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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengeluaran konsumsi riil masyarakat Jawa Timur selama kurun waktu 2014-2019. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat 

Statistik (BPS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsumsi 

riil masyarakat sebagai variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) 

meliputi: jumlah penduduk, PDRB, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan. 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Generalized Least 

Square (GLS) dengan menggunakan alat software Eviews 10. Hasil analisis secara 

umum menunjukkan bahwa jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi sedangkan tingkat 

pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat Jawa 

Timur.  

 

Kata Kunci: Konsumsi, Jumlah Penduduk, PDRB, Tingkat Pengangguran, Tingkat 

Pendidikan 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the factors that influence the real consumption 

expenditure of the people of East Java during the 2014-2019 period. The data used 

is secondary data taken from the Central Bureau of Statistics (CBS). The variables 

used in this study include the real consumption of the community as the dependent 

variable and the independent variables include: total population, GRDP, 

unemployment rate, and education level. The data analysis method used in this 

study is the Generalized Least Square (GLS) using the Eviews 10 software tool. The 

results of the analysis generally show that the population, GRDP, and education 

level have a positive and significant effect on consumption while the unemployment 

rate has no significant effect on consumption the people of East Java. 

 

Keywords: Consumption, Total Population, GRDP, Unemployment Rate, 

Education Level 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dalam sebuah kegiatan perekonomian modern, terdapat komponen dari 

pengeluaran agregat (aggregate expenditures). Pengeluaran agregat itu sendiri 

didefinisikan sebagai nilai saat ini pada setiap barang jadi dan jasa yang terdapat 

pada sebuah kegiatan perekonomian (Haworth, 2011). Kemudian komponen dari 

pengeluaran agregat (aggregate expenditures) itu sendiri dibedakan menjadi empat 

bagian antara lain: konsumsi rumah tangga (household consumption), investasi 

perusahaan, pengeluaran pemerintah (government expenditure), serta kegiatan 

ekspor-impor.  

Menurut Persaulian (2013), komponen yang paling utama dalam menilai 

suatu peningkatan kesejahteraan dalam ekonomi masyarakat yaitu dengan 

memperhatikan pola konsumsi rumah tangga itu sendiri. Konsumsi rumah tangga 

adalah konsumsi yang dilaksanakan rumah tangga terhadap jasa-jasa serta barang-

barang akhir untuk tujuan pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari pada waktu 

tertentu (Halim, 2012). Suatu barang yang diproduksi lalu dibeli dan digunakan 

oleh rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dapat disebut 

dengan barang konsumsi. Dan jika seandainya pengeluaran konsumsi setiap rumah 

tangga pada sebuah negara dikumpulkan dan ditotalkan, akan dapat diketahui total 

konsumsi dan pengeluaran rumah tangga negaranya (Dumairy, 2004). 
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Menurut Soeharno (2007) konsumsi atau pengeluaran adalah perbelanjaan 

pada barang-barang dan jasa yang dilakukan rumah tangga dalam pemenuhan 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. Konsumsi dan pengeluaran tersebut menjadi salah 

satu komponen penting pada Produk Nasional Bruto, maka perhatian penting yang 

harus diperhatikan adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pola 

pengeluaran dan konsumsi tersebut. Di dalam konsumsi dan pengeluaran rumah 

tangga, terdapat salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi pola 

konsumsi, salah satunya adalah tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan 

seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. 

Menurut Keynes, salah satu faktor yang paling utama dalam menentukan 

pencapaian ekonomi sebuah negara teradapat pada pengeluaran agregat (aggregate 

expenditures) negara tersebut yang merupakan hasil dari konsumsi masyarakat 

terhadap barang-barang serta jasa pada negara tersebut (Sukirno, 2005). Keputusan 

untuk melakukan konsumsi rumah tangga juga dapat mempengaruhi perekonomian 

secara keseluruhan, dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Pada 

jangka panjang, keputusan rumah tangga dalam berkonsumsi akan berpengaruh 

pada variabel-variabel makroekonomi lainnya dan pada jangka pendek, fluktuasi 

konsumsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fluktuasi ekonomi pada 

suatu negara. Mayoritas di beberapa negara memiliki pengeluaran sekitar 50-75% 

dari PDB sehingga konsumsi rumah tangga (household consumption)  mempunyai 

dampak yang sangat signifikan terhadap penentuan fluktuasi kegiatan ekonomi dari 

waktu ke waktu yang mana pengeluaran setiap daripada seseorang berbanding lurus 

terhadap pendapatan yang didapatkannya (Persaulian dkk., 2013).  
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Di Jawa Timur, struktur konsumsi rumah tangga tahun 2019 mengalami 

pola konsumsi yang tidak terlalu jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Pola 

konsumsi masyarakat Jawa Timur selalu mengalami perubahan yang positif setiap 

tahunnya. Secara total, pengeluaran konsumsi masyarakat pada tahun 2019 naik 

menjadi sebesar Rp1.036.177 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 

