, 2020). 

Salah satu kekayaan alam utama indonesia adalah bahan bakar minyak 

(BBM) yang diolah dan didistribukan negara dan disubsidi oleh pemerintah. 
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Subsidi diberikan pemerintah dengan tujuan agar harga barang menjadi lebih 

terjangkau. Dalam hal ini, pemerintah menanggung sebagian dari biaya 

produksi dan pemasaran. Secara prinsip, subsidi ditujukan untuk membantu 

masyarakat golongan menengah ke bawah atau mereka yang memiliki daya 

beli rendah, bukan untuk masyarakat dengan daya beli tinggi. Subsidi 

merupa-kan jenis bantuan keuangan yang umumnya diberikan oleh 

pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, mempertahankan eksistensi 

bisnis, atau mendorong berbagai kegiatan ekonomi secara umum. Subsidi 

yang tidak transparan dapat menyebabkan alokasi subsidi yang besar pada 

program yang berpotensi menciptakan distorsi baru dalam perekonomian 

(Faizatun Nikmah, 2018). 

  Menurut (Nugroho, 2005) subsidi terkait bahan bakar minyak (BBM) 

adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada 

PT Pertamina (persero), yang memiliki monopoli dalam pendistribusian BBM 

di Indonesia. Subsidi ini diberikan ketika pendapatan yang diterima PT 

Pertamina dari penjualan BBM di pasar domestik lebih rendah daripada 

biaya yang mereka keluarkan untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM 

tersebut. 

 (Saragih, 2011) menyatakan bahwa pada awalnya, subsidi BBM men-

cakup premium, minyak bakar, solar, dan minyak tanah. Namun, avgas dan 

avtur tidak disubsidi oleh pemerintah. Seiring waktu, subsidi BBM hanya 

berlaku untuk premium, solar, dan minyak tanah. Dengan adanya program 

konversi dari minyak tanah ke elpiji, penggunaan minyak tanah berkurang 

dan digantikan oleh gas. Subsidi BBM merupakan selisih negatif antara 

pendapatan dari penjualan BBM dan biaya total yang dikeluarkan untuk 

pengadaan serta distribusi BBM dalam negeri. Penjualan BBM dalam negeri 



21 

 

sangat bergantung pada volume dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi subsidi BBM meliputi: 

a. Harga minyak mentah di pasar dunia 

b. Kapasitas kilang minyak dalam mengolah minyak mentah menjadi BBM 

c. Impor produk BBM 

d. Kurs rupiah terhadap dolar AS 

e. Volume konsumsi BBM dalam negeri 

3. Jumlah Uang Beredar  

Teori kuantitas uang pada dasarnya adalah suatu asumsi tentang 

faktor utama yang mempengaruhi nilai uang atau tingkat harga. Teori ini 

menyimpul-kan bahwa seperti halnya dengan barang ekonomi lainnya, 

peningkatan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan 

menyebabkan penurunan nilai mata uang itu sendiri. Dengan kata lain, 

penurunan nilai uang memiliki sama dengan kenaikan tingkat harga. Teori 

kuantitas uang memberikan dasar bagi kebijakan moneter yang bertujuan 

untuk mengendalikan inflasi. Dengan mengatur pertumbuhan jumlah uang 

beredar, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat inflasi dalam 

perekonomian. Namun, dalam praktiknya, kecepatan peredaran uang dan 

kuantitas barang dan jasa sering kali tidak konstan, dan ada berbagai faktor 

lain yang memengaruhi tingkat harga, sehingga teori ini tidak selalu 

sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya (Soediyono, 

1995). 

Teori Cambridge menyatakan bahwa kepemilikan kekayaan dalam 

bentuk uang bermanfaat karena uang memiliki sifat likuid, memungkinkan 

pertukaran dengan barang lain secara mudah. Dalam teori Cambridge, ke-

beradaan uang sangat penting karena memungkinkan individu dan perusaha-
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an untuk melakukan transaksi secara mudah dan efisien. Kepemilikan uang 

memungkinkan seseorang untuk dengan cepat membeli barang dan jasa yang 

dibutuhkan tanpa perlu mencari atau melakukan pertukaran langsung 

dengan barang lain (Nursiba, 2015). Dalam teori cambridge lebih 

menekankan peri-laku, seperti pertimbangan untung rugi yang mengaitkan 

permintaan uang seseorang dengan transaksi yang telah direncanakan, 

peningkatan kepemili-kan uang oleh individu dan perusahaan dapat 

meningkatkan permintaan terhadap uang.  

Sedangkan, teori Fisher berpendapat bahwa permintaan uang 

hanyalah bagian tetap dari volume transaksi yang dipengaruhi oleh elemen 

institusional yang konsisten. Inflasi dapat terjadi jika permintaan uang 

meningkat lebih cepat daripada produksi barang dan jasa. Sebaliknya, jika 

penawaran uang meningkat lebih cepat daripada permintaan untuk barang 

dan jasa, hal ini dapat membantu mengontrol inflasi atau bahkan 

menguranginya (Boediono, 1998a). 

MV = PT 

Dimana: 

M : Penawaran uang dalam artian sempit (M1) 

V  : laju peredaran uang 

P  : tingkat harga 

T  : jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan 

Teori permintaan uang Keynes berasal dari landasan teori Cambridge, 

namun, Keynes mengemukakan pandangan yang benar-benar berbeda dari 

teori moneter klasik tradisional. Intinya, perbedaan teori ini terletak pada 

penekanan yang diberikan Keynes pada fungsi uang yang berbeda, yakni 

sebagai penyimpan nilai (store of value), bukan hanya sebagai alat tukar 
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(means of exchange). Dalam teori moneter tradisional, uang sering kali hanya 

dipandang sebagai alat tukar yang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa 

di pasar. Namun, Keynes menganggap bahwa uang juga memiliki peran yang 

penting sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Teori ini kemudian dikenal 

dengan sebutan teori Liquidity Preference bahwa individu memiliki preferensi 

terhadap likuiditas, yang berarti mereka cenderung lebih memilih 

menyimpan uang tunai daripada menginvestasikannya dalam aset-aset yang 

kurang likuid, seperti obligasi atau saham. Namun, untuk bersedia 

menyimpan uang tunai, individu memerlukan imbalan dalam bentuk bunga 

yang lebih tinggi. (Boediono, 1998b). 

Jumlah uang beredar merujuk pada total nilai uang tunai dan uang 

giral (seperti deposito dan cek yang dapat dicairkan) yang beredar dalam 

suatu perekonomian pada suatu periode waktu. Pengelolaan jumlah uang 

beredar menjadi salah satu alat kebijakan moneter yang dimanfaatkan oleh 

bank sentral guna mencapai tujuan tertentu, seperti mengontrol inflasi dan 

menjaga stabilitas ekonomi. Ada dua arti jumlah uang beredar, yaitu jumlah 

uang beredar artian sempit (M₁) dan jumlah uang beredar artian luas (M₂). 

Jumlah uang beredar dalam artian sempit (M₁) didefinisikan sebagai 

uang yang beredar di masyarakat  berbetuk uang kartal dan uang giral. Uang 

kartal adalah uang yang digunakan langsung oleh masyarakat untuk transaksi 

sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat 

namun disimpan dalam bank-bank umum untuk transaksi dalam jumlah 

besar atau menggunakan perantara seperti cek dan giro (Luwihadi & Arka, 

2017). 
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M₁ = C + D 

Dimana: 

M₁ = Jumlah Uang Beredar dalam arti sempit 

C = (Currency) uang kartal 

D = (Demand Deposit) uang giral 

Jumlah uang beredar artian luas (M₂) mencakup uang yang meliputi 

(M₁) uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang merupakan kewajiban 

moneter terhadap swasta domestik. Uang ini mencakup semua bentuk uang 

yang beredar di luar simpanan masyarakat yang dipegang oleh perusahaan 

dan lembaga keuangan (Febriyani, 2022).  

M₂ = M₁ + TD 

Dimana: 

M₂ = Jumlah Uang Beredar dalam artian luas 

TD = (Time Deposit) deposit berjangka 

Jumlah uang beredar biasanya dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam 

bentuk mata uang baik giro, uang kartal maupun uang kuasi berupa deposito, 

valuta asing, dan tabungan. Jumlah uang beredar juga bisa berarti dengan 

kewajiban sistem moneter kepada sektor dalam negeri (Aji, Al, et al., 2023).  

4. Suku Bunga 

Menurut teori klasik, suku bunga memiliki peran penting dalam me-

nentukan seberapa besar tabungan dan investasi yang akan terjadi dalam 

suatu ekonomi. Hal ini berarti bahwa jumlah tabungan yang dihasilkan oleh 

pengusaha selalu sama dengan yang dihasilkan oleh tenaga kerja penuh. Ber-

dasarkan teori ekonomi mikro, kaum klasik menyatakan bahwa tingkat bunga 

merupakan imbalan atas penggunaan modal. Dalam perspektif klasik, per-

sediaan modal barang digabungkan dengan uang dan keduanya dianggap 

dapat saling menggantikan. Ketika modal semakin langka, suku bunga 
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cenderung meningkat, akibatnya, para peminjam bersedia membayar suku 

bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh akses terhadap modal tersebut. 

Dalam hal ini, suku bunga cenderung naik karena penawaran modal tetap 

sementara permintaan meningkat. Sebaliknya, jika modal semakin melimpah, 

tingkat suku bunga cenderung menurun. (Nasution, 2001). 

Teori Keynes memiliki perspektif yang berbeda dari kaum klasik. Bagi-

nya, tingkat bunga merupakan fenomena yang berkaitan dengan uang. 

Dengan kata lain, tingkat bunga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan 

uang di pasar. Uang mempengaruhi aktivitas ekonomi, seperti Pendapatan 

Nasional Bruto (GNP), selama uang ini mempengaruhi tingkat  bunga. 

Perubahan dalam tingkat bunga kemudian akan mempengaruhi minat 

investasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada GNP. Keynes 

mengasumsikan bahwa ekonomi belum mencapai penuh lapangan kerja. 

Karena itu, produksi masih bisa ditingkatkan tanpa harus mengubah tingkat 

upah atau harga (AULIANDA, 2020). 

Hicks menyatakan bahwa suku bunga akan mencapai keseimbangan 

ekonomi jika suku bunga memenuhi keseimbangan antara sektor moneter 

dan sektor riil. Ini berarti uang memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

produk-tivitas, sehingga orang tertarik untuk membayar bunga. Pandangan 

ini me-rupakan pendapat dari pemikiran klasik dan Keynesianisme (Nopirin, 

2000).  

Pemikiran klasik menyatakan bahwa bunga muncul karena uang dapat 

digunakan secara produktif, yang berarti bahwa seseorang yang memiliki 

modal dapat menginvestasikannya dalam alat-alat produksi untuk 

meningkat-kan keuntungan. Dengan demikian, uang dapat meningkatkan 

produktivitas, yang mendorong orang untuk membayar bunga. Sementara itu, 
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menurut Keynesianisme, uang dapat meningkatkan produktivitas, 

mendorong orang untuk membayar bunga. Sebaliknya, uang dapat menjadi 

produktif melalui spekulasi di pasar dengan harapan mendapatkan 

keuntungan (Nursiba, 2015). 

Suku bunga Bank Indonesia juga dikenal (BI Rate) adalah tingkat suku 

bunga kebijakan yang menunjukkan posisi atau pendekatan kebijakan 

moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan disampaikan kepada 

masyarakat. Suku bunga dapat dianggap sebagai biaya untuk menggunakan 

dana investasi. Ketika tingkat suku bunga menarik, cenderung mendorong 

masyarakat dan investor untuk menyimpan dana mereka dalam tabungan, 

deposito, atau berinvestasi di pasar modal dan instrumen keuangan lainnya. 

Suku bunga bank menjadi sangat penting dalam perekonomian, terutama 

bagi institusi perbankan untuk menjaga keberlangsungan bisnis mereka. BI 

Rate memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aktivitas keuangan 

dan ekonomi suatu negara. Fungsinya meliputi beberapa hal, yaitu: 1) 

mengatur tingkat inflasi; 2) mencegah penyalahgunaan oleh lembaga 

perbankan; 3) mengontrol tingkat konsumsi masyarakat; dan 4) 

memengaruhi harga saham, serta menjaga stabilitas ekonomi negara. 

Sementara itu, tujuan dari BI Rate antara lain adalah: 1) menetapkan standar 

referensi bagi suku bunga bank; 2) mendorong masyarakat untuk mengambil 

kredit; 3) meningkatkan jumlah pelanggan bank; dan 4) menyediakan dana 

tambahan untuk menggerakkan bisnis (Ratri & Munawar, 2022). 

Sangat jelas dalam alquran yang mengatakan bahwasanya bunga 

adalah riba yang haram. Dimana, ketika bunga simpanan itu tinggi, maka 

bunga pinjaman ikut naik begitupula sebaliknya. Pelarangan riba terdapat 

pada QS. Al-Imran/3:13.  
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Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 
beruntung.” 

Ayat tersebut menyatakan secara tegas bahwa orang beriman tidak 

boleh melakukan riba. Larangan ini mengacu pada praktik orang Arab pada 

masa itu, dengan menambah biaya jika utang tidak dibayar.  dapat dilunasi 

setelah jatuh tempo. Dalam ayat ini, kata "berlipat ganda" merupakan ciri 

hutang zaman jahiliah yang bertambah, sehingga menjadi berlipat ganda. 

Namun, ada penafsiran lain yang mengatakan bahwa bunga yang tidak 

berlipat ganda tetap tidak halal. Hal ini berlaku untuk semua jenis bunga 

bersuku rendah, berlipat ganda, tetap, atau berubah-ubah dan bahkan sisa-

sisa riba (Muslimah, 2021). 

B. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Inflasi 

Subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah menekan biaya produksi 

dan distribusi barang dan jasa secara langsung, menstabilkan atau memper-

lambat laju inflasi karena harga barang dan jasa tidak naik secara signifikan. 

Sebaliknya, ketika subsidi BBM dicabut, harga BBM akan naik, yang 

menyebab-kan peningkatan biaya produksi dan distribusi. Akibatnya, harga 

barang dan jasa lainnya cenderung meningkat, sehingga memicu inflasi. 

Selain itu, subsidi BBM juga mempengaruhi daya beli masyarakat; harga BBM 

yang lebih rendah meningkatkan daya beli dan konsumsi BBM, yang bisa 

mendorong aktivitas ekonomi tetapi juga dapat meningkatkan tekanan pada 

penawaran barang dan jasa (Puspsosari, 2016). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sarbaini, 2023) menyatakan 

bahwa subsidi BBM berpengaruh terhadap inflasi. Hal ini disebabkan karena 

penurunan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah sehingga membuat 

subsidi BBM ini berpengaruh terhadap inflasi, ketika subsidi BBM yang 

diberi-kan pemerintah kecil, inilah menyebabkan harga BBM naik dan 

masyarakat kesulitan untuk membeli BBM dengan harga tinggi, dan inilah 

menyebabkan terjadinya inflasi. Sebaliknya yang menyebabkan  tidak 

timbulnya inflasi ketika pemerintah menaikkan jumlah subsidi BBM yang 

diberikan kepada masya-rakat. Harga BBM akan relatif murah sehingga 

masyarakat tidak kesulitan untuk membeli BBM tersebut. 