Rp1.006.078. Kenaikan terhadap total pengeluaran konsumsi masyarakat sebesar 

2,99 persen ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat Jawa 

Timur itu sendiri (BPS, 2020).  

Menurut Griffin (2006), hakikatnya terdapat 5 hal yang dianggap sebagai 

faktor produksi, antara lain: modal, tenaga kerja, sumber daya alam, kewirausahaan, 

dan sumber daya informasi. Kelima unsur tersebut disebut dengan faktor-faktor 

produksi. Menurut (Rosyid, 2009: 55) setiap unsur yang dapat menopang segala 

bentuk usaha untuk menciptakan nilai ataupun sebuah usaha untuk meningkatkan 

nilai suatu barang dapat disebut dengan faktor-faktor produksi. Dan jika faktor-

faktor produksi dimanfaatkan sektor-sektor perusahaan dan pemerintah, maka dapat 

mewujudkan aliran pendapatan/penghasilan dari hasil pemanfaatan faktor-faktor 

produksi tersebut pada sektor rumah tangga yang berupa: gaji/upah, sewa, bunga, 

dan keuntungan (Priyono & Chandra, 2016). 

Berdasarkan grafik di bawah ini (lihat gambar 1.1), selama periode 2014-

2019, grafik di bawah ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pengeluaran 

konsumsi rumah tangga yang terjadi di seluruh provinsi di pulau Jawa mengalami 

fluktuatif selama 6 (enam) tahun terakhir. Selama periode 2014-2019, Provinsi 

Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Titik tertinggi terjadi tahun 2014 
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yaitu sebesar 5,62% dan titik terendah terjadi tahun 2015 yaitu sebesar 3,54% (BPS, 

2019).   

Gambar 1.1 

Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHK (2010) 

Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2014-2019 

 Sumber: BPS Pusat, (diolah). 

Pada tabel di bawah ini (lihat tabel 1.1), menunjukkan bahwa selama tahun 

2014-2019 konsumsi dan pengeluaran akhir rumah tangga mengalami kenaikan 

yang cukup signifikan secara nominal maupun riil, hal ini sejalan dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk ataupun jumlah rumah tangga. Dengan semakin 

bertambahnya jumlah penduduk ataupun rumah tangga, akan mendorong terjadinya 

peningkatan nilai konsumsi rumah tangga yang tentunya akan mendorong laju 

pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.  

Porsi pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) tahun 2014-2019 cenderung mengalami penurunan. Titik 
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tertinggi terjadi  tahun 2014 yaitu sebesar 61,73% dan titik terendah terjadi tahun 

2018 yaitu 59,29%. Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran konsumsi akhir 

rumah tangga terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, menurut ADHB 

maupun ADHK 2010. Selain itu, perkiraan ADHK (2010) rata-rata konsumsi akhir 

rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 3-5% dengan pertumbuhan tertinggi 

terjadi tahun 2014 yaitu sebesar 5,62%. 

Jika dilihat dari segi lain, maka rata-rata konsumsi akhir per kapita juga 

menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk yang 

mana selalu diikuti oleh kenaikan nilai konsumsinya. Rata-rata konsumsi akhir per 

kapita pada tahun 2014 sebesar Rp24.587,89. Dan pada tahun 2019 meningkat 

menjadi Rp35.180,17. Sementara itu, pertumbuhan rata-rata konsumsi akhir per 

kapita secara ADHB ataupun ADHK 2010 mengalami kenaikan yang signifikan. 