2. Hubungan Jumlah Uang Beredar dan Inflasi 

Seperti yang dijelaskan dalam teori kuantitas oleh Irving Fisher, 

jumlah uang beredar yang dimaksud arti luas (M2) yang mencakup M1 dan 

simpanan seperti tabungan dan deposito memiliki hubungan dengan inflasi. 

Teori ini berpendapat bahwa inflasi sangat berkaitan dengan jumlah uang 

yang beredar. Ketika terjadi peningkatan jumlah uang beredar, inflasi akan 

terjadi, dengan asumsi bahwa kecepatan peredaran uang dan volume 

produksi ekonomi tetap konstan. Artinya, inflasi hanya akan terjadi jika ada 

peningkatan jumlah uang beredar. Tanpa penambahan jumlah uang beredar, 

kenaikan harga hanya akan bersifat sementara (Muslimah, 2021). 

Hasil penelitian yang dilakukan (Sari & Nurjannah, 2023), menyatakan 

bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap inflasi yang 

artinya jika jumlah uang beredar mengalami kenaikan maka inflasi akan 

mengalami penurunan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori 

kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher yang mengatakan bahwa 

perubahan dalam jumlah uang  yang beredar berbanding lurus dengan harga. 
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Kenaikan harga yang terus menerus dapat menimbulkan inflasi sesuai 

dengan teori kuantitas Irving Fisher: MV=PT, dimana M adalah penawaran 

uang diasumsikan dalam artian sempit (M1) yang yang mencakup uang kartal 

dan uang giral, V adalah laju perederan uang, P adalah tingkat harga dan T 

adalah jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan.  

3. Hubungan Suku Bunga dan Inflasi 

Menurut mekanisme transmisi kebijakan moneter, suku bunga ber-

dampak negatif terhadap inflasi. Suku bunga adalah salah satu instrumen 

yang digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di 

masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi laju inflasi. Ketika bank 

sentral ingin mengendalikan inflasi, mereka dapat menaikkan suku bunga 

untuk mendorong masyarakat menginvestasikan atau menabung uang 

mereka. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar akan berkurang dan 

inflasi juga akan menurun. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tanial et al., 2022) menyatakan 

bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap inflasi. Artinya antara 

tingkat suku bunga dengan inflasi menunjukkan hubungan yang berlawanan, 

artinya setiap kenaikan nilai tingkat suku bunga akan mengakibatkan 

penurunan nilai inflasi dan setiap penurunan tingkat suku bunga akan 

mengakibatkan kenaik-an nilai inflasi. Penurunan inflasi terjadi karena 

masyarakat lebih memilih untuk menabung uang mereka di bank akibat 

tingginya suku bunga, yang kemudian mengakibatkan berkurangnya jumlah 

uang yang beredar. Saat suku bunga tinggi, masyarakat cenderung lebih 

termotivasi untuk menabung uang-nya di bank daripada menghabiskannya 

untuk konsumsi. Hal ini mengakibatkan penurunan dalam permintaan 

barang dan jasa. 



30 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berisi gambaran pada hubungan antara variabel atau 

kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang 

diteliti.  

  

 

 

 

 
Gambar 2.4 Kerangka Pikir 

Sumber : Penulis, diolah 2024 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian dapat di definisikan sebagai aplikasi prinsip-prinsip 

moral ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian. 

Etika penelitian kuantitatif menekankan pentingnya integritas, transparansi, 

dan penghormatan terhadap hak-hak partisipan dalam proses pengumpulan 

dan analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti harus mendapatkan 

persetujuan informasi dari partisipan, memastikan mereka memahami 

tujuan, prosedur, serta potensi risiko dan manfaat dari penelitian. Privasi dan 

kerahasiaan data partisipan harus dijaga dengan ketat untuk melindungi 

identitas mereka dan memastikan data hanya digunakan untuk tujuan 

penelitian (Putra et al., 2021). 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu 

penelitian berupa data dalam bentuk angka kemudian diolah dan dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Metode kepustakaan 

(library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca 

berbagai literature yang berkaitan dengan pem-bahasan. Penelitian ini tidak 

melibatkan pengumpulan data lapangan atau eksperimen langsung, 

melainkan menggunakan literatur yang sudah ada seperti jurnal, skripsi, dan 

buku untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis pengetahuan. 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Indonesia secara keseluruhan. 
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C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 

merupakan metode yang fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik 

untuk menguji hipotesis dan menjelaskan fenomena secara objektif. Dalam 

pendekatan ini, peneliti menggunakan teknik statistik untuk menganalisis 

data yang dikumpulkan dari data sekunder. Data kuantitatif memungkinkan 

peneliti untuk mengukur variabel secara sistematis, mengidentifikasi pola 

atau hubungan antar variabel. Metode ini sering kali melibatkan penggunaan 

alat statistik seperti regresi, uji t, atau analisis varians untuk menguji 

hipotesis dan menentukan signifikansi hasil. Dengan pendekatan kuantitatif, 

peneliti dapat memperoleh hasil yang terukur dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta meminimalisir bias subjektif 

dalam analisis data. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi yaitu metode pengumpulan data berupa data yang diperoleh 

dari instansi atau internet yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 

Data yang dikumpulkan berasal dari BI, kemenkeu dan BPS. Adapun data 

yang digunakan dari instansi tersebut adalah data subsidi BBM, jumlah uang 

beredar, suku bunga dan inflasi. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah mengolah data untuk mendapatkan informasi 

yang bisa digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data. Dalam 

penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah model analisis regresi 

linear berganda dengan bantuan software EVIEWS. Dari data yang terkumpul 
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selanjut-nya akan melewati serangkaian proses uji melalui analisis kuantitatif 

dengan persamaan berikut:  

 Y = f(X₁X₂X₃)…………………..………….……………………..(1) 

   Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + e …………………..………(2) 

Keterangan : 

Y = Inflasi (Persen) 

X₁ = Subsidi BBM (Triliun Rupiah) 

X₂ = Jumlah Uang Beredar (Milyar Rupiah) 

X₃ = Suku Bunga (Persen) 

β₀ = Konstanta (Nilai variabel dependen Y ketika tidak mengalami 

perubahan) 

𝞮 = Standar Error (Tingkat kesalahan penduga dalam penelitian) 

 

 Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk pembahasan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak untuk 

digunakan. Sehingga akan terdeteksi apakah terdapat suatu masalah atau 

tidak terkait dengan data yang telah dikumpulkan dan layak untuk di analisis. 

Pengujian ini merupakan syarat statistik yang harus terpenuhi sebelum 

melakukan analisis regresi linear berganda. Adapun tahap pengujian dalam 

asumsi klasik adalah sebagai berikut; Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji 

Autokorelasi, dan Uji Heterokedastisitsas. 

a. Uji Normalitas  

Uji ini dipergunakan untuk melihat tingkat residual diagnostik pada 

model regresi, variabel bebas dan variabel terikat terdistribusi secara normal 
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atau tidak. Dalam pengujian ini, uji normalitas yang diguna-kan yaitu uji 

Jarque-Bera (JB). Selanjutnya tahap pengambilan keputusan dengan melihat 

nilai Jarque-Bera :  

Jika probabilitas JB < 0,05 maka  tidak terdistribusi secara normal 

Jika probabilitas JB > 0,05 maka terdistribusi secara normal  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini dilakukan untuk melihat korelasi linear antar variabel in-

dependen. Multikolinearitas baik dapat dilihat dari tingkat R² yang berada 

pada angka 0 < R² < (0,8) dengan Varians Inflation Faktor (VIF) < 10. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas keadaan dimana terdapat varians residual yang 

tidak konstan dan terkesan acak sehingga menyebabkan tidak valid. Salah 

satu diterimanya model regresi adalah ketika terpenuhinya homokedasti-

sitas. Pengujian empiris terhadap heterokedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji glejser. Ketentuan dalam pengambilan kesimpulan peng-

ujian ini didasarkan pada nilai prob. Chi-square  

Ketika chi-square < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas 

Ketika chi-square > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas 

d. Uji Autokorelasi  

Autokorelasi keadaan dimana terdapat korelasi antar variabel itu 

sendiri apada pengamatan berbeda waktu atau individu. Autokorelasi dalam 

model ini untuk meilhat hubungan residual periode sekarang (t) dengan 

periode sebelumnya (t-1). Model pengujian terhadap autokorelasi 

menggunakan model Breusch Godfrey atau biasa disebut dengan uji Langrage 

Multiplier (LM). Dasar pengambilan keputusan adalah:  

Apabila nilai signfikansi > 0,05 maka tidak terdapat autokorelasi 

Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi autokorelasi  
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2. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinan (R²) 

Uji R² digunakan untuk menggambarkan tingkat kecocokan atau 

kesesuaian model perasamaan yang dihitung berdasar pada besaran nilai 

koefisien determinan. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh 

variabel bebas mampu memberikan pengaruh yang dapat diterangkan ter-

hadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusannya ialah semakin 

besar nilai R-square maka variasi pengaruh variabel bebas juga semakin 

besar terhadap variabel terikat begitupun sebaliknya. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh simultan 

atau secara bersama-sama keseluruhan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Uji ini dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan nilai signifikansi yang 

digunakan. Apabila nilai Fhitung lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka 

variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. 

Apabila nilai Fhitung lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 maka variabel bebas 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.  

c. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

satu-satu terhadap variabel terikat. Selain itu uji t juga akan memberikan 

informasi sebagai bukti dari ketepatan kebenaran pernyataan hipotesis 

diawal.  Tingkat signifikansi digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05. Jika 

nilai signifikansi > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel bebas 

berpengaruh ter-hadap variabel bebas.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 

lebih dari 17.504 pulau dengan luas total wilayah mencapai 5,2 juta km². Dari 

luas tersebut, sekitar 1,9 juta km² merupakan daratan, sementara sisanya, 

sekitar 3,3 juta km², adalah perairan. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 

2023 mencapai 280,73 juta jiwa. 

Indonesia secara astronomis terletak di antara 6° LU - 11° LS dan 95° - 

141° BT, melintasi garis Khatulistiwa di tengahnya. Hal ini menjadikan 

sebagian besar wilayah Indonesia berada di kawasan tropis, dengan iklim 

yang khas tropis basah dan tropis kering. Secara astronomis, Indonesia juga 

terletak di sepanjang jalur Cincin Api Pasifik, yang menjadikannya rentan 

terhadap gempa bumi dan aktivitas vulkanik karena letaknya yang berada di 

perbatasan lempeng tektonik. 

Letak astronomis Indonesia yang berada di kawasan tropis dengan 

jalur Cincin Api Pasifik mencerminkan kondisi geologis dan iklim yang mem-

pengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat serta potensi alam yang 

dimiliki-nya. 

Struktur administratif NKRI mengatur negara ini menjadi satu 

kesatuan dengan pembagian wilayah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan 

kota sebagai unit pemerintahan daerah. Hal ini mencerminkan keragaman 

geografis, budaya, dan politik di Indonesia, yang menjadi ciri khas dari negara 

ini dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. 

Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap 

tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di 
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Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 

2023. Pertumbuhan penduduk yang stabil namun cepat menjadi tantangan 

utama dalam pengelolaan sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial. Sebagi-

an besar penduduk Indonesia berada dalam rentang usia produktif, dengan 

median usia sekitar 30 tahun, yang menunjukkan potensi besar untuk tenaga 

kerja. Secara geografis, distribusi penduduk cenderung lebih padat di pulau-

pulau utama seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, sementara di bagian 

timur seperti Papua dan Maluku, penduduknya lebih jarang. Faktor-faktor 

seperti urbanisasi yang cepat, ketimpangan regional dalam pengembangan 

infrastruktur dan akses ke layanan kesehatan, serta upaya untuk meningkat-

kan kualitas hidup menjadi fokus dalam upaya pembangunan nasional di 

Indonesia. 

B. Deskripsi Data Penelitian 

1. Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur 

stabilitas ekonomi, dan menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil me-

rupakan tujuan utama dalam upaya mempertahankan keseimbangan 

ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah 

dalam sektor ekonomi yang dapat timbul akibat fluktuasi harga yang tinggi. 

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus 

menerusdalam perekonomian. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2004-

2023 dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 
Inflasi di Indonesia Tahun 2004-2023 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar: BPS, diolah 2024 

Berdasarkan gambar 4.1 tingkat inflasi di Indonesia selama periode 

2004 hingga 2023, terlihat beberapa fenomena penting yang mencerminkan 

dinamika ekonomi negara. Pada tahun 2005, inflasi mencapai puncaknya di 

17,11% tertinggi setelah krisis moneter Indonesia (1997/1998). Tekanan 

dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor utama 

yang menyebabkan tingginya inflasi pada tahun tersebut. Tahun-tahun 

berikutnya menunjukkan fluktuasi, dengan inflasi menurun drastis menjadi 

2,78% pada tahun 2009, kemudian meningkat lagi hingga mencapai 8,38% 

pada tahun 2013 dan 8,36% pada tahun 2014.  

Periode 2015 hingga 2020 menunjukkan tren inflasi yang lebih stabil 

dan cenderung menurun, dengan tingkat inflasi yang konsisten berada di 

sekitar 3% atau lebih rendah, mencapai titik terendah 1,68% pada tahun 

2020 tingkat inflasi mencapai rekor terendah sepanjang sejarah, yang dipicu 

oleh pandemi Covid-19. Dampak dari pandemi ini menyebabkan penurunan 

daya beli masyarakat, yang mengakibatkan sulitnya kenaikan harga jual 

barang usaha. Pada tahun 2021, inflasi sedikit meningkat menjadi 1,87%, 
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diikuti oleh lonjakan signifikan menjadi 5,51% pada tahun 2022. Peristiwa ini 

disebabkan oleh kelangkaan minyak goreng dan penetapan kebijakan satu 

harga minyak goreng, terjadi kenaikan harga avtur yang mendorong kenaikan 

tarif angkutan udara, permintaan naik saat memasuki bulan Ramadan dan 

Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan kenaikan harga pangan, serta terjadi 

kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Di tahun 2023 

menunjukkan penurunan kembali dengan tingkat inflasi sebesar 2,61%, 

mengindikasikan pemulihan atau stabilisasi setelah lonjakan sebelumnya. 