Jika dilihat dari kondisi ini, data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran 

konsumsi setiap penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya, secara kuantitas maupun secara nilai (termasuk kualitas). Kenaikan rata-

rata konsumsi per kapita secara riil berkisar antara 2,90%-4,29%. Kenaikan ini 

secara otomatis sangat memiliki pengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi 

rumah tangga. Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga 

ADHK (2010) mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014, pertumbuhan konsumsi 

akhir rumah tangga ADHK (2010) mencapai sebesar 5,62%. Dan tahun 2019, 

pertumbuhan tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 4,81%.  
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Tabel 1.1 

 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014-2019 

Sumber: BPS Jawa Timur, (diolah) 

Konsumsi rumah tangga dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: jumlah 

penduduk, PDRB per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan. Jumlah 

penduduk mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pengeluaran 

rumah tangga. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah maka semakin 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018* 2019** 

 
Total Konsumsi Rumah 
Tangga 

      

a. ADHB (Miliar Rp) 949 343,44 1 019 622,14 1 109 014,19  1 193 915,05 1 298 390,49 1 396 604,49 

b. ADHK 2010 (Miliar 
Rp) 

781 086,60 808 699,30 845 870,40 884 011,66 926 783,86 971 393,49 

Proporsi terhadap PDRB 
(%ADHB) 

61,73 60,28 59,76 59,31 59,29 59,37 

Rata-rata Konsumsi Per 
Rumah Tangga 
(RT)/Tahun (Ribu Rp) 

      

a. ADHB 88 802,16 94 946,68 102 679,65 109 938,61 118 941,99 124 419,96 

b. ADHK 2010 73 063,32 75 305,66 78 316,11 81 401,95 84 900,13 86 538,99 

Rata-rata Konsumsi Per 
kapita/Tahun (Ribu Rp) 

      

a. ADHB 24 587,89 26 246,75 28 381,57 30 384,95 32 869,94 35 180,17 

b. ADHK 2010 20 230,06 20 817,25 21 647,27 22 497,96 23 462,38 24 469,19 

Pertumbuhan (%)       

a. Total konsumsi RT 5,62 3,54 4,60 4,51 4,84 4,81 

b. Per RT 5,58 3,07 4,00 3,94 4,30 1,93 

c. Per kapita 4,94 2,90 3,99 3,93 4,29 4,29 

Jumlah RT (unit) 10 690 544 10 738 892 10 800 720 10 859 834 10 916 166 11 224 923 

Jumlah Penduduk  
(000 org) 

38 610 38 848 39 075 39 293 39 501 39 699 
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banyak pula pengeluaran konsumsinya. PDRB per kapita diasumsikan mempunyai 

hubungan yang erat dengan pengeluaran konsumsi masyarakat. Semakin tinggi 

tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat maka akan semakin tinggi pula 

pengeluaran konsumsinya. Tingkat pengangguran diasumsikan memiliki hubungan 

dengan konsumsi masyarakat. Apabila jumlah pengangguran meningkat, maka 

akan menyebabkan turunnya minat masyarakat untuk membeli barang dan jasa 

dikarenakan dari segi pendapatan yang cenderung menurun. Menurunnya tingkat 

pengeluaran konsumsi seseorang membuat sumber daya bisa untuk diinvestasikan 

(Samuelson dan Nordhaus, 1993). Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang 

positif dan signifikan dengan konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang maka semakin tinggi pula pengeluaran konsumsinya. Dikarenakan ketika 

seseorang semakin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya semakin 

banyak. Bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan 

minum saja, akan tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan untuk 

pemenuhan kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya. 

Penelitian ini cukup relevan dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti 

oleh Abdul Aziz (2009). Dalam penelitiannya tersebut menunjukkan hasil bahwa 

variabel pendapatan riil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

konsumsi. Tingkat suku memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

konsumsi riil. Sedangkan tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap konsumsi riil. Dalam penelitian Kurniawati (2019), menunjukkan hasil 

bahwa pendapatan dan gaya hidup memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pola konsumsi masyarakat di Kota Surakarta. Sementara itu, tingkat 
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pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat 

di Kota Surakarta. Dalam penelitian Arniana (2017) menunjukkan hasil bahwa 

pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sedangkan 

tingkat suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh yang  negatif dan tidak signifikan. 

Dari hasil pemaparan latar belakang di atas maka penyusun akan meneliti 

dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB per kapita, tingkat 

pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap konsumsi masyarakat di Provinsi 

Jawa Timur selama kurun waktu 2014-2019. Dengan demikian, penyusun akan 

meniliti mengenai topik yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan berjudulkan: 

"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019". 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka poin permasalahan dalam peneilitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019? 

2. Apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019? 

3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat 

di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019? 