2. Subsidi BBM Indonesia 

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah komoditas penting dalam 

menentu-kan keberlangsungan perekonomian suatu negara. Semua kegiatan 

ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi konsumsi korporasi atau 

masyarakat, membutuhkan bahan bakar sebagai sumber energi. Subsidi BBM 

di Indonesia pada tahun 2004-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 4.2 
Subsidi BBM di Indonesia Tahun 2004-2023 (Triliun Rupiah) 

 

                                         

 

 

 

 

         

             

             Sumber: Kemenkeu, diolah 2024 

Berdasarkan gambar 4.2 data subsidi BBM di Indonesia dari tahun 

2004 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang mencolok. Pada tahun 2004, 
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subsidi BBM berada pada angka 69,025 triliun rupiah. Tahun 2005 

mengalami peningkatan tajam menjadi 95,599 triliun rupiah, akibat 

kebijakan stabilisasi harga BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia. Pada 

tahun 2006, subsidi BBM menurun menjadi 64,212 triliun rupiah, namun 

kembali meningkat pada tahun 2007 menjadi 83,792 triliun rupiah. Tahun 

2008 menunjukkan kenaikan signifikan hingga 139,107 triliun rupiah karena 

lonjakan harga minyak global. 

Tahun 2009, subsidi BBM menurun menjadi 94,538 triliun rupiah, 

tetapi kembali meningkat pada tahun 2010 menjadi 139,953 triliun rupiah. 

Pada tahun 2011, subsidi melonjak hingga 255,069 triliun rupiah, dan terus 

meningkat pada tahun 2012 menjadi 306,479 triliun rupiah. Tahun 2013 

mencatat penurunan subsidi menjadi 210 triliun rupiah, dan sedikit 

meningkat pada tahun 2014 menjadi 239,994 triliun rupiah. Tahun 2015 

menunjukkan penurunan signifikan menjadi 60,67 triliun rupiah, yang 

mungkin disebabkan oleh upaya pemerintah untuk mengurangi beban 

subsidi. Pada tahun 2016 dan 2017, subsidi masing-masing sebesar 43,66 

triliun rupiah dan 47,02 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2018, subsidi 

BBM naik lagi menjadi 77,01 triliun rupiah, dan terus meningkat pada tahun 

2019 menjadi 84,2 triliun rupiah. 

Tahun 2020 mencatat penurunan subsidi menjadi 47,7 triliun rupiah, 

kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 

2021, subsidi BBM kembali meningkat menjadi 83,8 triliun rupiah, dan 

mencapai 115,6 triliun rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, subsidi 

BBM menurun menjadi 74,8 triliun rupiah. Dimana penurunan ini 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan harga minyak dunia 

dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mengurangi biaya subsidi yang 
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dikeluarkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengurangi 

ketergantungan pada subsidi dengan alokasi anggaran yang lebih rendah 

untuk subsidi energi. 

3. Jumlah Uang Beredar Indonesia 

Jumlah uang beredar terbagi menjadi dua kategori yaitu M1 dalam 

artian sempit dan M2 dalam artian sempit. M1 mencakup uang kartal dan 

uang giral yang dipegang oleh masyarakat. Sementara itu, M2 mencakup M1 

(uang kartal dan uang giral) ditambah dengan uang kuasi, yang terdiri dari 

tabungan, simpanan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem 

moneter. Salah satu komponen utama yang mempengaruhi pergerakan 

tingkat inflasi adalah uang beredar, yang meningkat secara konsisten setiap 

tahun di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4.3. 

Gambar 4.3 
Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2004-2023 (Milyar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

              

             Sumber: Bank Indonesia, diolah 2024 

Berdasarkan gambar 4.3 terlihat bahwa data jumlah uang beredar di 

Indonesia selama periode 2004 hingga 2023, terlihat fenomena peningkatan 

yang stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2004, jumlah uang beredar adalah 

1.033.877 miliar rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai 8.826.531 
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miliar rupiah pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan 

yang konsisten dalam jumlah uang yang beredar di masyarakat, 

mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kebijakan moneter yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi. Kenaikan signifikan terlihat terutama 

pada tahun-tahun tertentu, seperti dari tahun 2019 ke 2020 disebabkan oleh 

konsumsi masyarakat tetap dan jumlah kebutuhan bertambah, seperti obat-

obatan yang perlukan saat adanya pandemi Covid-19 walaupun pendapatan 

masyarakat menurun tahun 2020. Membaiknya aktivitas ekonomi pasca 

pandemi mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi, 

sehingga meningkatkan permintaan terhadap uang di tahun 2023 sebesar 

8.826.531,00 miliar rupiah. 

4. Suku Bunga Indonesia 

Dalam periode penelitian, perkembangan suku bunga di Indonesia 

menunjukkan variasi yang signifikan, dipengaruhi oleh kebijakan moneter 

yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan kondisi ekonomi global. Gambar 4.4 

menunjukkan tren suku bunga di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2023. 

Gambar 4.4 
Suku Bunga di Indonesia Tahun 2004-2023 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: Bank indonesia, diolah 2024 
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Berdasarkan gambar 4.4 data suku bunga di Indonesia dari tahun 

2004 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2004, suku 

bunga berada pada tingkat 7,43%. Tahun 2005 mengalami kenaikan drastis 

hingga 12,75%, akibat kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan inflasi 

tinggi. Suku bunga kemudian turun menjadi 9,75% pada tahun 2006 dan 

terus menurun hingga 8,00% tahun 2007. Namun, tahun 2008, suku bunga 

naik kembali menjadi 9,25% sebagai respon terhadap krisis keuangan global. 

Tahun 2009 menunjukkan penurunan signifikan hingga 6,50%, dan bertahan 

hingga 2010, mencerminkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi 

pasca-krisis. Tahun 2011 dan 2012, suku bunga kembali turun masing-

masing menjadi 6,00% dan 5,75%. Namun, tahun 2013 dan 2014, suku bunga 

dinaikkan kembali menjadi 7,50% dan 7,75% untuk mengendalikan inflasi. 

Tahun 2015 menunjukkan stabilitas dengan suku bunga tetap pada 

7,50%. Pada tahun 2016, suku bunga turun drastis menjadi 4,75% dan terus 

menurun menjadi 4,25% pada tahun 2017, mencerminkan kebijakan 

moneter akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 

2018, suku bunga naik kembali menjadi 6,00% dan sedikit menurun menjadi 

5,00% pada tahun 2019. Tahun 2020 mencatat penurunan signifikan menjadi 

3,75% sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Tahun 2021, suku bunga 

men-capai titik terendah sebesar 3,50%. Namun, pada tahun 2022, suku 

bunga naik kembali menjadi 5,50% dan mencapai 6,00% pada tahun 2023, 

mencerminkan upaya mengendalikan inflasi yang meningkat dan 

menormalisasi kebijakan moneter setelah periode stimulus yang kuat selama 

pandemi. 
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C. Hasil Analisis Data dan Pengujian 

1. Uji asumsi klasik  

Metode regresi linier berganda memerlukan pemenuhan asumsi klasik 

sebagai persyaratan penting dalam penelitian ini. Sebelum melakukan 

analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik harus dilakukan untuk 

memastikan bahwa data dapat dianalisis dengan tepat. Uji asumsi klasik 

dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan layak digunakan 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahapan uji 

asumsi klasik yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil dari uji tersebut. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menilai tingkat residual diagnostik 

pada model regresi dan untuk memeriksa apakah variabel X dan variabel Y 

berdistribusi normal atau tidak. Kesimpulan diambil berdasarkan nilai 

Jarque-Bera (JB). Jika nilai JB hitung lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, 

maka model dianggap berdistribusi normal. Berikut adalah hasil dari uji 

normalitas data. 

Gambar 4.5  
Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

      

             Sumber: Data diolah eviews12, 2024 
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Series: Residuals

Sample 2004 2023

Observations 20

Mean      -4.15e-15

Median   0.447590

Maximum  2.817610

Minimum -3.060665

Std. Dev.   1.706236

Skewness  -0.296738

Kurtosis   2.020820

Jarque-Bera  1.092505

Probability  0.579116 



45 

 

Berdasarkan output dari hasil uji normalitas, nilai probabilitas JB 

sebesar 0,579 lebih besar dari 0,05. Hal ini mengonfirmasi bahwa asumsi 

normalitas telah terpenuhi, yang berarti data berdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji ini dilakukan untuk menilai korelasi linear antara variabel in-

dependen. Multikolinearitas yang baik ditunjukkan oleh nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) < 10. 

Tabel 4.1  
Uji Multikolinearitas 

 

 

 

               Sumber: Data diolah Eviews12, 2024 

Berdasarkan nilai Centered VIF menunjukan nilai X1 subsidi BBM 

sebesar 1,040, X2 Jumlah uang beredar sebesar 2.332 dan X3 suku bunga 

sebesar 2.375. Nilai yang diperoleh lebih kecil dari 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah terdapat 

hubungan timbal balik antara observasi dalam model regresi. Keputusan 

diambil dengan membandingkan nilai prob chi-square dengan tingkat 

signifikansi 0,05. Jika prob chi-square lebih besar dari 0,05, maka model tidak 

mengandung autokorelasi. Berikut output hasil uji autokorelasi 

 

 

 

 

Variance Inflation Factors

Date: 07/18/24   Time: 18:35

Sample: 2004 2023

Included observations: 20

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  1090.855  6310.813 NA

LNX1  0.568864  3417.442  1.040423

LNX2  0.938681  2624.788  2.332136

X3  0.088768  25.23282  2.375798
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Tabel 4.2 

Uji Autokorelasi 

 

                                 

          Sumber: Data diolah Eviews12, 2024 

Berdasarkan nilai prob.Chi-Square sebesar 0,079 yang lebih besar dari 

0,05, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan tidak terjadi 

autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah kondisi di mana varians residual tidak 

konstan dan tampak acak, yang dapat menyebabkan hasil yang tidak valid. 

Salah satu syarat diterimanya model regresi adalah terpenuhinya 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji Glejser digunakan untuk 

mendeteksi heteroskedastisitas. Kesimpulan diambil dengan melihat nilai 

Obs*R-squared dan prob.chi-squared. Berikut adalah hasil uji Glejser untuk 

mengidentifikasi hasil uji heteroskedastisitas. 

Tabel 4.3  
Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

          Sumber: Data diolah Eviews12, 2024 

Berdasarkan nilai prob.Chi-Square sebesar 0,070  yang lebih besar 

dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model tidak menunjukkan adanya gejala 

heteroskedastisitas. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 4 lags

F-statistic 2.153669     Prob. F(4,12) 0.1365

Obs*R-squared 8.357808     Prob. Chi-Square(4) 0.0793

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 07/18/24   Time: 18:33

Sample: 2004 2023

Included observations: 20

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -7.384356 30.36050 -0.243223 0.8119

LNX1 -0.403660 0.708860 -0.569449 0.5796

LNX2 0.843188 0.948575 0.888900 0.3915

X3 0.291941 0.298345 0.978534 0.3471

RESID(-1) -0.724775 0.314676 -2.303239 0.0400

RESID(-2) -0.716150 0.355617 -2.013821 0.0670

RESID(-3) -0.204763 0.364960 -0.561057 0.5851

RESID(-4) -0.058083 0.325861 -0.178244 0.8615

R-squared 0.417890     Mean dependent var -4.15E-15

Adjusted R-squared 0.078326     S.D. dependent var 1.706236

S.E. of regression 1.638052     Akaike info criterion 4.114067

Sum squared resid 32.19856     Schwarz criterion 4.512360

Log likelihood -33.14067     Hannan-Quinn criter. 4.191818

F-statistic 1.230668     Durbin-Watson stat 1.718019

Prob(F-statistic) 0.358432

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.908721     Prob. F(3,16) 0.0667

Obs*R-squared 7.058243     Prob. Chi-Square(3) 0.0701

Scaled explained SS 3.791763     Prob. Chi-Square(3) 0.2848

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 07/18/24   Time: 18:30

Sample: 2004 2023

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 10.78653 13.12421 0.821881 0.4232

LNX1 -0.593555 0.299705 -1.980465 0.0651

LNX2 0.364207 0.384989 0.946018 0.3582

X3 0.266807 0.118390 2.253622 0.0386

R-squared 0.352912     Mean dependent var 1.445964

Adjusted R-squared 0.231583     S.D. dependent var 0.842844

S.E. of regression 0.738832     Akaike info criterion 2.409363

Sum squared resid 8.733953     Schwarz criterion 2.608509

Log likelihood -20.09363     Hannan-Quinn criter. 2.448238

F-statistic 2.908721     Durbin-Watson stat 2.132406

Prob(F-statistic) 0.066712



47 

 

2. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear  berganda pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui atau pun mengukur seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan 

antar variabel penelitian. Pada penelitian ini, variabel subsidi BBM dan 

jumlah uang beredar menggunakan model Ln, dimana menurut 

sugiyono(2012) penggunaan Ln dimaksud untuk mengurangi fluktuasi data 

yang berlebihan, karena jika langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel 

akan sangat besar seperti miliar dan triliun. Dengan menggunakan Ln, nilai 

miliar atau triliun tersebut disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari 

nilai asal yang sebenarnya. Berikut output analisis hasil regresi linear 

berganda yang didapatkan pada olah data software eviews: 

Tabel 4.4  
Hasil Regresi Linear 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: Data diolah Eviews12, 2024 

Berdasarkan hasil output menunjukkan nilai konstanta sebesar -

42,464  dengan nilai koefisien regresi β1 sebesar 0,911, β2 sebesar 0,383, 

dan β3 sebesar 1,519. Demikian formulasi persamaan yang didapatkan 

kemudian disusun dalam bentuk sebagai berikut: 

 

 

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 07/18/24   Time: 18:27

Sample: 2004 2023

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -42.46423 33.02810 -1.285700 0.2168

LNX1 0.911949 0.754231 1.209111 0.2442

LNX2 0.383854 0.968856 0.396193 0.6972

X3 1.519556 0.297939 5.100227 0.0001

R-squared 0.789756     Mean dependent var 5.491500

Adjusted R-squared 0.750335     S.D. dependent var 3.721150

S.E. of regression 1.859327     Akaike info criterion 4.255163

Sum squared resid 55.31358     Schwarz criterion 4.454310

Log likelihood -38.55163     Hannan-Quinn criter. 4.294039

F-statistic 20.03401     Durbin-Watson stat 2.618502

Prob(F-statistic) 0.000011
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Y = β₀ + β₁X₁ + β₂X₂ + β₃X₃ + e  

Y = β0 + β1 Ln X1 + β2 Ln X2 + X3 + e 

Y = -42,464  +  0,911LnX₁ + 0,383LnX₂ +  1,519X₃ + e 

Hasil persamaan yang telah didapat berdasarkan hasil regresi dapat 

dijelaskan dibawah ini:  

a. Nilai konstanta sebesar -42,469. Dengan demikian, hal ini menunjukkan 

bahwa ketika subsidi BBM, jumlah uang beredar dan suku bunga sama 

dengan nol, nilai rata-rata variabel dependen (Y) adalah -42,464. 

b. Koefisien regresi variabel subsidi BBM diperoleh nilai sebesar 0,911 yang 

artinya subsidi BBM dan inflasi memiliki pengaruh positif, yaitu ketika 

setiap peningkatan 1 persen dalam subsidi BBM, dengan asumsi variabel 

lain tetap konstan, akan menyebabkan peningkatan nilai inflasi sebesar 

0,911 persen. 

c. Koefisien regresi pada variabel jumlah uang beredar diperoleh nilai 

sebesar 0,383 yang artinya jumlah uang beredar dan inflasi memiliki 

pengaruh positif , yaitu ketika  setiap peningkatan 1 persen dalam jumlah 

uang beredar, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, maka akan 

menyebabkan peningkatan nilai inflasi sebesar 0,383 persen. 

d. Koefisien regresi variabel suku bunga diperoleh nilai sebesar 1,519 yang 

artinya suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh positif, yaitu ketika 

setiap kenaikan 1 persen dalam suku bunga, dengan asumsi variabel lain-

nya tetap, akan menyebabkan peningkatan nilai inflasi sebesar 1,519 

persen. 