4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap 

konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap 

konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap 

konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

konsumsi masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

terhadap beberapa pihak. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan 

dalam memahami pola konsumsi masyarakat khususnya di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2014-2019 dan apa pengaruh dari banyaknya pengeluaran 

konsumsi masyarakat terhadap perekonomian daerah/negara khususnya 

dalam kajian makroekonomi, sementara itu peneliti juga membandingkan 

kesesuaian antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan.  
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2. Bagi pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran 

tentang pola pengeluaran masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2014-2019. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pemerintah 

daerah sebagai pemangku kebijakan dapat menggunakan hasil dari 

penelitian ini sebagai pertimbangan di dalam mengambil sebuah kebijakan.  

3. Bagi khasanah ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta menjadi 

bahan bacaan guna menambah pengetahuan terkait analisis makroekonomi 

khususnya dalam hal konsumsi dan tentunya membuka wawasan keislaman 

dengan menambahkan konsumsi dalam perspektif Islam yang menandakan 

bahwa bidang ekonomi syariah itu luas. 

1.5 Sistematika pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pembahasan dalam 

penelitian ini, maka penyusun menyusun melalui sistematika pembahasan yang 

terdiri dari 5 bab, disetiap uraian pada tiap-tiap bab yang secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan merupakan bab pembuka yang harus disusun pertama 

kali oleh peneliti sehingga dapat mengantarkan penelitian pada tahapan yang lebih 

lanjut. Bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang yang menguraikan 

beberapa fenomena dan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian sebagai 

langkah awal yang melahirkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian 

permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang dimuat 
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dalam bentuk pertanyaan dan disusun menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah 

sebagai inti daripada permasalahan yang akan dicarikan penyelesaiannya melalui 

penelitian ini dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian untuk 

mengetahui urgensi dalam penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori merupakan bagian bab yang memuat telaah pustaka 

dan hasil-hasil penelitian sejenis terdahulu yang relevan guna mengetahui posisi 

penelitian. Bab ini juga mengungkapkan hipotesis-hipotesis atau dugaan-dugaan 

dan kerangka pemikiran. 

Bab III Metode Penelitian berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitan 

akan dilaksanakan secara operasional yang menguraikan jenis penelitian, sumber 

dan jenis data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik 

analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat hasil uraian dari 

penelitian berupa analisis deskriptif serta interpretasi dari hasil pengolahan data. 

Penjelasan dalam bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam 

rumusan masalah. 

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Dalam bab ini terdapat saran dan masukan yang disampaikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Selain itu, peneliti 

juga menyampaikan kekurangan yang ada pada penelitian ini sebagai bahan 

evaluasi analisis untuk di masa yang akan datang. Dan pada bagian akhir terdapat 

lampiran-lampiran. 
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BAB V  

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kajian pustaka yang bersumber dari buku maupun 

penelitian terdahulu serta melakukan analisis data. Maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

konsumsi riil masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2019. 

2. PDRB per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

konsumsi riil masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2019. 

3. Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap konsumsi riil masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2019. 

4. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

konsumsi riil masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2019. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penyusun 

menyarankan beberapa hal untuk penelitian yang akan dating dan kepada instansi 

terkait selaku pemangku kebijakan sebagai berikut: 

1. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan lembaga terkait selaku pemangku 

kebijakan agar lebih memperhatikan rakyatnya seperti memberikan 
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edukasi dan arahan mengenai program KB kepada masyarakat, 

memperluas lapangan kerja bagi para pencari kerja, dan agar lebih 

memperhatikan lagi mengenai dunia pendidikan yang mana setiap anak 

berhak menerima pendidikan yang layak dengan cara memperketat 

program wajib belajar yang telah dicanangkan sehingga rata-rata lama 

sekolah di setiap daerah dapat terus mengalami peningkatan. 

2. Memperbanyak literasi ekonomi dan bisnis Islam apabila ingin meneliti 

konstruk mengenai ekonomi Islam tak terkecuali dalam hal konsumsi. 

Hal ini menjadi salah satu poin terpenting dalam penelitian berbasis 

Islam. 

3. Penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan penambahan 

beberapa variabel baru yang memiliki kaitan dengan konsumsi selain 

variabel tingkat pengangguran, dikarenakan menurut hasil dalam 

penelitian ini variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap 

konsumsi masyarakat.
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