3. Uji Hipotesis 

a. Hasil uji determinan (R²) 

Uji R² digunakan untuk menggambarkan tingkat kecocokan atau 

kesesuaian model persamaan yang dihitung berdasarkan nilai koefisien 
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determinasi. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana variabel X 

dapat menjelaskan pengaruh pada variabel Y. Kriteria pengambilan 

keputusannya adalah semakin besar nilai R-square, maka semakin kuat 

pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Hasil koefisien determinasi (R²) 

pada pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5  
Hasil Uji Determinan R-Square 

 

 

 

               Sumber: Data diolah Eviews12, 2024 

Berdasarkan hasil output regresi, dengan nilai R-square sebesar 0,789, 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen menjelaskan sekitar 0,789 jika dikonversi ke dalam bentuk persen 

sebesar 78,97 persen. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan proporsi 

atau persentase kontribusi variabel bebas (seperti subsidi BBM, jumlah uang 

beredar, dan suku bunga) terhadap variabel Y (inflasi), yaitu sebesar 78,97 

persen. Sisanya, sekitar 21,03 persen, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaruh 

gabungan dari variabel bebas, yaitu subsidi BBM, jumlah uang beredar dan 

suku bunga terhadap variabel terikat, yaitu inflasi di Indonesia. Dalam 

penelitian ini, taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Berdasarkan 

hasil uji, jika nilai Fhitung lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh terhadap 

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 07/18/24   Time: 18:27

Sample: 2004 2023

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -42.46423 33.02810 -1.285700 0.2168

LNX1 0.911949 0.754231 1.209111 0.2442

LNX2 0.383854 0.968856 0.396193 0.6972

X3 1.519556 0.297939 5.100227 0.0001

R-squared 0.789756     Mean dependent var 5.491500

Adjusted R-squared 0.750335     S.D. dependent var 3.721150

S.E. of regression 1.859327     Akaike info criterion 4.255163

Sum squared resid 55.31358     Schwarz criterion 4.454310

Log likelihood -38.55163     Hannan-Quinn criter. 4.294039

F-statistic 20.03401     Durbin-Watson stat 2.618502

Prob(F-statistic) 0.000011
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variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai Fhitung lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Detail hasil uji F 

tercantum pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

 
 
 
 

             Sumber: Data diolah Eviews12, 2024 
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c. Uji Parsial (Uji T) 

Uji parsial dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh individu dari 

setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuannya adalah untuk 
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Berikut adalah output pengaruh dari masing-masing variabel X terhadap 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

                  Sumber: Data diolah Eviews12, 2024 

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares
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Sample: 2004 2023
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C -42.46423 33.02810 -1.285700 0.2168

LNX1 0.911949 0.754231 1.209111 0.2442

LNX2 0.383854 0.968856 0.396193 0.6972

X3 1.519556 0.297939 5.100227 0.0001
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Sum squared resid 55.31358     Schwarz criterion 4.454310

Log likelihood -38.55163     Hannan-Quinn criter. 4.294039

F-statistic 20.03401     Durbin-Watson stat 2.618502

Prob(F-statistic) 0.000011
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Hasil output diatas mengkonfirmasi besaran signifikansi yang di-

hasilkan dari uji regresi. Hasil diatas menunjukkan pengaruh parsial 

variabel X terhadap variabel Y. 

1) Ha₁ : Diduga subsidi BBM berpengaruh negatif terhadap inflasi di 

Indonesia 

Nilai koefisien regresi variabel subsidi BBM (X1) sebesar 

0,911 dengan nilai probabilitas 0,244 > 0,05 dengan thitung 1,209 

< ttabel 2,131. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan dari subsidi BBM terhadap inflasi di 

Indonesia sehingga H₀ diterima dan Ha ditolak. 

2) Ha₂ : Diduga jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap 

inflasi di Indonesia 

Nilai koefisien regresi variabel jumlah uang beredar  

(X2) adalah 0,383 dengan nilai probabilitas 0,697 > 0,05 

dengan thitung 0,396 < ttabel 2,131. Maka dapat disimpulkan 

bahwa jumlah uang beredar tidak ada pengaruh signifikan 

terhadap inflasi di Indonesia sehingga H₀ diterima dan Ha 

ditolak. 

3) Ha₃ : Diduga suku bunga berpengaruh negatif terhadap inflasi di 

Indonesia 

Nilai koefisien regresi variabel suku bunga (X3) adalah 

1,519 dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05 dengan thitung 5,100 

> ttabel 2,131. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

signifikan dari suku bunga terhadap inflasi di Indonesia yaitu 

pengaruh positif, sehingga H₀ ditolak dan Ha diterima.  
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Subsidi BBM terhadap Inflasi 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diketahui bahwa variabel 

subsidi BBM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia dengan nilai probabilitas 0,244 > 0,05. Hal ini terjadi karena 

pemerintah Indonesia secara bertahap mengurangi subsidi dan 

memperkenalkan harga BBM yang lebih mendekati harga pasar, mengurangi 

ketergantungan pada subsidi. Diversifikasi sumber energi, termasuk 

peningkatan penggunaan gas alam dan energi terbarukan, juga membantu 

mengurangi dampak langsung fluktuasi harga BBM terhadap inflasi. 

Kebijakan fiskal dan moneter yang efektif, seperti pengendalian inflasi 

melalui suku bunga dan pengelolaan anggaran yang lebih baik, turut menjaga 

stabilitas harga. Selain itu, faktor eksternal seperti harga komoditas global, 

nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi internasional memiliki dampak 

lebih besar pada inflasi dibandingkan dengan perubahan subsidi BBM. 

Peningkatan efisiensi transportasi, adopsi teknologi baru, dan pergeseran 

pola konsumsi dan produksi ke sektor jasa yang kurang intensif energi juga 

mengurangi sensitivitas ekonomi terhadap harga BBM. Akhirnya, penguatan 

infrastruktur logistik dan distribusi mengurangi biaya transportasi dan 

distribusi barang, membantu menahan laju inflasi meskipun harga BBM 

berfluktuasi. Subsidi BBM yang tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi 

menandakan H₀ diterima dan Ha ditolak. 

Subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah bantuan finansial yang 

diberikan oleh pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar bagi 

konsumen dimana bertujuan untuk membantu menurunkan biaya hidup 

dengan membuat transportasi dan barang-barang yang bergantung pada 

transportasi menjadi lebih terjangkau. Selain itu, subsidi dapat digunakan 
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untuk menstabilkan harga BBM di pasar domestik, mengurangi dampak 

fluktuasi harga minyak global dengan menjaga harga BBM tetap rendah, 

pemerintah dapat membantu mengendalikan inflasi, karena BBM adalah 

komponen utama dalam penentuan biaya produksi dan transportasi barang. 

Dengan tidak adanya pengaruh subsidi BBM terhadap inflasi, hal ini 

menunjukkan bahwa perubahan dalam subsidi BBM tidak memiliki dampak 

signifikan pada tingkat inflasi di Indonesia. Ketidakberpengaruh-annya ini 

dapat memiliki dua efek. Pertama, pemerintah mungkin harus mencari 

kebijakan lain untuk mencapai stabilitas harga karena kebijakan subsidi BBM 

mungkin tidak lagi menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan inflasi. 

Kedua, dana yang dialokasikan untuk subsidi BBM yang tidak mempengaruhi 

inflasi dapat dikembalikan ke sektor lain yang lebih produktif dan 

mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, atau 

kesehatan. 

Hasil penelitian ini sejalan atau sama dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh (Alfaro, 2017) dengan judul “Pengaruh Subsidi 

BBM terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1998-2014” yang mengatakan 

bahwa subsidi tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Sarbaini, 2023) dengan 

judul: “Pengaruh Kenaikan BBM terhadap laju Inflasi di Indonesia” yang 

mengatakan bahwa subsidi BBM berpengaruh terhadap inflasi. Hal ini terjadi 

karena penurunan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah membuat 

subsidi BBM mempengaruhi inflasi. Ketika subsidi BBM yang diberikan 

pemerintah kecil, harga BBM naik, sehingga masyarakat kesulit-an membeli 

BBM dengan harga tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan inflasi. 

Sebaliknya, inflasi tidak terjadi ketika pemerintah meningkatkan subsidi BBM 

yang diberikan kepada masyarakat. Harga BBM menjadi relatif murah 
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sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk membeli BBM. Namun saat ini, 

banyak subsidi BBM diberikan pemerintah dimanfaatkan masyarakat yang 

mampu, sehingga subsidi tersebut tidak merata dan tidak sampai kepada 

masyarakat kurang mampu, menyebabkan mereka semakin kesulitan 

sementara yang mampu merasa diuntungkan. 

2. Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi 

Menurut Keynesian, meskipun dalam teorinya mengatakan bahwa 

jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi, namun ada kondisi di-mana 

peningkatan jumlah uang beredar tidak akan meningkatkan inflasi. Hal ini 

disebabkan karena jika peningkatan jumlah uang beredar sama dengan 

output rill, maka harga barang akan tetap sama sehingga tidak menyebabkan 

inflasi. 

Irving Fisher mengatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar 

berbanding lurus dengan perubahan harga-harga. Jumlah uang beredar dapat 

menyebabkan naiknya inflasi jika tidak dibarengi oleh pertumbuhan produksi 

barang dan jasa. Namun, terdapat juga kondisi dimana kenaikan jumlah uang 

beredar tidak akan menyebabkan kenaikan inflasi. Fenomena ini terjadi 

karena peningkatan jumlah uang beredar didukung oleh pasok-an barang dan 

jasa yang masih mampu memenuhi permintaan masyarakat. 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diketahui bahwa variabel 

jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia dengan nilai probabilitas 0,697 > 0,05 Peningkatan jumlah uang 

beredar tidak menyebabkan inflasi, hal ini terjadi karena sebagian besar uang 

beredar tersebut berbentuk uang kuasi, yaitu tabungan dan deposito yang 

dimana uang ini tidak langsung digunakan untuk pengeluaran sehari-hari 

bagi konsumen seperti halnya uang tunai. Masyarakat akan lebih cenderung 

menyimpan uangnya dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperlu-an 
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investasi ataupun dana darurat. Jumlah uang beredar yang tidak ber-

pengaruh signifikan terhadap inflasi menandakan H₀ diterima dan Ha. 

Jika jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh terhadap inflasi di 

Indonesia, hal ini akan berdampak pada perubahan pendekatan kebijak-an 

moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Biasanya, bank sentral 

mengendalikan inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar. Namun, jika 

variabel ini tidak memengaruhi inflasi, maka kebijakan yang berfokus pada 

pengaturan likuiditas dan suku bunga perlu dievaluasi ulang. Dampaknya 

bisa mencakup pergeseran fokus ke faktor-faktor lain seperti biaya produksi, 

nilai tukar mata uang, dan ekspektasi inflasi. Selain itu, perencanaan ekonomi 

dan strategi pengendalian inflasi juga harus mempertimbangkan variabel-

variabel baru yang lebih signifikan dalam mempengaruhi inflasi, yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Alfaro, 2017) dengan 

judul: “Pengaruh Subsidi BBM terhadap Inflasi di Indonesia tahun 1998-

2014”, dimana mengatakan bahwa jumlah uang beredar tidak ber-pengaruh 

terhadap inflasi di Indonesia. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Aji, Sahiba, et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi tahun 2005-2021” bahwa jumlah 

uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi. 

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan (Khoirony et al., 

2024) dengan judul: “Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Tingkat 

Inflasi Di Indonesia Periode Tahun 2014 – 2023”, mengatakan bahwa jumlah 

uang beredar berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Hasil ini sejalan 

dengan teori bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi adalah 

jumlah uang beredar. Semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga 
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akan meningkat, dan kenaikan harga tersebut akan menurunkan daya beli 

masyarakat. 

3. Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi 

Menurut teori kuantitas uang, suku bunga yang lebih tinggi dapat 

mempengaruhi jumlah uang beredar. Jika peningkatan suku bunga diikuti 

oleh peningkatan dalam pencetakan uang atau kredit yang beredar, hal ini 

dapat memicu inflasi. 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diketahui bahwa variabel 

suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia 

dengan nilai probabilitas 0,000 < 0,05 Ini berarti ada hubungan positif antara 

suku bunga dan inflasi di Indonesia. Ketika suku bunga dinaikkan oleh 

otoritas moneter (seperti bank sentral), hal ini cenderung akan diikuti oleh 

peningkatan inflasi, sesuai dengan hasil analisis yang didapatkan. Hal ini 

terjadi karena kenaikan harga komoditas global, termasuk minyak mentah, 

yang memicu inflasi domestik karena Indonesia sangat bergantung pada 

impor energi. Kenaikan harga energi ini meningkatkan biaya produksi dan 

harga barang, mendorong inflasi yang pada gilirannya mendorong Bank 

Indonesia untuk menaikkan suku bunga sebagai langkah untuk 

mengendalikan inflasi. Selain itu, krisis ekonomi global, seperti krisis 

keuangan 2008, menyebabkan ketidakstabilan di pasar keuangan, 

mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga guna menjaga 

stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik arus modal masuk. Kebijakan 

subsidi energi yang berubah, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, 

juga berkontribusi pada peningkatan inflasi dengan meningkatkan harga 

energi domestik. Selain itu, peningkatan permintaan domestik yang kuat, 

didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang meningkat, 

menciptakan tekanan inflasi lebih lanjut. Untuk mengelola permintaan yang 
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kuat ini, suku bunga sering dinaikkan. Dinamika nilai tukar rupiah dan 

kebijakan fiskal ekspansif, termasuk pengeluaran pemerintah yang tinggi, 

juga turut mendorong inflasi, sehingga Bank Indonesia perlu menerapkan 

kebijakan moneter yang lebih ketat. Suku bunga yang berpengaruh positif 

terhadap inflasi menandakan H₀ ditolak dan Ha diterima. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji, 

Sahiba, et al., 2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi tahun 2005-2021”  mengatakan 

bahwa variabel suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

inflasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

1. Subsidi BBM tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia;  

2. Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia; 

3. Suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, 

saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan indikator-indikator 

ekonomi makro yang mempengaruhi laju inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia;  

2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-

variabel lain yang dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi inflasi 

dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, 

diharapkan periode penelitian yang lebih panjang diambil dalam 

pengembangan peneliti-an berikutnya agar hasil penelitian menjadi lebih 

baik. 

3. Disarankan untuk penelitian selanjutnya ketika menggunakan jumlah 

uang beredar sebagai variabel dependen sebaiknya menggunakan jumlah 

uang beredar dalam artian sempit (M1). 
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